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HUBUNGAN KARAKTERISTIK DAN PEMBELAJARAN VIA DARING 

DENGAN TINGKAT STRES IBU DALAM MENDAMPINGI ANAK  

USIA 7-10 TAHUN DI MAKASSAR 

Andita Fitri Aliah1, Arlina Wiyata Gama2, Ulfah Rimayanti3, Dewi Setiawati4,  
Ahmad Sewang5 

Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar 
Email : anditaliah39@gmail.com 

ABSTRAK 

Akibat dari pandemi Covid-19, WHO memberikan instruksi untuk 
melakukan pembelajaran via daring yang merupakan salah satu metode 
pembelajaran yang menitik beratkan kepada peran orangtua dalam mendampingi 
anak selama masa masa pandemi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan 
karakteristik dan pembelajaran via daring dengan tingkat stres ibu mendampingi 
anak usia 7-10 tahun di Makassar. Desain penelitian yang digunakan adalah analitik 
observasional dengan pendekatan penelitian cross sectional. Penelitian ini 
dilakukan di SDN Sambung Jawa, terdapat 133 sampel dalam penelitian ini yang 
memenuhi ktriteria inklusi dan ekslusi. Pengukuran tingkat stres dan karakteristik 
ibu menggunakan kuesioner PSI (Parenting Stress Index) dan kuesioner demografi. 
Data diolah menggunakan SPSS dengan uji statistik menggunakan Kolmogorov 
Smirnov untuk menguji kenormalitasan data. Untuk uji normalitas data pada 
variabel tingkat stres, usia ibu, status pekerjaan dan jumlah anak memiliki nilai 
signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05 didapatkan data tersebut tidak menyebar 
normal kemudian dilanjutkan dengan uji Chi Square. Hasil penelitian ini 
menunjukkan hubungan usia ibu dan jumlah anak dengan tingkat stres ibu dalam 
mendampingi anak usia 7-10 tahun didapatkan hasil yang tidak signifikan 
sedangkan hubungan status pekerjaan ibu dengan tingkat stres ibu dalam 
mendampingi anak usia 7-10 tahun didapatkan hasil yang signifikan. 

Kata kunci : pembelajaran via daring, tingkat stres, usia ibu, status pekerjaan, 
jumlah anak 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE IMPLEMENTATION OF 
ONLINE LEARNING AT HOME AND THE STRESS LEVEL OF 

MOTHERS IN ASSISTING CHILDREN AGED BETWEEN 7-10 YEARS 
IN MAKASSAR 

Andita Fitri Aliah1, Arlina Wiyata Gama2, Ulfah Rimayanti3, Dewi 

Setiawati4, Ahmad Sewang5 
Medical Education Program of UIN Alauddin Makassar 

Email: anditaliah39@gmail.com 

ABSTRACT 
As a result of the Covid -19 pandemic, WHO gave instructions for an online 
learning. With this new regulation, the role of parents has become higher where 
they are obligated to accompany their children to study during the pandemic. The 
major purpose of this study was to investigate the relationship between the 
implementation of online learning at home and the stress level of mothers in 
accompanying their children, aged between 7-10 years in Makassar. The 
methodological approach used in this study was observational analytic by using 
a cross sectional research approach. This research was conducted at the primary 
school of Sambung Jawa. There were 133 samples in this study that already met 
the inclusion and exclusion criteria. The instruments used to measure the 
mothers’ stress levels were the Parenting Stress Index (PSI) questionnaire and 

the demographic questionnaire. The research data were processed and analyised 
using SPSS application, while the statistical tests were processed by using 
Kolmogorov Smirnov in order to determine the normality of the data. The 
findings of this research indicated that the stress level variables such as the 
mothers’ age, the status of employment, and the number of children were evident 
to have a significance value of 0.000 which is smaller than 0.05. Therefore, the 
data was considered to be not normally distributed. Moreover, the Chi Square 
test was also conducted in this research. From all the analysis, it could be stated 
that there were no significant relationships between the mothers’ age as well as 

the number of children in the family and the stress level of mothers in 
accompanying their children. In contrast, it was apparent that there were 
significant relationships between the employment status and the stress levels of 
mothers in accompanying children to study from home. 
Key Words: online learning, stress levels, mothers’ age, status of 
employemnt, numbers of children. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini dunia sedang dilanda wabah virus yang berasal dari Wuhan, 

Tiongkok pada bulan Desember 2019. Virus ini menyebabkan infeksi pada saluran 

pernapasan dimulai dari batuk, pilek bahkan melebihi Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus ini 

disebut Coronavirus yang dapat menyebabkan penyakit Covid-19 yang menjadi 

wabah penyakit di dunia saat ini. Menurut World Health Organization (WHO) 

negara yang terinfeksi Covid-19 terbanyak adalah Amerika, India, Brazil, Perancis, 

Turki, Rusia, Inggris, Italia, Jerman, Spayol, Argentina dan disusul oleh Colombia 

(WHO, 2020). 

Covid-19 telah menjajah bangsa Indonesia, penyebaran virus ini sangat cepat. 

Penyebaran Covid-19 berdampak buruk bagi aktivitas masyarakat di Indonesia. 

Pemerintah di Indonesia membuat kebijakan pembatasan wilayah untuk masyarakat 

yang ingin keluar masuk dalam suatu daerah yang disebut dengan lockdown. 

Sebagai upaya penyebaran Covid-19 World Health Organization (WHO) 

merekomendasikan untuk menghentikan semua kegiatan yang berpotensi 

menimbulkan kerumunan massa. (Handarini, 2020). 

Wabah virus ini menjadi penghalang besar dalam laju kehidupan masyarakat 

Indonesia terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini menyebabkan banyak tenaga 

kerja yang mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga kebutuhan 
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ekonomi masyarakat tidak terpenuhi. Virus ini tidak hanya berdampak pada 

ekonomi masyarakat tetapi, juga berdampak pada sistem pendidikan. (Handayani, 

2020) 

Surat ederan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

Direktorat Pendidikan Tinggi No.1 Tahun 2020 mengenai pencegahan penyebaran 

Covid-19 di dunia pendidikan. Dalam surat edaran tersebut Kemendikbud 

memberikan intruksi untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan 

menyarankan kepada para pelajar untuk belajar di rumah masing-masing. Semenjak 

bulan Maret tahun 2020 dampak yang diberikan Covid-19 pada kegiatan belajar 

mengajar sangat terasa, hal tersebut terlihat dari pembelajaran yang harusnya 

dilakukan secara langsung dan sekarang hanya dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan pembelajaran dalam jaringan atau daring (Handarini, 2020). 

Guru dan siswa biasanya belajar dalam satu ruangan yang sama namun, saat 

ini harus belajar dalam jaringan (daring) yang membutuhkan unsur persiapan siswa, 

guru, jaringan, dan media (Handayani, 2020). Hal ini dilakukan sebagai salah satu 

kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 yang mengutamakan kesehatan 

serta keselataman dari peserta didik, tenaga kependidikan, dan masyarakat umum, 

serta mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan psikososial peserta 

didik dalam upaya pendidikan selama pandemi Covid-19 (Palupi, 2021) 

Pembelajaran via daring terhadap anak Sekolah Dasar (SD) dengan usia 6-12 

tahun merupakan suatu sistem yang menjadi sulit bagi siswa/siswi. Sebab siswa 

pada masa sekolah dasar sangat rentan terpapar stres karena kemampuan mereka 
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masih terbatas dalam mengatasi stres yang dialaminya, maka dari itu sangat penting 

bagi mereka untuk mendapatkan bimbingan selama pembelajaran via daring 

dilaksanakan pasa masa pandemi.(Fatmawati et al., 2021) 

Keberadaan wabah Covid-19 memaksa para pelajar harus menggunakan 

teknologi, suka tidak suka dan mau tidak mau harus belajar dan siap mengajar 

dengan jarak yang jauh dengan menggunakan teknologi. Untuk anak usia kelas 1-3 

(7-10 tahun) masih sangat membutuhkan bantuan orangtua untuk mendampingi 

anak pembelajaran di rumah, minimal mempersiapkan teknologi sebelum dan 

sesudah pembelajaran online berlangsung sehingga pelajar dapat mengikuti 

pembelajaran online. Dengan adanya dukungan dan kerjasama antara siswa(i) 

dengan orangtuanya sangat membantu dalam menyukseskan pembelajaran secara 

online (Purwanto et al., 2020). 

Pembelajaran via daring (dalam jaringan) yang dilaksanakan pada sekolah 

dasar (SD) dilakukan dengan bimbingan orangtua. Siswa/siswi berinteraksi dengan 

gurunya menggunakan beberapa aplikasi seperti, zoom meeting, google meet, 

classroom, telpon bahkan whatssapp group. Konsep belajar dari rumah atau daring 

merupakan keadaan kontroversi yang dialami oleh orangtua pada saat ini. Sebelum 

terjadinya pandemi Covid-19 hampir sebagian besar orangtua tidak memperhatikan 

proses pendidikan anaknya dan menitik beratkan seluruh pendidikan anaknya pada 

tenaga pendidik. Orangtua selalu menuntut tenaga pendidik untuk lebih mendidik 

anaknya agar nilainya sesuai dengan keinginan orangtua siswa. Namun keadaan ini 

berbalik pada saat dilakukan pembelajaran via daring. Orangtua tidak hanya 
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bertugas sebagai seorang ayah dan ibu tetapi sebagai guru bagi anaknya.(Palupi, 

2021) 

Proses pembelajaran via daring terhadap siswa/siswi Sekolah Dasar (SD) 

menitik beratkan kepada peran orangtua dalam membimbing anaknya dalam 

pendidikan. Peran tersebut seperti melakukan diskusi terkait pelajaran yang 

diberikan gurunya, membantu anaknya memahami pelajaran yang diberikan oleh 

gurunya, memicu anak agar tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. 

Keterlibatan orangtua selama proses pembelajaran via daring sangat berdampak 

positif bagi prestasi anak. (Fatmawati et al., 2021) 

Proses adaptasi yang dilakukan orag tua terhadap proses pembelajaran via 

daring pada masa pandemi bukanlah hal yang mudah. Sebab orang tua harus 

menyesuasikan diri dengan work from home yang diberlakukan oleh pemerintah. 

Namun pendidikan bagi anak adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh 

orang tua, baik ayah maupun ibu bagaimanapun kondisinya. Banyak yang 

berangapan bahwa tugas ayah ahanya menafkahi keluarga, sedangkan pendidikan 

merupakan tanggung jawab ibu. Namun Kerjasama yang baik antara ibu dan ayah 

adalah kunci utama dalam keberhasilan pendidikan anak. Peran ayah dalam 

pendidikan anak memiliki 3 aspek yaitu 1) Paternal engagement yaitu pengasuhan 

yang melibatkan interakhsi langsung antara ayah dan anak 2) kesediaan interaksi 

dengan anak saat dibutuhkan 3) tanggung jawab dan peran dalam menyusun 

rencana pengasuhan bagi anak. (Palintan et al., 2021) 
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Peran orangtua sangatlah penting dalam mendidik anak terutama seorang ibu 

yang merupakan pengasuh, pendidik, dan sebagai penentu nilai kepribadian 

anaknya. Seorang penyair ternama yang bernama Hafiz Ibrahim mengungkapkan: 

 الأعراقالأم مدرسة إذا أعددتهَا أعددتَ شَعْباً طَي ِّبَ 

“ Al-Ummu madrasatul ula, iza a’adadta sya’ban thayyibal a’raq” 

Terjemahnya  

“Ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan 
ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok 
pangkalnya.” 

Dari syair tersebut dijelaskan bahwa seorang ibu adalah sekolah pertama yang 

akan memberikan keteladanan sikap, perilaku dan kepribadian bagi anaknya. Jika 

seorang ibu memberikan hal yang baik pada anaknya maka baik pula anaknya, 

maka dari itu seorang ibu harus mulai mendidik sejak dini sebab pendidikan yang 

dimulai sejak kecil mempunyai daya keberhasilan yang tinggi dalam kehidupan 

seorang anak.  

