
 

 

 

 

HUBUNGAN KESIAPAN SEKOLAH OFFLINE DENGAN TINGKAT KECEMASAN ORANG TUA 

PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 

KECAMATAN MAMAJANG 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana 

Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Oleh: 

SITTI AISYAH NURRAMADHANI AMRAN 

NIM: 70600118027 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2022



 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Sitti Aisyah Nurramadhani Amran 

NIM   : 70600118027 

Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 22 Desember 2000 

Jurusan  : Pendidikan Dokter 

Fakultas  : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Alamat   : Jln. Baji Pamai No.6, Kota Makassar 

Judul                           : “Hubungan Kesiapan Sekolah Offline dengan Tingkat     

Kecemasan Orang Tua pada Masa Pandemi COVID-19  

                                      di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang”.  

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar 

adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 

duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, 

maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.  

 

Makassar,  17 Februari 2022 

                                                                               

 

     Sitti Aisyah Nurramadhani Amran 

       NIM : 70600118027 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI 

Nama : Sitti Aisyah Nurramadhani Amran  

NIM : 70600118027 

Judul  : “Hubungan Kesiapan Sekolah Offline dengan Tingkat Kecemasan Orang  

               Tua pada Masa Pandemi COVID-19 di TK Aisyiyah Bustanul Athfal   

               Kecamatan Mamajang”.  

Telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis 

Ilmiah (KTI) Mahasiswa Kedokteran. 

 

       Makassar, 17  Februari 2022 

PEMBIMBING I       PEMBIMBING II 

 

  Trisnawaty, S.Psi, M.Psi, Psikolog          dr. Andi Irhamnia Sakinah, M.Biomed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

PENGESAHAN SKRIPSI 

 

Skripsi yang berjudul “Hubungan Kesiapan Sekolah Offline dengan 

Tingkat Kecemasan Orang Tua pada Masa Pandemi COVID-19 di Tk 

Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang”, yang disusun oleh Sitti 

Aisyah Nurramadhani Amran, NIM 70600118027, Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi 

yang diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Februari 2022, dinyatakan telah 

dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Kedokteran . 

Makassar,  17 Februari 2022 
18 Rajab 1443 H 

 

DEWAN PENGUJI 

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes (.........................)                

Sekretaris : dr. Rini Fitriani, M.Kes              (.........................)        

Pembimbing I   : Trisnawaty, S.Psi, M.Psi, Psikolog          (.........................) 

Pembimbing II : dr. Andi Irhamnia Sakinah, M.Biomed (.........................) 

Penguji I            : Dr.dr.Dewi Setiawati, Sp.OG, M.Kes    (.........................) 

Penguji II : Prof. Dr. H.Azhar Arsyad, M.A (.........................) 

 
Diketahui Oleh, 
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan UIN Alauddin Makassar 
 
 
Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes  
NIP. 19800701 200604 2 002 



 

v 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Segala puji dan limpahan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah 

Swt. atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga skripsi dengan judul 

“Hubungan Kesiapan Sekolah Offline dengan Kecemasan Orang Tua pada  Masa 

Pandemi COVID-19 di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang”. 

dapat terselesaikan. Salam serta shalawat tiada henti dicurahkan kepada baginda 

Rasulullah SAW yang telah mengantarkan dunia dari kegelapan menuju alam 

yang terang benderang seperti sekarang ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini 

terdapat banyak kekurangan, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk 

menyelesaikan skripsi ini dan berharap semoga apa yang telah ditulis dalam 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Selesainya penyusunan skripsi ini 

tidak lepas dari bimbingan dari berbagai pihak dengan kerendahan hati, penulis 

menyampaikan segenap rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada kedua 

orang tua yaitu Ir.H.Muh Amran Aminullah MM dan Hj.Jannati dan seluruh 

rekan saya yang ikut berperan dalam membantu penyusunan skripsi ini.  

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima 

kasih sebesar-besarnya, rasa hormat dan penghargaan atas segala bantuan dan 

dukungannya kepada: 

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar 

beserta seluruh staf dan jajarannya. 



 

vi 
 

2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu 

mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis 

selama menjalankan pendidikan. 

3. dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan 

dr. Andi Tihardimanto, M.Kes., Sp.JP selaku Sekretaris Program Studi 

Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar  mata  kuliah yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah 

di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar. 

4. Ibunda Trisnawaty, S.Psi, M.Psi., Psikolog selaku pembimbing I dan dr. Andi 

Irhamnia Sakinah, M.Biomed selaku pembimbing II, yang telah meluangkan 

waktu perbaikan kepada penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, 

motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual. 

5. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG, M.Kes selaku penguji I dan Prof. Dr. H. Azhar 

Arsyad, M.A selaku penguji II, yang telah meluangkan waktu perbaikan 

kepada penyusun baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan 

pemberian informasi yang tepat. 

6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal 

administrasi serta bantuan lainnya kepada penyusun. 

7.  Kepala sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang beserta 

seluruh staf sekolah yang telah membantu. 

8.  Komite etik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah membantu  

dalam pengurusan etik penelitian.  



 

vii 
 

9. Sahabat-sahabat penyusun yang selalu memotivasi, dan memberi dorongan 

demi terselesaikannya skripsi ini. 

10.  Teman-teman F18RON3KTIN angkatan 2018. 

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut 

berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, penulis menghanturkan doa kepada 

Allah Swt. Semoga diberikan balasan oleh-Nya dengan pahala yang berlipat 

ganda. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak 

yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat bernilai ibadah 

di sisi Allah Swt. Sekian dan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Makassar,  17 Februari 2022 

 

 

St. Aisyah Nurramadhani Amran 

NIM 70600118027



 

viii 

 

DAFTAR ISI 

SAMPUL ..................................................................................................................... i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .................................................................. ii  

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI .................................................................... iii  

PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................................................... iv 

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

DAFTAR ISI ........................................................................................................... viii 

DAFTAR SINGKATAN............................................................................................ x 

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xi 

DAFTAR BAGAN ................................................................................................... xii 

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

ABSTRAK ............................................................................................................... xiv 

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

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

B. Rumusan Masalah ................................................................................................ 7 

C. Hipotesis .............................................................................................................. 7 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian ......................................... 9 

E. Kajian Pustaka ................................................................................................... 11 

F. Tujuan Penelitian ............................................................................................... 13 

G. Manfaat Penelitian ............................................................................................. 13 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................... 15 

A. Pandemi COVID-19 .......................................................................................... 15 

B. Kesiapan Sekolah Offline Selama Pandemi COVID-19 .................................... 20 

C. Kecemasan ......................................................................................................... 25 

D. Orang Tua ........................................................................................................... 40 



 

ix 

 

E. Kerangka Teori ................................................................................................... 43 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ............................................................... 44 

A. Desain Penelitian ................................................................................................ 44 

B. Lokasi dan Waktu Penenlitian ........................................................................... 44 

C. Populasi dan Sampel .......................................................................................... 44 

D. Teknik Pengambilan Sampel .............................................................................. 45 

E. Cara Pengumpulan Data ...................................................................................... 46 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas ............................................................................. 47 

G. Instrumen Penelitian .......................................................................................... 55 

H. Kerangka Konsep ............................................................................................... 56 

I.   Kerangka Kerja................................................................................................... 56 

J. Langkah Pengolahan Data .................................................................................. 57 

K. Analisis Data ...................................................................................................... 57 

L. Etika Penelitian .................................................................................................. 58 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN...................................................................59 

     A. Hasil Penelitian..................................................................................................59 

     B. Pembahasan.......................................................................................................65 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN....................................................................69 

     A. Kesimpulan........................................................................................................69 

     B. Saran..................................................................................................................69 

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................71 

LAMPIRAN...............................................................................................................77 

 

 



 

x 

 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

3T     : Testing, Tracing, Treatment 

5M + 1V                     : Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi  
mobilitas, menjauhi kerumunan dan vaksin 

BAI    : Beck Anxiety Inventory 

COVID-19    : Corona Virus Disease 2019 

DASS 21   : Depression Anxiety Stress Scale 

DSM-5    : Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders – 5 

GABA    : Gamma-aminobutyric acid 

HARS    : Hamilton Anxiety Rating Scale 

IDAI     : Ikatan Dokter Anak Indonesia 

KEMDIKBUD RI  : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

NE     : Norephinephrine 

PDPI     : Perhimpunan Dokter Paru Indonesia 

PPKM     : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat 

PSBB     : Pembatasan Sosial  Berskala Besar 

TMAS    : Taylor Manifest Anxiety Scale 

UIN Alauddin   : Universitas Islam Negeri Alauddin 

WHO    : World Health Organization 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Definisi Operasional ..................................................................................... 9 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka ............................................................................................ 11 

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Variabel Kesiapan Sekolah Offline..............................48 

Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesiapan Sekolah Offline..........................50 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kecemasan Orang Tua..................................52 

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kecemasan Orang Tua..............................54 

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas...................................................................................59 

Tabel 4.2 Hasil Uji Linearitas....................................................................................60 

Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas Data......................................................................60 

Tabel 4.4 Distribusi Karakteristik Responden...........................................................61 

Tabel 4.5 Distribusi Variabel Penelitian....................................................................62 

Tabel 4.6 Tabulasi Silang Karakteristik Responden dengan Tingkat 

Kecemasan..................................................................................................................63 

Tabel 4.7 Hasil Uji Korelasi Rank Spearman............................................................65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 

 

DAFTAR BAGAN 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori ...................................................................................... 43 

Bagan 3.1 Kerangka Konsep .................................................................................. 55 

Bagan 3.2 Kerangka Kerja ...................................................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1   Lembar Persetujuan Informed Consent  

Lampiran 2   Kuesioner Penelitian 

Lampiran 3   Persuratan  

Lampiran 4   Pengolahan Data Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

 

Hubungan Kesiapan Sekolah Offline dengan Tingkat Kecemasan Orang Tua 

Masa Pandemi COVID-19 

Sitti Aisyah Nurramadhani 𝐴𝑚𝑟𝑎𝑛
 1 

, 𝑇𝑟𝑖𝑠𝑛𝑎𝑤𝑎𝑡𝑦
 2 

  𝐴𝑛𝑑𝑖 𝐼𝑟ℎ𝑎𝑚𝑛𝑖𝑎 𝑆𝑎𝑘𝑖𝑛𝑎ℎ
 3 

 

Dewi Setiawati(4), Azhar Arsyad(5)  

Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

 
ABSTRAK 

 Kecemasan merupakan masalah yang ditemukan pada masa pandemik 

COVID-19. Sesuai data Persatuan Guru Republik Indonesia terdapat 85% orang tua 

mengalami cemas terhadap kesiapan sekolah offline anak. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui hubungan kesiapan sekolah offline dengan tingkat kecemasan orang tua 

pada masa pandemi COVID-19. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di wilayah TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang dengan menggunakan total 

sampling. Sebanyak 81 responden (57%) menunjukkan kecemasan ringan dan lebih 

banyak orang tua sudah siap dengan penerapan sekolah offline anak dengan 76 

responden (53,5%). Analisis dengan correlation coefficient menunjukkan nilai p 

0.216 (p < 0,05) dengan demikian, didapatkan adanya hubungan yang sangat lemah 

antara kesiapan sekolah offline dengan kecemasan orang tua di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Kecamatan Mamajang.  

Kata kunci: kesiapan sekolah offline, tingkat kecemasan 
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ABSTRACT 

Anxiety has been a common problem found during the COVID-19 pandemic. 
According to data from the Indonesian Teachers Association, 85% of parents in 
Indonesia are anxious about their children's readiness towards offline learning. The 
major purpose of this study was to investigate the relationship between students’ 
readiness towards offline school and parental anxiety levels during the COVID-19 
pandemic. The method used for this research was a quantitative research design with 
a cross sectional approach. This research was conducted in the Aisyiyah Bustanul 
Athfal Kindergarten, Mamajang District. The sampling method used in this study was 
a total sampling method. This research indicated that 81 respondents (57%) showed 
mild anxiety, while more parents 76 respondents (53.5%) were apparent to be ready 
with the implementation of children's offline learning at the school. The data analysis 
with the correlation coefficient showed that the p value was 0.216 (p < 0.05). 
Therefore, it could be concluded that there was a very weak relationship between 
offline school readiness and parental anxiety at the Aisyiyah Bustanul Athfal 
Kindergarten, Mamajang District. 
 

Key words: Students’ readiness, offline learning, parental anxiety 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan mewabahnya virus baru yaitu 

Coronavirus jenis baru yang sementara dinamai 2019 novel coronavirus (2019-

nCoV) lalu secara resmi diubah menjadi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 

Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan. Penyakit COVID-19 telah 

diidentifikasi sebagai penyebab wabah penyakit pernapasan di Wuhan, Provinsi 

Hubei, Cina mulai Desember 2019 (PDPI, 2020). 

Pada 31 Januari 2020, epidemi ini telah menyebar ke 19 negara dengan 11.791 

kasus yang dikonfirmasi, termasuk 213 kematian. World Health Organization 

(WHO) telah mendeklarasikan wabah ini sebagai Public Health Emergency of 

International Concern (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia) 

(WHO, 2020).  

Data awal menunjukkan 66% pasien berkaitan atau terpajan  dengan satu pasar 

seafood atau live market di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Sampel isolasi dari pasien 

diteliti dengan hasil menunjukkan adanya infeksi virus SARS-CoV-2 atau yang 

dikenal juga dengan coronavirus penyebab wabah Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS) dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Ketiga wabah 

tersebut memiliki kecepatan infeksi yang berbeda dalam menjangkiti para korban. Di 
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antara ketiganya, COVID-19 adalah yang tercepat dalam mengakibatkan infeksi 

antar manusia (WHO, 2020). 

Pada 22 Januari 2020, terdapat 571 kasus COVID-19 yang dilaporkan pada 25 

provinsi di Cina. The China National Health Commission melaporkan perincian 17 

kematian pertama sampai tanggal 22 Januari 2020. Pada 30 Januari 2020,  terdapat 

7734 kasus yang dikonfirmasi di Cina dan 90 kasus lainnya yang dilaporkan dari 

beberapa negara, meliputi Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, 

Kamboja, Jepang, Singapura, Republik Korea, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, 

Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman. Case fatality rate 

diperkirakan mencapai 2,2% (170/7824) (PDPI, 2020). 

Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), hingga 16 juli 2021 

sebaran kasus COVID-19 pada usia anak sekolah mencapai 12.83% dari seluruh 

kasus terkonfirmasi positif di Indonesia. Anak sekolah usia 7 – 12 tahun memiliki 

kasus terbanyak yaitu 101.049, disusul usia 16 – 18 tahun sebanyak 87.385, 

berikutnya usia 13 – 15 tahun dengan 68.370. Sedangkan kasus COVID-19 anak TK 

usia 3 – 6 tahun berjumlah 50.449 (IDAI, 2021). 

Aktivitas yang melibatkan kumpulan orang-orang kini mulai dibatasi seperti 

bersekolah, bekerja, beribadah dan lain sebagainya. Pemerintah sudah mengimbau 

untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah untuk mengurangi angka pasien 

yang terpapar COVID-19. Menteri Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat 

Edaran Nomor 3 Tahun 2020 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 

36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat 
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COVID-19 maka kegiatan belajar dilakukan secara online dalam rangka pencegahan 

penyebaran COVID-19 (Menteri Pendidikan, 2020).  

