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ABSTRAK 

 

Nama  : Fitriani.M 

NIM  : 70200115083 

Judul              : Gambaran Dukungan Sosial Pada Masa Kehamilan 

Pernikahan Usia Dini  Di Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa Tahun 2019 

 

Dukungan sosial merupakan hadirnya orang-orang tertentu yang secara 

pribadi memberikan nasehat, motivasi, arahan dan menunjukkan jalan keluar 

ketika individu mengalami masalah dan pada saat mengalami kendala dalam 

melakukan kegiatan secara terarah guna mencapai tujuan Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dukungan emosional, dukungan informasional, 

dukungan instrumental, dan dukungan penghargaan dari keluarga kepada ibu 

hamil. 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan emosional yang diperoleh 

ibu hamil bersumber dari keluarga berupa perhatian dan kepedulian, Dukungan 

informasional kepada ibu hamil banyak diperoleh oleh petugas kesehatan dan 

keluarga berupa saran ataupun informasi tentang hal-hal yang memperburuk 

kehamilan, Dukungan instrumental kepada ibu hamil diperoleh dari keluarga yaitu 

keluarga berperan aktif dalam masa kehamilan ibu hamil dan suami atau keluarga 

bersedia membiayai ibu hamil, keluarga tidak memberikan dukungan 

penghargaan kepada ibu hamil. 

Kata Kunci: Dukungan emosional, informasioal, instrumental, dan dukungan 

penghargaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan suatu periode transisi dari anak-anak menuju masa 

dewasa, dimana terjadi kematangan fungsi fisik, kongnitif, sosial, dan emosional 

yang cepat pada laki-laki maupun perempuan (Wong, 2008). Indonesia 

mengalami perkembangan jumlah remaja yang sangat cepat. Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional menndaptkan jumlah penduduk Indonesia 2018 

berdasarkan sensus yang dilakukan mencapai 265 juta jiwa dengan rincian 133,17 

juta jiwa adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 131,88 juta jiwa adalah 

penduduk perempuan 35% diantaranya adalah remaja usia 10-24 tahun (Badan 

Pusat Statistik Nasional, 2017). 

Masa remaja merupakan masa terjadinya perkembangan fisik dan 

psikososial yang pesat. Salah satu aspek perkembangan psikososial yang penting 

adalah perkembangan resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi 

dan tetap teguh dalam situasi sulit (Reivich & Shatte, 2008). 

Perkembangan resiliensi penting untuk dicapai karena pada fase remaja 

terjadi banyak perubahan fisik, psikis dan sosial. Perubahan-perubahan ini 

menuntut remaja untuk menjadi dewasa seperti yang diharapkan lingkungan 

(Santrock, 2003).Perubahan tersebut tidak jarang menimbulkan masalah bagi 

remaja yang tidak mampu beradaptasi, selain itu juga dipengaruhi kondisi emosi 

remaja yang masih labil. Tekanan dan stress akibat perubahan pada masa remaja 

tersebut dapat menimbulkan abnormal behaviour atau tingkah laku abnormal. 

Tingkah laku seperti ini tidak mampu mendukung kesejahteraan, perkembangan 

dan pemenuhan masa remaja. Tingkah laku maladaptif antara lain seperti bunuh
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diri, mengalami depresi, memiliki keyakinan yang aneh dan tidak rasional, 

menyerang orang lain (berkelahi/tawuran), dan mengalami ketergantungan pada 

obat-obatan terlarang. Tingkah laku abnormal seperti ini mempengaruhi 

kemampuan remaja untuk dapat berfungsi secara efektif dan juga dapat 

membahayakan orang lain (Santrock, 2003). 

 Remaja dalam menghadapi berbagai problem perkembangan memerlukan 

kehadiran orang dewasa yang mampu memahami dan memperlakukannya secara 

bijaksana dan sesuai dengan kebutuhannya. Remaja membutuhkan bantuan dan 

bimbingan serta pengarahan dari orangtua atau orang dewasa lainnya untuk 

menghadapi segala permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan proses 

perkembangan, sehingga remaja dapat melalui dan menghadapi perubahan-

perubahan yang terjadi dengan wajar. Dengan kata lain, remaja membutuhkan 

dukungan dari orangtua dan orang dewasa yang ada di sekitarnya untuk 

membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan menghadapi 

tuntutan-tuntutan lingkungan sosial yang lebih luas, yaitu masyarakat terhadap 

mereka. Dukungan sosial yang diberikan dapat membantu remaja melakukan 

penyesuaian sosial yang lebih baik terhadap lingkungan sosialnya dan membantu 

membentuk kepribadian remaja yang tangguh menghadapi berbagai 

tuntutanlingkungan di masa-masa selanjutnya (Dagun, 1990) 

Dukungan sosial ini dapat diperoleh antara lain dari keluarga. Keluarga 

merupakan lembaga pertama dan terutama bagi remaja sebagai tempat sosialisasi 

dan mendapatkan pendidikan serta merasakan suasana yang aman (Kartono, 

1986).Pada umumnya remaja masih tinggal dengan orangtua, maka peran 

orangtua sangat penting dalam membantu remaja untuk mengenali lingkungan 

sosialnya, memahami peran-peran yang dibebankan pada mereka, dan mampu 

menyesuaikan dirinya. Orangtua merupakan orang yang paling dekat dengan 
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remaja, mengenal keadaan diri remaja, dan sebagai tempat yang aman bagi remaja 

untuk berbagi masalah, informasi, dan berbagi kasih sayang 

Remaja yaitu proses pendewasaan awal dalam mengenal dan mengerti serta 

menyelami proses kedewasaan. Dan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 

nomor 25 tahun 2014, remaja yaitu penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. 

Sementara itu, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN), usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Dan perbedaan 

definisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan universal mengenai 

batasan kelompok usia remaja. Namun begitu, masa remaja itu diasosiasikan 

dengan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini merupakan periode 

persiapan menuju masa dewasa yang akan melewati beberapa tahapan 

perkembangan penting dalam hidup. Selain kematangan fisik dan seksual, remaja 

juga mengalami tahapan menuju kemandirian sosial dan ekonomi, membangun 

identitas, akuisisi kemampuan (skill) untuk kehidupan masa dewasa serta 

kemampuan bernegosiasi (WHO, 2015). 

Salah satu yang telah banyak terjadi di kalangan remaja adalah kehamilan di 

usia dini. Kehamilan usia dini dikatakan akan memberikan resiko yang tinggi 

terhadap kondisi psikologi remaja itu sendiri, karena sebanyak 10,3% kehamilan 

usia < 20 tahun menyebabkan kematian pada ibu secara tidak langsung. Organ 

reproduksi remaja yang belum matang tidak siap menerima kehamilan sehingga 

berdampak buruk terhadap ibu hamil sendiri maupun janin yang dikandung (Mery 

Ramadani, 2015). 

Fenomena kehamilan di usia remaja perlu mendapat perhatian dari semua 

pihak. Remaja seharusnya belum mengalami kehamilan, karena secara umum 

mereka belum mengetahui apa yang harus dilakukan saat mengandung. Hal 

tersebut sangat merugikan bagi kesehatan dirinya dan kesehatan janinnya. Survei 
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Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 menunjukkan angka fertilitas 

remaja pada kelompok usia 15-19 tahun sebanyak 35 dari 1.000 kehamilan 

kemudian tahun 2010 meningkat menjadi 48 dari 1.000 kehamilan. 

Kehamilan usia remaja dapat berdampak secara medis dan 

psikososial.Masalah kesehatan tidak hanya berkaitan dengan angka kesakitan dan 

kematian saja melainkan juga mencakup berbagai kondisi psikososial.Psikososial 

adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi 

sosial seseorang dengan kesehatan mental/emosionalnya (Iram, 2017). 

 Meningkatnya kelahiran pada usia remaja yaitu diusia 15-19 tahun dalam 

rentang waktu lima tahun terakhir mengalami lonjakan tajam. Makin 'suburnya' 

remaja yang melahirkan dilatarbelakangi oleh peningkatan fenomena menikah 

dini di sejumlah daerah. Kepala Pusat Pelatihan Internasional BKKBN, Novrizal, 

pada diskusi tentang Hari Kependudukan Dunia 2013, di Yogyakarta 

mengemukakan bahwa budaya menikah dini di negara kita belakangan ini 

semakin sulit dibendung. Hal ini selaras dengan hasil Riset Kesehatan Dasark 

(Riskesdas) 2010 yang menyatakan 46% perempuan Indonesia menikah sebelum 

berusia 20 tahun. (MetroNews.com, 12 Juli 2013: Jumlah Remaja Melahirkan 

Semakin Banyak)  

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 

mendapatkan rata-rata usia pernikahan pertama di perkotaan adalah terdapat 

sekitar 68 persen remaja wanita umur 15-19, sedangkan untuk remaja pria pada 

kelompok umur yang sama hanya 61 persen. Remaja wanita yang tinggal di 

daerah perkotaan lebih banyak daripada remaja pria (masing-masing 59% dan 

55%). 
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 Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan di usia remaja. 

Gaya hidup dan perilaku seks bebas mempercepat peningkatan kejadian 

kehamilan pada remaja. Faktor lain adalah kurangnya informasi dan pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) yang menyebabkan 

remaja tidak dapat mencari alternatif perlindungan untuk dirinya dalam mencegah 

kehamilan. Faktor sosial budaya, ekonomi, dukungan keluarga serta peran petugas 

kesehatan berhubungan dengan kehamilan usia remaja (Mery Ramadani, 2015). 

 Keluarga memiliki peranan serta dukungan kehamilan dalam menjalankan 

kehamilan ibu yang masih berusia remaja yang sangat membutuhkan dukungan 

dari keluarga (Iram, 2017). Menurut pandangan Islam, Keluarga memiliki nilai 

yang tidak kecil. Bahkan islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan 

keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan 

keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. QS al-Tahrim/66:6 

                            

                         

Terjemahnya: 

  Wahai orang-orang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, dan eras, yang tidak durhaka kepada Allah 

terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan 

apa yang diperintahkan. 

 

Ayat di atas dapat dipahami posisi keluarga mempunyai tanggung jawab 

yang sangat besar bagi perkembangan anak sehingga anak akan selamat dari 

jilatan api neraka. Maka dasar utama yang diletakkan adalah dasar-dasar tingkah 

laku dan budi pekerti (akhlak) anak didik dan Islam datang untuk menjaga 
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kekokohan keluarga menjaga kekokohan keluarga dan melindunginya dari 

gangguan, juga menjaga untuk kelurusannya serta memberikan peran penting bagi 

setiap anggota keluarga dalam kehidupanny, sebagimana seorang suami 

memuliakan seorang istri. Adapun memuliakan istri, berdasarkan hadits dari 

Aisyah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

 خَيْرُكُمْْ خَيْرُكُمْْ لأِهْلهِِ، وَأنَا خَيْرُكُمْْ لأَهْليِ

“Sebaik-baik kalian semua adalah yang paling baik pada keluarganya. Aku 

sendiri adalah orang yang paling baik pada keluargaku. (HR. Tirmizi, no. 3895 

dan beliau menyatakan sebagai hadits hasan). 

Berdasarkan data sekunder dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Gowa jumlah pernikahan yang dibawah umur berjumlah 5.166 dari 18 kecamatan, 

dan kecamatan Pallangga mencapai tingkat kedua terbanyak yang melakukan 

pernikahan dibawah umur, dan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) tahun 

2017 yang melakukan pernikahan  berjumlah 772 pasangan dan yang melakukan 

pernikahan dini berjumlah 52 pasangan dengan usia 15 tahun sebanyak 1 

pasangan, usia 16 tahun sebanyak 15 pasangan serta usia 17 tahun sebanyak 36 

pasangan di kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang berasal dari 16  Desa. 

 Berdasarkan data tersebut maka dilakukan penelitian ini yang bertujuan 

untuk mengetahui bagaiamana dukungan sosial pada masa kehamilan pernikahan 

usia dini di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Penelitian ini memfokuskan Dukungan Sosial pada masa kehamilan 

pernikahan usia dini di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dalam 

menjalankan kehamilan ibu yang masih berusia remaja sangat membutuhkan 

dukungan dari keluarga. Dukungan yang diterima berupa dukungan sosial 

keluarga yang terdiri dari empat jenis antara lain  dukungan emosional, 

informasional,instrumental dan penghargaan. 