Anak usia 6-12 tahun sedang berada pada jenjang pendidikan dasar, anak usia 

sekolah dibagi menjadi 2 yaitu usia 6-9 tahun yaitu masa awal kanak-kanak dan 

usia 10-12 tahun adalah masa akhir kanak-kanak. Di usia tersebut sangat penting 

didampingi agar tetap memperhatikan pendidikannya sebab fase ini merupakan fase 

anak sering ingin bermain bersama teman-teman sebayanya, senang bekerja dalam 

kelompok dan senang merasakan sesuatu secara langsung.(Rahmi & Hijriati, 2021) 

Anak usia 7-10 tahun mereka sudah mampu berpikir secara logis dan konkret 

namun penalaran mereka masih sangat terbatas mereka hanya mampu 



 

6 
 

menyelesaikan suatu objek yang mereka rasakan oleh pancaindranya. Namun, 

dengan adanya pembelajaran via daring yang terjadi pada saat ini menyulitkan 

siswa untuk menerima pembelajaran di balik layar, maka dari itu sangat dibutuhkan 

pendampingan orang dewasa disekitar nya seperti orangtuanya (Rahmi & Hijriati, 

2021). Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian 

tentang “Hubungan Karakteristik dan Pembelajaran Via Daring Dengan Tingkat 

Stres Ibu Mendampingi Anak Usia 7-10 Tahun di Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan 

karakteristik dan pembelajaram via daring dengan tingkat stres ibu mendampingi 

anak usia 7-10 tahun di Makassar. 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

a. Tidak ada hubungan pembelajaran via daring dengan tingkat stres ibu 

mendampingi anak usia 7-10 tahun 

b. Tidak ada hubungan usia ibu dengan tingkat stres ibu mendampingi anak usia 

7-10 tahun 

c. Tidak ada hubungan status pekerjaan ibu dengan tingkat stres ibu mendampingi 

anak usia 7-10 tahun 

d. Tidak ada hubungan jumlah anak yang melakukan via daring dengan tingkat 

stres ibu dalam mendampingi anak usia 7-10 tahun.  

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 
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a. Terdapat hubungan pembelajaran via daring dengan tingkat stres ibu 

mendampingi anak usia 7-10 tahun. 

b. Terdapat hubungan usia ibu dengan tingkat stres ibu mendampingi anak usia 

7-10 tahun 

c. Terdapat hubungan status pekerjaan ibu dengan tingkat stres ibu mendampingi 

anak usia 7-10 tahun 

d. Terdapat hubungan jumlah anak yang melakukan via daring dengan tingkat 

stres ibu dalam mendampingi anak usia 7-10 tahun 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 1.1 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1.   Pembelajaran 

Via daring 

(Dalam 

Jaringan) 

Melakukan suatu 

kegiatan pembelajaran 

yang melibatkan 

jaringan seperti kelas 

online, KKN online, 

webiner dan kuliah 

online 

- - - 
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2.  Usia ibu  Lama waktu hidup ibu 

sejak dilahirkan 

sampai saat ini.  

Kuesioner 

Demografi 

Usia Ibu 

1. <25 tahun 

2. 25 – 30 tahun 

3. >30 tahun 

Ordinal 

3.  Pekerjaan ibu Jenis pekerjaan yang 

dilakukan oleh ibu 

Kuesioner 

Demografi 

Status pekerjaan ibu 

1. Ibu Bekerja 

2. Ibu Rumah Tangga 

Nominal 

4.  Jumlah anak Banyaknya anak 

(kandung) yang 

diasuh oleh ibu. 

Kuesioner 

Demografi 

Jumlah anak 

1. 1 

2. 2 

3. ≥3 

Ordinal 

Variabel Dependen 
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5.   Tingkat Stres 

Ibu 

mendampingi 

anak usia 7-10 

tahun 

Suatu gangguan 

mental atau emosional 

yang disebabkan 

karena adanya stresor/ 

stimulus. 

Kuesioner 

Parenting 

Stres Index 

Tingkat Stres Ibu 

1. Rendah : <72 

2. Sedang : 72≤X<102 

3. Tinggi : ≥102 

Ordinal 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Sambung Jawa Makassar dan SD IT Albiruni untuk mengetahui hubungan karakteristik dan 

pembelajaran via daring dengan tingkat stres ibu dalam mendampingi anak usia 7-10 tahun. 

E. Kajian Pustaka 

Sebagai bahan penguat penelitian, penulis mengutip beberapa penelitian relevan: 
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Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No. Peneliti/Tahun Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Cara 

pengukuran 

Hasil 

1.  Tri Nathalia Palupi 

/2021 

Tingkat Stres Ibu Dalam 

Mendampingi Siswa-Siswi 

Sekolah Dasar Selama 

Belajar di Rumah Pada 

Masa Pandemi Covid-19 

Random 

sampling 

menggunakan 

PSS 

(Perceived 

Stres Scale) 

89 responden  Kuesioner dan 

wawancara 

Ibu dengan tingkat 

pendidikan sarjana 

memiliki tingkat 

stres yang lebih 

rendah 

dibandingkan ibu 

yang tingkat 

pendidikan sekolah 

menengah/ rendah. 

2.  Yuli Alisma, Zakwan 

Adri/ 2021 

Parenting Stres Pada 

Orangtua Bekerja Dalam 

Metode 

kualitatif 

100 responden 

(25 laki-laki 

Kuesioner 

dengan bantuan 

Orangtua bekerja 

mengalami 
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Membantu Anak Belajar di 

Rumah Selama Pandemi 

dengan 

pendekatan 

indigenous 

psychology 

dan 75 

perempuan) 

goggle form 

dengan 

menggunakan 

pertanyaan 

terbuka dan 

tertutup. 

parenting stres 

yang terkait dengan 

kesulitan dalam 

membagi waktu 

antara bekerja dan 

membantu anak 

3.  Indah Fatmawati, 

Nurhayati Djamas, 

Anisa Rahmadani/ 

2021 

Pengaruh Pendamping Ibu 

Pekerja Harian Lepas 

Terhadap Tingkat Stres 

Akademik Pembelajaran 

Daring Siswa Sekolah 

Dasar 

Kuantitatif  56 siswa Kuesioner 

Skala Tingkat 

Stres Akademik 

dan Skala 

Pendamping 

Ibu 

Pendampingan ibu 

pekerja harian lepas 

berpengaruh negatif 

terhadap tingkat 

stres akademik dan 

kontribusi 

pendampingan ibu 

berpengaruh 
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terhadap tingkat 

stres akademik 

pembelajaran 

daring. 
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F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Tujuan Umum 

1) Untuk mengetahui hubungan karakteristik dan pembelajaran via daring 

dengan tingkat stres ibu mendampingi anak usia 7-10 tahun di Makassar. 

b. Tujuan Khusus 

1) Mengetahui hubungan usia ibu dengan tingkat stres ibu dalam mendampingi 

anak usia 7-10 tahun yang melakukan pembelajaran via daring. 

2) Mengetahui hubungan status pekerjaan ibu dengan tingkat stres ibu dalam 

mendampingi anak usia 7-10 tahun yang melakukan pembelajaran via daring. 

3) Mengetahui hubungan jumlah anak yang melakukan pembelajaran via 

daring dengan tingkat stres ibu dalam mendampingi anak usia 7-10 tahun. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian dan menerapkan 

ilmu kesehatan yang telah didapatkan terutama mengenai hubungan karakteristik 

dan pembelajaran via daring dengan tingkat stres ibu dalam mendampingi anak usia 

7-10 tahun. 

b. Bagi Pengetahuan 

Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan acuan untuk penelitian selanjutnya 

dibidang kesehatan ibu dan anak. 
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c. Bagi Masyarakat 

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyaratkan terutama ibu 

pentingnya mendampingi anak selama proses pembelajaran daring. 

d. Bagi Instansi 

Menambah referensi penelitian tentang ibu dan anak, sehingga dapat 

dijadikan dasar penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UIN Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Via Daring 

1. Definisi 

Daring merupakan akronim dari dalam jaringan, yang artinya terhubung 

dengan jaringan komputer, internet dan sebagainya. Daring sebagai pengganti kata 

online yang sering digunakan yang berkaitan dengan teknologi internet. Daring 

merupakan istilah online yang memiliki arti terhubung ke dalam jaringan internet 

(Gilang, 2020) 

Pembelajaran daring adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara 

online dengan menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Proses 

pembelajaran daring menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, 

konektivitas, flesibilitas dan kemampuan untuk menimbulkan berbagai macam 

interaksi pembelajaran. Segala bentuk materi pelajaran diberikan secara online, dan 

ujian pun dilakukan secara online dengan fasilitas yang dapat digunakan dengan 

baik (Gilang, 2020). 

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran jarak jauh dengan cara 

memberikan bahan ajar dan berinterkasi dengan siswa/siswi dilakukan dengan 

perantara teknologi internet. Dalam pembelajaran daring, kelas yang merupakan 

tempat penyelenggaraan pembelajaran digantikan oleh kelas virtual yang disebut 

dengan Learning Management System (LMS) (Sumantri et al., 2020). 
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2. Kategori Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring dikategorikan menjadi dua yaitu (Nabila, 2020): 

a. Synchronous Learning 

Pembelajaran synchronous merupakan proses pembelajaran di mana pelajar 

terlibat dalam pembelajaran daring dengan pengajar melalui streaming video dan 

suara diwaktu yang bersamaan. Jenis pembelajaran daring ini pengajar dapat 

berinteraksi secara langsung dengan pelajar dalam suatu pembelajaran online. 

b. Asynchronous (Collaborative) Learning  

Pembelajaran asynchronous merupakan proses pembelajaran daring yang 

waktunya ditentukan sendiri oleh pelajar, pengajar tidak dapat menanggapi 

langsung pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini waktunya dapat disesuaikan 

sendiri oleh pelajar. 

3. Komponen Pendukung Pembelajaran Daring 

Dalam pelaksanaan pembelajaran daring diperlukan beberapa komponen agar 

dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Komponen tersebut adalah (Nabila, 2020): 

a. Infrastruktur  

Infrastruktur merupakan semua fasilitas fisik yang digunakan dalam 

melaksanakan pembelajaran daring seperti handphone, komputer, laptop dan alat 

elektronik yang mendukung lainnya. 

b. Sistem aplikasi 

Sistem merupakan kumpulan dari beberapa elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan. Aplikasi adalah penerapan dari suatu rancangan sistem 
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untuk mengolah data yang menggunakan ketentuan bahasa program tertentu. 

Sistem dan aplikasi yang paling sering digunakan dalam pebelajaran seperti 

internet, whatsapp, classroom, zoom, goggle meet, serta sistem aplikasi lainnya 

yang mendukung pembelajaran daring 

c. Konten 

Konten merupakan informasi yang tersedia pada media sosial. Konten 

mengacu pada informasi pembelajaran yang dibuat khusus oleh pengajar. 

d. Operator 

Operator lebih mengacu pada orang yang bertugas untuk menjalankan sistem 

dan aplikasi serta membuat konten. Baik pengajar atau pelajar dapat berfungsi 

sebagai operator 

4. Manfaat Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring adalah metode pembelajaran yang menggunakan model 

interaktif berbasis internet dan Learning Manajemen System (LSM). Terdapat 

beberapa manfaat belajar secara daring pada situasi pandemi seperti (Handayani, 

2020) 

a. Kapasitas belajar yang lebih banyak 

b. Membantu menjaga perilaku disiplin 

c. Menjaga otak tetap berkembang 

d. Menjaga rutinitas siswa tetap terjaga 

e. Melatih kemampuan motorik dan koordinasi 

f. Siswa akan tetap bahagia 

g. Mendeteksi gangguan tumbuh kembang pada siswa 
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h. Mengenali potensi 

i. Menjaga kebersamaan orangtua dan siswa 

Terdapat beberapa teknologi media yang berbentuk platform yang digunakan 

setiap intansi pendidikan baik pada tingkat sekolah maupun perguruan tinggi untuk 

mengefektifkan proses pembelajaran yang dilakukan. Seperti Goggle Classroom, 

E-Learning, YouTube, WAG, Edmodo, Zoom, Gogglemeet dan platform lainnya 

yang mampu menunjang fasilitas belajar dari rumah. Setiap platform yang 

digunakan memiliki kekurangan serta kelebihan masing-masing pada saat 

digunakan untuk proses pembelajaran (Habibah et al., 2020). 

Menurut Rahmasari dan Rismiati (Khairunnisa, 2019) mengatakan bahwa 

kegiatan pembelajaran e-learning memiliki beberapa manfaat seperti, peserta didik 

dapat mengakses pengetahuan setiap saat tanpa terbatas waktu dan tempat, dapat 

menjalin komunikasi melalui internet sehingga peserta didik memperoleh 

pengetahuan lebih banyak, peserta didik belajar lebih mudah dan menyenangkan, 

pelajar didorong untuk bereksplorasi melalui website yang tersedia sehingga 

kreativitas dan rasa ingin tahu terus bertambah (Khairunnisa, 2019). 