Pelaksanaan pembelajaran online menimbulkan banyak masalah yang dihadapi  

misalnya penyampaian materi secara online sulit dipahami oleh pelajar. Selain itu, 

guru mengalami kesulitan dalam mengontrol suasana belajar, disebabkan karena 

keterbatasan dalam ruang virtual (Cahyati & Kusumah, 2020). Keterbatasan 

penguasaan teknologi informasi yang dialami oleh guru dan peserta didik. Hal ini 

dapat dilihat dari guru-guru yang tidak mampu menggunakan berbagai media 

pembelajaran online. Selain itu, perangkat teknologi yang mahal juga menjadi 

permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran online bagi pelajar yang tidak 

mampu (Asmuni, 2020).  

Masalah yang dihadapi siswa pada masa pandemi COVID-19 ini selain tuntutan- 

tuntutan yang dibebankan dengan model belajar mengajar secara online, proses 

belajar menggunakan media online ini lebih melelahkan dan membosankan, karena 

mereka tidak dapat berinteraksi langsung baik dengan guru maupun teman lainnya. 

Dengan demikian, siswa menjadi malas dan bosan, yang bilamana terus berlanjut 

dapat menimbulkan stres (Barzilay, 2020). 

Adapun masalah lainnya yang terjadi selama pandemi COVID-19 dalam proses 

belajar online misalnya perkara dalam penggunaan teknologi dan beban kerja yang 

besar mengingat ada banyak materi pembelajaran yang harus dihadapi dalam masa 

pandemi COVID-19 ini. Hal ini terjadi karena para pelajar terbiasa dengan 

pembelajaran tatap muka secara langsung, sedangkan pembelajaran jarak jauh 
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sebelumnya hanya insidental (situasi tertentu) sehingga dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan pola pembelajaran bagi tiap pelajar dan menimbulkan dampak 

seperti beban terasa lebih berat dan stress karena penggunaan media sosial. 

Seharusnya media sosial menjadi salah satu jalan keluar untuk menghindari rasa 

bosan ataupun stress karena belajar di rumah tetapi keadaan di masa pandemi 

COVID-19 menjadi berbeda (Argaheni, 2020). 

Pembelajaran secara online dirasa kurang efisien untuk memaksimalkan proses 

belajar mengajar. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi dan perhatian antara 

guru terhadap siswa dan juga tidak semua siswa bisa menangkap dengan baik materi 

yang diberikan oleh guru selama pembelajaran online (Dewi, 2020). 

Setelah beberapa bulan pembelajaran online diterapkan selama pandemi 

COVID-19, sekolah-sekolah di Indonesia akan kembali melaksanakan sekolah offline 

dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan termasuk edukasi dalam pencegahan 

dan penularan COVID-19 yang dapat terjadi di lingkungan sekolah. Berdasarkan 

keterangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, setidaknya ada 

dua alasan mengapa kebijakan pembelajaran offline dilakukan. Pertama adalah 

vaksinasi pada pendidik dan tenaga pendidik. Kedua adalah mencegah lost of 

learning karena kondisi pendidikan di Indonesia sudah tertinggal dari Negara lain 

selama pandemi ini (Menteri Pendidikan, 2021). Namun, kecemasan dapat dirasakan 

oleh orang tua siswa terhadap pelaksanaan sekolah offline. Selain itu, yang paling 
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utama adalah pihak sekolah, guru-guru dan siswa harus siap dalam melaksanakan 

pembelajaran secara offline di masa pandemi COVID-19 (Lestari, 2020). 

Berdasarkan data dari Kemdikbud, di Provinsi Sulawesi  Selatan terdapat 492 

sekolah yang siap untuk melaksanakan sekolah offline dengan persentase 10,80%. 

Terdapat 791 sekolah yang belum siap dengan persentase 17,37% serta 981 sekolah 

yang masih dalam proses persiapan dengan persentase 21%. Terkhusus kota 

Makassar hanya terdapat 41 sekolah yang siap dengan persentase 7,51%, 190 

sekolah belum siap dengan persentase 34,80% serta 231 sekolah yang masih dalam 

proses persiapan dengan persentase 42,31%. Terkhusus Kecamatan Mamajang 

terdapat 4 sekolah yang siap dengan persentase 18,18% termasuk TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Mamajang. Adapun 8 sekolah yang belum siap dengan persentase 

36,36%, dan 12 sekolah yang masih dalam proses dengan persentase 54,44% 

(Kemdikbud, 2021). 

Berdasarkan data tersebut, masih banyak orang tua siswa yang 

mengkhawatirkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran secara offline. Rasa cemas 

merupakan reaksi normal terhadap ketidakpastian dan hal-hal yang dapat 

membahayakan kita (Canadian Mental Health, 2020). Pandemi COVID-19 

menimbulkan ketidakpastian terhadap hari yang akan datang karena masyarakat 

mengkhawatirkan  kesehatan orang-orang yang dicintai, baik yang dekat maupun 

yang jauh. Pandemi COVID-19 juga memicu kekhawatiran mengenai pendidikan 

atau pekerjaan,  keuangan, dan juga berpengaruh terhadap kehidupan sehari - hari. 
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Seseorang yang sudah memiliki riwayat kecemasan, dengan adanya pandemi akan 

merasa kecemasannya bertambah buruk (Rothan & Byrareddy, 2020). 

Dalam hal ini, walaupun kecemasan adalah reaksi yang normal dan dapat terjadi 

dalam menghadapi pandemi COVID-19, tetapi terlalu  banyak kecemasan dapat 

menimbulkan kerugian dan gangguan pada kehidupan seseorang (Canadian Mental 

Health Association, 2020). Gangguan kecemasan dapat terjadi baik pada laki-laki 

dan perempuan. Gangguan ini biasanya terjadi pada onset remaja akhir atau dewasa 

muda (Rothan & Byrareddy, 2020). 

Pada akhir tahun 2020, Kemdikbud RI merencanakan akan melaksanakan 

kembali sekolah offline dengan pertimbangan bahwa tingkat kasus COVID-19 di 

Indonesia telah menurun (Kemdikbud, 2020). Namun, terjadi pro kontra terhadap 

rencana kemdikbud tersebut karena banyak yang mengkhawatirkan apabila sekolah 

offline terlaksana dan dampaknya akan meningkatkan jumlah kasus COVID-19 di 

Indonesia. Berdasarkan data dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), 

sebanyak 85% orang tua cemas anaknya kembali ke sekolah pada tahun ajaran baru. 

Hasil survei sebanyak 57% guru yang siap mengajar di sekolah dan 43% guru 

memilih mengajar di rumah (PGRI, 2020). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya wabah 

pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi tingkat kecemasan yang dialami tiap 

individu, orang tua siswa(i) merasa cemas karena siswa(i) belum mendapatkan dosis 

vaksin sehingga masih mudah tertular virus COVID-19. Ditambah dengan isu yang 
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beredar bahwa pemerintah Indonesia akan memulai mengadakan sekolah offline di 

masa pandemi COVID-19 yang membuat orang tua siswa-siswi menjadi cemas 

terhadap anaknya yang akan mengikuti sekolah offline (Lestari, 2020). 

Berdasarkan data Kemdikbud, di Sulawesi Selatan 782 sekolah yang belum siap 

melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan persentase 17,39%. Adapun data 493 

sekolah dengan persentase 10.83% sekolah yang siap mengadakan sekolah offline 

(Kemdikbud, 2021). Salah satu sekolah yang berdasarkan kemdikbud siap 

mengadakan sekolah offline yaitu TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan 

Mamajang yang merupakan salah satu taman kanak-kanak yang berada di tengah 

Kota Makassar. Itulah mengapa peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 

hubungan kesiapan sekolah offline dengan kecemasan orang tua di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah apakah ada hubungan kesiapan sekolah offline dengan kecemasan orang tua di 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang. 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis nol (H0) 

Tidak ada hubungan antara kesiapan sekolah offline dengan kecemasan orang 

tua di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang. 
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2. Hipotesis alternatif (Ha) 

Ada hubungan antara kesiapan sekolah offline dengan kecemasan orang tua di 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang.
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional  

                                                             Tabel 1.1  Definisi Operasional 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO Variabel 
Definisi  

Operasional 
Cara ukur Hasil   ukur Skala 

Variabel Independen 

1. 
Kesiapan 

sekolah     

offline 

Persiapan peserta 

didik, pendidik, 

tenaga pendidik 

dan keluarga 

mengizinkan anak 

untuk belajar 

kembali  di 

sekolah secara 

offline. 

Dinilai 

berdasarkan 

kuesioner 

Tingkat kesiapan 

sekolah offline:  

1 ≤ x ≤ 2,6 = Tidak 

siap, membutuhkan 

banyak peningkatan.  

2,6 ≤ x 3,4 = Tidak 

siap, membutuhkan 

sedikit peningkatan.  

3,4 ≤ x 4,2 = Siap, 

tetapi membutuhkan 

sedikit peningkatan. 

 4,2 ≤ x 5 = Siap, 

penerapan sekolah 

offline dapat 

diterapkan. 

Ordinal 
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                                     Tabel 1.1. Definisi Operasional (lanjutan) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang 

untuk mengetahui Hubungan Kesiapan Sekolah Offline dengan Kecemasan Orang Tua 

pada Masa Pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode pengisian kueisoner oleh 

orang tua.

NO Variabel Definisi 

operasional 

Cara ukur Hasil ukur Skala 

Variabel Dependen 

1. Kecemasan Perasaan khawatir  

pada diri seseorang 

dalam menghadapi 

situasi tertentu 

Kuesioner 

DASS 

(Depression, 

Anxiety, 

Stress, 

Scale) 

Skala kecemasan : 

1 ≤ x ≤ 2,5 = Cemas 

ringan 

2,6 ≤ x ≤ 3,5 = Cemas 

sedang 

3,6 ≤ x ≤ 5 = Cemas 

berat  

 

Ordinal 
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2. Kajian Pustaka 

NO Peneliti Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Cara          

Pengukuran 

Hasil 

1 Martaria Rizky 

Rinaldi & Reny 

Yuniasanti (2020) 

Kecemasan pada 

Masyarakat Saat 

Pandemi COVID- 19 

di Indonesia 

Jenis 

penelitian ini 

adalah cross 

sectional  

731 

Sampel 

Kuesioner Hasil menunjukkan 

7,6% masyarakat 

mengalami 

kecemasan di saat 

pandemi COVID-19 

2 Resy Muryati Proses Pembelajaran 

Daring/Luring pada 

Masa Pandemi 

COVID- 19 di Kelas 

Imadrasah 

Ibtidaiyyah Nurul 

Ittihad Kota Jambi 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

observasional 

dan 

wawancara 

 

6 Sampel Observasi dan 

wawancara 

Pembelajaran daring 

pihak sekolah dan 

siswa berjalan 

dengan baik 

3 
Muhammad 

Marshal 

Nugroho 

Analisis Kesiapan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Jenis 

penelitian ini 

adalah analisis 

hierarki dan 

120 Sampel Observasi dan 

kuesioner 

Indonesia masih 

minim persiapan 

dalam 

melaksanakan 



12 

 

 
 

NO Peneliti Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Cara          

Pengukuran 

Hasil 

Tatap Muka di 

Indonesia Tahun 

2021 

perbandingan 

pairwise 

kegiatan 

pembelajaran tatap 

muka  

4 
Rey Pratama 

dan Sri Mulyati 

Pembelajaran 

Daring dan Luring 

pada Masa 

Pandemi  

COVID-19 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

observasional 

110 Sampel Kuesioner Pembelajaran daring 

mengurangi 

semangat belajar 

siswa(i) dan 

membatasi 

kreatifitas siswa 

5 
Andi Purwanto Studi Eksploratif 

Dampak Pandemi 

COVID-19 

terhadap Proses 

Pembelajaran 

Online di Sekolah 

Dasar 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

observasional 

dan 

wawancara 

 

35 Sampel Wawancara Proses pembelajaran 

online pada masa 

pandemi COVID-19 

sangat kurang 

efisien sehingga 

siswa kurang 

melakukan 

pembelajaran secara 

serius 
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F.  Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui adanya hubungan kesiapan sekolah offline dengan kecemasan 

orang tua pada masa pandemi COVID-19 di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan  

Mamajang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kesiapan orang tua terhadap sekolah offline anak. 

b. Mengetahui bentuk kecemasan orang tua selama pandemi COVID-19. 

c. Mengetahui kesiapan TK Aisyiyah Bustanul Athfal dalam melaksanakan 

pembelajaran  tatap muka secara offline. 

G.    Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian dan menerapkan ilmu 

yang telah didapatkan di bidang kesehatan mengenai kesiapan sekolah offline yang 

berhubungan dengan kecemasan orang tua pada masa pandemi COVID-19. 

2. Bagi Pengetahuan 

Berfungsi sebagai salah satu pengetahuan baru dalam bidang kesehatan, 

psikologi, dan pendidikan untuk pembaca pada masa pandemi COVID-19. 

 

 

 

Tabel 1.2. Kajian Pustaka (lanjutan) 
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3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat menjadi informasi yang sangat penting kepada masyarakat 

tentang tingkat kesiapan sekolah offline yang berhubungan dengan kecemasan orang 

tua pada masa pandemi COVID-19. 

4. Bagi Instansi 

Penelitian ini dapat menjadi hasil data tambahan di bidang kesehatan ibu dan 

anak khususnya mengenai hubungan kesiapan sekolah offline yang berhubungan 

dengan kecemasan orang tua pada masa pandemi COVID-19. serta menambah 

referensi terkait ibu dan anak, sehingga dapat dijadikan sebagai bacaan untuk 

penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Pandemi COVID-19 

1. Definisi Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit COVID-19 di 

seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh COVID-19 jenis  

baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di 

Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan 

sebagai  pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 

2020. Pandemi dikenal sebagai wabah suatu penyakit yang menyerang banyak 

korban di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, badan kesehatan 

dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia 

berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19 (WHO, 2020).  

2. Efek Pandemi COVID-19 

Adanya virus COVID-19 di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh 

masyarakat. Menurut Kemdikbud, dampak virus COVID-19 terjadi di berbagai  

bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata dan pendidikan. Surat Edaran (SE) 

yang di keluarkan pemerintah pada 18 Maret 2020 segala kegiatan di dalam dan di 

luar  ruangan di semua sektor sementara waktu ditunda demi mengurangi penyebaran 

COVID-19  terutama pada bidang pendidikan (Menteri Pendidikan, 2020).
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 Pada tanggal 24 Maret 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID, dalam surat edaran 

tersebut dijelaskan bahwa proses belajar di rumah melalui pembelajaran jarak jauh 

untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Belajar di rumah 

dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi 

COVID-19 (Menteri Pendidikan, 2020). 

3. Dampak Pandemi terhadap Dunia Pendidikan 

Penetapan COVID-19 sebagai pandemi berdampak pada beberapa aspek di 

kehidupan masyarakat dunia, sehingga pemerintah harus mengeluarkan beberapa 

peraturan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 (Khasanah et all, 

2020). Beberapa aspek yang terkena   dampak dari pandemi COVID-19 seperti 

menurunnya pendapatan kerja dan kesehatan menjadi terganggu sehingga dalam hal 

ini tenaga medis berperan aktif dalam menangani pasien COVID-19. Selain itu, 

pemerintah tetap mempertahankan peran dalam pencegahan COVID-19 (Pratama, 

2020). 