2. Deskripsi Fokus 

Dukungan sosial dari keluarga merupakan bentuk pemberian dukungan 

terhadap pernikahan usia dini, yaitu memberikan dukungan pemeliharaan, 

emosional untuk  mencapai kesejahteraan pasangan usia muda dan memenuhi 

kebutuhan psikososial. 

a. Ibu usia remaja 

 Ibu usia remaja yang dimaksud peneliti yaitu perempuan yang dalam 

keadaan hamil pada usia 10-18 tahun. 

b. Dukungan Sosial 

 Dukungan sosial yang dimaksud peneliti adalah suatu bentuk perhatian 

dan kepedulian dari keluarga terhadap ibu usia remaja baik dalam bentuk nasihat 

maupun bantuan untuk ibu usia remaja. 

c. Dukungan Emosional 

 Dukungan yang dimaksud peneliti adalah dukungan emosional yang 

meliputi dukungan yang diwujudkan dalam bentuk kasih sayang, kepercayaan, 

perhatiaan, dan mendengarkan serta didengarkan. 
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d. Dukungan Informasional 

Dukungan yang dimaksud peneliti adalah dukungan informasional yaitu 

bagaimana ibu hamil mendapatkan informasi dari keluarga yang digunakan ibu 

hamil untuk mengungkapkan masalah yang sedang dialaminya. 

e. Dukungan Instrumental  

 Dukungan yang dimaksud peneliti adalah dukungan yang merupakan 

sumber bantuan secara langsung baik dalam bentuk materi, tenaga, dan sarana. 

f. Dukungan Penghargaan 

Dukungan yang dimaksud peneliti adalah dukungan yang meliputi 

bagaimana keluarga memberikan bimbingan umpan balik, dan membimbing. 

C. Rumusan Masalah 

 Dari  latar belakang di atas maka rumusan masalah yang peneliti ambil 

yaitu bagaimana dukungan sosial pada masa kehamilan pernikahan usia muda.
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D. Kajian Pustaka  

Berdasarkan beberapa penelitian yang terkait penelitian yang akan dilakukan. 

NO Nama peneliti Judul Metode Penelitian Hasil penelitian 

 

 

1.  Iram Barida 

Maisya & 

Andi 

Susilowati 

2017. 

Peran keluarga dan 

lingkungan terhadap 

psikososial ibu usia 

remaja. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. 

sebagian besar informan berada pada kelompok 

usia 17 - 22 tahun yaitu sebanyak 92,4 persen. 

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar 

informan berpendidikan dasar (SD dan SMP) 

yaitu sebesar 84,6 persen. Hampir semua 

informan merupakan ibu rumah tangga yaitu 

61,5 persen, dan hanya satu informan yang 

mengaku tidak bekerja karena meneruskan 

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. 

Untuk umur pertama kali hamil paling banyak 

pada kelompok umur 17 – 19 tahun, akan tetapi 

terdapat satu orang informan yang hamil pada 

usia sangat muda yaitu 13 tahun. 

2. Mery 

Ramadani, 

Dien Gusta 

Anggraini 

Nursal & Livia 

Peran Tenaga Kesehatan 

dan Keluarga dalam 

Kehamilan Usia Remaja 

Metode Penelitian ini menggunakan 

desain potong lintang untuk melihat 

hubungan antara peran tenaga 

kesehatan, dukungan keluarga, dan 

tingkat pengetahuan dengan kehamilan 

Berdasarkan karakteristik responden, diketahui 

hanya 45,6% memiliki latar belakang pendidikan 

sekolah menengah atas (SMA) ke atas, 

sementara ,4% lainnya berpendidikan maksimal 

sekolah menengah pertama(SMP) Jika dilihat 

dari pekerjaan, hampir seluruh  responden 
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Ramli, 2015  remaja. (94,1%) adalah ibu rumah tangga dan hanya 

5,9% yang bekerja 

 

3. Gina Nadya 

Emeralda, Ika 

Febrian 

Kristiana 2017 

Hubungan Antara 

Dukungan Sosial Orang 

Tua Dengan Motivasi 

Belajar Pada Siswa 

Sekolah Menegah 

Pertama 

Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik 

conveniencesampling.  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan, dapat ditarik simpulan bahwa ada 

hubungan positif yang signifikan antara 

dukungan sosial orang tua dengan motivasi 

belajar pada siswa sekolahmenengah pertama. 

Semakin tinggi dukungan sosial orang tua maka 

akan semakin tinggi motivasi belajar pada siswa. 

Begitu pula sebaliknya, semakin rendah 

dukungan sosial orang tua maka semakin rendah 

motivasi belajar pada siswa.  

 

 

4. Juli Andriyani 

2016 

Kolerasi Peran Keluarga 

Terhadap Penyesuaian 

Diri Remaja 

pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik random sampling (Azwar, 2004).   

Skala keluarga yang digunakan dalam penelitian 

ini disusun berdasarkan aspekaspek yang 

dikemukakan oleh Gunarsa ( 1999 ; 42) yaitu ; 

perhatian, pengetahuan, pengenalan diri, 

pengertian, sikap menerima, peningkatan usaha, 

dan penyesuaian sebanyak 41 aitem. Sedangkan 

skala penyesuaian diri yang digunakan dalam 

penelitian ini  berdasarkan karakteristik 

penyesuaian diri yang dikemukakan Hurlock 
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(dalam Sa’adah, 2010; 37) yaitu penampilan 

nyata, penyesuaian diri terhadap kelompok, 

sikap sosial yang baik, dan kepuasan pribadi 

sebanyak 52 item. 

5. Asnawir 

Arifin, Rina 

Kundre, Sefti 

Rompas, 2015 

Hubungan Dukungan 

Keluarga Dengan 

Kecemasan Ibu hamil 

Menghadapi Proses 

Persalinan Di Puskesmas 

Budilatama Kecamatan 

Gadung Kabupaten Buol 

Provinsi Sulawesi 

Tengah 

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian deskriptif Analitik dengan 

pendekatan Cross Sectional, dalam 

pengumpulan sampel yaitu total 

sampling.  

Penelitian ini menunjukkan, ada hubungan yang 

signifikan antara dukungan keluarga dan 

kecemasan ibu hamil di Puskesmas Budilatama 

Kabupaten Buol. 
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E. Tujuan Peneliti 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Dukungan Sosial pada masa kehamilan pernikahan usia 

dini. 

2. Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui dukungan emosional dari keluarga kepada ibu 

hamil   

2) Untuk mengetahui dukungan informasional dari keluarga kepada ibu 

hamil  

3) Untuk mengetahui dukungan instrumental dari keluarga kepada ibu 

hamil 

4) Untuk mengetahui dukungan penghargaan dari keluarga kepada ibu 

hamil  

F. Manfaat 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat secara 

teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoretis adalah diharapkan mampu memperkaya teori teori 

berkaitan dengan dukungan sosial pada masa kehamilan pasangan usia muda. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Universitas Islam negeri Alauddin Makassar, 
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Dapat menambah referensi bagi perpustakaan dan menjadi data awal bagi 

peneliti selanjutnya. 

b. Manfaat bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan  dapat  menjadi pertimbangan dan pengetahuan bagi 

masyarakat, dalam dukungan sosial pada masa kehamilan pasangan usia 

muda. 

c. Manfaat bagi peneliti 

 Penelitian ini merupakan sarana untuk memenuhi persyaratan mendapat 

gelar sarjana masyarakat dan mendalami pengetahuan ilmu masyarakat khususnya 

bidang administrasi kebijakan kesehata
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Dukungan Sosial 

1. Pengertian Dukungan Sosial 

Dukungan sosial merupakan hadirnya orang-orang tertentu yang secara 

pribadi memberikan nasehat, motivasi, arahan dan menunjukkan jalan keluar 

ketika individu mengalami masalah dan pada saat mengalami kendala dalam 

melakukan kegiatan secara terarah guna mencapai tujuan (Bastaman, dalam Fatwa 

2014). Dukungan sosial sangatlah penting untuk dipahami karena dukungan sosial 

menjadi sangat berharga ketika individu mengalami suatu masalah oleh karena itu 

individu yang bersagkutan membutuhkan orang-orang terdekat yang dapat 

dipercaya untuk membantu dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dukungan 

sosial berperan penting dalam perkembangan manusia. Misalnya, oramg yang 

relasi yang baik dengan orang lain, mak orang tersebut memiliki mental dan fisik 

yang baik, kesejahteraan subjektif tinggi, dan tingkat morbiditas dan mortalitas 

yang rendah (David & Oscar, 2017).  

Dukungan sosial dapat diberikan kepada seseorang dengan melakukan 

berbagai cara, seperti memberikan dukungan, memberikan pernyataan yang 

memihak kepada individu, memberikan suatu penghargaan, memberikan kalimat 

positif, dan memberikan semangat. Adapun cara yang digunakan seseorang dalam 

menerima dukungan sosial dengan melakukan mind set terhadap stressor, dengan 

begitu seseorang mampu merasakan, bahwa ada orang-orang terdekat yang 
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memberikan perhatian kepadanya, seperti seorang perawat memiliki masalah akan 

pergi menghampiri teman untuk membicaran masalahnya (Smet, dalam Parama & 

Pande, 2018). 

Pengembangan dukungan sosial sangat diperlukan oleh manusia dalam 

menjalankan hidup bersosial. Manusia merupakan mahkluk yang tidak dapat 

bertahan hidup secara individual. Manusia selalu bergantung satu dengan lainnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa merupakan mahkluk sosial yang membutuhkan 

bantuan orang lain. Dengan mengembangkan dukungan sosial dapat merubah 

kepribadian seseorang untuk memiliki rasa empati, simpati, dan kasih sayang 

terhadap sesame. Dukungan sosial merupakan indicator penting bahwa seseorang 

itu saling mencintai, disukai, dihormati dan dihargai (Cobb dalam Bilgin & tas, 

2018).  

Dukungan sosial memiliki komponen yang dapat menggambarkan sejauh 

mana seseorang telah melakukan dukungan sosial menurut Hause (dalam Marnni 

& Yuniawati,2015) yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan 

instrumental, dan dukungan informative. Hal ini didukung oleh Robbert dan 

Greene (dalam Krisna & Ari, 2018) berpendapat bahwa dukungan sosial meliputi, 

dukungan emosional, dukungan informasional, dukungan konkrit. Dukungan 

emosional merupakan individu yang bersedia untuk menyimak dan mendengarkan 

perasaan seseorang, memberikan motivasi serta memberikan kesan yang positif. 

Dukungan Informasional, yaitu adanya seseorang yang melakukan seseuatu 

dengan memberikan suatu informasi untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan 

dukungan konkrit merupakan individu memberikan bantuan secara nyata, 
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memberikan suatu barang, atau melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh 

sesorang. 

2. Bentuk Dukungan Sosial 

 Menurut Sarafino (2007), dikutip (dalam Dyah Ika Rahma). Terdapat 

beberapa bentuk Dukungan Sosial. 

a. Dukungan emosional 

Dukungan ini dapat berupa ungkapan empati, simpati,kasih saying, 

kepedulian seseorang terhadap orang lain. 

b. Dukungan Penghargaan 

Dukungan penghargaan adalah suatu bentuk dukungan yang berupa 

ungkapan yang diberikan oleh orang tua, guru bahkan orang-orang disekelilingnya 

dalam hal membantu anak membangun kompetensi dan mengembangkan harga 

diri anak.Pemberian dukungan ini dapat juga membantu individu untuk melihat 

segi-segi positive yang berfungsi sebagai pembentukan rasa kepercayaan diri dan 

kemampuan serta merasa dihargai dan bisa berguna saat individu tersebut dalam 

tekanan atau masalah. 

c. Dukungan instrumental 

Dukungan instrumental adalah bentuk dukungan yang berupa material dan 

lebih bersifat bantuan, sumbangan dana, uang dan lain sebagainya. 

d. Dukungan Informasi 

Suatu bentuk dukungan yang lebih bersifat nasihat, memberitahukan hal 

yang baik terhadap apa yang sudah dilakukan oleh individu tersebut. 
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e. Dukungan dalam hal persahabatan 

Dukungan yang bersifat kepedulian, kesedian, kebersamaan, mampu 

melakukan aktivitas sosial secara bersama-sama. 