Sementara Rohman mengungkapkan beberapa manfaat lain dari kegiatan 

pembelajaran menggunakan e-learning yaitu dapat mempersingkat waktu 

pembelajaran dan membuat biaya studi lebih murah, mempermudah interaksi antara 

pelajar dengan bahan materi, pelajar dapat saling berbagi informasi dan dapat 

mengakses bahan ajar setiap saat dan berulang-ulang dengan kondisi seperti itu 

pelajar dapat memantapkan penguasaan materi pembelajarannya. Proses 

pengembangan pengetahuan tidak hanya terjadi dalam ruang kelas saja tetapi 
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dengan bantuan teknologi dan jaringan pelajar dapat secara aktif dilibatkan dalam 

proses belajar mengajar (Khairunnisa, 2019). 

5. Kelebihan Pembelajaran Daring 

Kelebihan pertama dalam pembelajaran daring adalah lebih praktis dan santai 

karena dapat memberikan tugas setiap saat dan pengumpulannya dapat dilakukan 

setiap saat. Kedua, lebih fleksibel dapat dilakukan kapanpun dan dimana pun. 

Pembelajaran daring ini menyebabkan waktu lebih fleksibel bagi orangtua atau wali 

yang bekerja di luar rumah dan dapat menyesuaikan waktu untuk mendampingi 

anak belajar. Ketiga, menghemat waktu. Pelajar dapat mengaksesnya dengan 

mudah. Penyampaian informasi lebih cepat karena terdistribusikan secara digital 

dan dapat menjangkau lebih banyak pelajar. Keempat, lebih mudah dalam 

pengambilan nilai pengetahuan dengan menggunakan google form. Dengan 

menggunakan goggle form, nilai dapat langsung diketahui siswa. Selain itu pelajar 

juga dimudahkan dalam mengerjakannya, pelajar tinggal memilih jawaban yang 

dianggap benar dengan mengklik pilihan jawaban yang dianggap benar. Kelima, 

pelajar dapat dipantau dan didampingi oleh orangtua atau wali masing-masing. 

Keenam, guru dan pelajar dapat memperoleh pengalaman baru terkait pembelajaran 

daring dan peran orangtua lebih banyak dalam mendampingi pelajar lebih banyak. 

Ketujuh, pelajar dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing, sesuai 

dengan gaya belajar yang mereka miliki sehingga dapat mencapai kompetensi yang 

diharapkan oleh pengajar (Nurwanto & Habiby, 2020). 

E-learning memiliki beberapa kelebihan yaitu, tersedianya fasilitas e-

moderating di mana pengajar dan pelajar dapat berkomunikasi mudah melalui 
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fasilitas internet kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan tanpa dibatasi 

oleh jarak, tempat, dan waktu, pengajar dan siswa dapat menggunakan bahan ajar 

yang lebih terstruktur, pelajar dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat 

dan di mana saja dan bahan ajar dapat tersimpan di komputer atau handphone, bila 

pelajar memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang 

dipelajarinya, mereka dapat dengan mudah mengakses melalui internet, pengajar 

maupun pelajar dapat melakukan diskusi melalui internet yang diikuti oleh jumlah 

peserta yang lebih banyak dibanding dengan tatap muka, berubahnya peran pelajar 

dari pasif menjadi aktif, relative lebih efesien misalnya pelajar tinggal jauh dari 

tempat ia bersekolah dengan pembelajaran daring pelajar dapat dengan mudah 

mengakses pembelajaran cukup dengan dirumah saja (Ekantini et al., 2020) 

6. Tantangan dan Kekurangan Pembelajaran Daring 

Pada pembelajaran daring ini memiliki tantangan terbesar adalah tejadinya 

perubahan kebiasaan pelajar yang awalnya pelajar menerima dengan baik bahkan 

tertarik sebab pembelajaran dilakukan dirumah, namun seiring dengan berjalannya 

waktu pelajar akan merasa bosan karena melakukan hal yang sama setiap hari. 

(Andiani & Fitria, 2021) 

Pembelajaran daring memberikan manfaat untuk proses pembelajaran selama 

masa pandemi, namun memberikan beberapa tantangan yang dihadapi baik oleh 

pengajar maupun pelajar seperti (Nabila, 2020): 

a. Kejahatan cyber 

b. Koneksi internet yang kurang baik (seperti pada lingkungan perkampungan) 
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c. Kurangnya pemahaman dalam menggunakan teknologi (seperti pada guru, 

siswa/siswi sekolah dasar yang berada di wilayah terpencil) 

d. Sulitnya mengukur pemahaman dan kemampuan pelajar 

e. Standardisasi dan efektivitas pembelajaran. 

f. Kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar dalam pembelajaran. 

Kekurangan dalam pembelajaran daring adalah kurang maksimalnya 

keterlibatan pelajar. Keterlibatan pelajar yang dimaksud dapat dilihat dari hasil 

keterlibatan pelajar dalam mengikuti pembelajaran secara daring secara penuh dari 

awal sampai akhir pembelajaran. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 

50% pelajar yang aktif terlibat secara penuh, 33% siswa yang terlibat aktif. 

Sedangkan 17% lainnya, siswa yang kurang aktif dan kurang berpartisipasi dalam 

pembelajaran daring (Nurwanto & Habiby, 2020) 

Dalam pembelajaran daring memiliki kekurangan seperti (Andiani & Fitria, 

2021): 

a. Kurangnya pertemuan secara tatap muka antara pengajar dan pelajar 

b. Pembelajaran cenderung dilakukan dalam bentuk pelatihan daripada 

pendidikan. 

c. Aspek bisnis atau industri lebih terlihat daripada aspek sosial 

d. Pengajar seharusnya mendapatkan pelatihan penggunaan teknologi, khususnya 

teknologi informasi dan komunikasi. 

e. Sistem data yang tidak setara di area dengan masalah dengan daya, telpon, dan 

komputer. 

f. Sumber daya manusia yang kurang terampil dalam menjalankan teknologi. 
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g. Bahasa teknologi yang belum dikuasai 

h. Pelajar merasa terasingkan 

i. Pelajar merasa tidak puas dengan pembelajaran sebab tidak dapat melihat 

secara fisik. 

B. Stres 

1. Definisi Stres 

Stres adalah salah satu respon psikologis individu pada saat dihadapkan pada 

sesuatu yang dirasa telah melebihi batas atau dianggap sulit untuk dihadapi. Stres 

dapat disebabkan oleh adanya stimulus atau biasa disebut stresor. Suatu stimulus 

yang sama memberikan respon yang berbeda-beda pada setiap individunya, hal ini 

disebabkan karena perbedaan individu dalam menyikapi situasi, kemampuan 

individu meredam stimulus dan pengalaman hidup individu. Pada dasarnya setiap 

individu memiliki sensitivitas stres yang berbeda disetiap situasi yang dialaminya. 

Stres menyebabkan individu berpikir dan berusaha untuk menyelesaikan suatu 

tantangan sebagai bentuk reaksi adaptasi untuk tetap bertahan. (Mahmud & Uyun, 

2016). 

Dalam agama Islam stres dapat diartikan sebagai cobaan. Sebab seorang 

mukmin dengan ketakwaannya kepada Allah swt memiliki kebahagiaan yang 

mutlak dalam diri dan jiwanya, maka masalah apapun yang dihadapinya di dunia 

tidak akan membuatnya merasa stres, apalagi bersikap putus asa. Hal tersebut 

didasari oleh keimanannya yang kuat kepada Allah swt, yang membuatnya yakin 

bahwa apapun ketetapan Allah swt kepada hambanya adalah hal yang paling terbaik 
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baginya. Dengan kenyakinan tersebut Allah swt akan memberikan balasan 

kebaikan baginya berupa ketentraman jiwa dan ketabahan dalam dirinya. Hal ini 

dinyatakan oleh Allah swt melalui QS At Taghaabun/64: 11 yang berbunyi: 

يبةٍَ إ لَّا ب إ ذْن  اللاه  ۗ ََ  نْ مُص  يم   مَا أصََابَ م  نْ ب اللاه  يهَْد  قلَْبَهُ ۚ وَاللاهُ ب كُلِّ  شَيْءٍ عَل  وَمَنْ يؤُْم   

Terjemahnya 

“Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa (seseorang) kecuali dengan 
izin Allah; Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan 
memberi petunjuk ke (dalam) hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” 

(QS At Taghaabun 64:11) 

 

Ibnu Katsir mengatakan, “Makna ayat ini: seseorang yang ditimpa musibah 

dan dia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir Allah, 

sehingga dia bersabar dan mengharapkan (balasan pahala dari Allah swt.), disertai 

(perasaan) tunduk berserah diri kepada ketentuan Allah tersebut, maka Allah akan 

memberikan petunjuk ke (dalam) hatinya dan menggantikan musibah dunia yang 

menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar dalam hatinya, bahkan 

bisa jadi dia akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan yang lebih baik 

baginya.” 

2. Jenis Stres 

Dampak stres tidak selamanya buruk, karena dalam perspektif lain stres 

memiliki dampak positif ketika hal yang terjadi merupakan peluang saat penawaran 

potensi hasil. Tekanan–tekanan beban berat dan waktu yang sempit dapat berperan 

sebagai suatu tantangan positif dalam meningkatkan mutu kerja. Menurut Berney 
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dan Selye mengungkapkan bahwa terdapat empat jenis stres yaitu, eustres (good 

stres), distres, hyperstres, dan hypostres (Listyanti & Wahyuningsih, 2021). 

Eustres (good stres) adalah stres yang dapat menimbulkan dorongan serta 

kegairahan, sehingga berdampak positif bagi individu. Distres adalah stres yang 

memiliki dampak yang berbahaya bagi individu yang mengalaminya. Hyperstres 

adalah stres yang memiliki dampak positif atau negatif serta membuat individu 

terbatasi dalam beradaptasi. Sedangkan hypostres adalah stres yang disebabkan 

karena kurangnya stimulus (Listyanti & Wahyuningsih, 2021) 

3. Kategori Stresor 

Stresor adalah suatu stimulus yang dapat dipicu dari faktor luar (eksternal) 

maupun dari dalam (internal) yang dapat menyebabkan terjadinya stres. Stresor 

dibagi kedalam beberapa kategori yaitu (Musabiq & Karimah, 2018):  

a. Live events, merupakan stresor yang berasal dari insiden yang akut, diskrit dan 

bisa diobservasi yang mengharuskan adanya penyesuaian diri dalam jangka 

waktu yang pendek, seperti melahirkan, bercerai, mendapatkan nilai yang 

rendah 

b. Choronic Stresor, merupakan stresor yang berasal dari insiden, konflik yang 

bertahan cukup lama dan membutuhkan penyesuaian diri dalam waktu lama 

seperti kecacatan, kemiskinan. 

c. Daily Hassles, stresor yang memerlukan penyesuaian sepanjang hari seperti 

kemacetan. 



 

26 
 

Dalam agama Islam mengenal stres di dalam kehidupan sebagai cobaan dari 

Allah swt. Allah swt berfirman dalam QS Al Baqrah 2:155 yang berbunyi: 

نَ الْخَوْف  وَالْجُوْع  وَنَقْصٍ مِّ   ِّ ر  وَلَنَبْلوَُناكُمْ ب شَيْءٍ م  نَ الَّْمَْوَال  وَالََّْنْفسُ  وَالثامَرٰت ۗ وَبَشِّ 

يْنَ  ب ر   الصّٰ

Terjemahnya 

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah 
berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” QS Al Baqarah 2:155. 

 

Dalam ayat tersebut Allah swt menyatakan bahwa setiap hambanya akan diuji 

dengan stresor atau cobaan seperti rasa takut, rasa lapar, kemiskinan dan kehilangan 

harta. Maka hanya orang-orang sabarlah yang dapat menjalani cobaan yang 

diberikan Allah swt dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan sebab segala sesuatu 

yang telah ditentukan oleh Allah swt adalah hal terbaik bagi hambanya. 