Pandemi COVID-19 memiliki dampak pada perekonomian hingga ke dunia 

pendidikan. Sehingga seluruh negara termasuk Indonesia harus menghadirkan 

alternative proses pendidikan bagi peserta didik yang tidak bisa melaksanakan proses 

pendidikan pada lembaga pendidikan (Dewi, 2020). 
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Beberapa dampak yang dirasakan siswa pada proses belajar mengajar di rumah 

adalah sebagai berikut. 

a. Para siswa merasa dipaksa belajar jarak jauh tanpa sarana dan prasarana yang 

memadai di rumah karena fasilitas yang memadai sangat penting untuk 

kelancaran proses belajar online, untuk pembelajaran melalui media online 

seharusnya di rumah disediakan fasilitas seperti komputer ataupun handphone 

yang akan memudahkan pelajar untuk menyimak proses belajar mengajar  online 

             (Pakpahan & Fitriani, 2020). 

b. Siswa  belum ada budaya belajar jarak jauh karena selama ini sistem belajar 

yang diterapkan adalah melalui tatap muka, siswa terbiasa berada di sekolah 

untuk berinteraksi dengan teman-temannya, bermain dan bersenda gurau dengan 

teman-temannya serta bertatap muka dengan para gurunya, dengan adanya 

metode pembelajaran jarak jauh membuat para murid perlu waktu untuk 

beradaptasi dan menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan 

mempengaruhi daya serap belajar (Asmuni, 2020). 

c. Siswa menjadi semakin malas untuk belajar karena kurangnya bimbingan dari 

orang tua masing-masing (Mansyur, 2020). 

d. Siswa tidak bisa memahami materi yang diberikan oleh guru sehingga hasil 

belajar menurun (Purwanto, 2020). 

e. Sekolah meliburkan terlalu lama membuat para siswa mulai jenuh di rumah dan 

ingin segera ke sekolah bermain dan bertemu dengan teman-temannya.  

(Pratama, 2020). 



18 

 

 

4. Penanganan COVID-19 

Penanganan untuk mengurangi tingkat penyebaran virus COVID-19 telah 

dilakukan. Seperti d i  Indonesia telah dilakukan PSBB (Pembatasan Sosial  

Berskala Besar), larangan mudik, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat), kewajiban 5M + 1V (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, 

membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan dan vaksin), permintaan kepada 

masyarakat untuk melakukan 3T (testing, tracing, treatment) (Kemenkes, 2021). 

Kegiatan belajar mengajar juga dilakukan secara online. Semua kegiatan proses 

belajar mengajar dari segala tingkatan dilakukan secara online dengan menggunakan 

platform meeting online seperti zoom, google meet, atau whatsapp  (Lestari, 2020) 

5. Islam Memandang Pandemi COVID-19 

Dalam Islam, semua yang dialami manusia berupa musibah adalah merupakan 

ketentuan Allah Swt. Hal tersebut untuk menguji kesabaran manusia telah 

dijelaskan  dalam  QS Al- Baqarah/2: 155  

َ شِخو  لَ ثىَمَ َال ُّسشِو ثلُْلَ َال ثهو ول ٍُ َثلُْل لِ ٍِّو ّلقُصٍَ ال ثىُجِوُعوَ َال وُفو َثىُخل لِ ِّ وٍ ءٍَ ًُ َتوشل ٌُ ّمَنِ ىلْلثُيوِل   ال

لَِ ٌُ ثوشو َثىصّٰ شو تلشِّو  ال

Terjemahnya:  

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita 
gembira kepada orang-orang yang sabar (QS Al-Baqarah/2: 155) (Departemen 
Agama RI, 2012). 
 



19 

 

 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kehidupan manusia memang penuh 

cobaan. Telah dijelaskan dalam tafsir Kementerian Agama yakni Allah pasti akan 

menguji seseorang untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Makna yang bisa 

kita tanamkan adalah sabar dalam menghadapi semua cobaan yang diberikan karena 

semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah (Departemen Agama RI, 2010). 

Selain itu, dalam Al-Qur‟an telah dijelaskan bahwa semua yang terjadi di muka 

bumi ini merupakan ketentuan Allah Swt. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur‟an untuk 

menunjukkan kebesaran-Nya untuk mengingatkan manusia supaya tidak merasa 

angkuh dan sombong karena dengan musibah itu manusia menjadi tidak ada artinya 

dihadapan Allah Swt. Hal ini terdapat dalam QS Al-Hadid/57: 22.  

مََُ ثلهلاَ ثو َّمَثشُل ُُ ل ثَ قَلثوُو ُِ ِّ وٍ تِةٍَ َمو ًُ فَو ثَولْمَ ٌُ نِ سُّسِو ل ثَ ًُٓ فَو لْل َال ثَلُْلسُضو فَوى ثٍُلحٍ ٍُّصو َ ُِ وٍ َ ثَلصلابل آ َلٍ

ََ ٍشُ ٌۖ ٌَلسو و َعليلىَاللّّٰٰ  رِىولل

Terjemahnya:  

Tiada suatu bencana-pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu 
sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab  sebelum Kami menciptakannya. 
Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (QS Al-Hadid/57: 
22) (Departemen Agama RI, 2012). 
 

Dalam ayat ini menerangkan bahwa semua bencana dan malapetaka yang 

menimpa permukaan bumi, seperti gempa bumi, banjir dan bencana alam yang lain 

serta bencana yang menimpa manusia, seperti kecelakaan, penyakit dan sebagainya 

telah ditetapkan akan terjadi sebelumnya, sebelum Allah menciptakan makhluknya. 
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Hal ini berarti tidak ada suatu pun yang terjadi di alam ini yang luput dari 

pengetahuan Allah. Menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi itu adalah sangat 

mudah bagi Allah, karena Dia Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang telah ada 

maupun yang akan ada nanti, baik yang besar maupun yang kecil, yang tampak dan 

yang tidak tampak. Ayat ini merupakan peringatan sebagian kaum muslimin yang 

masih percaya kepada tenung, suka meminta sesuatu kepada kuburan yang dianggap 

keramat, menanyakan sesuatu yang akan terjadi kepada dukun dan sebagainya. 

Hendaklah manusia hanya percaya kepada Allah saja, karena hanyalah Dia yang 

menentukan segala sesuatu. Mempercayai adanya kekuatan-kekuatan gaib, selain 

dari kekuasaan Allah termasuk memperserikatkan-Nya dengan makhluk ciptaan-Nya 

dan berarti tidak percaya kepada tauhid rububiyyah yang ada pada Allah 

(Departemen Agama RI, 2012). 

B. Kesiapan Sekolah Offline Selama Pandemi COVID-19 

1. Definisi Kesiapan Sekolah Offline 

Istilah kesiapan sekolah digunakan untuk menggambarkan persyaratan-

persyaratan yang dibutuhkan anak agar dapat membuat transisi yang sukses dari 

prasekolah menuju sekolah formal (Zulaiha et al, 2020). Kesiapan sekolah cenderung 

berfokus pada kompetensi sosial dan akademik anak yang dianggap perlu dalam 

rangka mulai siap sekolah untuk belajar (Rahmawati, 2018). 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesiapan sekolah 

merupakan kesiapan anak untuk masuk sekolah, meliputi kompetensi-kompetensi 

yang diperlukan saat masuk sekolah yang dapat menunjang kesuksesan anak di 
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sekolah. Kesiapan sekolah juga memiliki pengaruh besar terhadap semangat belajar 

anak. 

Adapun istilah kesiapan sekolah offline adalah menggambarkan persyaratan-

persyaratan yang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran luring atau biasa 

disebut pembelajaran tatap muka. Kesiapan sekolah offline cenderung berfokus pada 

aspek-aspek yang dibutuhkan guna pelaksanaan sekolah offline dapat dilaksanakan di 

masa pandemi COVID-19 (Nugroho et al, 2021). 

Dalam hal ini untuk menunjang pembelajaran luring fungsi pendidikan sangatlah 

berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai dengan tujuan 

intruksional yang diharapkan. Guru juga memiliki peran yang sangat besar dalam 

memproses dan merancang kegiatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai 

pelaku atau subjek belajar (Fitria & Suminah, 2020). 

2. Aspek – Aspek Kesiapan Sekolah Offline 

Dalam pelaksanaan kembali sekolah offline perlu ditinjau kembali aspek-aspek   

dari pengadaan sekolah offline. Terdapat 2 aspek utama, yakni aspek ketercapaian 

tujuan pembelajaran dan aspek penyelenggaraan pembelajaran sebagai berikut. 

a. Aspek Ketercapaian Tujuan Pembelajaran 

Proses pembelajaran mengintervensi ketiga aspek kemampuan peserta ajar, yaitu 

kognisi (pengetahuan), psikomotor (keterampilan), dan afeksi (sikap). Pada 

pembelajaran luring, peserta ajar mendapatkan pengalaman belajar secara langsung 

tatap muka dengan tenaga pengajar. Hal ini termasuk proses guiding, evaluating, dan 



22 

 

 

improving proses pembelajaran sebagai bentuk intervensi pendidik untuk 

memastikan peserta ajar mengikuti alur proses dari sebuah pembelajaran (Dewi, 

2020). 

b. Aspek Penyelenggaraan Pembelajaran Offline 

Aspek penyelenggaraan offline yaitu kesiapan sekolah dan siswa dalam 

melakukan proses belajar mengajar secara offline dimana berbagai kesiapan perlu 

dilakukan seperti sekolah harus memastikan lingkungan sekolah beserta fasilitasnya 

aman dan terhindar dari COVID-19, siswa dan guru harus tetap melakukan rutin cek 

COVID-19 dan tetap mengikuti protokol kesehatan (Dewi, 2020). Adapun skrining 

yang dilakukan sebelum pembelajaran offline setiap hari dimulai, perlunya 

melakukan pengecekan suhu, mencuci tangan, melakukan swab rutin, pemberian 

sanitizer dan tetap menggunakan masker (Muryati, 2021). 

3. Faktor yang Mendukung Kesiapan Sekolah Offline 

Dalam melakukan sekolah offline perlu faktor-faktor yang mendukung kesiapan 

sekolah offline. Dari sekolah maupun siswa harus memiliki faktor kesiapan sebelum 

memulai sekolah offline antara lain sebagai berikut. 

a. Protokol kesehatan dilaksanakan dengan ketat di lingkungan sekolah 

b. Fasilitas umum sekolah seperti musholla, perpustakaan atau kantin harus steril dan 

rutin diberikan disinfektan 

c. Guru, siswa dan seluruh orang yang berada di lingkungan sekolah rutin melakukan         

tes  COVID-19 
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d. Fasilitas sekolah harus lengkap dan aman untuk melakukan proses belajar                    

mengajar 

e. Siswa, guru, dan orang tua siswa bersedia melakukan pembelajaran offline 

(Muryati, 2021). 

4. Alat Ukur Kesiapan Sekolah Offline 

Terdapat berbagai macam alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

kesiapan sekolah offline. Alat ukur yang digunakan disesuaikan dengan metode yang 

digunakan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau 

informasi tentang kesiapan sekolah offline. Adapun metode yang digunakan antara 

lain yaitu pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner (Nugroho et all, 

2020). 

Berdasarkan surat edaran Kemdikbud (2021), mengenai kesiapan sekolah tatap 

muka di masa pandemi COVID-19 menyatakan sekolah harus mempersiapkan segala 

aspek mulai dari kebersihan fasilitas sekolah hingga kesehatan peserta didik dan 

pengajar sehingga sekolah tersebut aman untuk dilaksanakan kegiatan belajar dan 

mengajar (Kemdikbud, 2021). Dengan demikian, perlunya penelitian mengenai 

seberapa siap sekolah dalam mengadakan sekolah offline (Dewi, 2020). 

Alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner yang telah digunakan pada penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan tentang “Kesiapan Peserta Didik Sekolah Tatap 

Muka” dengan memiliki beberapa pertanyaan (Hastuti, 2020). Skala yang 

digunakan dalam kuesioner ini merupakan skala Likert,  setiap item dengan pilihan 
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jawaban 1 (tidak siap offline), 2 (cukup siap  offline), 3 (netral), 4 (siap offline), 5 

(sangat siap offline). 

5. Islam Memandang Kesiapan Sekolah Anak 

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan secara sadar yang 

diberikan oleh pendidik kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan 

rohani ke arah  kedewasaan dan seterusnya ke arah terbentuknya kepribadian 

muslim (Nasrudin, 2018). Dengan demikian pendidikan Islam berlangsung sejak 

anak dilahirkan sampai mencapai kesempurnaannya atau sampai akhir hidupnya. Hal 

ini terdapat dalam QS Luqman/31: 17-19. 

َ مَُ َثو اتللل  آَثلصل لٍ ثصُثوشَُعليِىَ َال ُْنلشو َِ َثىُ وِ عل ُّهلَ ث َال عُشِاُفو لَ شَُتواىُ ٍِ
أُ ال يِوجلَ َثىصمَ وٌ َثلقو مًَ ثِْل ٌَِ وً َعلزُ ُِ وٍ َ رِىولل

خُتلاهٍَفلَ ٍِ َ َمِومَ ةُّ ٌَحِو لْل لَ َاللّّٰٰ مَُ َثو حًا  شل لٍ َ َفوىَثلُْلسُضو شو َُ َتل لْل َال َىويْمَاسو ذمَكل شَُخل عِّو َتصِل لْل َال وُسو ٍِ َثلُِْ خِوُسٍ 

َ ٍُشو وَ وُخَِثىُحل َىلصل ثخو َثلُْلصُول ُّنلشل َثل مَُ َثو وُتولل  َصل ُِ وٍ ثغُعِطَُ َال شٍُولل لٍ َ ًُ ذَُفو ثقُصو َࣖال  

Terjemahnya: 

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 
dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap 
apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal 
yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari 
manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan 
angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi 
membanggakan diri. Dan sederhanalah dalam berjalan dan lunakkanlah 
suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai (QS 
Luqman/31: 17-19) (Departemen Agama RI, 2012). 
 

Ayat ini menjelaskan tentang pendidikan. Jauhar Hatta (2012) dalam Tafsir 

Tarbawi menjelaskan pada ayat 17 yang dikutip di atas, berkenaan dengan 
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pengajaran shalat disertai anjuran untuk menyuruh kepada yang ma‟ruf dan 

mencegah kemungkaran. Dengan ayat-ayat tersebut, dipahami bahwa usaha yang 

pertama kali harus dilakukan dan diajarkan kepada peserta didik dalam proses 

pendidikan adalah masalah akidah yakni sopan santun berinteraksi dengan sesama 

manusia serta mengajarkan anak untuk taat beribadah. Dalam hal ini, orang tua 

memiliki kewajiban dalam mengajar anak dengan bentuk nasihat. Dalam  ayat 18 di 

atas mengandung nilai-nilai pendidikan dalam aspek akhlak, yakni larangan bersikap 

sombong, karena kesombongan dan keangkuhan adalah salah satu sikap tidak terpuji 

yang dibenci Allah Swt. Selanjutnya, pada ayat 19 terdapat perintah untuk bersikap 

sederhana dalam berbicara dan bertindak, karena kesederhanaan adalah akhlak yang 

baik dan merupakan salah satu ciri orang yang beriman (Hatta, 2012). 