3. Sebab-sebab Terbentuknya Dukungan Sosial 

Myers (dalam Anggun, 2010), mengemukakan terdapat dua faktor yang 

paling utama penyebab yang mendorong seseorang untuk memberikan dukungan 

sosial kepada orang lain yaitu : 

a. Empati  

 Seseorang individu yang memiliki kemampuan berempati dengan orang 

lain,akan sangat mudah untuk merasakan perasaan orang disekelilingnya dan 

mengalami sendiri beban emosional yang dirasakan orang lain. Selain itu jiwa 

berempati dengan orang lain merupakan bentuk motivasi yang utama dalam 

bersikap maupun berperilaku dalam hal menolong. 

b. Norma-norma 

 Selama dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, seseorang 

individu sudah diterapkandan ditanmakan suatu norma, nilai-nilai dalam proses 

perkembangan kepribadiannya. Semua hal itu didapat dari keluarga, lingkungan 

dan masyarakat. Karena dengan adanya norma ini bisa lebih mengarahkan 

individu menjadi pribadi-pribadi yang mampu berinteraksi dengan lingkungannya 

serta dapat mengembangkan kehidupan sosial. 

c. Peran Anak  

 Peran anak yaitu melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat 

perkembangan baik fisik, mental, social maupun spiritual. 
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4. Aspek-aspek Dukungan sosial 

 Menurut Weiss (dalam kartika, 2008), menyatakan ada enam aspek 

dukungan sosial yang disebut dengan “The Social Provision Scale”yaitu : 

a. Aspek kerekatan emosional (emotional attachment) 

Kerekatan emsional ini biasanya ditimbulkan dengan adanya perasaan 

nyaman/aman terhadap orang lain atau sumber yang mendapatkan dukungan 

sosial. Dan hal semacam ini sering dialami dan diperoleh dari pasangan hidup, 

keluarga, teman maupun guru yang memiliki hubungan yang harmonis. 

b. Aspek Integrasi Sosial (Social Integration) 

Didalam aspek ini, individu dapat memperoleh perasaan bahwa dia 

memiliki suatu kelompok dimana kelompok tersebut tempatnya untuk berbagai 

minat, perhatian serta melakukan yang sifatnya rekreatif secara bersama-

sama.Dan aspek dukungan semacam ini memngkinkan individu tersebut bisa 

mendapatkan rasa aman, dimiliki serta memiliki dalam kelompok. 

c. Adanya pengakuan (reanssurance of worth) 

Individu yang memiliki prestasi dan berhasil karena keahlian maupun 

kemampuannya sendiri akan mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari orang 

lain. Biasanya dukungan semacam ini berasal dari keluarga dan lingkungan 

tempat individu tersebut tinggal. 

d. Ketergantungan yang dapat diandalkan  

Dukungan sosial ini ada sebuah jaminan buat seseorang yang lagi 

bermasalah dan dia menganggap ada orang lain yang dapat diandalkan untuk 
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membantunya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dukungan seperti 

itu biasanya berasal dari keluarga. 

e. Bimbingan (guidance) 

Aspek dukungan sosial jenis ini adalah suatu hubungan sosial yang terjalin 

antara murid dengan guru.Dan memberikan dampak positive serta 

memungkinkan individu itu mendaptkan informasi, saran, atau nasehat yang 

diperlukan dalam memenuhi kebutuhan mengatasi permaalahan yang 

dihadapinya. 

f. Kesempatan untuk mengasuh (opportunity of naturance) 

Pengertian dari aspek ini adalah suatu aspek yang penting dalam hubungan 

interpersonal individu dengan orang lain dan individu tersebut meiliki perasaan 

dibutuhkan. 

5. Sumber-sumber Dukungan Sosial 

Seseorang memperoleh dukungan sosial bisa dari mana saja, tidak 

terkecuali masyarakat sosial, guru atau yang tidak memiliki ikatan atau hubungan 

apapun dengan individu. Dan setiap manusia berhak mendapatkan dukungan 

sosial ataupun dukungan material, asalkan dukungan yang diberikan terbentuk 

dari kualitas hubungan atau keakraban dalam suatu lingkungan sosialnya. 

Terdapat beberapa sumber dukungan yang akan diuraikan yaitu : 

a. Keluarga  

Orang tua adalah sumber yang paling berpengaruh dalam pemberian 

dukungan ini, karena adanya ikatan yang erat dan memiliki hubungan darah 
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sehingga mempunyai kedekatan secara emosi melalui pemberian motivasi, 

perhatian, kependudukan dan kasih sayang. 

Menurut strauss dan sayless (dalam kartika, 2008), mengungkapkan bahwa 

keluarga bisa disebut faktor atau kelompok sosial yang memberikan pengaruh 

yang besar dan paling utama dalam kehidupan manusia.Sehingga seorang individu 

mendapatkan sebuah harapan baru terhadap solusi permasalahannya.Karena 

adanya sebuah dukungan sosial maupun moril dari dalam keluarganya. 

b. Kelompok Masyarakat 

Masyarakat adalah bagian dari kelompok sosial yang penting juga, karena 

dari lingkungan masyarakat kita terbentuk menjadi manusia yang bisa mengerti 

keadaan sebelumnya. Selain iu masyarakat juga dapat memberikan kita sebuah 

dukungan seperti kepeduliaan, pemberiaan bantuan (bentuk dukungan material) 

dan sebagainya. 

c. Teman kerja  

Kelompok dukungan sosial ini memberikan peran juga dalam kelompok 

sosial adalah sebagai pembentukan kelompok dalam suatu kegiatan, interaksi dan 

perasaan yang berhubungan dengan yang lainnya. 

6. Dukungan Sosial Orang Tua 

 Menurut Rodin dan Sayless (dalam Jovita Anastasi, 2010) menjelaskan 

bahwa dukungan keluarga merupakan elemen penting dalam dukungan sosial 

karena keluarga merupakan tempat pertama dalam pertumbuhan dan 

perkembangan seseorang yang a 
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 Orang tua merupakan individu dewasa yang paling dekat dengan anak, 

sehingga peran dukungan keluarga orang tua sangat diperlukan oleh anak. 

Dukungan sosial orang tua akan berfungsi sebagai faktor protektif bagi anak yaitu 

sebagai faktor yang melindungi, menyangga dan meringankan anak. Anak mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan (Dalton dalam Jovita Anastasi 2010) 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial 

orang tua adalah bantuan yang berikan oleh orang tua kepada anak yang terdiri 

dari informasi baik verbal maupun non verbal yang mencakup satu atau lebih 

aspek informasi, instrumental, emosional, dan penghargaan yang diterima oleh 

anak, yang membuat mereka dicintai, diperhatikan, dihargai dan menjadi bagian 

dari keluarga. 

7. Dukungan Sosial Dalam Perspektif Islam 

 Dukungan sosial merupakan suatu wujud bentuk kepedulian, motivasi, 

perhatian, kasih saying yang diberikan oleh seseorang kepada individu lain. 

Dukungan yang diperoleh tersebut bukan hanya dalam hal bantuan tapi lebih 

kepada berusaha memberikan rasa nyaman buat orang lain. Islam juga 

mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kebaikan, kasih saying kepada 

sesame manusia dalam al-Qur’an ada tiga dimensi hubungan yaitu: hubungan 

dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri dan hubungan dengan masyarakat. 

 Hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang dilakukannya dengan 

tuhannya, dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban serta sunnah-

sunnahnya. Hubungan dengan dirinya sendiri suatu bentuk hubungan yang 

individu lakukan seperti mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. 
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Sedangkan hubungan dengan masyarakat sebagai proses pengembangan identitas 

diri sebagai mahluk sosial. Manusia adalah mahluk sosial yang tidak mungkin 

bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan manusia itu saling membutuhkan 

satu sama lainnya. 

7. Dampak Atas Efek Dukungan Sosial Bagi Kesehatan Mental 

 Dukungan sosial dapat memberikan kenyamanan fisik dan psikologis 

terhadap diri inividu, serta mampu mengurangi tingkat stress pada diri seseorang 

karena suatu permasalahan yang dihadapi dan belum teratasi. Menurut Liebermen 

(dalam Anggun, 2010), mengtakan bahwa secara teoritis dukungan sosial dapat 

mengakibatkan stress. Dan apabila kejadian tersebut muncul, interaksi dengan 

oang lain dapat memodifikasi atau mengubah persepsi individu. Oleh karena itu 

perlu adanya dukungan sosial dari keluarga serta lingkungan sosialnya.Dengan 

tujuan untuk memanagement keadaan atau situasi yang terjadi pada diri individu. 

 Pemberian dukungan sosial ini juga dapat mempengaruhi kesehatan 

mental seseorang (Dorman, Zaff, Orford, dan Gottlieb dalam kartika 2008:24) 

antara lain: 

a. The Direct Effect 

Hipotesis ini mengatakan bahwa dukungan sosial bisa memberikan 

pengaruh positive terhadap kesehatan dan kondisi individu tanpa dipengaruhi oleh 

tingkat stress atau depresi yang dialaminya. Dan dari dukungan sosial ini juga 

seorang individu bisa merasakan self esteem yang lebih tinggi untuk dirinya 

dibandingkan individu yang tidak mendapatkan dukungan atau kurang. 
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b. The Buffering Effect 

Hipotesa ini menyebutkan, kalau dukungan sosial itu mampu melindungi 

individu dari efek negative yang disebabkan oleh stress.Dukungan sosial ini juga 

bisa bekerja sebagai buffer ataupengahalang bagi tubuh untuk pengaruh buruk 

lingkungan maupun dari dalam diri individu itu sendiri. Karena tanpa adanya 

dukungan sosial yang kuat akan memberikan dampak bagi kesehatan mental atau 

jiwa. 

B. Tinjauan Umum Tentang Hamil Usia Dini 

1. Hamil Usia Dini 

 Kehamilan usia dini (usia muda/remaja) adalah kehamilan yang terjadi 

pada remaja putri berusia <20 tahun. Kehamilan tersebut dapat disebabkan oleh 

karena hubungan seksual (hubungan intim) dengan pacar, dengan suami, 

pemerkosaan, maupun faktor-faktor lain yang menyebabkan sperma membuahi 

telurnya dalam rahim perempuan tersebut (Masland, 2004).   

Masa kehamilan dimulai dari pembuahan sampai lahirnya janin, lamanya 280 

hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari, dihitung dari hari pertama haid terakhir 

(Manuaba, 2010). Dalam masa reproduksi, usia di bawah 20 tahun adalah usia 

yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Proses pertumbuhan 

berakhir pada usia 20 tahun, dengan alasan ini maka dianjurkan perempuan 

menikah pada usia minimal 20 tahun (BKKBN, 2010). 

Reproduksi sehat untuk hamil dan melahirkan adalah usia 20-30 

tahun, jika terjadi kehamilan di bawah atau di atas usia tersebut maka akan 
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dikatakan beresiko akan menyebabkan terjadinya kematian 2-4 x lebih tinggi dari 

reproduksi sehat (Manuaba, 2010). 

 Menurut Susanti (2008), kehamilan pada remaja dapat menimbulkan 

masalah karena pertumbuhan tubuhnya belum sempurna, kurang siap dalam sosial 

ekonomi, kesulitan dalam persalinan, atau belum siap melaksanakan peran sebagai 

ibu. Alasan kehamilan pada remaja adalah:  

1. Kecelakaan (hamil di luar nikah)   

2. Untuk mendapatkan tunjangan kesejahteraan., 

3. Ingin anak  

4. Ingin berperan  

5. Faktor hubungan   

6. Keinginan untuk meniru saudara yang sedang hamil pada usia remaja 

2. Dampak yang Memengaruhi Hamil Usia Dini 

Banyak dampak yang dapat mempengaruhi remaja hamil usia muda, yang 

selanjutnya melahirkan di usia muda antara lain : 

1. Kesiapan Menerima Kehamila 

 Langkah pertama untuk beradaptasi dengan peran sebagai ibu adalah 

menerima kehamilan.Tingkat penerimaan ini digambarkan dalam kesiapan wanita 

untuk hamil dan dalam respon emosinya.Banyak wanita merasa kaget 

mendapatkan dirinya hamil.Penerimaan terhadap kondisi hamil sejalan dengan 

penerimaan tumbuhnya janin secara nyata.Kehamilan yang tidak diterima, 

berbeda dengan menolak anak. Seorang wanita dapat saja tidak suka hamil, tetapi 

mencintai anak yang akan dilahirkan (Susanti, 2008). 
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2. Kesiapan sebagai Seorang Ibu 

 Periode kehamilan adalah suatu kondisi yang dipersiapkan secara fisik dan 

psikologis untuk kelahiran dan menjadi orang tua.Kehamilan adalah suatu krisis 

yang mematangkan dan dapat menimbulkan stres tetapi konsekuensinya adalah 

wanita tersebut harus siap memasuki suatu fase baru untuk bertanggungjawab dan 

memberi perawatan.Konsep dirinya berubah, siap menjadi orang tua dan 

menyiapkan peran barunya. Secara bertahap ia berubah dari memperhatikan 

dirinya sendiri, punya kebebasan menjadi suatu komitmen untuk 

bertanggungjawab kepada makhluk lain (Salmah, 2006). 

3. Cemas Melahirkan Tidak Normal   

 Cemas adalah suatu emosi yang sejak dulu dihubungkan dengan 

kehamilan.Cemas merupakan emosi positif sebagaiperlindungan menghadapi 

stressor, yang dapat menjadi masalah apabila berlebihan. Menurut David (1961) 

dan Crandon (1979) tingginya kecemasan pada ibu hamil usia dini berhubungan 

dengan kejadian abnormal yang dialaminya, sehingga ibu cemas akan melahirkan 

tidak normal (Susanti, 2008). 