4. Faktor yang Mempengaruhi Stres 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat stres yang 

bersangkutan dengan sifat stresor yang dihadapi, yaitu (Palupi, 2021): 

a. Bagaimana individu mempersepsikan stresor, bila stresor dipersepsikan akan 

berdampak buruk bagi dirinya maka tingkat stres yang dialami akan berat, 

namun bila stresor dipresepsikan individu merasa dapat mengatasinya maka 

tingkat stres yang dialami lebih ringan. 

b. Bagaimana tingkatannya terhadap stresor, artinya bagaimana intesitas terhadap 

serangan stres yang dihadapi individu, jika tingkat serangan stres tinggi maka 

kekuatan fisik dan mental tidak dapat diadaptasinya, begitu pula sebaliknya. 
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c. Jumlah stresor yang dihadapi diwaktu yang sama, jika stresor timbul diwaktu 

yang bersamaan maka jumlah stresor menumpuk menyebabkan individu 

merasakan tingkat stres yang lebih tinggi. Bahkan stresor kecil dapat menjadi 

pencetus dengan reaksi yang berlebihan. Kerap kali didapatkan seseorang yang 

biasanya mampu mengerjakan hal yang sederhana dengan baik, namun tiba-

tiba tidak mampu mengerjakananya, hal ini disebabkan karena pada waktu 

yang sama individu menghadapi stresor yang banyak. 

d. Lamanya pemaparan stresor, dengan memanjangnya stresor dapat 

mengakibatkan penurunan kemampuan individu dalam mengatasi stres yang 

dialami, karena individu telah berada pada fase lelah dan kehabisan tenaga 

untuk menanggapi stresor. 

e. Pengalaman masa lalu bisa mempengaruhi kemampuan individu dalam 

menanggapi stresor yang sama seperti : satu tahun yang lalu seseorang dirawat 

karena sakit, dengan pengalaman yang buruk maka saat dirawat kembali orang 

tersebut akan cemas. 

f. Tingkat perkembangan, pada tingkat tertentu terdapat jumlah dan intensitas 

stresor yang berbeda sehingga risiko terjadinya stres setiap tingkat 

perkembangan berbeda.  

Stres pengasuhan ibu sering kali dikaitkan dengan tingkat pendidikan ibu 

yang rendah, banyaknya anak, kurangnya dukungan sosial, dan usia ibu. Menurut 

Hidangmayun (Chairini, 2013) menjelaskan stres pengasuhan terdiri dari 

karakteristik anak dan karakteristik orangtua sebagai berikut: 

a. Karakteristik Anak 
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1) Jenis Kelamin 

Terdapat perbedaan tingkat stres pengasuhan antara ibu yang memiliki anak 

laki-laki dengan ibu yang memiliki anak perempuan. Ibu yang mengasuh anak laki-

laki cenderung menunjukkan tingkat stres pengasuhan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan ibu yang mengasuh anak perempuan. Stres pengasuhan ini 

dikaitkan dengan masalah perilaku anak (Chairini, 2013). Namun, hal ini berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wullfaert (2009) yang menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin anak terhdap stres 

pengasuhan ibu (Wulffaert et al., 2009). 

2) Kebiasaan Anak 

Kebiasaan anak menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

parenting stres, dalam hal ini adalah perilaku anak yang tidak sesuai dengan harapan 

orangtua. Parenting Stres Index Long Form yang digunakan untuk mengkaji stres 

pengasuhan pada orangtua dengan berkebutuhan khusus, menemukan skor yang 

tinggi pada domain anak. Skor tinggi tersebut ditemukan ketika anak memiliki 

karakteristik tertentu yang membuat orangtua mengalami kesulitan dalam 

menjalankan perannya (Chairini, 2013). 

3) Usia Anak 

Stres yang dialami oleh orangtua dikaitkan dengan usia anak dalam hal ini 

yaitu kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Pada umumnya 

anak dengan usia muda cenderung lebih sulit untuk menyesuaikan dirinya 

dibandingkan dengan anak yang lebih tua (Chairini, 2013). Namun Wulffaert 
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(2009) melaporkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara usia anak 

dengan stres pengasuhan (Wulffaert et al., 2009). 

b. Karakteristik Orangtua 

1) Usia Orangtua 

Usia orangtua seringkali dikaitkan dengan stres pengasuhan, usia yang masih 

muda dianggap belum matang atau belum dewasa untuk melakukan pengasuhan, 

sementara usia orangtua yang telah lanjut, dianggap akan mengalami kesulitan 

dalam perawatan anak terkait dengan kondisi fisik yang melemah (Chairini, 2013). 

2) Pendidikan Orangtua 

Pada penelitian Cooper (2007) menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara ibu dengan pendidikan rendah terhadap tingginya stres 

pengasuhan ibu (Chairini, 2013). 

3) Pekerjaan Orangtua 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Forgays (2001) menunjukkan bahwa ibu 

yang bekerja menujukkan level stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu 

yang tidak bekerja, namun dari jenis pekerjaan yang dilakukan ibu tidak terdapat 

perbedaan stres pengasuhan yang signifikan antara pekerjaan yang satu dengan 

pekerjaan lainnya (Chairini, 2013). 

4) Penghasilan  

Stres pengasuhan seringkali dikaitkan dengan pendapatan dalam keluarga. 

Keluarga dengan hasil pendapatan yang tinggi menunjukkan level stres yang 

rendah. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa mereka merasa peran mereka sebagai 

orangtua tidak dibatasi ekonomi, menganggap dirinya sebagai orangtua yang 
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kompeten. Keluarga dengan hasil pendapatan yang rendah menujukkan level stres 

yang tinggi. Dalam hal ini merawat anak dalam konteks kemiskinan atau 

kekurangan materi sangalah susah. Ekonomi yang rendah dapat meningkatkan stres 

jika orangtua tidak dapat memberikan makanan, pakaian, pengobatan yang adekuat, 

serta tempat tinggal yang menetap dan aman (Chairini, 2013). 

5) Temperamen 

Tempramen adalah reaksi emosional, perasaan, serta energi seseorang. 

Beberapa penelitian menujukkan terdapat interaksi yang signifikan antara 

intoleransi orangtua dan status kekerasan oleh orangtua (Chairini, 2013). 

6) Dukungan sosial  

Elemen yang umum dari semua hubungan akrab adalah saling 

ketergantungan, suatu hubungan interpersonal di mana dua orang konsisten 

mempengaruhi kehidupan satu sama lain, memusatkan pikiran dan emosi mereka 

terhadap satu sama lain, dan secara teratur terlibat dalam aktivitas bersama sebisa 

mungkin. Beberapa penelitian menyebutkan tentang pentingnya melihat variabel 

dukungan sosial terkait dengan stres pengasuhan yang dialami orangtua (Chairini, 

2013). 

5. Gejala Stres 

Pada masa pandemi Covid-19 ini menyebabkan distres bagi masyarakat. 

Distres ini adalah bentuk pertahanan emosi individu akibat dari paparan stres, yang 

muncul dalam bentuk depresi seperti: putus asa, sedih, bahkan kehilangan minat. 

Dapat juga berupa kecemasan seperti: perasaan tegang. Selain itu gejala lain juga 
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bisa berupa rasa lelah yang ditandai dengan gejala somatik seperti sakit kepala 

(Palupi, 2021). 

Individu yang mengalami stres akan bersikap lain dibandingkan dengan 

individu yang tidak mengalami stres. Oleh karena itu, kondisi individu yang 

mengalami stres dapat diliat baik secara fisik maupun secara psikologis. Gejala 

secara fisik individu yang mengalami stres yaitu: gangguan jantung, tekanan darah 

tinggi, ketegangan pada otot, sakit kepala, telapak tangan dan kaki terasa dingin, 

pernapasan terengah-engah, pusing, mual, gangguan pencernaan, gangguan tidur, 

bagi wanita mengalami gangguan menstruasi dan gangguan seksual (impotensi) 

(Sukadiyanto, 2010) 

Terdapat beberapa gejala stres yang muncul melalui: 

a. Reaksi Emosi 

Reaksi ini timbul dalam bentuk perasaan tertekan, tegang, khawatir, takut, 

rasa kesal meningkat, depresi, gelisah, sulit berkonsentrasi, serta berkurangnya 

kemampuan untuk merasakan kesenangan. 

b. Reaksi Fisik 

Stres dapat menyebabkan otot-otot menegang, jantung berdebar, pernapasan 

cepat dan dangkal, berkeringat, tingkat waspada meningkat, penurunan nafsu 

makan, mual, gangguan tidur, sakit kepala, gangguan pencernaan, rasa sakit atau 

nyeri, lelah dan lemas. 

c. Reaksi Perilaku 
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Reaksi ini kerap muncul dalam pikiran yang berubah-ubah, menangis, rasa 

gugup, sering mengeluh, dan mengharapkan untuk dipahami sepenuhnya oleh 

orang lain. 

C. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar 

1. Pertumbuhan Fisik 

Pertumbuhan pada masa anak sekolah dasar biasanya 3-3,5 kg dan 6 cm 

pertahunnya. Lingkar kepala tumbuh hanya sekitar 2-3 cm yang menandakan 

pertumbuhan otak yang melambat karena proses mielinisasi sudah sempurna pada 

usia 7 tahun. Anak laki-laki pada usia 6 tahun biasanya memiliki berat badan sekitar 

21 kg, kurang lebih 1 kg lebih berat dibandingkan anak perempuan. Perbedaan pada 

setiap individu mengenai kenaikan berat badan disebabkan oleh factor genetik dan 

lingkungan. Tinggi badan anak usia 6 tahun baik laki-laki maupun perempuan 

sekitar 155 cm. Namun, setelah usia 12 tahun tinggi badan kurang lebih 150 cm. 

Habitus tubuh (endomorfi, mesomorfi atau ektomorfi) cenderung relative stabil 

pada masa anak pertengahan. Kehilangan gigi susu (desidua) merupakan tanda 

maturasi yang cepat, mulai sekitar usia 6 tahun tumbuhnya gigi molar pertama. 

Penggantian gigi dewasa terjadi sekitar 4 tahun (Sarayati, 2016). 

2. Perkembangan 

Perkembangan berhubungan dengan kepribadian yang terintegrasi. Anak 

sekolah dasar yang berusia sekitar 6-11 tahun berada fase kanak-kanak tengah. Fase 

ini memiliki kemampuan dasar berhitung, menulis, dan membaca. Pada fase 
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perkembangan anak usia sekolah dasar dapat dilihat dari beberapa aspek utama 

kepribadian individu anak yaitu (Khaulani et al., 2020) : 

a. Fisik – Motorik 

Pertumbuhan fisik anak pada usia sekolah dasar ditandai dengan anak 

menjadi lebih tinggi, lebih berat, dan kuat dibandingkan pada masa kanak-kanak 

awal. Hal ini tampak pada perubahan sistem tulang, otot dan keterampilan gerak 

anak. Anak cendrung lebih aktif dan kuat untuk melakukan kegiatan fisik seperti 

berlari, memanjat, melompat, berenang dan kegiatan luar rumah lainnya. Kegiatan 

ini dilakukan oleh anak dalam upaya melatih koordinasi, motorik, dan kestabilan 

tubuh maupun penyaluran energi. 

b. Kognisi 

Aspek perkembangan kognisi adalah perkembangan yang berhubungan 

dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh anak, yaitu kemampuan berpikir 

dan memecahkan masalah. Anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik berpikir 

yang khas. Cara berpikir mereka berbeda dengan anak pra sekolah dan orang 

dewasa. Cara mereka mengamati lingkungan sekitar dan mengorganisasi dunia 

pengetahuan yang mereka dapatkan pun berbeda dengan anak pra sekolah dan 

orang dewasa. Anak usia sekolah dasar pada umumnya berusia 7-11 tahun, berada 

pada tahap ketiga dalam tahapan perkembangan kognitif yang dicetuskannya yakni 

tahap operasional konkret.  

Pada fase ini, pemikiran anak meningkat atau bertambah logis dan koheren. 

Anak mampu membedakan benda, perintah dan menyelesaikan masalah secara 

konkret dan sistematis berdasarkan apa yang mereka dapatkan dari lingkungannya. 
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Kemampuan berpikirnya sudah rasional, imajinatif, dan dapat menggali objek atau 

situasi lebih banyak untuk memecahkan masalah. Anak sudah dapat berpikir konsep 

tentang waktu dan mengingat kejadian yang lalu serta menyadari kegiatan yang 

dilakukan berulang-ulang, namun pemahamannya belum mendalam, dan akan 

semakin berkembang di akhir usia sekolah atau masa remaja awal (Sarayati, 2016). 

c. Sosio-emosional 

Pada fase ini memiliki ciri khas yaitu meningkatnya intensitas hubungan anak 

dengan teman-teman sebayanya serta ketergantungan anak terhadap keluarga 

menjadi berkurang. Pada fase ini hubungan atau kontak sosial lebih baik dari 

sebelumnya, sehingga anak lebih senang untuk bermain dan berbicara dalam 

lingkungan sosialnya. 