C. Kecemasan 

1. Definisi Kecemasan 

Merujuk DSM V, gangguan kecemasan merupakan kekuatan yang tidak 

terkontrol, berlebihan dan kronis disertai berbagai gejala  yang disebabkan gangguan 

signifikan dalam kehidupan sosial atau pekerjaan atau menimbulkan stres nyata pada 

seseorang. Kecemasan tersebut terjadi terus menerus (relasi interpersonal, kesehatan, 

keuangan daily hassles) bahkan mengenai hal-hal kecil (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Individu dengan gangguan kecemasan melaporkan tekanan subjektif karena 

kekhawatiran terus-menerus dan gangguan terkait dalam bidang fungsi sosial, 
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pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Ciri utama gangguan kecemasan menyeluruh 

ditandai dengan kecemasan presisten yang tidak dipicu oleh suatu objek, situasi atau 

aktivitas spesifik (Berkovec & Ruscio, 2001). 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas bahwa kecemasan 

merupakan rasa takut atau khawatir pada situasi tertentu yang sangat mengancam 

yang dapat menyebabkan kegelisahan karena adanya ketidakpastian di masa 

mendatang serta ketakutan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. 

2. Perbedaan Cemas, Depresi, dan Stres 

Stres adalah bentuk reaksi pertahanan diri ketika seorang berada dalam situasi 

yang penuh tekanan. Otak memproduksi sejumlah hormon dan senyawa kimia seperti 

adrenalin, kortisol dan norepinefrin yang memicu reaksi dalam tubuh ketika 

mendapatkan situasi pemicu stress (American Psychiatric Association, 2013). 

Depresi adalah sebuah penyakit mental yang ditandai dengan memburuknya 

suasana hati, perasaan, stamina, selera makan, pola tidur dan tingkat konsentrasi 

penderitanya. Depresi biasanya timbul dengan perasaan sedih atau berduka, yang 

biasanya akan membaik seiring waktu, walau pada beberapa kasus, depresi dipicu 

oleh rasa berduka atau stres berat yang berkelanjutan (Himmi & Azmi, 2017). 

Gejala stress, gangguan kecemasan dan depresi hampir sama. Ketiganya 

memang berhubungan dengan kondisi mental seseorang. Stres dipicu oleh frustasi 

saat menghadapi tekanan. Sementara, depresi membuat seseorang tidak berdaya 

untuk mengetahui apa yang menjadi kekhawatirannya. Gejalanya dapat muncul tanpa 
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harus berada di situasi tertentu dan dapat membatasi fungsi seorang sebagai manusia 

(Winefield et all, 2012). 

2. Kriteria Kecemasan 

Gangguan kecemasan berdasarkan kriteria Diagnosis and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-5) untuk mendiagnosis gangguan ini. Adapun kriteria DSM-

5 untuk gangguan kecemasan sebagai berikut. 

a. Mengalami kecemasan berlebihan hampir setiap hari dalam jangka waktu 

setidaknya enam bulan. 

b. Sulit mengendalikan kekhawatirannya. 

c. Kecemasan dan kekhawatirannya disertai tiga atau lebih dari enam gejala 

(kegelisahaan, merasa mudah lelah, sulit berkonsentrasi atau pikiran menjadi 

kosong, iritabilitas, ketegangan otot) bagi orang dewasa, dan satu di antara 

gejala-gejala tersebut bagi anak-anak. 

d. Kecemasan yang tidak ada kaitannya dengan kondisi psikologis lain seperti 

serangan panik, penyakit tertentu, dan penggunaan obat-obatan terlarang 

(American Psychiatric Association, 2013). 

3. Jenis Gangguan Kecemasan 

Kecemasan terbagi menjadi dua jenis yaitu kecemasan normal dan kecemasan 

patologis. Kecemasan normal adalah adaptif yang merupakan respon bawaan dalam 

menghadapi ancaman yang membahayakan keselamatan dan dapat menimbulkan 
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gangguan kognitif (khawatir) serta gangguan somatik (jantung berdebar-debar, 

berkeringat, gemetar, kedinginan, dll) (Himmi & Azmi, 2017). 

Kecemasan patologis terjadi jika cemas bersifat menetap dan menyebabkan 

gangguan secara fisik hingga dapat mengganggu aktivitas seseorang. Kecemasan 

patologis ini terjadi karena seseorang tidak mampu lagi mengendalikan atau 

meramalkan situasi lingkungannya (Mozo, 2017) 

4. Tingkat Kecemasan 

Menurut (American Psychiatric Association, 2013), tingkat kecemasan dibagi 

menjadi beberapa tingkatan yaitu sebagai berikut. 

a. Kecemasan Ringan  

Tingkat kecemasan ringan adalah cemas yang normal yang biasa menjadi bagian 

di kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan 

meningkatkan perhatian, tetapi seseorang masih mampu mengendalikan 

masalah. 

b. Kecemasan Sedang 

Tingkat kecemasan sedang biasanya terjadi jika seseorang memusatkan  hal-hal 

yang penting ditandai dengan perhatian menurun, penyelesaian masalah 

menurun, tidak sabar, mudah tersinggung, ketegangan otot, tanda-tanda vital 

meningkat, mulai berkeringat, sering mondar-mandir, sering berkemih dan sakit 

kepala. 
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c. Kecemasan Berat 

Tingkat kecemasan berat ditandai dengan kurangnya persepsi seseorang yang 

cenderung memusatkan perhatian pada sesuatu yang spesifik, dan tidak dapat 

berpikir tentang hal yang lain 

d. Panik 

Tingkat panik dari suatu kecemasan berhubungan dengan ketakutan karena 

seseorang mengalami kehilangan kendali. Seseorang yang mengalami panik 

tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. Panik melibatkan 

gangguan kepribadian misalnya terjadi peningkatan aktivitas motorik, 

menurunnya kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, persepsi yang 

menyimpang dan kehilangan pemikiran yang tidak dapat rasional. 

5. Etiologi Kecemasan 

Ditinjau dari aspek biologis, ada beberapa hal yang kemungkinan menjadi     

penyebab dari kecemasan antara lain sebagai berikut. 

a. Sistem saraf otonom merupakan sistem saraf yang mengatur fungsi viseral tubuh 

yang dapat menyebabkan gejala-gejala tertentu seperti: kardiovaskuler (misalnya 

takikardi), muskuler (misalnya nyeri kepala), gastrointestinal (misalnya diare), 

dan respirasi (misalnya takipneu). Sistem saraf otonom pada pasien dengan 

gangguan kecemasan, terutama gangguan panik, beradaptasi lambat terhadap 

stimulus yang berulang, dan beradaptasi secara berlebihan terhadap stimulus 

dengan intensitas sedang (Nevid et all, 2005). 
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b. Neurotransmiter merupakan senyawa neurokimia yang berfungsi untuk 

menyampaikan pesan antara satu sel saraf ke sel target, terdapat dua 

neurotransmiter utama yang berkaitan dengan kecemasan sebagai berikut. 

1) Norepinefrin  

 Fungsi norepinefrin yaitu untuk memobilisasi antara kerja dari otak dan tubuh 

untuk bertindak. Adapun gejala kronik yang dapat  dialami oleh pasien dengan 

kecemasan misalnya serangan panik, insomnia, ketakutan, dan peningkatan aktivitas 

otonomik, ditandai dengan peningkatan fungsi noradrenergik. Teori umum tentang 

peranan epinefrin dalam gangguan kecemasan adalah bahwa pasien mungkin 

memiliki sistem noradrenergik yang tidak teregulasi dengan baik (Kaplan & Sadock, 

2010). 

2)  Gamma-aminobutyric acid (GABA)  

 Fungsi GABA dalam gangguan kecemasan didukung kuat oleh efikasi 

benzodiazepin yang tidak diragukan lagi dalam mengatasi gangguan kecemasan. 

Obat-obatan    tersebut  meningkatkan aktivitas GABA pada reseptor GABA tipe A. 

Para peneliti berhipotesis bahwa beberapa pasien dengan gangguan kecemasan 

memiliki reseptor GABA tipe A yang abnormal, meskipun hubungan langsung di 

antara keduanya belum dapat dijelaskan (Nevid et all, 2005). 

Terdapat tiga teori psikologis yang menyebutkan tentang beberapa 

penyebab kecemasan yakni sebagai berikut. 
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a. Teori psikoanalitik 

Teori ini mengemukakan bahwa kecemasan sebagai tanda adanya bahaya yang 

tidak disadari. Kecemasan dipandang sebagai hasil konflik psikis antara keinginan 

yang agresif atau dorongan yang tidak disadari dengan ancaman yang datang. 

Sebagai respon terhadap sinyal ini, ego menciptakan mekanisme pertahanan untuk 

mencegah pikiran atau perasaan yang tidak dapat diterima keluar ke alam sadar 

(American Psychiatric Association, 2013). 

b. Teori perilaku 

Teori ini mengemukakan bahwa kecemasan merupakan respon yang 

dikondisikan sesuai dengan adanya stimulus yang spesifik dari lingkungan. Individu 

menerima stimulus tertentu sebagai stimulus yang tidak disukai, sehingga 

menimbulkan kecemasan. Setelah terjadi berulang-ulang akhirnya menjadi kebiasaan 

untuk menghindari stimulus tersebut (Himmi & Azmi, 2017). 

c. Teori eksistensial 

Teori ini memberikan model-model dari kecemasan menyeluruh, di mana tidak 

ada stimulus yang dapat di identifikasi untuk perasaan cemas yang bersifat kronik. 

Konsep inti dari teori ini adalah bahwa orang mengalami perasaan hidup dalam dunia 

yang tanpa tujuan. Kecemasan merupakan respon terhadap persepsi kehampaan 

tersebut (Nevid et all, 2005). 

d.    Teori Psikospiritualisme 

       Teori ini mengemukakan bahwa unsur psikologi sangat mempengaruhi segala 

bentuk dimensi spiritual dan begitupun sebaliknya bahwa dimesi spiritual juga 
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mempengaruhi psikologi. Psikospiritualisme yaitu kejadian atau proses yang dialami 

dalam diri seseorang untuk menggali segala bentuk kemampuan atau potensi spiritual 

dalam diri seseorang agar lebih memiliki spiritualitas tinggi. Penemuan terbaru 

mengungkapkan bahwa jantung lebih dari sekedar pompa, ia melakukan simfoni 

seluler yang merupakan inti dari keberadaan seseorang. Hal tersebut merupakan cara 

baru untuk memahami penyembuhan dan kesadaran manusia dan menciptakan model 

baru untuk hidup yang mengarah pada kesehatan, kebahagiaan, dan pengetahuan diri 

yang lebih baik (Azhar Arsyad, 2016). 

        Respritualisasi adalah tugas yang diemban oleh muatan psychospritualisme 

masa kini yang membahas masalah masalah diri dan ruh dan hal-hal lain yang 

bersifat spiritual dalam dada dan kalbu setiap manusia. Ruh (Inner Capacity) 

terdapat pada setiap insan yang membuat manusia semangat, memiliki rasa peduli, 

sedih dan marah. Kapasitas ruh lebih utama dan perlu dilatih dan di test terus 

menerus (Azhar Arsyad, 2016). 

       Al-nazhariyah atau pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan yang 

menggunakan indra, dalam hal ini harus dipahami bahwa al-nazhariyah itu bisa 

diperoleh karena peran ilmu fi al-shudûr. Oleh karena itu, ilmu fi al-shudûr adalah 

kesadaran yang kemudian dinamakan ruh yang dipercayakan Tuhan pada diri 

seseorang (Azhar Arsyad, 2016). 

 

 



33 

 

 

6. Faktor – Faktor Kecemasan 

Selain teori-teori yang telah dijelaskan di atas, terdapat faktor - faktor yang 

memicu seseorang mengalami gejala kecemasan, antara lain sebagai berikut. 

a. Tempat tinggal, seseorang yang tinggal di kota memiliki tingkat kecemasan  

lebih tinggi daripada di desa. Tingkat kecemasan seseorang dipengaruhi oleh 

faktor tempat tinggal karena lingkungan sekitar serta tuntutan hidup yang tinggi 

dapat berpengaruh terhadap kecemasan seseorang (Megatsari, 2020). 

b. Usia, dari hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui usia  

antara 20 sampai 40 tahun yang menderita kecemasan terbanyak. Usia 

merupakan faktor kecemasan karena tuntutan hidup lebih besar rentang usia 

antara 20 sampai 40 tahun (Barzilay & Moore, 2020). 

c. Inteligensi, cemas banyak terjadi pada orang-orang dengan tingkat   inteligensi 

tinggi. Inteligensi merupakan faktor kecemasan seseorang karena rata-rata 

seseorang yang memiliki tingkat inteligensi tinggi memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi sehingga ketika keinginan tahuan mereka tidak terpenuhi maka mereka 

akan mengalami kecemasan (Borkovec & Ruscio, 2001). 

d. Jenis kelamin, wanita lebih banyak menderita cemas daripada pria. Jenis kelamin 

merupakan faktor kecemasan karena kebanyakan penderita cemas dialami oleh 

wanita karena terdapat reaksi vasvogal yang dialami oleh wanita (Fadli et all, 

2020). 
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e. Kepribadian, cemas banyak diderita oleh orang dengan kepribadian yang lemah,  

kurang percaya diri, selalu terburu-buru, dan perfeksionis (Himmi & Azni, 

2017). 

f. Status sosial, cemas meningkat pada lingkungan sosial ekonomi tingkat tinggi, 

karena banyak tuntutan dari lingkungan tersebut agar seseorang dapat 

beradaptasi (Barzilay & Moore, 2020). 

7. Patofisiologi Kecemasan 

Neurotransmitter adalah pembawa pesan kimiawi di otak yang mengatur 

perasaan dan pikiran seseorang. Masalah kecemasan terkait dengan fungsi pembawa 

pesan di otak yang terkait dengan ketidakseimbangan neurotransmiter atau kimia 

otak. Paparan stressor menghasilkan stimulus pada sistem saraf pusat yang 

selanjutnya akan menstimulasi sistem kelenjar sebagai respon fisiologis tubuh baik 

secara keseluruhan maupun lokal. Tiga neurotransmitter utama yang terkait dengan 

kecemasan berdasarkan penelitian adalah norephinephrine (NE), serotonin, dan 

gamma-aminobutyric (GABA). Sistem norepinefrin sebagai reseptor terhadap respon 

dengan neurotransmiter ke struktur otak lain yang terkait dengan kecemasan, yaitu 

amigdala, hipocampus, dan korteks serebral (berpikir, menafsirkan, dan 

merencanakan). Disregulasi serotonin akan berperan dalam kecemasan seseorang 

yang pernah mengalami gangguan hipersensitivitas reseptor 5-HT. Aktivitas gamma-

aminobutyric neurotransmitter (GABA), mengontrol aktivitas neuron di bagian otak 

yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa. Dalam kehidupan sehari-

hari, individu merespon stres dimana situasi tersebut akan dihadapkan pada berbagai 
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kecemasan (anxiety) yang selalu dalam respon berkisar dari ringan, sedang, berat 

hingga panik (Stuart, 2012). 

Kecemasan dapat diekspresikan secara langsung melalui perubahan fisiologis, 

perilaku, kognitif dan efektif melalui munculnya gejala atau mekanisme sebagai 

upaya melawan kecemasan. Respon fisiologis pada kardiovaskuler adalah palpitasi, 

palpitasi, tekanan darah tinggi, pingsan. Pada sistem pernapasan akan menyebabkan 

napas cepat, sesak napas, rasa tercekik, tekanan pada dada. Pada sistem 

neuromuskular termasuk mata berkedip, tremor, ketegangan wajah, kaki goyah, 

gerakan canggung, dan kelemahan umum. Pada kulit akan menyebabkan wajah 

pucat, berkeringat di sekujur tubuh, wajah memerah dan panas dingin. Sedangkan 

respon perilaku berupa kecemasan, ketegangan fisik, tremor, kurang koordinasi dan 

bicara cepat. Respon kognitif yang ditimbulkan adalah gangguan perhatian, 

konsentrasi yang buruk, kebingungan, ketakutan akan cedera atau kematian dan 

mimpi buruk. Respon afektif yang ditimbulkan adalah kecemasan, ketegangan, 

ketakutan, frustrasi, mati rasa dan ketidakberdayaan (American Psychiatric 

Association, 2013). 