4. Takut Mengalami Komplikasi Kehamilan 

Efek psikologis pada kehamilan remaja putri adalah ibu takut mengalami 

terjadinya komplikasi kehamilan seperti perdarahan, infeksi pada masa kehamilan, 

kurang darah, dan lain-lain (Susanti, 2008) 

5. Perubahan Fisiologis  

Respons emosi dan psikologis ibu hamil selama hamil termasuk menolak, 

menerima, perubahan perasaan, dan perubahan citra tubuh seperti ibu merasa 
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tidak cantik lagi, ibu merasa suami tidak sayang lagi pada dirinya, takut suaminya 

selingkuh (Salmah dkk., 2006). 

6. Emosi Masih Labil   

 Kondisi hamil mengganggu citra tubuh dan juga ia perlu mengkaji kembali 

perubahan peran dan hubungan sosialnya. Stres ibu hamil dipengaruhi oleh 

emosinya yang masih labil, lingkungan sosial, latar belakang budaya, dan 

penerimaan atau penolakan terhadap kehamilannya (Salmah dkk., 2006). 

7. Khawatir Bayi Lahir Prematur 

Stres pada ibu hamil tidak saja berakibat pada ibu tetapi juga berakibat 

pada janin yang dikandungnya. Karena posisi janin yang berada di dalam rahim 

dalam merespons apa yang sedang dialami oleh ibu. Berdasarkan penelitian, ibu 

hamil yang mengalami stres akan meningkatkan resiko melahirkan bayi prematur, 

melahirkan bayi yang lebih kecil. Bahkan bahaya stres pada ibu hamil dapat 

mengakibatkan janin keguguran (Susanti,  2008) 

8. Khawatir Berhubungan Seksual   

Kurangnya pengetahuan remaja putri tentang kehamilan menyebabkan 

mereka takut untuk melakukan hubungan seksual terutama pada trimester III. 

Ketakutan tersebut karena mereka beranggapan dengan melakukan hubungan 

seksual akan mencederai bayi (Salmah, 2006). 

9. Peran Dukungan Keluarga 

Wanita yang hamil tanpa suami, ia mengalami perubahan peran dan 

matang secara psikologis. Ia juga menghadapi kenyataan dan merencanakan 

sebagai orang tua tunggal. Bahkan jika ia ingin melepas anaknya, ia harus tetap 
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meneruskan kehamilannya dengan pemikiran masih ada yang bergantung 

kepadanya. Wanita tersebut memerlukan dukungan dari keluarga.Keluarga dengan 

ibu hamil, perlu memelihara keterbukaan dan keseimbangan, menjaga tugas 

perkembangan, serta mencari bantuan dan dukungan agar tidak terjadi konflik. 

Selama hamil, pasangan merencanakan bersama kelahiran anak pertamamereka, 

dan mengumpulkan informasi tentang cara menjadi orang tua.   Ketersediaan 

dukungan sosial untuk kesejahteraan psikososial ibu hamil merupakan faktor 

penting. Anggota keluarga yang lain, terutama ayah dan ibu, kakek/nenek dan 

saudara yang lain juga harus menyesuaikan diri dengan remaja yang hamil. Untuk 

beberapa pasangan, kehamilan dapat berkembang menjadi krisis yang merupakan 

gangguan atau konflik yang dapat mengganggu keseimbangan antara anggota 

keluarga  (Susanti, 2008). 

10. Sosial ekonomi 

Kemiskinan mendorong terbukanya kesempatan bagi remaja khususnya 

wanita untuk melakukan hubungan seksual pranikah.Karena kemiskinan ini, 

remaja putri terpaksa bekerja. Namun sering kali mereka tereksploitasi, bekerja 

lebih dari 12 jam sehari, bekerja di perumahan tanpa dibayar hanya diberi makan 

dan pakaian, bahkan beberapa mengalami kekerasan seksual (Aryani, 2009). 

C. Tinjauan Umum Tentang Ibu Usia Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama 

kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai 

kematangan seksual (Sarwono, 2011). Masa remaja disebut juga sebagai masa 
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perubahan, meliputi perubahan dalam sikap, dan perubahan fisik (Pratiwi, 2012). 

Remaja pada tahap tersebut mengalami perubahan banyak perubahan baik secara 

emosi, tubuh, minat, pola perilaku dan juga penuh dengan masalah-masalah pada 

masa remaja (Hurlock, 2011). 

  Batasan usia remaja berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya daerah 

setempat. WHO membagi kurun usia dalam 2 bagian, yaitu remaja awal 10-14 

tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Batasan usia remaja Indonesia usia 11-24 

tahun dan belum menikah (Sarwono, 2011). Menurut Hurlock (2011), masa 

remaja dimulai dengan masa remaja awal (12-24 tahun), kemudian dilanjutkan 

dengan masa remaja tengah (15-17 tahun), dan masa remaja akhir (18-21 tahun). 

2. Remaja menurut WHO 

Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke 

masa dewasa.WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat 

konseptual.Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria yaitu biologis, 

psikologis, dan sosial ekonomi. Remaja adalah suatu masa ketika:  

a) Individu berkembang di saat pertama kali ia menunjukan tanda–tanda seksual 

sekunder sampai saat ia mencapai kematangan seksual. b) Individu mengalami 

perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. 

 c) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada 

keadaan relatif lebih mandiri. 

WHO menetapkan atas usia 10 - 20 tahun sebagai batasan usia remaja dan 

membagi kurun usia tersebut dalam dua bagian yaitu: Remaja awal 10 - 14 tahun 
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dan remaja akhir 15 - 20 tahun. Pedoman umur remaja di Indonesia menggunakan 

batasan usia 11 - 24 tahun dan belum menikah. 

3. Tahapan Remaja 

Menurut Sarwono (2011) dan Hurlock (2011) ada tiga tahap 

perkembangan remaja, yaitu : 

1) Remaja awal (early adolescence) usia 11-13 tahun  

Seorang remaja pada tahap ini masih heran akan perubahanperubahan 

yang terjadi pada tubuhnya. Remaja mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat 

tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Pada tahap ini 

remaja awal sulit untuk mengerti dan dimengerti oleh orang dewasa. Remaja ingin 

bebas dan mulai berfikir abstrak. 

2) Remaja Madya (middle adolescence) 14-16 tahun  

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan teman-teman.Remaja merasa 

senang jika banyak teman yang menyukainya. Ada kecendrungan “narcistic”, 

yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang mempunyai 

sifat yang sama pada dirinya. Remaja cendrung berada dalam kondisi 

kebingungan karena ia tidak tahu harus memilih yang mana. Pada fase remaja 

madya ini mulai timbul keinginan untuk berkencan dengan lawan jenis dan 

berkhayal tentang aktivitas seksual sehingga remaja mulai mencoba aktivitas-

aktivitas seksual yang mereka inginkan. 
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3) Remaja akhir (late adolesence) 17-20 tahun  

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa yang ditandai 

dengan pencapaian 5 hal, yaitu : 

a) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.  

b) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang dan dalam 

pengalaman-pengalaman yang baru.  

c) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.  

d) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri.  

e) Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (private self) dan publik. 

4. Pernikahan usia Muda 

Usia pernikahan yang rendah bagi seorang wanita berarti akan 

memperpanjang masa untuk melahirkan. Seorang wanita  mempunyai masa subur 

pada usia 15 - 49 tahun. Wanita yang menikah pada usia tua yaitu pada 

pertengahan  atau mendekati umur 30-an, cenderung mempunyai anak lebih 

sedikit dari wanita yang menikah  pada usia muda (Anomin, 1995, 25).  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang wanita atau pria yang 

belum menikah untuk mempercepat atau menunda usia nikahnya sampai batas 

tertentu antara lain: 

a. Keadaan sosial budaya dan adat istiadat  

Keadaan sosial budaya dan adat istiadat akan mempengaruhi besar kecilnya 

keluarga. Norma-norma yang berlaku di masyarakat seringkali  juga mendorong 

motivasi seseorang untuk mempunyai anak banyak atau sedikit. Hal ini dapat 

ditunjukkan konsep-konsep yang berlaku di masyarakat, misalnya “banyak anak 
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banyak rejeki”, garis keturunan dan warisan  yang melekat pada jenis kelamin  

tertentu.  

Menurut Hanafi Harto (1992, 30), menyatakan bahwa nikah merupakan 

suatu perbuatan  yang terpuji bagi orang yang berkebutuhan  dan mempunyai 

kesanggupan  fisik maupun materi yang dapat menjamin kebutuhan keluarganya. 

Selanjutnya Mulia Kusuma (1991,37), mengklasifikasikan usia pernikahan 

kedalam 4 golongan sebagai berikut:  

a)Umur rata-rata pernikahan pertama dibawah 17 tahun disebut pernikahan anak - 

anak (Child Marriage) 

b)Umur 18 - 19 tahun disebut pernikahan berusia muda (Early Marriage) 

c)Umur 20 - 21 tahun disebut pernikahan pada usia dewasa (Immaturity  

Marriage) 

d)Umur diatas 22 tahun disebut pernikahan pada usia lanjut (Late Marriage). 

b.  Pedidikan 

Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia 

pernikahannya. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan  sekolah, maka 

secara teoritis makin tinggi pula usia menikah pertamanya. Seorang wanita  yang 

tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya, berarti sekurang-kurangnya ia 

menikah pada usia di atas 16 tahun ke atas, bila menikah diusia lanjutan  tingkat 

atas berarti sekurang-kurangnya berusia 19 tahun  dan selanjutnya bila menikah  

setelah mengikuti pendidikan  di perguruan tinggi berarti sekurang-kurangnya 

berusia diatas  22 tahun (Hanafi Hartono, 1996,  20). 
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c. Lingkungan Sosial  

Manusia sebagai mahluk sosial dalam menentukan sikap dan 

melangsungkan hidupnya tidak akan dapat melepaskan diri dari lingkungan 

masyarakat. Manusia tidak akan dapat mengatasi segala macam kesulitan dan 

bahaya yang mengancam semasa hidupnya maupun dalam memenuhi 

kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan orang lain.   
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D. Kerangka Teori 

     Penelitian ini didukung oleh penelitian Purnawan (2008) dan Friedma (1998) 

yang membahas tentang dukungan sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Sumber: Purnawan (2008) dan Friedman (1998) 
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E. Kerangka Konsep 

 Kerangka konsep ini mengacu pada kerangka teori menurut Purnawan 

(2008) dan Friedman (1998). Maka kerangka konsep dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

           

           

           

           

            

 

 

Gambar 2 Kerangka Konsep 

 Keterangan : 

       = Variabel Dependen 

       = Variabel Independen 

 

 

 

 

Dukungan Informasioanl 

Dukungan Instrumental 

Dukungan Penghargaan 

   

   

   

Dukungan Emosional 

Dukungan 

Sosial Pada 

Masa 

Kehamilan 

pernikahan 

usia dini 

 

 



 

40 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif untuk mengetahui bagaimana dukungan sosial pada pernikahan usia dini 

Di kecamatan pallangga Kabupaten Gowa. penelitian kualitatif yaitu 

menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan 

jawaban atas permasalahan.  

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiono, 2018). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Studi kasus ialah suatu 

serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam 

tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik dalam tingkat peroragan, 

sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan 

mendalam tentang peristiwa tersebut. 
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C. Informan Penelitian 

Informan dipilih secara purposive sampling dan bersifat snowball 

sampling, yakni sebanyak 13 informan yang dalam penelitian ini perempuan yang 

menikah diusia dini dan hamil diusia dini. Informan utama adalah perempuan 

yang hamil diusia muda yang berada diusia dibawah 19 tahun. Sedangkan 

informan kunci adalah suami dari perempuan yang hamil diusia dini.  

Dengan kriteria informan sebagai berikut: 

1. Masyarakat Asli di kecamatan pallangga Kabupaten Gowa. 

2. Memiliki waktu yang memadai untuk menggali informasi 

3. Bersedia diwawancarai sampai selesai. 

D. Sumber  Data 

Terdapat berbagai sumber data dalam penelitian ini yang membantu dalam 

pengumpulan informasi mengenai dukungan sosial pada pasangan usia muda di 

kecamatan pallangga Kabupaten Gowa diantaranya adalah: 

1.  Data primer 

 Data primer adalah peneliti yang turun lansung dalam melakukan 

observasi dan melakukan wawancara kepada perempuan yang pernah hamil di 

usia remaja atau ibu yang telah memiliki anak dan saat kehamilannya masih 

berusia remaja. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain tidak langsung 

diperoleh oleh peneliti. Biasanya data dari KUA.  
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara Mendalam 

 Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam kepada 

informan yang berada dilingkungan si ibu usia remaja di kecamatan pallangga 

Kabupaten Gowa. Peneliti mengajukan pertanyaan berkaitan dengan masalah 

yang diteliti.Informan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan 

oleh peneliti. 