Hal lain yang tampak pada fase ini adalah anak sudah mulai membentuk 

konsep diri sebagai anggota kelompok sosial di luar keluarga. Hubungan sosial 

anak dengan orang dewasa di luar keluarga memberikan pengaruh penting dalam 

pengembangan kepercayaan diri anak. Ketidakpercayaan diri pada anak akan 

menyebabkan anak tidak mampu mengerjakan tugas seperti temannya. 

d. Bahasa 

Bahasa adalah suatu alat untuk berkomunikasi pada interaksi sosial. 

Perkembangan bahasa anak akan berkembang dari awal masa sekolah dasar dan 

sempurna pada akhir masa remaja. Pada usia late primary (7-8 tahun), bahasa anak 

mengalami perkembangan yang sangat cepat. Anak sudah memahami tata bahasa, 

meskipun terkadang ditemukan kesulitan dan kesalahan dan berbahasa tetapi, anak 

dapat memperbaikinya. 
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Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan berbahasa pada anak 

usia sekolah dasar adalah faktor lingkungan. Anak usia sekolah dasar telah banyak 

belajar dari orang yang berada disekitar lingkungannya khususnya lingkungan 

keluarga yang merupakan lingkungan terdekat pada anak. Oleh karena itu, 

hendaknya orangtua dan masyarakat menggunakan istilah bahasa yang lebih 

selektif dan lebih baik jika berada disekitar anak, sebab pada dasarnya bahasa anak 

akan dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. 

e. Perkembangan Moral Keagamaan 

Lingkungan keluarga dan sosial yang lebih luas di luar keluarga menjadi 

sumber dari pelajaran perkembangan moral bagi anak. Konsep ini menjelaskan 

bahwa norma dan nilai yang terdapat pada lingkungan sosial anak akan 

mempengaruhi diri anak untuk memiliki moral yang baik atau buruk. Pada masa 

perkembangan anak usia sekolah dasar awal moral mereka belum berkembang 

pesat, disebabkan oleh perkembangan kognitif anak yang belum mencapai 

pemahaman mengenai prinsip benar atau salah mengenai suatu hal. 

Bedasarkan periodesasi perkembangan anak sekolah dasar kelas 1 sampai 4 

berada dalam periode transisi, yaitu meninggalkan periode moral realism dan 

memasuki moral otonom. Akibatnya tingkah laku moral anak terkadang seperti 

tingkah laku moral anak periode heternom dan terkadang bertingkah yang otonom. 

Misalnya ketika anak memecahkan 12 gelas tanpa segaja hal ini akan dipandang 

anak sebagai tingkah laku yang lebih buruk dibandingkan dengan memecahkan 

sebuah gelas dengan tujuan untuk mencuri kue. Hal ini merupakan tingkah laku 

moral heterenom. Namun bagi anak yang berada dalam periode moral otonom akan 
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berpandang sebaliknya, bahwa memecahkan 12 gelas tanpa sengaja lebih baik 

dibandingkan memecahkan 1 gelas dengan tujuan untuk mencuri kue. 

Anak pada usia sekolah dasar memiliki karakteristik senang bermain, 

bergerak, bekerja dalam kelompok, dan senang melakukan sesuatu secara langsung. 

Menurut Harvigust perkembangan anak usia sekolah dasar meliputi (Rahmi & 

Hijriati, 2021): 

a. Menguasai keterampilan fisik yang digunakan dalam permainan dan aktivitas 

fisik. 

b. Membangun hidup sehat  

c. Belajar menjalankan peran sosial sesuai dengan jenis kelaminnya. 

d. Belajar membaca, menulis dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam 

masyarakat. 

e. Memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif 

f. Mengembangkan kata hati, moral dan nilai-nilai yang ada di masyarakat 

g. Mencapai kemandirian pribadi. 

D. Peran Orangtua Mendampingi Anak Usia Sekolah Dasar Selama Daring 

Sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, 

maka pemerintah mengeluarkan surat edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 yang 

menetapakan aturan untuk tetap belajar dari rumah (Learn From Home) bagi anak 

sekolah dan bekerja dari rumah (Work From Home) (Iftitah & Anawaty, 2020).  

Sistem pembelajaran jarak jauh metode sekolah online ini berlaku bagi setiap 

kalangan pelajar dan mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Beberapa wilayah 

yang ada di Indonesia mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran daring 
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sebab jaringan internet di beberapa wilayah tidak stabil atau bahkan beberapa 

pelajar utamanya anak usia sekolah dasar tidak memiliki handphone ataupun 

komputer yang digunakan selama pembelajaran via daring. Disinilah peran 

orangtua untuk memberikan fasilitas dan mendampingi anaknya dalam 

pembelajaran dari rumah (Iftitah & Anawaty, 2020). 

Pentingnya pendampingan orangtua dalam pembelajaran melalui daring 

adalah untuk dapat meningkatkan semangat belajar anak ketika sedang melakukan 

pembelajaran daring dan dapat meningkatkan keharmonisan antara anak dan 

orangtua (Iftitah & Anawaty, 2020). 

Selama pembelajaran daring orangtua memiliki peran pengganti guru di 

rumah dalam membimbing anaknya selama proses pembelajaran jarak jauh. 

Terdapat empat peran orangtua dalam pembelajaran jarak jauh yaitu (Nofianti, 

2020): 

1. Orangtua memiliki peran sebagai guru di rumah, di mana orangtua dapat 

membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh dari rumah. 

2. Orangtua sebagai fasilitator, yaitu orangtua sebagai sarana dan prasaranan 

bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. 

3. Orangtua sebagai motivator, yaitu orangtua memberikan semangat serta 

dukungan kepada anaknya dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga 

anak memiliki semangat untuk belajar dan memperoleh prestasi yang baik. 

4. Orangtua sebagai pengaruh atau director. 
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Mendampingi anak belajar dirumah bagi orangtua merupakan hal yang sangat 

penting terutama anak usia sekolah dasar. Dibutuhkan pemantauan yang ekstra 

dalam proses belajar selama mengikuti daring dimasa pandemi. Selain pemantauan, 

anak-anak juga membutuhkan fasilitas, dan pendampingan oleh orangtua atau wali 

mereka di rumah. Hal tersebut dipandang penting sebab anak membutuhkan waktu 

yang tepat dan cukup untuk konsentrasi pada pembelajaranya (Arsy et al., 2021). 

E. Parenting Stres Index 

Parenting Stres Index adalah salah satu alat ukur yang memiliki beberapa 

item yaitu 120 dan dalam penilaian yang membutuhkan waktu yang lama. 

Kemudian Abidin memodifikasi Parenting Stres Index (PSI) menjadi Parenting 

Stres Index short-from (PSI-SF) yang lebih ringkas menjadi 36 item. Parenting 

Stres Index (PSI) adalah alat ukur yang didesain untuk mengetahui tingkat pareting 

stres yang dialami oleh orangtua yang mempunyai anak berusia satu bulan hingga 

duabelas tahun. PSI telah divalidasi oleh beberapa penelitian yang mencakup 

berbagai jenis sampel orangtua dengan level status ekonomi dan pendidikan yang 

beragam, serta pada orangtua yang mempunyai anak dengan level kemampuan yang 

berbeda. Untuk mengukur parenting stres dalam hal ini digunakan model skala 

Abidin yang terdiri dari 36 item yang dikembangkan dari tiga komponen subskala 

yaitu : Parental Distres, Parent-Child Dysfucntion Interaction, dan Diffuclt Child. 

Parental distres atau stres pengasuhan adalah pengalaman stres orang tua 

dalam menjalankan peran pengasuhan contohnya: sering kali saya merasa tidak bisa 

menangani permasalahan anak dengan baik. Parent-Child Dysfucntion Interaction 

atau interaksi orang tua- anak aspek ini berkaitan dengan sejauh mana anak dapat 
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memenuhi harapan orang tua contohnya: anak saya tersenyum kepada saya lebih 

sedikit dari yang saya harapkan. Diffuclt Child adalah perilaku atau karakteristik 

anak yang dapat mempermudah atau mempersulit pengasuhan contohnya: anak 

saya mudah marah terhadap hal sepele (Ahern, 2005). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan 

pendekatan penelitian cross sectional. Desain studi ini difokuskan untuk 

mengetahui Hubungan Karakteristik dan Pembelajaran Via Daring Dengan Tingkat 

Stres Ibu Mendampingi Anak Usia 7-10 Tahun di Makassar. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Sambung Jawa Makassar dan SD IT 

Albiruni. 

C. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai Januari 2022. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen  :  

a. Pembelajaran via daring 

b. Usia ibu 

c. Pekerjaan ibu 

d. Jumlah anak  

2. Variabel Dependen  : Stres ibu mendampingi anak usia 7-10 tahun 

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
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Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 

adalah ibu dari siswa/siswi usia 7-10 tahun di SDN Sambung Jawa Makassar dan 

SD IT Albiruni.  

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian populasi yang terjangkau yang akan digunakan 

sebagai subjek penelitian, yang diperoleh melalui sampling. Pengambilan teknik 

sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah ibu dari siswa/siswi usia 7-10 tahun di SDN Sambung 

Jawa Makassar dan SD IT Albiruni. 

Teknik pengukuran jumlah sampel menggunakan Slovin yaitu: 

 n =      𝑁 

   1 +N.e2  

Keterangan: 

n = jumlah anggota sampel 

N = jumlah populasi 

e = eror margin 

Diketahui dari pengambilan data awal di SDN Sambung Jawa Makassar 

didapatkan jumlah populasi ibu dengan anak usia sekolah dasar 7-10 tahun 

berjumlah 199 orang. Sehingga jumlah sampel minimal yang dibutuhkan penelitian 

di SDN Sambung Jawa Makassar adalah: 
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n =       199 

   1 +(199 x 0,052 ) 

n = 132,8 (133) 

Sedangkan dari pengambilan data awal di SD IT Albiruni Mandiri Makassar 

didapatkan jumlah populasi ibu dengan anak usia sekolah dasar 7-10 tahun 

berjumlah 71 orang. Sehingga jumlah sampel minimal yang dibutuhkan penelitian 

di SD IT Albiruni Mandiri adalah: 

n =       71 

   1 +(71 x 0,052 ) 

n = 60,29 (60) 

Dari hasil tersebut didapatkan jumlah sampel yang dibutuhkan pada 

penelitian ini adalah 133 orang ibu di SDN Sambung Jawa Makassar dan pada SD 

IT Albiruni Mandiri Makassar jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 60 orang. 

Maka total sampel pada penelitian ini adalah 193 orang. 

Kriteria Inklusi: 

a. Ibu yang memiliki anak dengan usia 7-10 tahun yang bersekolah di SDN 

Sambung Jawa Makassar dan SD IT Albiruni. 

b. Ibu yang bersedia menjadi responden 

c. Ibu yang memiliki smartphone 

d. Ibu yang merawat anak kandungnya 

 

Kriteria Ekslusi : 

a. Ibu yang tidak bersedia menjadi responden 
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b. Ibu yang tidak bisa membaca 

c. Ibu dengan anak yang menderita penyakit disabilitas 

d. Ibu yang mengalami depresi dan mengkonsumsi obat-obatan depresi 

F. Cara Pengumpulan Data 

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan data primer yang didapatkan 

langsung dari kuesioner yang di isi oleh responden melalui goggle form. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah lembaran data 

demografi dan kuesioner skala stres yang dirasakan oleh ibu yang memiliki anak 

usia 7-10 tahun yang bersekolah dengan pembelajaran via daring. Kuesioner adalah 

alat ukur berupa beberapa pertanyaan.  

1. Kuesioner demografik 

Kuesioner yang berisikan pertanyaan terbuka mengenai data demografi 

responden yang merupakan bagian dari variabel independen. Adapun pertanyaan 

yang perlu dilengkapi oleh responden dalam kuesioner demografik antara lain 

nama, usia, status pekerjaan, jumlah anak yang melakukan pembelajaran via daring. 