8. Dampak  Pandemi terhadap Kecemasan 

Kebijakan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia telah 

mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala 

besar berpotensi memicu terjadinya anxiety (gangguan kecemasan), depresi, dan 

stres di masyarakat. Faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang mengalami 
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gangguan kecemasan adalah lingkungan, emosional, dan faktor fisik (Ruskandi, 

2021). 

Tidak hanya itu, penyebaran data yang tidak benar (hoax) dan teori konspirasi 

pula bisa memperparah keadaan kesehatan mental warga. Gangguan kecemasan 

menyebabkan anomali psikologis selama pandemi COVID- 19 (Purwanto, 2020). 

Dampak negatif dari gangguan kecemasan yang dialami individu adalah menurunkan 

imunitas tubuh sehingga rentan terkena penyakit. Gangguan kecemasan tersebut 

bahkan dapat membuat seseorang melakukan bunuh diri. Jika terus dibiarkan, hal 

tersebut dapat menjadi masalah baru bagi kesehatan masyarakat sehingga perlu 

perhatian khusus (Megatsari, 2020). 

Penyebaran informasi yang tidak benar (hoax) yang tersebar di masyarakat 

selama masa pandemi COVID-19 turut menyumbang peran penting sebagai faktor 

penyebab terjadinya kecemasan. Berita-berita terkait COVID-19 yang dengan cepat 

beredar di media sosial kebanyakan bersifat negatif yang menimbulkan ketakutan 

dan kekhawatiran (Linda & Fitria, 2020). Saat menerima atau mencari berita terkait 

dengan virus COVID-19 perlu diperhatikan dengan baik kebenaran dan kejelasan 

dari berita tersebut, apalagi jika ingin menyebarkan informasi karena jika ternyata 

informasi yang disebarkan ternyata informasi palsu maka dapat menyebarkan 

kepanikan (Mahfud & Gumantan, 2020). 

9. Alat Ukur Kecemasan 

Gangguan kecemasan dapat didiagnosis dengan melihat gejala-gejala yang 

ditunjukkan oleh seseorang sesuai dengan kriteria gangguan cemas menurut DSM V 
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(American Psychiatric Association, 2013). Ada beberapa kuesioner yang sering 

digunakan untuk mengetahui tingkat kecemasan seseorang antara lain sebagai 

berikut. 

a.  Beck Anxiety Inventory (BAI) 

   Beck Anxiety Inventory (BAI) merupakan salah satu alat ukur yang  menggunakan 

ukuran baik yang paling banyak digunakan untuk mengukur kecemasan. Ada 23 item 

yang dirancang untuk mengukur tingkat kecemasan pada populasi psikiatri dewasa. 

Aspek skala Beck Anxiety Inventory (BAI) adalah sebagai berikut, kesulitan 

bernapas, sulit tidur di malam hari, pusing, wajah memerah, pingsan, takut mati, 

takut control hidup, takut terjadi sesuatu yang buruk, merasa panas, merasa tercekik, 

tangan gemetar, jantung berdebar, gangguan pencernaan, otak, kesemutan, gelisah, 

pikiran bingung, gemetar, takut, takut, mudah bergoyang, kaki kesemutan. BAI 

mengukur gejala umum dari sifat cemas, seperti gugup dan takut kehilangan kendali 

(Mahfud & Gumantan, 2020). 

b.  Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). 

Hamilton Anxiety Rating Scale menggunakan rangkaian pertanyaan dengan 

jawaban yang harus diisi oleh pasien sesuai dengan kondisi yang dirasakan pasien. 

Jawaban yang diberikan adalah skala (angka) 0, 1, 2, 3, atau 4 yang menunjukkan 

tingkat gangguan dan setelah pasien menjawab sesuai dengan apa yang 

dirasakannya, hasilnya dapat dihitung dengan menjumlahkan skor total yang 

diperoleh dari setiap pertanyaan (pernyataan) (Kautsar et all, 2015). 
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c.  Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS) 

 Taylor Manifest Anxiety Scale yang disusun Taylor (1953) terdiri dari 50 

aitem. Rentang pilihan jawaban dari terendah dengan skor 1 yaitu STS (Sangat 

Tidak Setuju), skor 2 yaitu TS (Tidak Setuju), skor 3 yaitu ATS (Agak Tidak 

Setuju), skor 4 yaitu AS (Agak Setuju), skor 5 yaitu S (Setuju), dan sampai dengan 

tertinggi dengan skor 6 yaitu SS (Sangat Setuju). Adapun aspekaspek kecemasan 

yang dipaparkan oleh Taylor (1953) yang meliputi: 1. Aspek fisiologis yaitu 

seberapa sering gangguan fisik dialami oleh individu dan aspek psikologis yaitu 

seberapa sering gangguan psikis dialami oleh individu. Skor total yang tinggi 

menunjukkan tingginya tingkat kecemasan yang dialami oleh subjek dalam 

menghadapi menopause dan sebaliknya skor total yang rendah menunjukkan 

tingkat kecemasan yang rendah dialami subjek. 

Adapun untuk penelitian ini, digunakan alat ukur yaitu modifikasi kuesioner 

DASS-21 yang disesuaikan oleh peneliti dengan tingkat kecemasan orang tua 

terhadap kesiapan sekolah offline di masa pandemi COVID-19. Kuesioner DASS-

21 dikembangkan  oleh Lovibond. S. H dan Lovibod. P. H (1995).  Depression 

Anxiety Stress Scale 21 merupakan kuesioner untuk menilai depresi, cemas, dan 

stres . Kuesioner ini bukan untuk mengukur penaksiran dalam mental illness tetapi 

untuk memastikan tingkat keparahan suatu keadaan kesehatan mental seseorang 

(Himmi & Azmi, 2017).  

Instrumen DASS-21 terdiri dari 21 item pertanyaan, yang mencakup 3 

subvariabel diantaranya fisik, emosi/psikologis dan perilaku. Skala yang 
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digunakan dalam kuesioner ini merupakan skala Likert, dimana setiap item 

dengan pilihan jawaban 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju), 

5 (sangat setuju) (Himmi & Azmi, 2017).  

7. Islam Memandang Kecemasan 

Dalam bahasa Arab dikatakan bila sesuatu cemas, maka ia akan bergerak pada 

tempatnya. Hingga bisa dikatakan bahwa bentuk kecemasan adalah adanya 

perubahan  dalam diri seseorang. Hal ini dijelaskan dalam QS Al-Fajr/ 89: 27-30. 

َيَِٓ ًُ َفو ًُ َ َفلادُخِيو ٍمَحً شُظو مٍَ ٍلحًَ ثظو َسل تِّولو َثوىِىَسل ًُٓ عو َثسُجو
ىِْٕمَحُِۙ لَ طُ َِ اَثىْمَسُشَِثىُ مَتهِل ًَُثلٌ ثدُخِيو َال يُُۙ ثِذو عو  

ًَُ ْمَتو   جل

Terjemahnya: 

Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho 
dan diridhoi-nya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba - hambaku, dan 
masuklah ke dalam surga-ku (QS Al-Fajr/89: 27-30) (Departemen Agama RI, 
2012). 

 

Dalam ayat-ayat ini telah dijelaskan bahwa Allah memanggil jiwa yang tenang 

dan damai ketika diwafatkan, yaitu jiwa yang suci karena iman dan amal saleh yang 

dikerjakannya, sehingga memperoleh apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Dalam 

hal ini, jika seseorang merasa cemas dan takut akan yang terjadi di kehidupannya 

maka senantiasa hamba Allah Swt. di ajarkan untuk selalu beriman dan amal saleh 

agar terhindar dari hal-hal yang membuat seseorang selalu merasa khawatir  

(Departemen Agama RI, 2012). 
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D. Orang Tua 

1.  Definisi Orang Tua 

Kata orang tua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ayah ibu kandung 

merupakan orang yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli, dsb). Sementara dalam 

bahasa Arab, kata orang tua berasal dari kata walad yang berarti ayah dan ibu. Secara 

umum orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam satu keluarga atau 

rumah tangga, yang di dalam kehidupan sehari-hari, lazim disebut dengan bapak-ibu 

(Cahyati & Kusumah, 2020). 

Orang tua memiliki tanggung jawab dalam membentuk serta membina anak- 

anaknya baik dari segi fisik maupun psikologis. Kedua orang tua dituntut untuk dapat 

mengarahkan dan mendidik anaknya agar dapat menjadi generasi-generasi yang 

sesuai dengan tujuan hidup manusia. Tugas-tugas serta peran yang harus dilakukan 

orang tua tidaklah mudah, salah satu tugas dan peran orang tua yang tidak dapat 

dipindahkan adalah mendidik anak-anaknya (Cahyati dan Nika, 2020). 

2. Peran Orang Tua di Masa Pandemi COVID-19 

Dukungan orang tua dan semangat untuk kegiatan belajar di rumah dan 

didukung dengan keterlibatan guru pada pemberian materi belajar sangat penting 

untuk keberlangsungan pendidikan anak. Hal ini didukung dengan semakin banyak 

pendapat ahli menyatakan bahwa membangun relasi yang baik antara anak, 

orang  tua, dan sekolah dalam mendukung proses pembelajaran, mampu memberikan 

hal positif dalam pembelajaran, dan dibarengi dengan hasil belajar yang lebih baik 

(Ningsih, 2020). 
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Orang tua adalah guru pertama yang dimiliki oleh anak. Baik buruknya anak 

banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Oleh karena itu, tanggung jawab orang 

tua sangat kompleks (Mattewakkang, 2020). 

Berbagai aspek menjadi tanggung jawabnya, mulai dari pendidikan, gaya hidup. 

Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan yang diperoleh anaknya mulai dari 

pendidikan dasar hingga pendidikan yang kebih lanjut (Cahyati, 2020). Bagaimana 

cara agar orang tua dapat mendidik anaknya dengan baik dan benar, agar mampu 

menghadapi tantangan yang akan datang. Proses pembelajaran yang dilakukan 

dirumah menjadi hal yang sangat baik, karena hubungan keluarga lebih terlihat 

(Kurniati et all, 2021). 

Selain itu anak menjadi dekat dengan orang tua. Berbagai hal banyak dilakukan 

pada saat pembelajaran di rumah antara orang tua dan anak. Rasa tanggung jawab 

akan lebih terlihat, selalu memberikan motivasi juga sangat diperlukan. Karena pada 

saat pembelajaran di rumah anak  mudah bosan, dalam hal ini orang tua dituntut sabar 

dan harus mampu mengondisikan proses pembelajaran (Fadillah, 2010). 

Dalam hal ini, keluarga berperan penting dalam menanamkan kebiasaan dan 

pola tingkah laku, serta menanamkan nilai, agama, dan moral sesuai dengan usia 

dan budaya di keluarganya (Ningsih, 2020). Konsep pembelajaran jarak jauh 

memaksa orang tua untuk dapat menggunakan teknologi. Karena orang tua akan 

mengajarkan teknologi tersebut kepada anaknya. Orang tua harus kreatif dan inovatif 

dalam menyiapkan pelaksanaan pebelajaran daring dan memberikan bimbingan atau 

tuntunan kepada anak agar dapat memanfaatkan akses teknologi modern dalam 
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proses pembelajaran yang nantinya juga akan meningkatkan kualitas dari anak itu 

sendiri (Khasanah, 2020). 

3. Peran Orang Tua dalam Pandangan Islam 

Kedua orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak- 

anaknya. Oleh sebab itu, orang tua harus melaksanakan perannya dengan baik 

sehingga anak tumbuh dengan maksimal dengan karakter yang di ingingkan. Sejalan 

dengan hal tersebut telah dijelaskan dalam QS At-Tahrim/66: 6. 

قوُِدهِلاَثىْمََ َّلاسًثَامَ ٌُ نِ ٍُ ثلهُيو َال ٌُ نِ ُّسسِل ثَثل ْوُِثَقوُِٓ لٍ َثِ لِ ٌُ اَثىمَزو ُّهل لٌ ٓا اٌَِ ٍُهل يل جَِعل اسل جل ثىُحو اسَِال

َ لُ شِاُ لٍ اٌَؤُِ لٍ َ لُ ٌلسُعليوُِ َال ٌُ هِ شل لٍ آَثل لٍ لَ َاللّّٰٰ لُ ٌَلعُصِوُ لْمَ ذلثدَ  ظ َشو لَل غو ىِٕنلحَ 
ٰۤ
يِ لٍ  

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan  keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah 
terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintah (QS At-Tahrim/66: 6) (Departemen Agama RI, 2012). 
 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa untuk orang-orang yang beriman 

diperintahkan untuk menjaga diri terutama keluarga dengan mentaati perintah Allah 

dan menjauhi larangannya agar terhindar dari api neraka. Dalam hal ini, orang tua 

memiliki kewajiban untuk mendidik anak sehingga anak dapat tumbuh dengan 

karakter yang diinginkan terutama dalam pendidikan agama dengan demikian anak 

mampu mengetahui ajaran islam sesuai dengan perintah Allah Swt. dan menjauhi 

segala larangannya (Departemen Agama RI, 2012). 
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E. Kerangka Teori 

Berbagai masalah yang di hadapi 

Siswa belajar di 
rumah 

 

Pandemi COVID-19 

Langkah pemerintah 
penanganan pandemi 

Siswa belajar di 
rumah 

Wacana sekolah 
offline 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

Kecemasan 

Ringan Sedang Berat 

Dampak belajar di 
rumah 

Bagi anak 

Hormon simpatik meningkat 
serta neurotransmitter yang 
berperan: 

- GABA meningkat 

- Serotonin meningkat 

- Noreephineprin meningkat 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan cross sectional. Desain studi ini difokuskan pada penelitian yang 

menekankan pada keluasan informasi, sehingga metode ini cocok digunakan untuk 

populasi yang luas dengan variabel yang terbatas, sehingga data atau hasil riset 

dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi (Sugiyono, 2010). 

B. Lokasi dan Waktu Penenlitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal  Kecamatan Mamajang. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu Oktober sampai  Desember 

2021.  

C. Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti   untuk 

pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

orang tua siswa (i) kelas A1, B1, B2, B3, B4, B5, guru dan staf sekolah di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Makassar dengan penjabaran sebagai berikut. 

Orang Tua Siswa (i) Kelas A1 : 19 Orang tua Siswa  
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Orang Tua Siswa (i) Kelas B1 : 29 Orang tua Siswa  

Orang Tua Siswa (i) Kelas B2 : 26 Orang tua Siswa 

 Orang Tua Siswa (i) Kelas B3 : 24 Orang tua Siswa 

Orang Tua Siswa (i) Kelas B4 : 22 Orang tua Siswa 

Orang Tua Siswa (i) Kelas B5 : 25 Orang tua Siswa   

Guru dan Staf Sekolah : 20 Orang 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian populasi yang terjangkau yang akan digunakan 

sebagai subjek penelitian, yang diperoleh melalui sampling. Pengambilan sampel 

dilakukan menggunakan metode total sampling. Karakteristik sampel pada penelitian 

ini adalah orang tua siswa (i) kelas A1, B1, B2, B3, B4, B5. guru dan staf sekolah 

yang berjumlah 162 sampel di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Makassar.  