2. Observasi  

Teknik ini dilakukan dengan cara pendekatan dan pengamatan langsung ke 

lapangan terkait dukungan sosial pada pasangan usia muda di kecamatan 

pallangga Kabupaten Gowa. Observasi langsung ke lapangan diharapkan dapat  

mengoptimalkan hasil yang didapatkan. Peneliti dapat melihat langsung keadaan 

yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

gambaran, notulen, dan lain sebagainya.Data yang dikumpulkan biasanya bersifat 

sekunder, data yang didapatkan guna menunjang data yang langsung di peroleh 

dari pihak pertama. Dalam menggunakan teknik dokumentasi, penulis mengambil 

berkas-berkas yang berkaitan dengan gambaran umum desa, gambar/foto yang 

diambil saat melakukan wawancara, Kartu Keluarga(KK), Kartu Tanda 

Penduduk(KTP), akte kelahiran, akte nikah atau salah satu dari yang telah 

disebutkan dan dokumen-dokumen yang sekiranya penulis perlukan. 

F. Instrument Penelitian 

Instrument penelitian merupakan segala hal yang mendukung kemudahan 

dalam penelitian. Kualitas instrument penelitian, berkenaan dengan validitas dan 
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reliabilitas instrument. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Peneliti itu sendiri (human instrument). Peneliti kualitatif sebagai human 

instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan 

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

anlisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. 

2. Pedoman wawancara (interview guidelines) 

3. Buku catatan 

4. Perekam Suara 

5. Kamera. (Sugiyono, 2016). 

G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

 Analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dilakukan secara 

interaktif melalui proses data reduction, data display, dan verification. Sedangkan 

menurut Spradeley dilakukan secara berurutan, melalu proses analisis, taksonomi, 

komponensial, dan tema budaya (Sugiyono, 2018). 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah mengumpulkan, 

mengorganisasikan, mengklasifikasikan, dan memilah-milah data untuk 

mendapatkan data yang penting menjadi sebuah informasi. 

Teknik analisis data mempunyai tahap yang harus dilakukan setelah proses 

pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang baik yaitu: (1) data 

reduction (reduksi data), (2) data display (interpretasi data), (3) conclusion 

drawing/verification (penarikan kesimpulan). 

1. Reduksi data 

 Tahap reduksi data dalam penelitian ini yakni merangkum, memilih hal-

hal pokok, mengklasifikasikan data pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 
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polanya.Reduksi data menyederhanakan data hasil dari wawancara untuk 

memperoleh data yang lebih fokus. 

2. Penyajian data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa teks naratif dalam bentuk 

uraian, bagan, hubungan antar variabel dan lain-lain. Dalam penelitian ini akan 

menyajikan uraian mengenai dukungan sosialbagi ibu usia remaja di kecamatan 

pallangga Kabupaten Gowa. 

3. Penarikan kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah tahap ketiga dalam proses 

analisis data dalam penelitiaan ini. Verifikasi data dilakukan dalam penelitian ini 

secara berkesinambungan untuk memperoleh kesimpulan dengan bukti yang kuat 

dan bersifat kredibel. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

 Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validasi internal), uji 

depenabilitas (realibitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi) 

dan uji konfirmabilitas (obyektivitas).Namun yang digunakan dalam pengujian 

keabsahan data dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data. Uji kredibiltas 

dilakukan dengan: triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan membercheck 

(Sugiyono, 2018). 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM, HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kabupaten Gowa 

Kabupaten Gowa merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota 

Sungguminasa.  Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km2 dan 

berpenduduk sebanyak kira-kira 652.941 jiwa. Secara geografis, Kabupaten Gowa 

terletak pada  5°33’- 5°34’ Lintang Selatan dan 120°38’– 120°33’ Bujur Timur.  

Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran 

tinggi dengan ketinggian antara 10-2800 meter diatas permukaan air laut. Namun 

demikian wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi 

yaitu sekitar 72,26% terutama bagian timur hingga selatan karena merupakan 

Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang, 

Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% 

mempunyai kemiringan tanah di atas 40%, yaitu pada wilayah Kecamatan 

Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui 

oleh banyak sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai 

Jeneberang yaitu seluas 881 km2 dengan panjang sungai utama 90km. Kabupaten  

yang  berada  pada  bagian  selatan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  ini  berbatasan  dengan  7 

kabupaten/kota lain dengan batas wilayahnya sebagai berikut: 

a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros.  

b. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan 

Bantaeng.  

c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto 

sedangkan 
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d. Di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Peta Wilayah Kabupaten Gowa 

2. Kecamatan Pallangga 

Kecamatan Pallangga merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Gowa, Sulawesi-Selatan. Pallangga berada pada daerah dataran 

dimana wilayahnya berbatasan dengan beberapa kecamatan lain di Gowa. Berikut 

batas-batas wilayah kecamatan Pallangga sebelah utara berbatasan dengan 

kecamatan sombaopu, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Bajeng, 

sebelah barat kecamatan Barombong, dan sebelah Timur berbatasan dengan 

kecamatan Bontomarannu. 

Pallangga secara administrative terbagi dalam 16 Desa dan Kelurahan 

merupakan Kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbesar di Gowa. 

Kecamatan Pallangga dibentuk berdasarkan peraturan daerah (Perda) Kabupaten 

GowaNomor 7 Tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan di Kabupaten 

Gowa. 
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Berikut nama-nama desa dan kelurahan di kecamatan Pallangga.  

a. Kelurahan Pangkabinanga 

b. Kelurahan Manggalli 

c. Kelurahan Tetebatu 

d. Desa Bontoala 

e. Desa Jennetallasa 

f. Desa Julubori 

g. Desa Julupamai 

h. Desa Parangbanoa 

i. Desa Taeng 

j. Desa Toddotoa 

k. Desa Bontoramba 

l. Desa Bontoramba 

m. Desa Kampili 

n. Desa julukanaya 

o. Desa Paknakukang  

p. Desa Pallangga 

q. Desa Bungaejaya 

Ibu kota kecamatan berada di Mangalli berjarak sekitar tiga km sebelah 

selatan Sungguminasa, ibu kota Kabupaten Gowa. Jumlah penduduk kecamatan 

Pallangga pada tahun 2013 sebesar 101.371 jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 

50.027 jiwa dan perempuan sebesar 51.344 jiwa. Beberapa fasilitas umum yang 

terdapat di Kecamatan Pallangga seperti saana pendidikan antara lain Taman 

Kanak-Kanak (TK) sebanyak 228 unit, Sekolah Dasar Negeri  (SDN) sebanyak 13 

unit, Sekolah Dasar Inpres (SDI) sebanyak 25 unit, Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) swasta sebanyak dua unit, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 
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sebanyak satu unit, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak satu unit, 

Madrasah Ibtidayah sebanyak tiga unit, dan Madrasah Aliah sebanyak satu unit.  

3. Karakteristik Informan 

 Informan penelitian terdiri atas, Ibu yang menikah muda diumur 14-18 

tahun dan pernah hamil, yang merupakan masyarakat asli kecamatan Pallangga. 

Sedangan informan kunci (Informan riview) sebagai cross-check adalah suami 

yang paling mengetahui proses kehamilan istri. Berikut karakteristik informan 

utama dan kunci.  

Tabel  4.1 

Karakteristik Informan Ibu Hamil Dan Keluarga 

No Nama Umur 
menikah 

Umur Pendidikan Pekerjaan  Dukungan Keluarga 

1 RY 16 18 SD IRT Suami  

2 TA 15 17 SD IRT Suami 

3 PI 19 21 SLTP Pedagang Ibu Kandung & Suami 

4 NI 16 18 SLTP IRT Suami 

5 SA 17 19 SD IRT Suami 

6 JI 17 19 SLTP IRT Suami 

7 AF 18 20 SLTP IRT Suami 

8 KA 17 19 SLTP IRT Suami 

9 HA 17 19 SLTP IRT Suami 

10 HI 17 19 SLTP IRT Suami 

11 NH 18 20 SLTA IRT Suami 

12 LA 14 16 SD IRT Suami 

13 II 18 20 SD IRT Suami 

Sumber : Data Primer 2019 

Berdasarkan table 4.1 karakteristik informan ibu hamil dan keluarga 

menunjukkan dukungan sosial pada masa kehamilan pasangan usia muda di 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Informan yang terlibat dalam penelitian 

ini sebanyak 13 orang ibu yang hamil di usia muda. Karakteristik informan 

mencakup umur menikah, umur sekarang, pendidikan pekerjaan, dan dukungan 

yang didapat dari keluarga. 
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Sebagian besar informan berada pada kelompok usia 16 - 21 tahun. 

Hampir semua informan merupakan ibu rumah tangga, Untuk umur pertama kali 

hamil paling banyak pada kelompok umur 15 – 18 tahun, akan tetapi terdapat satu 

orang informan yang hamil pada usia sangat muda yaitu 14 tahun.  

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian terkait Dukungan Sosial Pada Masa 

Kehamilan Pasangan Usia Muda di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pallangga dengan memilih seluruh wilayah 

Kecamatan pallangga yang terdiri dari 16 Desa dan Kelurahan yang ada di 

Kecamatan Pallangga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dukungan sosial 

pada masa kehamilan pada pasangan usia di Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa.  

1. Dukungan Emosional 

Dukungan emosional dalam penelitian ini berupa perhatian dan kepedulian 

terhadap perempuan yang hamil diusia muda. Dukungan emosional melibatkan 

ekspresi, empati, perhatian, dan pemberian semangat. 

a. Keluarga mendampingi ibu hamil dalam masa kehamilan 

 Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa seluruh informan sealama 

hamil didampingi oleh keluarga. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara 

mendalam. 

 “iye mendampingiji karena suamiku keseringan dirumah kalau keluar 

paling ituji pergi kerja” 

(NI, 20 Tahun, Ibu Hamil, September 2019) 

 

“iye adaji,  apa lagi kalau pergi kerja siangpi jadi keseringan dirumahji” 

(NH, 20 Tahun, Ibu Hamil, September 2019) 

 

“Waktu hamil suamiku tidak ada mendampingi karena dia pergi berlayar 

jadi saya selalu didampingi sama mamaku” 

(PI, 21 Tahun, Ibu Hamil, September 2019) 
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   Pernyataan di atas dibenarkan oleh keluarga informan bahwa selama 

hamil keluarga dari informan selalu mendampingi informan. Peneliti menggali 

informasi dari keluarga informan. Berikut kutipan hasil wawancara mendalam: 

“kalau soal mendampingi selama hamil iye saya dampingiji jarangja 

kemana mana juga apa lagi kalau pergi kerja siang biasa sebelum 

maghrib saya pulangmi” 

(MM,25 Tahun, Suami Informan, September 2019) 

 

“iye kudampingiji pergi periksa saya antar juga” 

(AF,21 Tahun, Suami Informan, September  2019) 

 

“iye selama hamil dia tinggal disini dirumah jadi selama hamil saya yang 

dampingi karena kan suaminya pergi berlayar, pernah juga pergi 

ditantenya tapi tidak lamaji sekitaran sebulan, selebihnya selama hamil 

disiniji dirumah” 

(AI, 55 Tahun, Ibu Kandung Informan, September 2019) 

b. Keluarga tetap memperhatikan keadaan ibu hamil ketika sakit 

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh dua kategori jawaban yaitu 

informan yang mendapatkan perhatian dari keluarga ketika sakit dan informan 

yang tidak mendapatkan perhatian dari keluarga ketika sakit. Berikut kutipan 

beberapa hasil wawancara terhadap informan yang mendapat perhatian dari 

keluarga ketika sakit. 

“syukur ji selama hamil tidak sakit-sakitjia baik-baikji sampenya 

melahirkan hamil kedua lagi ini alhamdulillah tidak adaji sakit-sakitku 

kalaupun dilihatka sama mamaku kecapean biasa dia perhatikan ka itu 

baru dia bilang sudahmi istirahatmi ” 

(PI, 21 Tahun, Ibu Hamil, September 2019) 

 

“iye kalau sakitka itu suamiku tidak pergi kerja dirumahji karena waktu 

sakitka hamil besarma juga itu” 

(NH, 20 Tahun, , Ibu Hamil, September 2019) 

 

 “tidak pernahja sakit selama hamil cuma pernah keguguran kah baruka 

 disitu sakit adaji terus suamiku” 

(RY, 18 Tahun, , Ibu Hamil, September 2019) 

Hal ini sesuai pula dengan penuturan dari keluarga informan. Berikut 

kutipan wawancara mendalam: 
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“iye tidak pernahji sakit selama hamil, ituji pas mau melahirkan na 

bilang sakit jadi langsung kubawah kebidan teryata mau melahirkan mi” 

(AZ, 19 Tahun , Suami Informan, September 2019) 

 

“tidak pernahji sakit keguguran mami baru beberapa hari itu sakit dan 

 saya perhatikan sekaliji kesehatannya sampai sehat kembali” 

(21 Tahun, Suami Informan, September 2019) 

 

Kemudian kategori kedua informan yang tidak mendapatkan perhatian 

ketika sakit dari keluarga. Berikut kutipan wawancara mendalam dari informan. 