2. Kuesioner Parenting Stres Index  

Kuesioner ini untuk mengukur stres yang dialami oleh ibu. Kuesioner ini 

dikembangkan oleh Abidin (1994) yaitu Parenting Stres Index Short From (PSI-

SF) yang mengukur skala stres dalam 3 komponen yaitu Parental Distres, Parent-

Child Dysfucntion Interaction, dan Diffuclt Child.  
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Penilaian pada kuesioner ini menggunakan kategorisasi jenjang (ordinal). 

Penilaian kuesioner ini membagi subjek ke dalam tiga kategori, yaitu rendah, 

sedang dan tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut 

X < (µ-1,0 ) Rendah  

(µ-1,0 ) ≤ X < (µ+1,0 ) Sedang  

(µ+1,0 )≤ X Tinggi 

Skala yang digunakan dalam kuesioner ini adalah skala Likert, di mana setiap 

item pertanyaan disediakan lima pilihan jawaban yaitu; SS (sangat setuju), S 

(setuju), TY (Tidak Yakin), TS (Tidak Setuju), dan STS (sangat tidak setuju). 

Semua item pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner ini merupakan pertanyaan 

negatif dan skor yang diberikan adalah skor 4 untuk jawaban SS (sangat setuju), 

skor 3 untuk jawaban S (setuju), skor 2 untuk jawaban TS (tidak setuju), skor 1 

untuk jawaban STS (sangat tidak setuju).  

Tabel 3. 1 Kisi-kisi Kuesioner Parenting Stres Index 

Variabel Subvariabel Item Jumlah 

Parenting Stres 
Index 

Parental Distres 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12. 

12 

Parent-Child 
Dysfucntion Interaction 

13, 14, 15, 16, 20, 
22, 23, 24, 28. 

9 

Diffuclt Child 
17, 18, 19, 21, 25, 
26, 27, 29, 30, 31, 
32. 

11 
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H. Kerangka Teori 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Kerangka Teori  

Pandemi Covid-19 

Physical distancing 

Bidang pendidikan Bidang ekonomi 

Pembelajaran via 
daring 

Pemutusan 
hubungan kerja 

Stressor 

Karakteristik Anak 

1. Jenis kelamin 
2. Kebiasaan anak 
3. Usia anak 

Karakteristik ibu 

1. Usia 
2. Pendidikan 
3. Pekerjaan 
4. Penghasilan 
5. Tempramen 
6. Dukungan sosial 

Tingkat stress 
pada ibu 

Gejala  

1. Reaksi emosi 
2. Reaksi fisik 

3. Reaksi perilaku 
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I. Kerangka Konsep 

Variabel Independen 

Variabel Dependen 

 

 

 

Bagan 3.2 Kerangka Konsep  

1. Pembelajaran Via Daring 

2. Usia Ibu 

3. Status pekerjaan 

4. Jumlah anak 

Stres ibu mendampingi 

anak usia 7-10 tahun 
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J. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.3 Alur Penelitian 

  

Setelah proposal penelitian memperoleh persetujuan dari 
pembimbing dan penguji, dilanjutkan dengan membuat surat 
permohonan izin penelitian dari pihak PSPD UIN Alauddin 

Makassar yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN Sambung 
Jawa Makassar dan SD IT Albiruni. 

Menyusun proposal penelitian 

Peneliti melakukan penyeleksian calon 
responden yang memenuhi kriteria inklusi 

Peneliti memperoleh data calon responden dari SDN 
Sambung Jawa Makassar dan SD IT Albiruni. 

Peneliti menghubungi responden melalui 
telpon/whatsapp 

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dilakukan dan 
memberikan lembar persetujuan dan mengisinya jika responden setuju 

Peneliti memberikan link kuesioner dan 
menjelaskan tata cara pengisian kuesioner 

Setelah kuesioner terisi oleh responden, peneliti 
melakukan pengecekan kelengkapan data  
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K. Langkah Pengelolaan Data 

1. Penyuntingan Data (Editing) 

Penelitian menyeleksi dan memeriksa setiap item kuesioner setelah data 

penelitian terkumpul. 

2. Pengkodean (Coding) 

Pengkodean data dilakukan dengan memberikan tanda tertentu di kuesioner 

terhadap jawaban. 

3. Entri Data 

Entri data dilakukan dengan memasukkan setiap data ke program komputer 

untuk membuat distribusi frekuensi sederhana. 

4. Tabulasi (Tabulating) 

Data dituangkan dalam bentuk table untuk memudahkan tabulasi data, agar 

menganalisis data sesuai dengan tujuan peneliti. 

L. Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian. Untuk 

mengetahui apakah hipotesis yang diperoleh merupakan hipotesis nol atau hipotesis 

ha.  

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat menjabarkan secara deskritif tiap variable independen dan 

dependen pada penelitian dalam table frekuensi mengenai karakteristik responden. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat menjabarkan hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan 

antara pembelajaran via daring dengan tingkat stres ibu dalam mendampingi anak, 
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hubungan usia ibu dengan tingkat stres ibu dalam mendampingi anak usia 7-10 

tahun, hubungan status pekerjaan dengan tingkat stres ibu dalam mendampingi anak 

usia 7-10 tahun, dan hubungan jumlah anak yang melakukan pembelajaran via 

daring dengan tingkat stres ibu dalam mendampingi anak usia 7-10 tahun. Teknik 

analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji chi square dengan bantuan 

SPSS (Statistical Product and Service Solutions) seri 24 dengan uji statistik 

menggunakan Kolmogorov Smirnov untuk menguji kenormalitasan data. Untuk 

sebaran data normal digunakan uji parametrik, untuk sebaran data tidak normal 

digunakan uji nonparametrik.  

M. Etika Penelitian 

Mengajukan permohonan pesetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian 

kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

Dalam melakukan penelitian ini ada hal-hal yang berhubungan dengan etika 

penelitian, yaitu: 

1. Membuat surat pengantar yang ditujukan kepada pihak atau instansi 

sebagai permohonan izin untuk melaksanakan penelitian. 

2. Memberikan penjelasan kepada responden tentang penelitian yang 

dilakukan dan meminta persetujuan dari responden.  

3. Menjamin kerahasiaan responden terkait data yang diperoleh dari hasil 

kuesioner dengan tidak membagi informasi identitas responden kepada 

pihak manapun. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Penelitian ini dilakukan di SDN Sambung Jawa Kota Makassar Provinsi 

Sulawesi Selatan mulai tanggal 10 Januari 2022 hingga 18 Januari 2022. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 133 sampel. Desain penelitian ini adalah 

penelitian analitik observasional dengan desain penelitian cross sectional. Teknik 

analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions) seri 24, yang terlebih dahulu dilakukan 

uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Pada penelitian ini 

dilakukan uji analisis univariat kemudian dilanjutkan analisis uji bivariat yaitu 

menggunakan uji Chi-Square. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data 

yang dilakukan, maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut. 

1. Uji Normalitas 

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas 

 Kolmogorov-Smirnova 
Statistic df Sig. 

Tingkat_stres .518 133 .000 
Usia_Ibu .479 133 .000 
Status_pekerjaan .350 133 .000 
Jumlah_anak .205 133 .000 

Pada tabel 4.1 menunjukkan hasil uji normalitas data menggunakan 

Kolmogorov smirnov. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah sebaran data 

menyebar normal atau tidak. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa berdasarkan 

variabel tingkat stres, usia ibu, status pekerjaan, dan jumlah anak memiliki nilai 
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signifikansi 0,000 kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari 

variabel-variabel tersebut tidak menyebar normal. Kemudian dilanjutkan untuk 

menguji hubungan antara variabel karakteristik responden dengan tingkat stres 

menggunakan uji nonparametrik yaitu Chi-square. 

2. Analisis Univariat 

Tabel 4 2 Karakteristik Responden 

Karakteristik Kategori N % 

Usia Ibu 

<25 Tahun 5 3,80% 

25-30 Tahun 22 16,50% 

>30 Tahun 106 79,70% 

Status Pekerjaan 
Ibu bekerja 64 48,10% 

Ibu rumah 
tangga 

69 51,90% 

Jumlah anak 

1 Anak 13 9,80% 
2 anak 44 33,10% 
3 Anak 43 32,30% 

>3 Anak 33 24,80% 

Suami Bekerja 
Ya 124 93,20% 

Tidak 9 6,80% 

Memiliki ART 
Ya 9 6,80% 

Tidak 124 93,20% 
Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan hasil analisis univariat dari masing-

masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat 133 responden pada 

penelitian ini yang merupakan orang tua dari siswa berusia 7-10 tahun di SDN 

Sambung Jawa Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu dari siswa 

berusia 7-10 tahun yang berusia kurang dari 25 tahun sebanyak 5 orang  (3,8%), ibu 

yang berusia antara 25 sampai 30 tahun sebanyak 22 orang (16,5%), dan ibu yang 

berusia lebih dari 30 tahun sebanyak 106 orang (79,7%). Hasil tersebut 
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mengindikasikan bahwa usia ibu dari siswa 7-10 tahun di SDN Sambung Jawa 

Makassar dominan lebih dari 30 tahun. 

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap status pekerjaan ibu dari siswa 7-

10 tahun di SDN Sambung Jawa Makassar. Tabel 4.1 menunjukkan hasil penelitian 

bahwa ibu yang bekerja sebanyak 64 orang (48,1%) dan ibu yang memiliki status 

pekerjaan ibu rumah tangga sebanyak 69 orang (51,9%). Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa pekerjaan ibu dari siswa 7-10 tahun di SDN Sambung Jawa 

Makassar dan lebih dominan sebagai ibu rumah tangga. 

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap jumlah anak yang dimiliki oleh 

ibu dari siswa 7-10 tahun di SDN Sambung Jawa Makassar. Tabel 4.1 menunjukkan 

hasil penelitian bahwa ibu yang memiliki 1 anak sebanyak 13 orang (9,8%), ibu 

yang memiliki 2 anak sebanyak 44 orang (33,1%), ibu yang memiliki 3 anak 

sebanyak 43 orang (32,3%), dan ibu yang memiliki lebih dari 3 anak sebanyak 33 

orang (24,8%). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa jumlah anak yang dimiliki 

ibu dari siswa 7-10 tahun di SDN Sambung Jawa Makassar lebih dominan 2 anak. 

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap suami bekerja. Tabel 4.1 

menunjukkan hasil penelitian bahwa suami memiliki pekerjaan sebanyak 124 orang 

(93,2%) dan suami yang tidak memiliki pekerjaan sebanyak 9 orang (6,8%). Hasil 

tersebut mengindikasikan bahwa suami yang memiliki pekerjaan lebih dominan 

dibandingkan dengan suami yang tidak memiliki pekerjaan.  

Kemudian dilakukan analisis terhadap ibu yang memiliki ART yang 

membantu dalam rumah tangga mereka. Tabel 4.1 menunjukkan hasil bahwa 

sebanyak 9 orang (6,8%) ibu yang memiliki ART, sedangkan 124 orang (93,2%) 
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ibu yang tidak memiliki ART dalam membantu rumah tangga mereka. Hal ini 

mengindikasikan bahwa ibu yang tidak memiliki ART lebih dominan dibandingkan 

ibu yang memiliki ART. 