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Terdapat teknik dalam pengambilan sampel untuk melakukan penelitian. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling yang 

artinya adalah pengambilan seluruh sampel dari populasi yang dilakukan dengan 

cara peneliti mengambil semua populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan 

jumlah anggota subjek yang ada pada setiap kelompok tersebut. Sampel dalam 

penelitian ini yaitu orang tua siswa (i) kelas A1, B1, B2, B3, B4, B5, guru dan staf 

sekolah di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Makassar. 
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Sampel dalam penelitian ini yaitu orang tua siswa (i) kelas A1, B1, B2, B3, B4, 

B5, guru dan staf sekolah di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Makassar dengan  kriteria 

inklusi adalah karakteristik umum dari subjek penelitian dari suatu populasi yang 

akan diteliti. Kriteria inklusi untuk sampel kasus dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut. 

1. Orang tua siswa (i)  status aktif sebagai pelajar 

2. Orang tua siswa (i) kelas A1, B1, B2, B3, B4, B5 

3. Guru TK Aisyiyah Bustanul Athfal      

4. Staf sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal   

Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa TK Aisyiyah Bustanul Athfal Makassar 

dengan kriteria eksklusi digunakan untuk mengeluarkan subjek yang tidak layak untuk 

diteliti adalah orang tua siswa (i) yang tidak bersedia mengisi kuesioner. 

E. Cara Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan 

langsung oleh peneliti dari kuesioner penelitian, data primer yang didapat melalui 

penyebaran kuesioner antara lain yakni identitas diri, tingkat kecemasan responden, 

dan tingkat kesiapan sekolah offline. Data sekunder merupakan data awal yang 

didapat oleh peneliti secara langsung di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan 

Mamajang dengan cara peneliti bekerja sama dengan pihak sekolah dalam 

pengambilan data jumlah siswa (i), guru, staf sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal. 
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Dari data yang didapat selanjutnya dilakukan pengecekan kelengkapan informasi 

dan jawaban sebelum di masukkan ke dalam komputer. Setelah semua data 

dimasukkan ke dalam komputer secara lengkap, maka analisis data dapat dilakukan 

secara statistik sesuai dengan tujuan penelitian menggunakan program komputerisasi. 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen. Pengujian validitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen 

dalam menjalankan fungsi. Hasil penelitian dikatakan valid bila terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya (Sugiyono, 2010). 

Tujuan melakukan uji validitas adalah untuk mendapatkan data yang sahih selama 

pengumpulan data (Saputra, 2013:14).  

Untuk menginterpretasikan tingkat validitas suatu data, maka koefisien korelasi 

data ditentukan terlebih dahulu. Setelah koefisien validitas tiap butir soal diperoleh, 

maka hasil tersebut dibandingkan dengan nilai Rtabel (Pearson product moment) 

pada taraf signifikansi 1% dengan df= n-2. Jika Rhitung > Rtabel, maka butir soal atau 

indikator yang dianalisis dinyatakan valid. Sebaliknya, jika nilai Rhitung < Rtabel, 

maka data yang dianalisis dinyatakan tidak valid atau tidak relevan dengan data yang  

sesungguhnya (Saputra, 2013:14). 

Reliabilitas suatu instrumen adalah ketepatan suatu instrumen dalam mengukur 

apa yang diukurnya. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika jawaban responden 

terhadap pertanyaan selalu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian 
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reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara 

eksternal pengujian dapat dilakukan dengan test-retest (stability), equivalent, dan 

gabungan keduanya (Sugiyono, 2010). 

1. Kuesioner Kesiapan Sekolah Offline 

Uji coba dilakukan untuk menguji kuesioner layak atau tidak untuk digunakan 

pada penelitian ini. Uji coba yang dilakukan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas 

terpakai pada sampel penelitian yaitu orang tua siswa TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Kecamatan Mamajang (Heale, 2015).  

  Tabel 3.1 Uji Validitas Kuesioner Uji Coba 

Indikator Rhitung Rtabel Validitas 

Sekolah siap melaksanakan pembelajaran 

secara offline 

0.778 0.296 Valid 

Sekolah siap mengikuti protokol kesehatan 

secara baik selama sekolah offline 

0.808 0.296 Valid 

Sekolah siap menjaga imunitas tubuh 

siswa 

0.753 0.296 Valid 

Fasilitas cuci tangan di sekolah tersedia 

dengan memadai 

0.781 0.296 Valid 

Fasilitas sekolah yang dipakai bersama 

(kelas, masjid, kamar mandi, LAB bersih 

0.702 0.296 Valid 
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Tabel 3.1 Uji Validitas Kuesioner Uji Coba (lanjutan) 

Indikator Rhitung Rtabel  Validitas 

Sekolah telah mengupayakan pencegahan 

virus COVID-19 

0.745 0.296 Valid 

Sekolah telah mengupayakan pembelajaran 

secara tatap muka secara baik 

0.772 0.296 Valid 

Siswa siap melaksanakan sekolah offline 0.781 0.296 Valid 

Orang tua mengizinkan anaknya sekolah 

offline 

0.759 0.296 Valid 

Orang tua siap memberikan imunitas lebih 

untuk anak bersekolah secara offline 

0.655 0.296 Valid 

Orang tua siap melengkapi kebutuhan 

sekolah offline (baju sekolah, masker, 

handsanitizer, face shield) 

0.810 0.296 Valid 

Kondisi lingkungan sekolah sangat 

memungkinkan untuk pengadaan sekolah 

offline 

0.811 0.296 Valid 

Fasilitas untuk pembelajaran offline telah 

tersedia 

0.687 0.296 Valid 

Imunitas siswa, guru dan staf sekolah baik 0.748 0.296 Valid 

Pembelajaran secara offline meningkatkan 

keefektifitas waktu dalam pembelajaran 

0.811 0.296 Valid 

Pembelajaran offline meningkatkan 

kepercayaan diri siswa dalam belajar 

0.812 0.296 Valid 

Pembelajaran offline mempermudah siswa 

dalam memahami materi sekolah  

0.777 0.296 Valid 
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Tabel 3.1 Uji Validitas Kuesioner Uji Coba (lanjutan) 

Indikator Rhitung Rtabel Validitas 

Pembelajaran offline meningkatkan 

kualitas berkomunikasi dengan guru dan 

siswa 

0.666 0.296 Valid 

Kegiatan sekolah offline mampu 

meningkatkan minat belajar siswa 

0.743 0.296 Valid 

Sekolah siap melaksanakan pembelajaran 

secara offline 

0.570 0.296 Valid 

 
Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, diketahui bahwa nilai Pearson Correlation sig. atau 

disebut Rhitung. Apabila Rhitung > Rtabel diartikan seluruh butir pertanyaan 

dinyatakan valid atau sahih dan dapat digunakan untuk penelitian ini. Jika nilai 

validitas setiap jawaban yang didapatkan nilainya > 0.296 maka dinyatakan valid.  

 

Tabel 3.2 Uji Reliabilitas Kuesioner Uji Coba 

Cronbach’s Alpha N of items 
0.957 20 

 
Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, diketahui bahwa nilai Cronbach’s Alpha (0,957) > 

nilai Rtabel (0,296). Berdasarkan uji tersebut seluruh butir pertanyaan dinyatakan 

reliabel atau dapat dipercaya. 

2. Kuesioner DASS-21 

Psychometric Properties of Depression Anxiety Stress Scale (DASS) terdiri dari 21 

pertanyaan yaitu terdapat 7 pertanyaan untuk depresi, 7 pertanyaan untuk anxiety, dan 
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7 pertanyaan untuk stress. Bobot pada masing-masing pertanyaan adalah 1-5. Skor 

total dapat dihitung dengan menjumlahkan keseluruhan skor yang diperoleh dari 50 

masing-masing pertanyaan. Skor minimal adalah 1 dan skor maksimal adalah 63.  

Hasil uji validitas alat ukur kuesioner DASS-21 memiliki nilai validitas tinggi 

yaitu 0,71 dan nilai reliabilitas 0,93 yang diolah berdasarkan cronchbach alpha 

(Crawford & Henry, 2003). Instrumen ini dinyatakan reliabel karena suatu instrument 

dikatakan memiliki tingkat reliabilitas tinggi jika nilai koefisien cronchbach alpha > 

0,60 (Sugiyono, 2011).  

Uji coba kuesioner dilakukan karena kuesioner yang akan digunakan pada 

penelitian ini yaitu kuesioner modifikasi dari kuesioner DASS-21. Perlunya 

melakukan uji validitas dan reliabilitas pada uji coba kuesioner untuk mengetahui 

apakah instrumen yang digunakan valid atau tidak valid dan reliabel atau tidak 

reliabel. Berdasarkan hasil uji coba didapatkan hasil validitas dan reliabilitas untuk 

kuesioner tingkat kecemasan sebagai berikut. 
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Tabel 3.3 Uji Validitas Kuesioner Uji Coba 

Indikator Rhitung Rtabel Validitas 

Berdasarkan perkembangan informasi COVID-19 orang tua 

khawatir terhadap keselamatan anak-anaknya akan tertular 

COVID-19 di sekolah 

0.491 0,296 Valid 

Orang tua merasa khawatir penularan COVID-19 melalui alat-

alat yang ada di sekolah 

0.648 0,296 Valid 

Orang tua merasa takut datang ke sekolah terkait penularan 

virus antar siswa, antar guru, antar siswa dan guru 

0.530 0,296 Valid 

Orang tua merasa khawatir bahwa kondisi cuaca dan udara di 

lingkungan sekolah menurunkan imunitas tubuh 

0.492 0,296 Valid 

Orang tua takut penerapan protokol kesehatan di sekolah tidak 

sesuai 

0.520 0,296  Valid 

Orang tua takut tidak bisa menemani anaknya selama di 

sekolah 

0.494 0,296 Valid 

Orang tua cemas akan sosialisasi anaknya ketika sekolah offline 0.619 0,296 Valid 

Orang tua tidak yakin bisa menjaga imunitas tubuh anak nya 

ketika mengikuti sekolah offline 

0.573 0,296 Valid 

Orang tua tidak yakin sekolah bisa menerapkan protokol 

kesehatan dengan baik 

0.606 0,296 Valid 

Orang tua tidak yakin fasilitas sekolah terbebas dari virus 

COVID-19 

0.609 0,296 Valid 

Saya merasa khawatir apabila memikirkan masalah 0.552 0,296 Valid 
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Tabel 3.3 Uji Validitas Kuesioner Uji Coba (lanjutan) 

Indikator Rhitung Rtabel Validitas 

Saya mengalami kesulitan berkonsentrasi terhadap suatu 

permasalahan 

0.623 0,296 Valid 

Saya mudah sekali berkeringat meskipun hari tidak panas 0.546 0,296 Valid 

Jantung saya sering berdebar atau nafas tersenggal-senggal 0.650 0,296 Valid 

Saya sering tidak dapat tidur karena mengkhawatirkan 

sesuatu 

0.637 0,296 Valid 

Tidur saya sering terganggu dan tidak nyenyak 0.623 0,296 Valid 

Saya merasa lebih sensitif dibandingkan umumnya orang 

lain 

0.564 0,296 Valid 

Saya sering takut pada benda atau manusia tanpa sebab 

yang jelas 

0.650 0,296 Valid 

Saya sering kali mengkhawatirkan sesuatu hal atau 

seseorang 

0.546 0,296 Valid 

Menunggu membuat saya tidak tenang atau gelisah 0.588 0,296 Valid 

Saya mudah menangis 0.516 0.296 Valid 

 
Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, diketahui bahwa nilai Pearson Correlation sig. atau 

disebut Rhitung. Apabila Rhitung > Rtabel diartikan seluruh butir pertanyaan 

dinyatakan valid atau sahih dan dapat digunakan untuk penelitian ini. Jika nilai 

validitas setiap jawaban yang didapatkan nilainya > 0.296 maka dinyatakan valid.  
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Tabel 3.4 Uji Reliabilitas Kuesioner Uji Coba 

Cronbach’s Alpha N of items 
0.746 25 

 
Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, diketahui bahwa nilai Cronbach’s Alpha (0,746) > 

nilai Rtabel (0,296). Berdasarkan uji tersebut seluruh butir pertanyaan dinyatakan 

reliabel atau dapat dipercaya dan alat ukur kuesioner tingkat kecemasan orang tua 

dapat digunakan karena sudah memenuhi syarat kelayakan instrumen penelitian. 

G. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan lembar kuesioner yang berisi data sebagai 

berikut. 

1. Identitas  

Kuesioner identitas bertujuan untuk mengetahui identitas diri dari responden. 

2. Kecemasan orang tua  

Kuesioner kecemasan orang tua menggunakan kuesioner DASS-21 yang 

dikembangkan oleh Lovibond S. H DAN Lovibod, P. H. (1995). Kuesioner ini 

telah dimodifikasi beberapa pertanyaan untuk digunakan pada penelitian ini. 

3. Kesiapan sekolah offline 

Kuesioner kesiapan sekolah offline menggunakan kuesioner yang telah diisi 

sebelumnya di penelitian tentang “Kesiapan Peserta Didik Sekolah Tatap Muka” 

dengan memiliki beberapa pertanyaan (Hastuti, 2020). 
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H. Kerangka Konsep

 

 

 

  

 

 

 

Keterangan: 

Variabel Independen :  Kesiapan sekolah offline 

Variabel Dependen : Kecemasan orang tua 

Bagan 3.1. Kerangka Konsep

Kecemasan Orang Tua  

Kecemasan Ringan   

Kecemasan Sedang  

Kecemasan Berat  

Panik 

Kesiapan 

Sekolah 
Offline  
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I.  Kerangka Kerja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Langkah Pengolahan Data  

Setelah proposal penelitian memperoleh persetujuan dari pembimbing dan 

penguji, dilanjutkan dengan membuat surat permohonan izin data awal 

penelitian dan izin etik dari pihak PSPD UIN Alauddin Makassar yang 

ditujukan untuk dibawa ke pihak TK Aisyiyah Bustanul Athfal Makassar 

Peneliti memperoleh data calon responden seluruh orang tua siswa (i) 

dan staf sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal Makassar 

Peneliti melakukan penyeleksian calon responden yang 

memenuhi kriteria inklusi 

Peneliti menghubungi responden 

melalui grup via whatsapp 

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dilakukan via grup 

whatsapp. Peneliti juga memberikan lembar persetujuan yang akan di isi via 

google form kepada calon responden. 

Setelah kuesioner terisi, peneliti melakukan pengumpulan data serta 

melakukan pengecekan kelengkapan data. 

Peneliti memberikan link kuesioner serta menjelaskan langkah pengisian 

kuesioner. Peneliti juga memberikan kesempatan kepada responden untuk 

bertanya apabila ada pertanyaan yang tidak dimengerti oleh responden. 

Menyusun proposal penelitian 

 

Bagan 3.2 Kerangka Kerja 
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J. Langkah Pengolahan Data  

Data yang didapatkan dibuat dalam bentuk presentasi dan tabel distribusi 

frekuensi dengan pengolahan tabel kemudian dilakukan pengolahan secara 

sistematik, dan harus melalui langkah-langkah sebagai berikut.  

1. Seleksi bertujuan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kategori.  

2. Editing dilakukan pengecekan kembali pada data yang telah didapatkan sebagai 

usaha untuk melengkapi data yang kurang lengkap.  

3. Coding dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, juga untuk 

menjaga kerahasiaan identitas responden.  

4. Tabulasi dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan tujuan dan 

kemudian dimasukkan dalam tabel yang telah diberukan kode sesuai dengan 

analisis yang dibutuhkan sehingga mempermudah dalam analisis data. 