 

 “tidak pernah, pagi pergi menjual pulang kadang sore kadang malam 

 tinggal jauh juga dari orang tua dan keluarga yang lain disini tinggal 

 sama  suami dan anak saja jadi ketika sakit tidak ada yang bisa 

 diharapkan selain suami dan suami biasa biasa saja” 

(II, 20 Tahun, , Ibu Hamil, September 2019) 

 

c. Keluarga mendengarkan setiap kali ibu hamil mengeluh 

  Menggali informasi kepada informan terkait keluhan selama masa 

kehamilan. Informan mengatakan ketika ada keluhan kepada keluarga mengenai 

kehamilan keluarga senangtiasa mendengarkannya. Berikut kutipan beberapa hasil 

wawancara. 

 “iye suami mendengarkan ketika saya mengeluh, apa lagi dulu sering  

  sekali ka merasa capek jadi sering sekalika itu mengeluh sama   

  suamiku soal itu” 

(RY, 16 Tahun, Istri Informan, September 2019) 

 

“iye biasa mengeluhka sama mamaku kubilang kenapa ini sering sekali 

sakit punggungku” 

(PI, 21 Tahun, Ibu Hamil, September 2019) 

 

“iye na dengarja suamiku biasa langsung mau na bawah keklinik dia kira 

kenapa napaka itu hari karena itu perutku dulu kayak kramki” 

(NH,20 Tahun, Ibu Hamil, September 2019) 

 

Penjelasan informan mengenai keluhannya selama hamil selalu mendapat 

respon dan kepedulian dari keluarga, hal ini sesuai pula dengan penjelasan dari 

keluarga informan. Berikut kutipan wawancara mendalam: 
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“iye kalau mengeluh saya dengar itu kodong kadang kasihan juga jadi 

biasa saya mau langsung bawah keklinik” 

(TG, 24 Tahun, Suami Informan, September 2019) 

 

“iya biasa itu na bilang sakit punggungnya kubilang begituji ibu hamil 

rajin-rajin saja jalan-jalan depan rumah kalau pagi” 

(AI, 55 Tahun, Ibu Kandung Informan, September 2019) 

 

d. Keluarga dengan ramah membantu ibu hamil untuk memenuhi kebutuhannya  

  Menggali informasi kepada informan tentang kebutuhannya selama hamil. 

Informan mengatakan tidak ada kebutuhan khusus yang dibutuhkan hanya saja 

jika butuh diantar untuk periksa keluarga selalu ada untuk menemani. Berikut 

kutipan beberapa hasil wawancara mendalam: 

 “iye kebutuhan selama hamil ituji paling seringka minta diantar pergi 

periksa dan itu suamiku selalu bisaji antarka” 

(KA, 19 Tahun, Istri Informan, September 2019) 

 

“kalau kebetuhan pasti nakasi ki apa lagi uang ini istri yang pegangji 

jadi apa dimaui dibeli sendiri” 

(HA,19 Tahun, Istri Informan, September 2019) 

 

Pernyataan informan mengenai kebutuhannya selama kehamilan 

dibenarkan oleh keluarga informan. Berikut kutipan wawancara mendalam: 

“kami suami ini siap membantu mana lagi istri yang pegang uang jadi 

terpenuhiji itu” 

(Ag, 24 Tahun, Suami Informan, September 2019) 

 

“selaluji itu dikirimkan uang sama suaminya untuk kebutuhannya selama 

hamil” 

(AI, 55 Tahun, Ibu Kandung Informan, September 2019) 

 

e. Keluarga memperhatikan jadwal rutin pemeriksaan kehamilan ibu hamil 

 Berdasarkan hasil wawancara informan mengatakan jadwal pemeriksaan 

kehamilan tidak diperhatikan oleh keluarga tetapi informan sendiri yang 

memperhatikannya. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:  
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“Kalau soal jadwal rutin pemeriksaan saya yang tahu, jika ingin pergi 

periksa  barulah saya menyuruh suami untuk mengantar jadi dari situ 

suami baru tahu jadwal pemeriksaanku” 

(SA, 19 Tahun, Istri Informan, September 2019) 

 

“iye rutinji pemeriksaanku biasa pergika periksa sama sepupuku karena 

suami keluar kerja setiap pagi jadi saya panggil sepupu untuk temani 

pergi periksa dan keluaraga juga tidak na tahuki jadwalnya sayaji tahu 

sendiri” 

(NH, 20 Tahun, Istri Informan, September 2019) 

 Pernyataan di atas dibenarkan oleh keluarga informan. Berikut kutipan 

hasil wawancara mendalam: 

 “kalau pemeriksaan rutinnya dia sendiri ingat kalau na bilangmi 

jadwalnya periksa kuantarmi” 

(Md, 24 Tahun, Suami Informan, September 2019) 

 

“sayaji biasa antar periksa biasa juga tantenya kalau ditantenyaki jadi 

soal jadwal saya tidak perhatikan karena dia yang tahu sendiri karena 

saya juga lupa-lupa kapan ” 

(AI, 55 Tahun, Ibu Kandung Informan, September 2019) 

 

 Dan ada satu informan yang selama hamil selain tidak mendapatkan 

perhatian tentang jadwal pemeriksaan karena memang tidak pernah dibawah 

periksa oleh keluarga. Berikut pernyataan dari informan ibu hamil usia dini. 

 

“tidak ada jadwal karena saya tidak pernah dibawah pergi periksa oleh 

suami. Keluarga yang lain juga tinggal jauh dan mama sudah meninggal” 

(II, 20 Tahun, Istri Informan, September 2019) 

 

2. Dukungan Informasional 

Bentuk dukungan informasional yang didapat ibu hamil dari suami atau 

keluarga, yaitu dukungan informasional yang terjadi dan diberikan oleh keluarga 

dalam bentuk nasehat, saran dan diskusi tentang bagaimana cara keluarga 

mendampingi ibu hamil. Hasil yang diperoleh dari masing-masing wawancara. 

a. Keluarga mengingatkan ibu hamil untuk minum vitamin, dan makanan yang 

baik untuk ibu hamil. 
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 Ada dua pernyataan dari informan yang mengatakan untuk minum vitamin 

dan makanan baik mereka mengatakan mengingat sendiri dan ada informan yang 

memang untuk minum vitamin dan makanan yang baik diingatkan oleh keluarga. 

Peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam. Berikut kutipan 

hasil wawancara dari informan yang minum vitamin dan makanan yang baik 

diingat sendiri. 

“kalau itu sayaji ingat sendiri, makanan apa lagi saya ingat sendiri kah 

sayaji memasak” 

(HI, 19 Tahun, Istri Informan, September 2019) 

 

“lebih saya tahu soal itu dari pada suami malahan sayaji kasih ingat 

suamiku pergi makan” 

(NH, 20Tahun, Istri Informan, September 2019) 

 

Pernyataan di atas dibenarkan oleh keluarga informan bahwa selama hamil 

yang mengingatkan untuk minum vitamin dan makan makanan yang baik untuk 

ibu hamil disadari sendiri oleh ibu hamil. Peneliti menggali informasi keluarga. 

Berikut kutipan hasil wawancara mendalam: 

“ vitaminnya biasa dari bidan itu waktu saya bawah periksa saya lihat 

rajinji na minum tanpa harus kahsuruh karena makanan apa dia sendiri 

yang tahu karena soal makanan kan dia yang memasak juga” 

(ML, 28 Tahun, Suami Informan, September 2019) 

 

“saya tidak kasi ingat karena biasa dia ingat sendiri setiap habis makan 

langsung ji lagi na minum vitaminnya makanannya juga tidak sembarang 

ji diaji sendiri yang masak” 

(AD, 22 Tahun, Suami Informan, September 2019)  

 

 Dan berikut pernyataan informan yang diingatkan oleh keluarga untuk 

minum vitamin dan makanan yang baik. Berikut kutipan hasil wawancara. 

 

“mamaku itu biasa sering kasih ingatka karena suamiku kan tidak ada 

pergi berlyar” 

(TA, 18 Tahun, Istri informan, September 2019) 

 

“kalau pulang istirahat kerja suamiku baru bawah makanan untuk makan 

jadi kalau soal makan dia yang ingat karena yang pegang uang suami 
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sebelum pergi kerja hanya uang sepuluh ribu dia simpan untuk jajan 

anaknya saja” 

(II, 20 Tahun, Istri Informan, September 2019) 

 

b. Keluarga memberikan informasi kepada ibu hamil tentang hal-hal yang 

memperburuk kehamilan. 

Informan mengatakan informasi tentang hal-hal yang dapat memperburuk 

kehamilan mereka dapatkan dari bidan dan orang tua informan. Berikut kutipan 

beberapa wawancara mendalam kepada informan yang mendapatkan informasi 

dari bidan. 

“ yang begitu biasanya dari bidan kalau pergi periksa na tanya maki apa 

apa itu yang tidak boleh dulu dilakukan, kalau suami tidak na tahuki itu 

biasa begituan” 

(JI, 19 Tahun, Ibu Hamil, September 2019) 

 

“bidan ji biasa tanyaka soal begituam ” 

(TA, 17 Tahun, Ibu Hamil, September 2019 

 

Pernyataan di atas dibenarkan oleh keluarga informan bahwa selama hamil 

informasi tentang hal-hal yang dapat memperburuk kehamilan didapat oleh bidan. 

Berikut kutipan hasil wawancara mendalam: 

“kalau soal informasi kehamilan saya tidak tahu juga lebih banyak na dia 

dapat dari bidan” 

(ML, 28 Tahun, Suami Informan, September 2019) 

 

“lebih seringji ditanya sama bidannya kalau pergi periksa disitumi dapat 

informasi” 

(MR,25 Tahun, Suami Informan, September 2019) 

 

Kemudian pernyataan informan tentang informasi yang dapat 

memperburuk kehamilan yang didapat dari orang tua informan. Berikut kutipan 

hasil wawancara. 

 

“sering sekali itu mamaku mengingatkan hal-hal yang menurut orang tua 

 dulu pamali bagi ibu hamil” 

(SA, 19 Tahun, Ibu Hamil, September 2019) 
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Pernyataan tersebut dibenarkan oleh keluarga informan. Berikut kutipan 

hasil wawancara. 

“kalau soal informasi kehamilan biasa saya tanya, karena kan masih 

 muda sekali jadi harus lebih banyak diingatkan agar tidak untuk tidak 

 melakukan hal-hal pamali yang biasa diakatakan orang tua dulu” 

(AI, 55 Tahun, Ibu Kandung Informan, September 2019) 

3. Dukungan Instrumental 

Bentuk dukungan Instrumental yang didapat ibu hamil dari suami atau 

keluarga, peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, informan mengatakan mendapat 

dukungan instrumental yang berupa dana karena sebagian ibu hamil hanya ibu 

rumah tangga. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam mengenai 

dukungan Instrumental. 

a. Keluarga berperan aktif dalam masa kehamilan 

  Peran keluarga kepada informan sangat penting, informan mengatakan 

keluarga sangat berperan aktif selama masa kehamilan baik itu dari suami ataupun 

dari orang tua. 

Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:  

“sangat berperan kodong itu suamiku sama ada juga itu sepupuku selalu 

temanika “ 

(TA, 17 Tahun, Istri Informan, September 2019) 

 

“iye sangat berperan itu keluarga siapa lagi bantuka kalau bukan para-

para keluargaku suamiku, mamaku sama ada tanteku juga” 

(JI, 19 Tahun, Istri Informan, September 2019) 

Berikut wawancara mandalam kepada keluarga ibu hamil, diantaranya 

suami dan ibu kandung ibu hamil. 

“iye, syukur sampainya melahirkan istriku itu selaluja ada” 

(AI, 55 Tahun, Suami Informan, September 2019) 

 

“uangnya adaji suaminya rajin mengirim tapi kalau kurang saya pasti 

kasi namanya juga anak, tapi selama hamil tidak pernahji dia minta” 

(AI, 55 Tahun, Ibu Kandung Informan, September 2019) 

 



57 
 

 
 

b. Keluarga bersedia membiayai ibu hamil 

 Informan mengatakan bahwa selama hamil keluarga bersedia membiayai . 

Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam: 

“iye suami yang biayai karena kita istri ini tidak ada kerjana” 

(JI, 19 Tahun, Istri Informan, September 2019) 

 

“iye suamiku biasa mengirim uang dan sebelum berlayar juga ada dia 

simpankan ka uang, dan alhmadulillah usahaku juga lancarji jadi kalau 

soal dana ada adaji” 

(PI, 22 Tahun, Istri Informan, September 2019) 

 

Pernyataan di atas dibenarkan oleh keluarga informan bahwa selama hamil 

keluarga selalu membiayai. Peneliti menggali informasi dari keluarga informan. 

Berikut kutipan hasil wawancara mendalam: 

“iye saya biayai pastinya saya pergi kerja kah istri dicarikan uang itu” 

(RL, 28 Tahun, Suami Informan, September 2019)  

 

“biasa kutambai ji kalau kurang uangnya tapi Alhamdulillah kiriman dari     

suaminya cukupji” 

(AI, 55 Tahun, Ibu Kandung Informan, September 2019) 

 

4. Dukungan Penghargaan 

 Bentuk dukungan penghargaan yang didapat ibu hamil dari suami atau 

keluarga, yaitu dukungan penghargaan melalui ungkapan postif dan dorongan 

untuk maju bisa diungkapkan sebagai perkataan yang baikdan sopan kepada orang 

lain, karena dengan begitu orang lainakan merasa dihargai. Dukungan 

penghargaan merupakan hasil dorongan yang berupa umpan balik antara keluarga 

dengan ibu hamil agar ibu hamil lebih semangat untuk menjalankan 

kehamilannya. Hasil yang diperoleh dari masing-masing wawancara. 

a. Keluarga memberikan pujian kepada ibu hamil ketika masa kehamilan  

  Peran keluarga kepada ibu hamil sangat penting, apa lagi ketika kondisi 

perasaan ibu hamil tidak stabil pujian dari keluarga sangat membantu perasaan 
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kembali baik. Informan mengatakan pujian dari keluarga tidak disadari adanya 

selama kehamilan. Berikut kutipan beberapa wawancara mendalam. 

  “tidak ada kurasa pujian pujian begitu dari suami atau dari keluargaku,    

paling na tegurja sepupuku eh kecilnya perutmu dih padahal hamil 

besarmi tapi bukan kapan itu pujian dih” 

  (LA, 16 Tahun, Istri Informan, September 2019) 

 

  “ai tidak pernah kayaknya itu” 

  (HI, 19 Tahun, Istri Informan, September 2019) 

 

  “iye tidak pernah” 

  (JI, 19 Tahun, Istri Informan, September 2019) 

Pernyataan di atas dibenarkan oleh keluarga informan bahwa selama hamil 

pujian itu tidak disadari oleh informan. Peneliti menggali informasi dari keluarga 

informan. Berikut kutipan hasil wawancara mendalam: 

“kalau soal kehamilan tidak pernah kupuji tapi biasa ituji masakannya 

saya puji biasa kalau bikin makanan mantapki lomboknya” 

(ML, 28 Tahun, Suami Informan, September 2019) 

 

“tidak pernah nak tidak tahu kalau suaminya yang puji” 

(AI, 55 Tahun, Ibu Kandung Informan, September 2019) 

 

b. Keluarga berusaha mensupport ibu hamil pada masa kehamilan hingga 

menjelang persalinan 

 Support dari keluarga kepada informan sangat penting. Ada dua hasil 

pernyataan dari informan yang peneliti dapatkan yaitu, ada informan yang 

mengatakan mendapatkan support dari keluarga dan ada yang tidak mendaptkan 

support dari keluarga. Berikut beberapa wawancara kepada informan yang 

mendapat support dari keluarga selama hamil. 

 “iye Alhamdulillah, mereka kasihji dukungan waktu hamilka sampeku mau 

 melahirkan bahkan semenjak hamilka itu suamiku tambah perhatianki” 

(HI, 19 Tahun, Istri Informan, September 2019) 

 

 “Suamiku kan pergi berlayar jadi susah mau direpotkan kasihan, cuman  

 selama hamil tambah rajin menelfon kasi semangat kasihan pas kah 

 hamil  besar adaji juga mamaku kasih semangat waktu mau melahirkan” 

 (PI, 21 Tahun, Istri Informan, September 2019). 



59 
 

 
 

Pernyataan di atas dibenarkan oleh keluarga informan bahwa selama hamil 

support selalu diberikan kepada informan sampai menjelang kelahiran. Berikut 

kutipan hasil wawancara mendalam: 

“iye kah ini biasa istriku semenjak hamil lebih cepat marah jadi 

haruska mengerti itu, kadang kasihan kah besar sekali perutnya jadi 

kubilang sabarki mau maki melahirkan jangan suka marah marah” 

(RL, 28 Tahun, Suami Informan, September 2019)  

 

“selama hamil sampe 5 bulan saja kasihan trus keguguran setelah 

keguguran bilangja saja sabar belum rezeqy itumi kapan kata kata 

semangatku untuk dia” 

(IN, 22 Tahun, Suami Informan, September 2019) 

 

 Dan berikut pernyataan informan yang tidak mendapatkan support dari 

keluarga.  

 

 “tidak ada support dari suami, untuk periksa saja tidak pernah dibawah 

 periksa dari hamil pertama sampai yang kedua begitu terus karena 

 keterbatasan ekonomi juga” 

 (II, 20 Tahun, Istri Informan, September 2019) 

C. Pembahasan 

1. Dukungan Sosial  

 Kate dan Khan (Masbow, 2013) dalam Prasetyo dkk (2018) berpendapat, 

dukungan sosial adalah perasaan positif, menyukai, kepercayaan, dan perhatian 

dari orang lain yaitu orang yang berarti dalam kehidupan individu yang 

bersangkutan, pengakuan, kepercayaan seseorang dan bantuan langsung dalam 

bentuk tertentu.  

 Hal tersebut penting dipahami oleh individu yang ingin memberikan 

dukungan sosial karena menyangkut persepsi tentang keberadaan (availability) 

dan ketepatan (adequancy) dukungan sosial bagi seseorang. Dukungan sosial 

bukan sekedar pemberian bantuan, tetapi yang penting adalah bagaimana persepsi 

si penerima terhadap makna dari bantuan tersebut. Hal itu erat hubungannya 

dengan ketepatan dukungan sosial yang diberikan, dalam arti bahwa orang yang 
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menerima sangat merasakan manfaat bantuan bagi dirinya karena sesuatu yang 

aktual dan memberikan kepuasan.  

 Dukungan sosial yang menjadi variabel dalam penelitian ini meliputi 

dukungan emosional, dukungan informasional, dukungan instrumental, dan 

dukungan penghargaan. hal ini sejalan dengan penelitian Susilaningsih,dkk (2017 

) yaitu, dukungan sosial yang ideal, meliputi : dukungan informasional, dukungan 

penelitian, dukungan emosional, dukungan instrumental. 

a. Dukungan emosional. 

Dukungan emosional yang diteliti dalam penelitian ini adalah dukungan 

keluarga sebagai tempat yang aman dan damai untuk istirahat serta pemulihan dan 

membantu penguasaan terhadap emosi. Dukungan emosional meliputi dukungan 

yang diwujudkan dalam bentuk adanya kepercayaan dan perhatian. (Sumardi 

2016) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan emosional yang diperoleh  

ibu yang sedang hamil memang bersumber dari keluarga informan, dimana 

keluarga selalu mendampingi informan selama kehamilan. Berdasrkan hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa keluarga memiliki peran dalam memberikan 

dukungan sosial kepada ibu hamil. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya 

oleh Iram (2017) bahwa keluarga memiliki peran dalam kondisi sosial psikologi 

ibu hamil di usia muda.  

Bentuk dukungan sosial yang dimaksud adalah adanya kepercayaan dan 

perhatian dari keluarga. Kepercayaan keluarga pada ibu hamil yang dimaksud 

adalah keluarga mendukung kehamilan diusia muda informan tersebut dan 

dianggap mampu menjaga kandungannya hingga melahirkan. Dukungan keluarga 

saat sedang hamil juga sangat penting. Seluruh anggota keluarga harus turut ambil 

bagian mendukung si ibu hamil agar lebih siap menjadi orangtua kelak.  
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Dukungan yang bisa dilakukan keluarga di antaranya adalah sering 

mengunjungi atau menjenguk ibu hamil. Ini berlaku untuk orangtua, mertua dan 

keluarga lainnya. Selain itu, mendoakan keselamatan ibu dan bayi saat bertemu 

juga bisa memberi dukungan moril yang sangat besar. hal ini sejalan dengan 

penelitian (Kuo, 2012) dalam Purbasary (2019). 

Berdasarkan wawancara mendalam kepedulian keluarga terhadap informan 

pada saat hamil yaitu melakukan tradisi atau adat yang yang masih dipercaya oleh 

masyarakat Gowa untuk menjaga keselamatan ibu hamil. Appasili merupakan 

acara 7 bulanan yang masih dilaksanakan masyarakat Gowa. "Appasili" atau biasa 

disebut acara tujuh bulan kehamilan diyakini dapat mendatangkan berkah, atau 

membuang kesialan yang akan menimpa anak dalam kandungan atau setelah 

lahir,dan juga agar si Ibu terhindar dari keburukan saat melahirkan bayinya. Acara 

adat tujuh bulanan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang beragama Islam 

juga dimaksudkan untuk kebaikan bagi anak yang dikandung.   

Tujuan adat Appasili ini dipercaya untuk menghindari dari 

malapetaka/bencana, menjauhkan dari roh-roh jahat sehingga segala kesialan 

hilang dan lenyap. Sedangkan dalam Islam, telah dijelaskan secara lengkap dan 

tersirat bahwa kesialan sesungguhnya berasal dari ketetapan Allah SWT, seperti 

yang dijelaskan dalam Q.S.Al-A’raf /7: 131 

                            

                         

Terjemahnya :  

 Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: 

"Itu adalah Karena (usaha) kami". dan jika mereka ditimpa kesusahan, 

mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang 
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besertanya. Ketahuilah, Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah 

ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak Mengetahui 

Berdasrkan tafsir Jalalayn, Kemudian apabila datang kepada mereka 

kemakmuran) kesuburan tanah dan kecukupan hidup (mereka berkata, "Ini adalah 

karena usaha kami") kami berhak memperolehnya, akan tetapi mereka tidak mau 

mensyukurinya. (Dan jika mereka ditimpa kesusahan) kekeringan dan 

musibah/bencana (mereka lemparkan sebab kesialan itu) mereka menganggap 

kesialan itu (kepada Musa dan orang-orang yang besertanya) dari kalangan orang-

orang yang beriman. (Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu) rasa sial 

mereka itu (adalah ketetapan dari Allah) yang sengaja diturunkan kepada mereka 

(akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui) bahwa apa yang menimpa 

mereka adalah datang dari sisi Allah.  

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa kesialan yang akan 

menimpa seseorang adalah bagian dari takdir yang tidak ada seorangpun yang 

menolak takdir atau kesialan yang akan menimpanya, kecuali Allah sendiri. 

Kesialan yang akan menimpah seseorang telah ditetapkan Allah jauh sebelum 

penciptaan manusia itu sendiri dan ditetapkan kembali ketika manusia dalam 

kandungan ibu, yaitu pada umur 10 hari atau 4 bulan.  

 Dukungan emosional lainnya yang berpengaruh terhadap ibu hamil adalah 

perhatian dari keluarga. Perhatian yang dimaksud adalah kesiapsiagaan keluarga 

terhadap ibu hamil seperti memperhatikan kondisi kesehatan ibu hamil dan selalu 

menemani ibu hamil melakukan pemeriksaan rutin baik diposyandu atau 

puskesmas. Hal ini sejalan dengan penelitian (Surahmawati, 2017) bentuk 

dukungan emosional suami terhadap ibu hamil berupa perhatian dan kasih sayang.  
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 Dukungan emosional berupa perhatian kepada ibu hamil juga berasal dari 

keluarga. Perhatian menurut Jalaludin Rahmat (2000:52) adalah proses mental 

ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat 

stimuli lainnya melemah. Perhatian terjadi bila kita mengkonsentrasikan diri pada 

salah satu alat indera kita, dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat 

indera yang lain. Orang tua serta keluarga lainnya juga memberikan perhatian, 

dorongan kasih sayang, sehingga penerima dukungan merasa disayangi dan 

dihargai. Selain itu pada saat ibu hamil mengalami keluhan terkait kehamilannya 

atau sakit, suami dan orang tua informan memberikan saran mengenai apa yang 

harus dilakukan ibu hamil. Pada aspek suami memberikan semangat atau 

perhatian lebih agar memiliki rasa aman dan bahagia, dan suami dapat menerima 

perubahan bentuk fisik dari istri. Sikap pada suami memiliki hubungan yang 

signifikan dengan perawatan kehamilan, hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Aprina (2017) terdapat hubungan yang signifikan antara sikap 

dengan partisipasi suami dalam menjaga kesehatan kehamilan istri. Sikap 

dukungan yang diberikan oleh suami saat istri hamil dapat  memberikan rasa 

bahagia dan dapat meningkatkan kesiapan ibu hamil dalam melewati masa-masa 

kehamilannya sampai masa persalinan. Selain itu adapula informan yang tidak 

mendapatkan dukungan emosional, dalam hal ini perhatian dari keluarga selama 

masa kehamilan. Dikarenakan suami infoman terlalu sibuk bekerja dan informan 

juga tidak tinggal bersama orang tua maupun keluarga lain informan. 

b. Dukungan Informasional. 