3. Analisis Bivariat 

Tabel 4.3 Hubungan Usia Ibu Terhadap Tingkat Stres Ibu Dalam Mendampingi 
Anak Usia 7-10 Selama Pembelajaran Via Daring 

Karakteristik 
Responden  Kategori 

Tingkat Stres 
Total 

P-Value Rendah Sedang 

N % N % N % 

Usia Ibu 

<25 Tahun 5 3.8% 0 0% 5 3.8% 

0,549 25-30 Tahun 18 13,50% 4 3,00% 22 16,50% 

>30 Tahun 92 69,20% 14 10,50% 106 79,70% 
Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan ibu yang mengalami tingkat stres rendah 

cenderung lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang mengalami tingkat stres 

sedang dilihat dari semua kategori umur. Ibu yang berusia lebih dari 30 tahun yaitu 

sebanyak 92 orang (69,2%) yang memiliki tingkat stres rendah lebih banyak 

dibandingkan dengan ibu yang berusia kurang dari 25 tahun yaitu sebanyak 5 orang 

(3,8%) dan ibu yang berusia antara 25 sampai 30 tahun yaitu sebanyak 18 orang 

(13,5%). Sedangkan ibu yang mengalami tingkat stres sedang lebih cendrung 

sedikit, pada kelompok usia kurang dari 25 tahun yaitu sebanyak 0 orang (0%), 

pada kelompok usia 25 sampai 30 tahun yaitu sebanyak 4 (3%) dan pada kelompok 

usia lebih dari 30 tahun yaitu sebanyak 14 (10,5%). Pada penelitian ini didapatkan 

p-value sebesar 0,549 yang mana lebih besar dari 𝛼 = 0,05, artinya tidak cukup 

bukti untuk menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan. 
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Tabel 4.4 Hubungan Status Pekerjaan Terhadap Tingkat Stres Ibu Dalam 
Mendampingi Anak Usia 7-10 Selama Pembelajaran Via Daring 

Karakteristik 
Responden  

Kategori 

Tingkat Stres 
Total 

P-Value Rendah Sedang 

N % N % N % 

Status 
pekerjaan 

Ibu bekerja 50 37,60% 14 10,50% 64 48,10% 
0,007 Ibu rumah 

tangga 
65 48,90% 4 3,00% 69 51,90% 

Berdasarkan tabel 4.4 didapatkan ibu yang memiliki tingkat stres rendah 

cenderung lebih dominan dibandingkan dengan ibu yang memiliki tingkat stres 

sedang. Ibu yang memiliki status sebagai ibu rumah tangga yaitu sebanyak 65 orang 

(48,9%) yang memiliki tingkat stres rendah lebih banyak dibandingkan dengan ibu 

yang berstatus pekerjaan sebagai ibu yang bekerja yaitu sebanyak 50 orang 

(37,6%). Sedangkan ibu dengan tingkat stres yang sedang pada ibu rumah tangga 

yaitu sebanyak 14 orang (10,5%) dan pada ibu bekerja yaitu sebanyak 4 orang (3%). 

Pada penelitian ini didapatkan p-value sebesar 0,007 yang mana lebih kecil dari 

𝛼 = 0,05, artinya tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan. 

Tabel 4.5 Hubungan Jumlah Anak Terhadap Tingkat Stres Ibu Dalam 
Mendampingi Anak Usia 7-10 Selama Pembelajaran Via Daring 

Karakteristik 
Responden  Kategori 

Tingkat Stres 
Total 

P-Value Rendah Sedang 

N % N % N % 

Jumlah anak 

1 Anak 12 9,00% 1 0,80% 13 9,80% 

0,337 
2 Anak 36 27,10% 8 6,00% 44 33,10% 

3 Anak 40 30,10% 3 2,30% 43 32,30% 

>3 Anak 27 20,30% 6 4,50% 33 24,80% 
Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan ibu yang memiliki tingkat stres rendah 

cenderung lebih dominan dibandingkan dengan ibu yang memiliki tingkat stres 
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yang sedang. Ibu dengan 3 anak yaitu sebanyak 40 orang (30,1%) yang memiliki 

tingkat stres rendah lebih banyak dibandingkan ibu dengan 1 anak yaitu sebanyak 

12 orang (9,0%), ibu dengan 2 anak yaitu sebanyak 36 orang (27,1%), dan ibu 

dengan lebih dari 3 anak yaitu sebanyak 27 orang (20,3%). Sedangkan pada ibu 

yang mengalami tingkat stres sedang pada ibu yang memiliki 1 anak yaitu sebanyak 

1 orang (0,8%), ibu yang memiliki 2 anak yaitu sebanyak 8 orang (6%), ibu yang 

memilikik 3 anak yaitu sebanyak 3 orang (2,3%) dan pada ibu yang memilik lebih 

dari 3 anak yaitu sebanyak 6 orang (4,5%). Pada penelitian ini didapatkan p-value 

sebesar 0,337 yang mana lebih besar dari 𝛼 = 0,05, artinya tidak cukup bukti untuk 

menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 133 responden 

dari ibu yang mempunyai anak sekolah dasar yang berusia 7 sampai 10 tahun di 

SDN Sambung Jawa Makassar, maka dapat disimpulkan tingkat stres ibu dalam 

mendampingi anak selama pembelajaran via daring terdapat perbedaan berdasarkan 

demografi usia, status pekerjaan dan jumlah anak.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tanoto Fondation (2020) terkait 

pembelajaran via daring yang menyatakan bahwa terdapat tiga masalah utama yang 

dihadapi orangtua khususnya ibu dalam mendampingi anak selama pembelajaran 

via daring. Tiga masalah tersebut yakni, pertama banyaknya orangtua mengaku 

kurang sabar dan jenuh menangani kemampuan dan konsentrasi anak yang duduk 

di bangku SD/MI. Kedua, orangtua kesulitan menjelaskan materi pelajaran ke 
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anaknya terutama pada SD/MI. Ketiga, orangtua kesulitan memahami materi 

pelajaran anak untuk tingkat SD/MI. Namun stres tidak hanya disebabkan oleh 

faktor dari karakteristik ibu saja tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor 

karakteristik anak, faktor biologis, faktor kepribadian, faktor psikologis, dan faktor 

ekonomi. 

1. Hubungan Usia Ibu Dengan Tingkat Stres Ibu Dalam Mendampingi Anak 

Usia 7-10 Tahun Yang Melakukan Pembelajaran Via Daring 

Berdasarkan penelitian ini didapatkan tidak adanya hubungan yang 

signifikan antara usia ibu dengan tingkat stres ibu dalam mendampingi anak usia 7-

10 tahun yang melakukan pembelajaran via daring. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Siti Nur Najihah (2021) yang menyatakan bahwa 

orangtua dengan kelompok usia tengah baya sekitar usia 25-39 tahun lebih 

cendrung mengalami stres dikarenakan terlalu banyak beban yang harus dipikul 

bukan saja dalam hal menjaga anak-anak tetapi juga suaminya. Sarafino (2012) 

menyebutkan bahwa pada usia tengah baya individu lebih banyak mengalami stres 

yang berhubungan dengan pekerjaan, keuangan dan teman. Namun hal tersebut 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Nathalia Palupi (2021) 

menyatakan bahwa usia yang terlalu muda tidak memiliki keahlian dan 

keterampilan yang cukup dalam mengasuh anaknya. Hal tersebut berkaitan dengan 

pengalaman baru sebagai seorang ibu yang rendah pengetahuan, dengan usia yang 

terlalu muda dan tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengasuhan 

anak. Pada penelitian Maulidya (2018) juga menyatakan bahwa usia dewasa muda 

memiliki banyak tugas perkembangan yang tidak mudah dan seringkali tidak 
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dipersiapkan pada masa sebelumnya, diantaranya adalah mengembangkan 

keterampilan mengasuh dan mendidik anak. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri Hanna Nurmalia dkk (2021) 

menjelaskan bahwa usia produktif adalah usia dimana seseorang mencapai tingkat 

kematangan dalam hal produktivitasnya yang berupa rasional maupun motorik. 

Seseorang dengan usia antara 25 tahun hingga 35 tahun merupakan kelompok umur 

produktif, dimana mereka telah memiliki kematangan dalam hal rasional dan 

motorik, dimana kematangan dan pengalaman orang tua dalam pengasuhan anak 

meningkatkan perilaku orang tua dalam perawatan anak. Usia orangtua seringkali 

dikaitkan dengan stres terhadap pengasuhan anak. Usia yang masih muda dianggap 

belum matang untuk melakukan pengasuhan, sementara usia orangtua yang telah 

lanjut dianggap akan mengalami kesulitan dalam perawatan anak terkait dengan 

kondisi fisik yang melemah. Namun usia ibu tidak dapat dijadikan sebagai acuan 

yang mendasari ada stres yang dialami oleh ibu, tetapi harus di kaji lebih dalam lagi 

hal-hal yang menimbulkan stressor pada ibu yang berusia muda maupun yang 

berusia tua. 

Penelitian ini juga sejalan dengan Lutfi Afifah (2021) menyatakan bahwa 

seseorang yang dewasa, tanggung jawabnya semakin bertambah besar karena 

dihararapkan mampu menumbuhkan sikap dan peran baru sebagai suami atau istri, 

orang tua, dan kepala rumah tangga. Dewasa awal dianggap sudah memiliki 

kematangan dalam berfikir dan bekerja. usia dewasa umumnya lebih mampu 

mengatasi stres yang mereka hadapi daripada usia lanjut ataupun kanak-kanak. 

Semakin dewasa semakin memperlihatkan kematangan jiwa, lebih bijaksana, 
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mampu mengendalikan emosi, mampu berpikir jernih, dapat menunjukkan 

kecerdasan dan psikologisnya, dan lebih toleran terhadap perspektif dan perilaku 

yang berbeda dari dirinya. 

2. Hubungan Status Pekerjaan Ibu Dengan Tingkat Stres Ibu Dalam 

Mendampingi Anak Usia 7-10 Tahun Yang Melakukan Pembelajaran Via 

Daring. 

Berdasarkan penelitian ini didapatkan adanya hubungan yang signifikan 

antara status pekerjaan dengan tingkat stres ibu dalam mendampingi anak usia 7-

10 tahun yang melakukan pembelajaran via daring. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Putri Hanna Nurmalia dkk (2021) menjelaskan 

bahwa status pekerajaan orang tua berkaitan dengan berkurangnya waktu orang tua 

dalam pengasuhan anak. Kurangnya waktu dalam pengasuhan anak dapat 

menyebabkan stres orang tua terhadap perkembangan anak. Stres pengasuhan ibu 

yang bekerja lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak bekerja, hal ini dikarenakan 

pekerjaan di luar rumah membuat waktu yang dihabiskan untuk mendampingi anak 

menjadi terbagi. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dian Yunita Sari dkk (2015) menyebutkan bahwa tingkat stres yang 

dimiliki oleh ibu tidak bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang bekerja 

Hal ini dapat terjadi karena penghargaan atas diri yang dimiliki ibu bekerja lebih 

tinggi dan hal ini yang mampu meningkatkan konsep diri ibu sehingga menurunkan 

stres. Hal tersebut dikaitkan oleh manajemen stres ibu yang bekerja cendrung lebih 

baik dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuli Alisma dan Zakwan Adri (2021) 

mengemukakan bahwa pergantian peran guru menjadi peran orang tua dalam 

membimbing dan membantu anak belajar selama pandemi Covid-19 menyebabkan 

orang tua mengalami peningkatan stres pengasuhan (parenting stres). Stres yang 

dirasakan orang tua terkait dengan bagaimana susahnya mereka dalam membagi 

waktu antara bekerja dan membantu anak belajar di rumah  

Pada dasarnya ibu yang bekerja lebih mengalami stres lebih tinggi 

dibandingkan ibu rumah tangga sebab selama pandemi Covid-19 seorang ibu 

memiliki peran ganda dan beban yang berlebih akibat diberlakukannya bekerja dari 

rumah dan mendampingi anak belajar dari rumah secara online. Ibu dituntut untuk 

bekerja agar kondisi ekonomi keluarga tidak terganggu, mengurus rumah tangga 

dan mengawasi anak yang belajar secara online adalah suatu kewajiban bagi 

seorang ibu. Untuk bisa melaksanakan begitu banyak tugas dalam waktu bersamaan 

tentu sangat sulit dan menuntut kemampuan untuk meregulasi emosi dengan baik. 

Regulasi emosi yang tepat akan dapat menciptakan ketenangan sehingga pekerjaan 

ibu rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik. Ibu yang memiliki regulasi 

emosi yang baik akan memiliki kesejahteraan subjektif yang juga baik (Nur & Binti, 

2021). 

Sarafino (2012) menyebutkan tiga sumber stres yaitu diri sendiri, keluarga, 

komunitas dan lingkungan. Ibu bekerja memiliki komunitas dan lingkungan kerja 

diluar lingkungan keluarga, sedangkan ibu rumah tangga bisa jadi lingkungan dan 

komunitasnya hanya di area keluarga saja. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ibu bekerja memiliki sumber stres lebih banyak dan memiliki 
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kerentanan stres lebih besar dibandingkan ibu tidak bekerja. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian dimana saat akan bekerja ibu dikejar waktu untuk menyelesaikan 

segala pekerjaan rumah termasuk dalam mengurus anak selama pembelajaran via 

daring dapat menjadi beban yang dirasakan oleh ibu. Ibu yang bekerja memiliki 

stressor yang lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja.  

3. Hubungan Jumlah Anak Dengan Tingkat Stres Ibu Dalam Mendampingi 

Anak Usia 7-10 Tahun Yang Melakukan Pembelajaran Via Daring. 