K. Analisis Data   

 Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan aplikasi Statistical for Social Science (SPSS), dengan 

menggunakan analisis univariat untuk mengetahui karakteristik responden. 

Kemudian melakukan uji bivariat yaitu uji korelasi Rank Spearman untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel, yaitu hubungan kesiapan 

sekolah offline dengan kecemasan orang tua.  
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L. Etika Penelitian 

Penelitian ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan etik penelitian yang 

dikeluarkan oleh komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor surat etik 

NO.B.187/KEPK/FKIK/XII/2021. Selain itu, dalam melakukan penelitian ini ada 

beberapa hal yang berhubungan dengan etika penelitian, yakni sebagai berikut.  

1. Sebelum meminta responden untuk mengisi instrumen penelitian, peneliti 

menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan penelitian, serta meminta 

persetujuan responden untuk ikut serta dalam penelitian dengan baik dan sopan; 

2. Setiap responden dijamin kerahasiaannya atas data yang diperoleh dari hasil 

kueisioner dengan tidak menuliskan nama pasien, tetapi hanya berupa inisial 

pada laporan hasil penelitian; 

3. Tidak memaksa atau melakukan intervensi pada responden penelitian saat 

sedang dilakukan pengumpulan data; dan  

4. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak 

yang terkait sesuai dengan manfaat yang telah disebutkan sebelumnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Didapatkan sejumlah 162 

responden yang berasal dari 20 guru dan staf sekolah serta 142 orang tua siswa. 

Hasil penelitian yang didapatkan diuraikan dalam tabel dan penjelasan sebagai 

berikut.  

1. Uji Asumsi Dasar 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang sama atau berdistribusi normal. Metode yang 

digunakan untuk melakukan uji normalitas dalam penelitian ini dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov Tes Sig. 

1 0.073 

 

Berdasarkan tabel 4.1 hasil dari uji normalitas dengan Kolmogorov-

Smirnov dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal, 

karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) untuk kedua variabel adalah 0,073 > α(0,05). 

Sehingga data tersebut berdistribusi normal dan sampel yang diambil dalam 

penelitian ini berasal dari populasi yang sama. Maka untuk pengolahan data 

selanjutnya akan digunakan pengolahan parametrik. Pengolahan parametrik baik 

digunakan untuk jenis data interval dan rasio, serta tidak perlu dilakukan 
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pengujian terhadap parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi 

syarat. (Ghozali, 2016).  

b.  Uji Linearitas 

 Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang didapatkan 

di penelitian itu memiliki hubungan yang linear atau tidak. Hasil pengujian 

linearitas data sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Linearitas Data 

Linearitas Test F Sig. 

1 0.807 0.768 

  

  Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji linearitas data di atas, diketahui bahwa 

nilai F sebesar 0.807 dengan signifikansi 0.768 > α(0,05). Oleh karena itu, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kedua data yang didapatkan atau kedua variabel 

penelitian memiliki hubungan secara linear. 

c. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengambil apakah sampel memiliki 

varian yang sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis uji 

korelasi Rank Spearman. Hasil pengujian homogenitas data dengan menggunakan 

teknik Levence Test.  

Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas Data 

Levence Test Sig. 

1 0.115 

 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji homogenitas data di atas, diketahui bahwa 

nilai Sig. adalah 0,115 > α(0,05), dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut 

bersifat homogen yang berarti data sampel yang diteliti memiliki varian yang 
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sama. Demikian apabila data telah dinyatakan homogen, maka proses analisis 

dapat dilanjutkan ke uji korelasi Rank Spearman.  

2. Analisis Univariat Responden 

Pada penelitian ini memiliki N = 162 yang berasal dari orang tua siswa beserta 

guru dan staf sekolah, dan diperoleh hasil analisis deksriptif dengan menggunakan 

perhitungan distribusi dari sampel yang tercantum pada tabel-tabel berikut ini. 

Tabel 4.4 Distribusi Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden n % 

Jenis Kelamin Laki-laki 7 3.9 

Perempuan 155 86.6 

Usia 18 – 30 Tahun 25 16 

 31 – 40 Tahun 114 70 

 > 40 Tahun 23 14 

Pekerjaan IRT 78 43.6 

PNS 37 20.7 

Wiraswasta 47 26.3 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa jumlah sampel yang berjenis 

kelamin laki-laki adalah 7 responden (3.9%), berbeda jauh dengan jumlah sampel 

yang berjenis kelamin perempuan yaitu 155 responden (86.6%). Karakteristik 

responden untuk usia pada penelitian ini terbagi menjadi 3 kategori, responden 

dengan usia 18 hingga 30 tahun sebanyak 25 responden (16%), usia 31 hingga 40 

tahun sebanyak 114 responden (70%), dan untuk usia >40 tahun sebanyak 23 

responden (14%). Hal tersebut menunjukkan bahwa responden didominasi oleh 

usia 31 hingga 40 tahun karena memiliki frekuensi tertinggi. Selain itu, 

karakteristik responden untuk pekerjaan mayoritas bekerja sebagai IRT sebanyak 

78 responden (43.6%), PNS sebanyak 37 responden (20.7%) dan wiraswasta 

sebanyak 47 responden (26.3%). 
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2. Analisis Univariat Variabel Penelitian 

Tabel 4.5 Distribusi Variabel Penelitian 

Variabel N % 

Tingkat Kecemasan   

Ringan 81 57 

Sedang 60 42.3 

Berat 1 0.7 

Tingkat Kesiapan Sekolah Offline Pihak 

Guru dan Staff Sekolah 

  

Tidak siap, membutuhkan banyak 

peningkatan. 
0 0 

Tidak siap, membutuhkan sedikit 

peningkatan. 
1 5 

Siap, tetapi membutuhkan  sedikit 

peningkatan. 

15 75 

Siap, penerapan sekolah offline  

dapat diterapkan. 

4 20 

Tingkat Kesiapan Sekolah Offline Pihak 

Orang Tua Siswa(i) 

  

Tidak siap, membutuhkan banyak 

peningkatan. 
2 1.4 

Tidak siap, membutuhkan sedikit 

peningkatan. 
8 5.6 

Siap, tetapi membutuhkan  sedikit 

peningkatan. 

76 53.5 

Siap, penerapan sekolah offline 

dapat diterapkan. 

56 39.4 
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Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa hasil distribusi variabel 

dependen tingkat kecemasan pada 142 responden pihak orang tua siswa(i) 

didapatkan cemas ringan sebanyak 81 responden (57%), cemas sedang sebanyak 

60 responden (42.3%), dan cemas berat sebanyak 1 responden (0.7%). Distribusi 

variabel independen tingkat kesiapan sekolah offline pada 20 responden pihak 

guru dan staff sekolah didapatkan mayoritas responden kategori siap tetapi 

membutuhkan sedikit peningkatan 15 responden (75%), kategori siap dengan 

penerapan sekolah offline dapat diterapkan sebanyak 4 responden (20%), kategori 

tidak siap yang membutuhkan sedikit peningkatan sebanyak 1 responden (5%), 

dan kategori tidak siap yang membutuhkan banyak peningkatan sebanyak 0 

responden (0%). Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan rata-rata responden 

pihak guru dan staff sekolah telah siap melakukan sekolah offline. Distribusi 

variabel independen tingkat kesiapan sekolah offline pada 142 responden pihak 

orang tua siswa(i) didapatkan mayoritas responden kategori siap tetapi 

membutuhkan sedikit peningkatan sebanyak 76 responden (53.5%), kategori siap 

dengan penerapan sekolah offline dapat diterapkan sebanyak 56 responden 

(39.4%), kategori tidak siap yang membutuhkan sedikit peningkatan sebanyak 8 

responden (5.6%), dan kategori tidak siap yang membutuhkan banyak 

peningkatan sebanyak 2 responden (1.4%). Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

dapat dikatakan rata-rata responden pihak orang tua siswa(i) telah siap melakukan 

sekolah offline. 

4. Tabulasi Silang Karakteristik Responden dengan Tingkat Kecemasan 

Tabel 4.6 Tabulasi Silang Karakteristik Responden dengan Tingkat 
Kecemasan 

Karakteristik 
Responden 

Cemas 
Ringan 

Cemas 
Sedang 

Cemas 
Berat 

Total 

P-Value 

N % N % N % N % 

Jenis Kelamin         0.867 

Laki-laki 4 2.82 2 1,4 0 0 6 4.23 

Perempuan 77 54.2 58 40.8 1 0.7 136 95.7 



 

 

 

64 

Karakteristik 
Responden 

Cemas 
Ringan 

Cemas 
Sedang 

Cemas 
Berat 

Total 

P-Value 

N % N % N % N % 

 

Usia         0.894 

18 – 30 Tahun 7 4.96 15 10.5 0 0 22 15.4 
31 – 40 Tahun 63 44.4 37 26.1 1 0. 101 71,2 
> 40 Tahun 11 7.74 8 5.6 0 0 19 13.3 

Pekerjaan         0.590 

IRT 43 30.4 26 18.3 1 0.7 70 49.4 

PNS 17 11.9 14 9.8 0 0 31 21.7 

Wiraswasta 21 14.8 20 14.1 0 0 41 28.9 

 

Berdasarkan tabel 4.6 hasil tabulasi silang karakteristik responden dengan 

tingkat kecemasan. Jenis kelamin laki-laki yang mengalami cemas ringan 

sebanyak 4 responden (2.82%), cemas sedang 2 responden (1.4%) dan cemas 

berat 0 responden (0%). Jenis kelamin perempuan yang mengalami cemas ringan 

sebanyak 77 responden (54.22%), cemas sedang 58 responden (40.86%), dan 

cemas berat 1 responden (0.7%). Nilai p-value jenis kelamin dengan tingkat 

kecemasan adalah 0.867 > α (0.05). Usia 18 – 30 tahun yang mengalami cemas 

ringan sebanyak 7 responden (4.96%), cemas sedang 15 responden (10.5%), dan 

cemas berat 0 responden (0%). Usia 31 – 40 tahun yang mengalami cemas ringan 

sebanyak 63 responden (44.4%), cemas sedang 37 responden (26.1%), dan cemas 

berat 1 responden (0.7%). Usia >40 tahun yang mengalami cemas ringan 

sebanyak 11 responden (7.74%), cemas sedang 8 responden (5.6%), dan cemas 

berat 0 responden (0%). Nilai p-value usia dengan tingkat kecemasan adalah 

0.894 > α (0.05). Pekerjaan IRT yang mengalami cemas ringan sebanyak 43 

responden (30.4%), cemas sedang sebanyak 26 responden (18.3%), dan cemas 

berat sebanyak 1 responden (0.7%). Pekerjaan PNS yang mengalami cemas ringan 

sebanyak 17 responden (11.9%), cemas sedang sebanyak 14 responden (9.8%), 

Tabel 4.6 Tabulasi Silang Karakteristik Responden dengan Tingkat  

Kecemasan (lanjutan) 
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dan cemas berat sebanyak 0 responden (0%). Pekerjaan wiraswasta yang 

mengalami cemas ringan sebanyak 21 responden (14.8%), cemas sedang sebanyak 

20 responden (14.1%), dan cemas berat sebanyak 0 responden (0%). Nilai p-value 

pekerjaan dengan tingkat kecemasan adalah 0.590 > α (0.05).  

5. Analisis Bivariat menggunakan Uji Korelasi Rank Spearman 

Analisis ini untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan 

independen maka dilakukan uji korelasi Rank Spearman, dan telah didapat hasil 

sebagai berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Korelasi Rank Spearman  

   Independent Dependent 
Spearmans’s rho Kesiapan 

sekolah 
offline  

Correlation Coefficient 1.000 0.216** 

  Sig. (2-tailed)  0.006 
  N 142 142 
 Kecemasan  Correlation Coefficient 0.216** 1.000 
 orang tua  Sig. (2-tailed) 0.006  
  N 142 142 

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa hasil analisis korelasi 

menggunakan uji korelasi Rank Spearman. Diketahui angka correlation 

coefficient sebesar 0.216. Diketahui pula nilai Sig (2-tailed) adalah 0.006 < 0.05 

(α). Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan namun sangat lemah antara 

kesiapan sekolah offline dengan kecemasan orang tua di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Kecamatan Mamajang, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

B. Pembahasan  

Kecemasan merupakan rasa takut atau khawatir pada situasi tertentu yang 

sangat mengancam yang dapat menyebabkan kegelisahaan karena adanya 

ketidakpastian di masa mendatang serta ketakutan bahwa sesuatu yang buruk akan 

terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang menunjukkan hasil distribusi 

frekuensi tingkat kecemasan pada setiap orang tua di dominasi cemas ringan. Rata 
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-rata tingkat kecemasan orang tua di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan 

Mamajang kebanyakan mengalami cemas ringan di masa pandemi COVID-19.  

Namun, berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa terdapat 1 responden yang 

mengalami tingkat kecemasan pada cemas berat. Peneliti melakukan proses 

wawancara untuk mengetahui lebih lanjut penyebab responden mengalami cemas 

berat. Setelah dilakukan proses wawancara antara peneliti dan responden, di 

ketahuilah bahwa responden yang mengalami cemas berat diakibatkan karena 

situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang masih kurang mematuhi protokol 

kesehatan dan informasi hoax yang didapatkan melalui sosial media membuat 

dirinya semakin cemas. Hal tersebut pula yang membuat responden tersebut 

merasa sangat khawatir mengizinkan anaknya untuk sekolah offline. 

Hal ini sejalan dengan teori faktor kecemasan adalah lingkungan sekitar 

menurut Andi Purwanto (2020) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

cara berpikir seorang individu salah satu nya adalah lingkungan atau sekitar 

tempat tinggal. Hal ini disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak 

menyenangkan pada individu dengan keluarga, sahabat, ataupun dengan rekan 

kerja sehingga individu tersebut merasa tidak aman terhadap lingkungannya. 

Tingkat kecemasan orang tua ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti 

lingkungan sekolah, pengetahuan orang tua terhadap virus COVID-19 dan cara 

pencegahan COVID-19. Akan tetapi berdasarkan penelitian, masih banyak juga 

orang tua yang mengalami kecemasan sedang karena takut akan virus COVID-19 

dan masih minim akan pengetahuan pencegahan COVID-19.  

Hal tersebut mengalami kesamaan dalam penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Ruskandi (2021) menelusuri tentang tingkat kecemasan yang 

dirasakan oleh orang tua siswa pada saat pandemi COVID-19 dan menggunakan 

skala pengukuran DASS-21. Penyebab dari kecemasan paling besar adalah 

lingkungan dan tingkat pengetahuan seseorang mengenai COVID-19. Hal yang 

sama terjadi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhli et al. (2020) yang 

juga menggunakan skala pengukuran DASS-21, diperoleh hasil bahwa responden 

yang mengalami kecemasan sedang hingga sangat berat diakibatkan oleh 
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lingkungan sekitar responden yang masih kurang dalam mematuhi protokol 

kesehatan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rata-

rata tingkat kecemasan orang tua sama antara orang tua yang memiliki jenis 

kelamin perempuan dan laki-laki. Rata-rata orang tua yang berjenis kelamin laki-

laki memiliki tingkat kecemasan yaitu cemas ringan, begitu juga dengan rata-rata 

orang tua yang berjenis kelamin perempuan memiliki tingkat kecemasan yaitu 

cemas ringan. Diketahui hubungan antara jenis kelamin dan tingkat kecemasan 

orang tua pada hasil penelitian menunjukkan hasil yang signifikan. Hal tersebut 

pada penelitian ini salah satu faktor tingkat kecemasan yaitu jenis kelamin 

memiliki pengaruh. 