Berdasarkan penelitian ini didapatkan tidak adanya hubungan yang 

signifikan antara jumlah anak dengan tingkat stres ibu dalam mendampingi 

anak usia 7-10 tahun yang melakukan pembelajaran via daring. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi S Pratiwi dkk (2018) 

bahwa hubungan jumlah anak dengan tingkat stres ibu tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dan didukung oleh penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Erni dan Sofia yang melaporkan bahwa sebagian besar 

subjek merupakan keluarga kecil (jumlah anak rata-rata dua), sehingga 

kemungkinan munculnya permasalahan dan stres dalam proses 

pemeliharaan dan pendidikan anak lebih kecil bila dibandingkan dengan 

yang memiliki anak yang lebih banyak. Penelitian lain juga menyatakan 

bahwa jumlah anak kurang lebih 2 dapat mempengaruhi stres orang tua 

karena bertambahnya beban kerja serta pengeluaran juga semakin 

bertambah (Lutfi Afifah, Madyo Maryoto, 2021). Namun penelitian ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidya (2015) yang 

menyatakan semakin tinggi/banyak jumlah anak, semakin tinggi stres 
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pengasuhan yang dialami oleh ibu. Ibu yang memiliki anak sedikit cendrung 

mengalami stres dikarenakan faktor-faktor lain seperti jenis kelamin, 

masalah yang dihadapi keluarga dan dukungan dari keluarga.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti masih menemukan ada kekurangan yang 

disebabkan oleh beberapa keterbatasan penelitian alami. Keterbatasan tersebut 

antara lain: 

1. Houthrone effect, yaitu responden mengetahui bahwa dirinya terlibat 

dalam penelitian sehingga mempengaruhi pengisian jawaban. 

2. Adanya pembatasan sosial mengakibatkan peneliti tidak dapat melakukan 

observasi secara langsung terhadap responden hanya melalui grup 

whatsapp. 

3. Keterbatasan waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian sangat 

terbatas oleh jadwal akademik. 

4. Penelitian ini berfokus pada ibu dari murid sekolah dasar namun tidak 

mempertimbangkan bagaimana peran guru dan perannya terkait 

pembelajaran via daring selama masa pandemi Covid-19. 

5. Penelitian ini tidak di lakukan di SD IT Albiruni sebab pihak sekolah tidak 

memberikan izin melakukan di sekolahnya sehingga pada penelitian ini 

hanya dilakukan di sekolah negeri. 

6. Penelitian ini hanya berfokus pada karakteristik ibu namun tidak 

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memicu stress pada ibu 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai hubungan karakteristik dan 

pembelajaran via daring dengan tingkat stres ibu mendampingi anak usia 7-10 tahun 

di Makassar dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tidak ada hubungan yang signifikan antara usia ibu dengan tingkat stres ibu 

dalam mendampingi anak usia 7-10 tahun yang melakukan pembelajaran 

via daring. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara status pekerjaan dengan tingkat 

stress ibu dalam mendampingi anak usia 7-10 tahun yang melakukan 

pembelajaran via daring. 

3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah anak dengan tingkat 

stres ibu dalam mendampingi anak usia 7-10 tahun yang melakukan 

pembelajaran via daring. 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat Indonesia terutama seorang ibu diharapkan lebih 

meningkatkan pengetahuan yang baik tentang cara-cara menangani stres 

dalam mendampingi anak-anak saat melakukan pembelajaran via daring di 

masa pandemic Covid-19. 
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2. Bagi pelayan tenaga kesehatan, diharapkan adanya edukasi kepada 

masyarakat mengenai strategi pencegahan stres terhadap ibu untuk 

menghindari adanya penyakit-penyakit yang dapat dipicu oleh stres. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan 

serta dapat meneliti lebih luas mengenai tingkat stres ibu dengan menambah 

jumlah sampel serta variabilitas responden yang diteliti sehingga 

diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Kuesioner Demografi 

KUESIONER DEMOGRAFI 

NO : 

Berilah tanda centang (√) untuk pilihan jawaban yang tepat. 

Contoh : 

Jumlah anak : (√) 1 

1. Nama Inisial  : 

2. Usia ibu  : (  ) <25 tahun 

(  ) 25 – 30 tahun 

(  ) >30 tahun 

3. Pekerjaan ibu  : (  ) Ibu Bekerja 

(  ) Ibu Rumah Tangga 

Jenis pekerjaan (………………) 

4. Jumlah anak  : (  ) 1 

(  ) 2 

(  ) ≥3 (………………) 

5. Suami bekerja  : (  ) Ya 

  (  ) Tidak 

6. Memiliki ART  : (  ) Ya 

  (  ) Tidak 
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Lampiran 2 Kuesioner Parenting Stres Index 

Kuesioner Parenting Stres Index (PSI) 

NO : 

Petunjuk pengisian 

Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan jawaban yang paling menggambarkan 

perasaan Ibu. 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju (Poin 4) 

S : Setuju (Poin 3) 

TS : Tidak Setuju (Poin 2) 

STS : Sangat Tidak Setuju (Poin 1) 

Contoh : 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1 
Saya merasa tidak bisa menangani 
permasalahan mengenai anak saya dengan 
baik, seperti apa yang saya harapkan   

 √ 

  
Artinya : “Saya bisa menangani permasalahan mengenai anak saya dengan baik, 

seperti apa yang saya harapkan” 
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No Pertanyaan SS S TS STS 

1 
Saya merasa tidak bisa menangani 
permasalahan mengenai anak saya dengan 
baik, seperti apa yang saya harapkan         

2 
Saya merasa terbebani oleh tanggung jawab 
saya sebagai orangtua       

  

3 
Sejak mempunyai anak, saya tidak bisa 
pergi berkumpul dengan teman – teman 
saya       

  

4 
Sejak mempunyai anak, saya tidak dapat 
melakukan kegiatan / hobi saya dengan 
nyaman       

  

5 
Saya merasa bahwa diri saya tidak 
semenarik diri saya yang dulu       

  

6 
Saya tidak menikmati kegiatan-kegiatan 
yang saya lakukan seperti dulu         

7 
Saya menyelesaikan masalah saya sendiri 
tanpa bantuan orang lain         

8 
Ketika pergi ke tempat keramaian saya 
tidak menikmatinya karena hanya terfokus 
pada anak saya         

9 
Kehadiran anak telah menyebabkan 
beberapa masalah antara saya dengan 
pasangan saya         

10 
Saya sering merasa kelelahan ketika 
merawat anak saya         

11 
Ketika saya sakit tidak ada yang merawat 
anak saya         

12 
Anak saya jarang melakukan hal-hal yang 
membuat saya bangga         

13 
Saya merasa bahwa anak saya cuek 
terhadap saya         

14 
Saya merasa bahwa anak saya lebih 
cengeng dibandingkan dengan anak lainnya         

15 
Saya merasa anak saya lambat dalam 
belajar         

16 
Anak saya jarang melakukan sesuatu sesuai 
dengan yang saya harapkan         

17 
Anak saya melakukan hal hal yang 
membuat saya malu         
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18 
Saya berharap memiliki perasaan dekat dan 
hangat dengan anak saya, tetapi saya tidak 
dapat melakukannya         

19 
Saya merasa anak saya tidak senang berada 
di dekat saya         

20 
Anak saya sering bertengkar dengan teman 
sebayanya         

21 
Saya merasa bahwa anak saya sensitif dan 
mudah marah         

22 
Anak saya sering rewel saat waktu 
menjelang tidur         

23 
Anak saya akan menangis dengan kuat jika 
hal yang diinginkannya tidak dipenuhi         

24 
Saya merasa bahwa anak saya lebih banyak 
menuntut dibandingkan dengan anak 
lainnya         

25 
Anak saya mudah marah atas hal sepele 
sekalipun         

26 
Saya merasa anak saya menjadi bandel, di 
luar dugaan saya         

27 
Anak saya membutuhkan waktu lama untuk 
beradaptasi dengan lingkungan barunya         

28 
Anak saya sulit bergaul dengan teman 
sebayanya         

29 
Saya mengalami banyak kesulitan dalam 
menjadi orangtua yang baik         
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Lampiran 3 Persuratan 
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Lampiran 4 Pengolahan Data Penelitian 

A. Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Tingkat_stres .518 133 .000 .404 133 .000 

Usia_Ibu .479 133 .000 .515 133 .000 

Status_pekerjaan .350 133 .000 .636 133 .000 

Jumlah_anak .205 133 .000 .871 133 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

B. Analisis Univariat 

Usia Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 25 Tahun 5 3.8 3.8 3.8 

25-30 Tahun 22 16.5 16.5 20.3 

>30 Tahun 106 79.7 79.7 100.0 

Total 133 100.0 100.0  
 

Status Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ibu Bekerja 64 48.1 48.1 48.1 

Ibu rumah tangga 69 51.9 51.9 100.0 

Total 133 100.0 100.0  
 

Jumlah Anak 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 anak 13 9.8 9.8 9.8 

2 anak 44 33.1 33.1 42.9 
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3 anak 43 32.3 32.3 75.2 

>3 anak 33 24.8 24.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0  
 

Tingkat Stres 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 115 86.5 86.5 86.5 

Sedang 18 13.5 13.5 100.0 

Total 133 100.0 100.0  
 

Suami Bekerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 124 93.2 93.2 93.2 

Tidak 9 6.8 6.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0  
 

Memiliki ART 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 9 6.8 6.8 6.8 

Tidak 124 93.2 93.2 100.0 

Total 133 100.0 100.0  
 

C. Analisis Bivariat 

Usia Ibu * Tingkat stres 

Crosstab 

 
Tingkat_stres 

Total Rendah Sedang 

Usia_Ibu < 25 Tahun Count 5 0 5 
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Expected Count 4.3 .7 5.0 

% of Total 3.8% 0.0% 3.8% 

25-30 Tahun Count 18 4 22 

Expected Count 19.0 3.0 22.0 

% of Total 13.5% 3.0% 16.5% 

>30 Tahun Count 92 14 106 

Expected Count 91.7 14.3 106.0 

% of Total 69.2% 10.5% 79.7% 

Total Count 115 18 133 

Expected Count 115.0 18.0 133.0 

% of Total 86.5% 13.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.198a 2 .549 

Likelihood Ratio 1.837 2 .399 

Linear-by-Linear 

Association 

.027 1 .869 

McNemar-Bowker Test . . .b 

N of Valid Cases 133   

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is .68. 

b. Computed only for a PxP table, where P must be greater than 1. 
 

Status pekerjaan * Tingkat stres 

Crosstab 

 
Tingkat_stres 

Total Rendah Sedang 

Status_pekerjaan Ibu Bekerja Count 50 14 64 

Expected Count 55.3 8.7 64.0 

% of Total 37.6% 10.5% 48.1% 

Ibu rumah tangga Count 65 4 69 

Expected Count 59.7 9.3 69.0 

% of Total 48.9% 3.0% 51.9% 

Total Count 115 18 133 

Expected Count 115.0 18.0 133.0 
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% of Total 86.5% 13.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.334a 1 .007   

Continuity Correctionb 6.025 1 .014   

Likelihood Ratio 7.658 1 .006   

Fisher's Exact Test    .010 .006 

Linear-by-Linear 

Association 

7.279 1 .007   

McNemar Test    .000c  

N of Valid Cases 133     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.66. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. Binomial distribution used. 
 

Jumlah anak * Tingkat stres 

Crosstab 

 
Tingkat_stres 

Total Rendah Sedang 

Jumlah_anak 1 anak Count 12 1 13 

Expected Count 11.2 1.8 13.0 

% of Total 9.0% 0.8% 9.8% 

2 anak Count 36 8 44 

Expected Count 38.0 6.0 44.0 

% of Total 27.1% 6.0% 33.1% 

3 anak Count 40 3 43 

Expected Count 37.2 5.8 43.0 

% of Total 30.1% 2.3% 32.3% 

>3 anak Count 27 6 33 

Expected Count 28.5 4.5 33.0 

% of Total 20.3% 4.5% 24.8% 

Total Count 115 18 133 

Expected Count 115.0 18.0 133.0 

% of Total 86.5% 13.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
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 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.380a 3 .337 

Likelihood Ratio 3.616 3 .306 

Linear-by-Linear 

Association 

.073 1 .788 

McNemar-Bowker Test . . .b 

N of Valid Cases 133   

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1.76. 

b. Computed only for a PxP table, where P must be greater than 1. 
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