Hal ini juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Linda & Fitria (2020) 

yang melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan jenis kelamin dengan 

tingkat kecemasan dan hasilnya terdapat hubungan namun tidak terlalu signifikan 

yang dialami oleh responden berjenis kelamin maupun jenis kelamin perempuan. 

Penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil pengamatan psikologis independen 

program kajian psikologis Universitas Indonesia mendapatkan 56,41% individu 

perempuan cenderung lebih berespon cemas dibandingkan individu laki-laki. 

Dimasa pandemi COVID-19 ini seluruh sekolah diharuskan untuk 

mengadakan proses pembelajaran secara online. Namun, semenjak kasus COVID-

19 di Indonesia telah mengalami penurunan tingkat kasus COVID-19 dan telah 

ditemukan vaksin yang mampu mencegah penyebaran COVID-19. Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemdikbud RI) memperbolehkan sekolah 

untuk mengadakan sekolah offline dengan syarat persiapan sekolah offline harus 

terpenuhi.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kesiapan guru dan staff sekolah TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang yaitu siap dengan membutuhkan 

persiapan. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang telah 

mempersiapkan untuk pengadaan sekolah offline seperti pengadaan sarana dan 

prasarana yang menunjang berjalannya sekolah offline di masa pandemi COVID-

19. Namun, pengadaan sekolah offline menjadi salah satu kecemasan baru yang 
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dialami oleh orang tua siswa khususnya orang tua siswa(i) di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang. Pada penelitian ini ingin diketahui 

hubungan antara kesiapan sekolah offline dengan tingkat kecemasan orang tua di 

masa pandemi COVID-19 di TK Aisyiyah Bustanul Athfal. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan antara tingkat 

kecemasan orang tua dengan kesiapan sekolah offline di TK Aisyiyah Bustanul 

Ahfal Kecamatan Mamajang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yunianto (2020) dalam penelitiannya yaitu kecemasan keluarga terhadap 

kebijakan pembelajaran luring di masa pandemi COVID-19, diketahui bahwa 

terdapat hubungan antara tingkat kecemasan keluarga siswa terhadap kebijakan 

pembelajaran luring di masa pandemi COVID-19. Tingkat kecemasan sangat 

beragam, dan hal tersebut yang menjadi pertimbangan besar keluarga untuk 

mengizinkan anaknya untuk melakukan pembelajaran secara luring. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Kecamatan Mamajang siap melaksanakan sekolah offline. Hal tersebut ada 

hubungannya terhadap tingkat kecemasan orang tua siswa(i) yang dominan 

responden mengalami cemas ringan. Hal tersebut juga sebaliknya, dengan 

rendahnya tingkat kecemasan orang tua akan sekolah offline berpengaruh pada 

kesiapan sekolah dan siswa(i) dalam mengikuti kegiatan sekolah offline.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hubungan antara tingkat kecemasan 

orang tua siswa (i) dengan kesiapan sekolah  offline   memiliki hubungan yang 

lemah. Hal ini dikarenakan variabel tingkat kecemasan orang tua siswa(i) 

bukanlah faktor utama dalam pelaksanaan sekolah offline. Terdapat banyak faktor 

yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan sekolah offline 

dilaksanakan seperti tingkat kasus COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan 

yang signifikan, pelaksanaan vaksin, dan masih banyak lainnya. Hal itu lah 

mengapa pada penelitian ini tingkat kecemasan orang tua siswa(i) memiliki 

hubungan yang lemah terhadap kesiapan sekolah offline di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Kecamatan Mamajang. Penelitian ini penting dilakukan karena dengan 

adanya wabah pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi tingkat kecemasan orang 

tua siswa(i) terhadap kesiapan sekolah anak (Lestari, 2020). 



 

 

 69 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat hubungan kesiapan 

sekolah offline dengan kecemasan orang tua pada masa pandemi COVID-19 di 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang dengan menggunakan 

analisis multivariate dan menggunakan uji Rank Spearman maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Rata-rata tingkat kesiapan sekolah offline dari pihak orang tua siswa(i) TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang di masa pandemi COVID-19 

berada di skala 3.4 ≤ x < 4.2. Skala tersebut dikategorikan sebagai orang tua 

siswa(i) telah siap mengizinkan anak untuk sekolah offline. 

2. Rata-rata tingkat kecemasan orang tua siswa(i) TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Kecamatan Mamajang di masa pandemi COVID-19 berada di skala 1 ≤ 2 ≤ 

2,5. Skala tersebut dikategorikan cemas ringan. 

3. Rata-rata tingkat kesiapan sekolah offline dari pihak sekolah TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang telah siap dalam melaksanakan sekolah 

offline dengan skala 3.4 ≤ x < 4.2. Skala tersebut dikategorikan sebagai pihak 

sekolah siap menerapkan sekolah offline.  

B. Saran 

1.  Bagi Masyarakat 

Diharapkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan selama masa 

pandemi COVID-19 demi mencegah penyebaran virus COVID-19 yang akan 

berdampak pada penurunan tingkat kecemasan dan juga sekolah-sekolah siap 

untuk melaksanakan sekolah offline. 

2. Bagi Subjek Penelitian 

Diharapkan orang tua siswa(i) dan staf guru  untuk meningkatkan pemahaman 

mengenai COVID-19 sehingga dengan demikian perasaan kecemasan berlebihan 

dapat dihindari dan juga lebih mengetahui cara mencegah penularan virus 

COVID-19 agar pelaksanaan sekolah offline dapat terlaksana dengan baik. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian selanjutnya untuk meneliti mengenai faktor predisposisi 

mengenai kecemasan orang tua dalam menghadapi pandemi COVID-19. 

Penelitian selanjutnya sebaiknya juga dapat menggunakan metode kualitatif 

dengan melakukan penelitian lebih dalam dengan cara melakukan wawancara 

langsung kepada responden. Pada penelitian ini meskipun proses penelitiannya 

menggunakan metode kuantitatif yang hasil analisisnya lebih akurat namun 

memiliki batasan dalam menggali informasi dari responden. 

4. Bagi Institusi 

Diharapkan institusi yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mampu 

memberikan pengetahuan lebih mengenai virus COVID-19 sehingga dapat 

menjadi pembelajaran tiap individu.  
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Angket ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kesiapan sekolah offline 
terhadap kecemasan orang tua di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan 
Mamajang. Sangat diharapkan kerjasama bapak dan ibu untuk mengisi atau 
menjawab pertanyaan yang diajukan di dalam angket.  

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

Identitas Responden 

Nama  :  

Usia  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

Pekerjaan :  

 

Berilah tanda centang () pada tabel berikut sesuai pilihan anda: 

SS  : Sangat Setuju 

S    : Setuju 

N   : Netral 

TS  : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju



 

 

Kecemasan Orang Tua terhadap Sekolah Offline 

No Pertanyaan SS S N TS STS 
1 Berdasarkan perkembangan 

informasi COVID-19, orangtua 
khawatir terhadap keselamatan 
anak-anaknya akan tertular COVID-
19 di sekolah 

     

2 Orang tua merasa khawatir 
penularan COVID-19 melalui alat-
alat yang ada di sekolah 

     

3 Orang tua merasa khawatir bahwa 
kondisi cuaca dan udara di 
lingkungan sekolah menurunkan 
imunitas tubuh 

     

4 Orang tua merasa takut datang ke 
sekolah terkait penularan COVID-
19 antar siswa, antar guru, antar 
siswa dan guru 

     

5 Orang tua takut penerapan protokol 
kesehatan di sekolah tidak sesuai 

     

6 Orang tua takut tidak bisa 
menemani anaknya selama di 
sekolah 

     

7 Orang tua cemas akan sosialisasi 
anaknya ketika sekolah offline 

     

8 Orang tua tidak yakin bisa menjaga 
imunitas tubuh anaknya ketika 
mengikuti sekolah offline 

     

9 Orang tua tidak yakin sekolah bisa 
menerapkan protokol kesehatan 
dengan baik 

     

10 Orang tua tidak yakin fasilitas 
sekolah terbebas dari virus  
COVID-19 

     

11 Saya merasa khawatir apabila 
memikirkan masalah 

     

12 Saya mengalami kesulitan 
berkonsentrasi terhadap suatu 
permasalahan 

     

13 Saya mudah sekali berkeringat 
meskipun hari tidak panas 

     

14 Jantung saya sering berdebar atau 
nafas tersenggal-senggal 

     

15 Saya sering tidak dapat tidur karena 
mengkhawatirkan sesuatu 

     



 

 

16 Tidur saya sering terganggu dan 
tidak nyenyak 

     

17 Saya merasa lebih sensitif 
dibandingkan umumnya orang lain 

     

18 Saya sering takut pada benda atau 
manusia tanpa sebab yang jelas 

     

19 Saya sering kali mengkhawatirkan 
sesuatu hal atau seseorang 

     

20 Menunggu membuat saya tidak 
tenang atau gelisah 

     

21 Saya mudah menangis      

22 Saya mengalami kesulitan bernafas 
(Contoh: bernafas cepat dan berat, 
sulit bernafas saat tidak ada 
aktivitas fisik) 

     

23 Kadang-kadang saya merasa 
memiliki kesulitan bertumpuk-
tumpuk sehingga tidak dapat tenang 

     

24 Saya sering merasa bahwa diri saya 
tidak berguna 

     

25 Saya merasa takut terhadap 
kesulitan-kesulitan yang saya 
hadapi 

     



 

 

 

Berilah tanda centang () pada tabel berikut sesuai pilihan anda: 

SSO : Sangat Siap Offline 

SO    : Siap Offline 

N   : Netral 

CSO  : Cukup Siap Offline 

TS0 : Tidak Siap Offline 

 

Kesiapan Sekolah Offline 

No Pertanyaan SSO SO N CSO TSO 
1 Sekolah siap melaksanakan 

pembelajaran secara offline 
     

2 Sekolah siap mengikuti protokol 
kesehatan secara baik selama sekolah 
offline 

     

4 Pihak sekolah siap menjaga imunitas 
tubuh siswa 

     

5 Fasilitas cuci tangan di sekolah 
tersedia dengan memadai 

     

6 Fasilitas sekolah yang dipakai 
bersama (kelas, masjid, kamar 
mandi, LAB, perpustakaan) bersih 
dan sehat 

     

7 Sekolah telah mengupayakan 
pencegahan virus COVID-19 

     

8 Sekolah telah mengupayakan 
pembelajaran secara tatap muka 
secara baik 

     

9 Siswa siap melaksanakan sekolah 
offline 

     

10 Orang tua megizinkan anaknya 
sekolah offline 

     

11 Orang tua siap memberikan imunitas 
lebih untuk anak bersekolah secara 
offline 

     

12 Orang tua siap melengkapi 
kebutuhan sekolah offline (baju 
sekolah, masker, handsanitizer, face 
shield) 

     

13 Kondisi lingkungan sekolah sangat      
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memungkinkan untuk pengadaan 
sekolah offline 

14 Fasilitas untuk pembelajaran offline 
telah tersedia 

     

15 Imunitas siswa, guru dan staff 
sekolah baik 

     

16 Pembelajaran secara offline 
meningkatkan keefektifitas waktu 
dalam pembelajaran 

     

17 Pembelajaran offline meningkatkan 
kepercayaan diri siswa dalam belajar 

     

18 Pembelajaran offline mempermudah 
siswa dalam memahami materi 
sekolah serta tugas-tugas yang 
diberikan 

     

19 Pembelajaran offline meningkatkan 
kualitas berkomunikasi dengan guru 
dan siswa 

     

20 Kegiatan sekolah offline mampu 
meningkatkan minat belajar siswa 

     

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 4 

A.  Uji Validitas Kuesioner Uji Coba 

 

B. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesiapan Sekolah Offline 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.760 .958 20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C. Uji Validitas Variabel Kecemasan 

 
 

D.  Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kecemasan Orang Tua 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.746 .919 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

E. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardiz
ed Residual 

N 162 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 
Deviation 

10.46029002 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .067 
Positive .064 
Negative -.067 

Test Statistic .067 
Asymp. Sig. (2-tailed) .073c 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

 

F. Hasil Uji Linearitas  

 

 

G. Hasil Uji Homogenesitas Lavene 
 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

2.007 3 158 .115 
 
 
 

 

 



 

 

 

H.  Hasil Analisis Univariat Karakteristik Responden 

 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 7 3.9 4.3 4.3 

Perempuan 155 86.6 95.7 100.0 

Total 162 90.5 100.0  

Missing System 17 9.5   

Total 179 100.0   

 
 



 

 

 

 

I.  Hasil Analisis Univariat Variabel Kecemasan Orang Tua 

Statistics 

Kecemasan Orang Tua   

N Valid 142 

Missing 0 

 

Kecemasan Orang Tua 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 4.9 4.9 4.9 

2 74 52.1 52.1 57.0 

3 60 42.3 42.3 99.3 

4 1 .7 .7 100.0 

Total 142 100.0 100.0  

 
J.  Hasil Analisis Univariat Variabel Kesiapan Sekolah 

 

Statistics 

Kesiapan sekolah guru   

N Valid 20 

Missing 0 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Kesiapan sekolah guru 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 1 5.0 5.0 5.0 

4 15 75.0 75.0 80.0 

5 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Statistics 

Kesiapan sekolah orang tua  

N Valid 142 

Missing 0 

 

Kesiapan sekolah orang tua 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 1.4 1.4 1.4 

3 8 5.6 5.6 7.0 

4 76 53.5 53.5 60.6 

5 56 39.4 39.4 100.0 

Total 142 100.0 100.0  

 

 

K. Tabulasi Silang Karakteristik Responden dengan Tingkat Kecemasan 
 

Jenis_Kelamin * Kecemasan Crosstabulation 

Count   

 

Kecemasan 

Total 1.00 2.00 3.00 4.00 

Jenis_Kelamin .00 0 4 2 0 6 

1.00 7 70 58 1 136 

Total 7 74 60 1 142 

 
 
 
 
 



 

 

 

Pekrjaan * Kecemasan Crosstabulation 

Count   

 

Kecemasan 

Total 1.00 2.00 3.00 4.00 

Pekrjaan 1.00 3 40 26 1 70 

2.00 3 14 14 0 31 

3.00 1 20 20 0 41 

Total 7 74 60 1 142 

 

Usia * Kecemasan Crosstabulation 

Count   

 

Kecemasan 

Total 1.00 2.00 3.00 4.00 

Usia 27.00 0 0 1 0 1 

28.00 0 0 1 0 1 

29.00 0 3 5 0 8 

30.00 0 4 8 0 12 

31.00 1 11 3 1 16 

32.00 0 8 7 0 15 

33.00 0 11 5 0 16 

34.00 0 5 5 0 10 

35.00 1 2 5 0 8 

36.00 0 3 2 0 5 

37.00 1 6 4 0 11 

38.00 0 4 1 0 5 

39.00 0 4 2 0 6 

40.00 1 5 3 0 9 

41.00 1 2 2 0 5 

42.00 2 3 3 0 8 

43.00 0 1 3 0 4 

46.00 0 1 0 0 1 

48.00 0 1 0 0 1 

Total 7 74 60 1 142 

 
 



 

 

 

K. Hasil Analisis Bivariat Uji Rank Spearman  

Correlations 

 Total_X Total_Y 

Spearman's rho Total_X Correlation Coefficient 1.000 .216** 

Sig. (2-tailed) . .006 

N 142 142 

Total_Y Correlation Coefficient .216** 1.000 

Sig. (2-tailed) .006 . 

N 142 142 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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