Menurut Karr dalam Notoatmodjo (2005:144), salah satu faktor yang 

mempengaruhi suatu tindakan adalah ada atau tidak adanya informasi. Informasi 

diperoleh bersumber dari  pemberian nasehat, petunjuk-petunjuk, saran-saran 

ataupun umpan balik. Dukungan informatif ini akan bermanfaat jika terdapat 
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kekurangan pengetahuan atau keterampilan. Dukungan informasi sebagai faktor 

yang berhubungan secara signifikan terhadap ibu hamil. Ibu hamil bisa 

memperoleh dukungan informatif ini dari berbagai pihak misalnya petugas 

kesehatan, keluarga hingga masyarakat. Keluarga berperan dalam 

menginformasikan pentingnya berhati-hati beraktifitas dalam masa kehamilan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan informasional yang 

diperoleh informan bersumber dari tenaga medis dalam hal ini bidan, dan dari 

orang tua informan. Sesuai dengan yang  diketahui bahwa keluarga adalah  bagian 

yang paling dekat dengan ibu hamil dimana keluarga senantiasa memberikan 

saran maupun informasi tentang kesehatan yang didapat dari petugas kesehatan 

yang berguna bagi ibu hamil. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya 

oleh (Sumardi, 2016) bahwa responden lebih banyak mendapatkan informasi 

kesehatan yang baik dan benar dari tenaga medis dikarenakan keluarga responden 

ibu hamil sebagian besar berasal dari kalangan dengan pendidikan yang rendah 

sehinggah kurangnya kemampuan untuk memberikan informasi yang mendukung 

kesehatan ibu hamil.  

Beradasrkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa informan 

memperoleh pengetahuan tentang kehamilannya dari tenaga kesehatan berupa 

asupan gizi yang baik dikonsumsi oleh ibu hamil untuk menghindari penyakit-

penyakit terkait kehamilan selain itu tenaga kesehatan juga memberikan informasi 

terkait penggunaan obat selama kehamilan baik tentang jenis, cara penggunaan, 

dan aturan minum. Hal ini sejalan dengan penelitian Ramadani(2015) 

mengemukakan lebih dari separuh responden kurang merasakan peran dari 

petugas kesehatan dan kurang mendapat dukungan dari keluarga, terutama 

orangtua. Pengetahuan mengenai kehamilan usia remaja pada separuh responden 

tergolong rendah. Pentingnya dukungan informasi bagi ibu hamil dari keluarga 
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merupakan hal yang paling urgen dikarenakan keluarga merupakan orang yang 

paling dekat dan membersamai ibu hamil setiap hari. Peranan orang tua sangat 

penting dalam membantu anaknya menjalani masa kehamilannya. 

Berdasarkan hasil penelitian, dukungan informasi dari keluarga kepada ibu 

hamil dinilai kurang. Hal tersebut dikarenakan latar belakang  pendidikan dari 

suami ibu hamil mayoritas SD dan SMP sehingga ibu hamil tidak memperoleh 

informasi tentang kehamilannya dari suami karena kurangnya pengetahuan suami 

tentang kesehatan bagi ibu hamil. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian 

Sumardi(2016) Berdasarkan hasil penelitian, keluarga memberikan dukungan 

informasional paling banyak dalam kategori yang baik yaitu 18 orang (60.0%), 

dalam kategori cukup yaitu 11 orang (36.7%) dan yang paling sedikit dalam 

kategori yang kurang yaitu 1 orang (3.3%). Dapat diketahui bahwa keluarga 

adalah bagian yang paling dekat dengan ibu hamil dimana keluarga senantiasa 

memberikan saran maupun informasi tentang kesehatan yang didapat dari petugas 

kesehatan yang berguna bagi ibu hamil. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dukungan informasional bagi 

ibu hamil paling banyak diperoleh dari tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, 

dan dokter pada saat ibu hamil melakukn pemeriksaan kesehatan. 

c. Dukungan Instrumental 

  Yang dimaksud Dukungan Instrumental, yaitu mencakup bantuan 

langsung untuk mempermudah perilaku yang secara langsung menolong individu. 

Misalnya bantuan benda, pekerjaan dan waktu Aristya dan Anizar (2018). 

 Dukungan jenis ini merupakan bantuan yang secara langsung diberikan 

kepada ibu hamil biasanya dukungan ini diberikan oleh keluarga, teman,maupun 

tenaga kesehatan. Dukungan instrumental memudahkan ibu hamil dalam 

menjalankan tanggung jawab dan perannya sehari-hari.  
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 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan instrumental 

yang diperoleh ibu hamil bersumber dari keluarga. Adapun dukungan 

instrumental yang diperoleh berupa keluarga berperan aktif dalam mendampingi 

dan membiayai kebutuhan ibu hamil seperti biaya untuk pemeriksaan kesehatan 

dan kebutuhan sehari-hari ibu hamil.  

 Dukungan Instrumental mencakup bantuan langsung sesuai yang 

dibutuhkan individu. Peran lain suami adalah memfasilitasi (sebagai orang yang 

menyediakan fasilitas), memberi semua kebutuhan istri saat akan memeriksakan 

masalah kesehatan reproduksinya. Imbarwati (2009:68) dalam Zakaria (2015)  

menyatakan bahwa dukungan intrumental merupakan salah satu faktor yang 

berhubungan secara signifikan terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Dukungan 

instrumental dalam penelitian ini ditunjukkan suami dengan memenuhi kebutuhan 

materiil istri. Kebutuhan materiil tersebut misalnya dengan menyediakan 

pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, alat transportasi hingga 

penyediaan biaya untuk menjaga pola konsumsi yang sehat bagi istri. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Sumardi (2016) hasil penelitian menunjukkan keluarga 

memberikan dukungan  instrumental dalam kategori baik yaitu 20 orang (66.7%).  

 Dukungan instrumental yang diberikan oleh keluarga kepada ibu hamil 

seperti keluarga membantu ibu hamil untuk menyiapkan obat untuk diminum, 

menyarankan ibu hamil untuk beristirahat ketika mengalami gangguan kehamilan, 

mendampingi ibu hamil ketika sedang makan, membantu ibu hamil serta siap 

mengantarkan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya ketika mengalami 

gangguan kehamilan (Friedman, 2013). 

 Dukungan instrumental ini berupa suami membantu ibu hamil melakukan 

tugas-tugas rumah tangga, menemani pemeriksaan kesehatan dan pembiayaan 

selama kehamilan Oktalina dkk (2015). 
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 Dukungan instrumental dari keluarga yang berupa penyediaan materi yang 

dapat memudahkan ibu hamil baik dalam bentuk barang, makanan, ataupun 

pelayanan. Islam mengajarkan kita saling menolong dan mengasihi kepada 

sesama yang membutuhkan. Tercermin dalam Firman Allah surah Al-Maidah/5: 2 

 

 ....                         

       

Terjemahnya:  

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

taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, 

dan  bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat 

siksaNya” 

 Oleh karena itu, kita harus tanamkan sikap saling menolong kepada yang 

membutuhkan dan memberikan dukungan sesama dalam mengajarkan sesuatu 

yang baik dan tidak diperbolehkan tolong menolong dalam hal keburukan. Karena 

Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar kepada mereka yang beriman 

dan mengerjakan amal saleh.  

 

d. Dukungan Penghargaan 

Dukungan penghargaan yaitu berupa penghargaan positif pada individu, 

pemberian semangat, persetujuan pada pendapat individu dan perbandingan yang 

poitif dengan individu lain untuk membantu individu dalam mengembangkan 

harga diri, membentuk kepercayaan diri, kemampuan serta merasa dihargai dan 

berguna saat individu mengalami tekanan.  

Hasil penelitian menunjukkan dukungan penghargaan tidak diperoleh ibu 

hamil dari keluarganya. Hal ini dikarenakan suami ibu hamil sibuk bekerja. 

Berdasarkan hasil wawancara mayoritas pekerjaan dari suami ibu hamil adalah 
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supir truk, ojek online, wiraswasta dan pekerjaan kasar lainnya seperti pekerja 

bangunan. Adapun dukungan yang dimaksud berupa pujian tapi keluarga tidak 

memberikan pujian kepada ibu hamil. Akan tetapi keluarga tetap memberikan 

support selama masa kehamilan hingga menjelang kelahiran.  

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Sumardi dkk (2016), keluarga 

memberikan dukungan penghargaan dalam kategori baik yaitu 19 orang (63.3%). 

Dukungan penghargaan yang diberikan oleh keluarga kepada ibu hamil seperti 

memberikan pujian, menanyakan keadaan kehamilannya, menganjurkan ibu hamil 

untuk untuk tetap makan meskipun sedang mual, mendampingi serta memaklumi 

kondisi ibu hamil ketika tidak bisa melakukan aktivitaas rumah tangga saat 

sedang mengalami mual dan muntah (Friedman, 2013) dalam Sumardi dkk 

(2016). 

 Dukungan penghargaan melalui ungkapan positif dan dorongan untuk 

maju bisa diungkapkan sebagai perkataan yang baik dan sopan kepada orang lain, 

karena dengan begitu orang lain akan merasa dihargai. Di dalam Islam juga kita 

dianjurkan untuk berkata yang baik. Seperti yang tertuang dalam Al-Israa/17:53 

 

                                

            

 

Terjemahnya: 

“Dan Katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu 

menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh yang nyata bagi manusia” 
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Dan terdapat pula dalam  Al-Ahzab/33:70-71 

                          

                       

Terjemahnya: 

 70. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu  kepada Allah 

dan ucapkanlah perkataan yang benar. 71. niscaya Allah akan memperbaiki 

amal-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah 

dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan  kemenangan yang agung. 

Adapun tafsir ayat diatas menurut Quraish Shihab Katakan, wahai 

Muhammad, kepada hamba-hamba-Ku yang beriman, hendaknya mereka 

mengucapkan kata-kata yang paling baik ketika menghadapi orang-orang musyrik 

sehingga dapat melunakkan hati mereka. Hendaknya juga mereka meninggalkan 

perkataan kasar yang dapat mengakibatkan kejahatan dan kerusakan. 

Sesungguhnya setan selalu berusaha merusak hubungan antara orang-orang 

Mukmin dan orang-orang kafir. Sebab setan adalah musuh abadi manusia yang 

sangat nyata.  

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa menggunakan kata-kata 

yang baik kepada ibu hamil memberikan dorongan semangat dan penghargaan 

sehingga ibu hamil lebih percaya diri dan mampu menjaga kehamilannya. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini terletak pada : 

1. Peneliti kesulitan untuk memahami dan menerjemahkan bahasa 

narasumber dikarenakan narasumbe rmenggunakan bahasa daerah yang 

kental. 
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2. Jarak antara peneliti dengan lokasi penelitian cukup jauh, selain itu lokasi 

penelitian juga merupakan lokasi yang baru pertama kali dikunjungi oleh 

peneliti, sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk mencari alamat dan 

menulusuri setiap rumah informan.  

3. Lokasi penelitian berada di daerah perkotaan yang kepadatan 

penduduknya tinggi. 

4. Beberapa informan kunci atau suami yang dikenal sangat dekat dengan 

informan susah untuk ditemui dikarenakan sedang bekerja
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Dukungan Sosial Pada Masa 

Kehamilan Pasangan Usia Muda di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Dukungan emosional kepada ibu hamil diperoleh dari keluarga, yaitu 

berupa perhatian dan kepedulian. Bentuk perhatian dan kepedulian berupa 

mendampingi ibu hamil saat pemeriksaan dan memperhatikan keadaan ibu 

hamil ketika ibu hamil sakit, mendengarkan setiap keluhan ibu hamil dan 

keluarga juga dengan ramah membantu ibu hamil untuk memenuhi 

kebutuhan ibu hamil.  

2. Dukungan informasional kepada ibu hamil lebih banyak diperoleh oleh 

petugas kesehatan dari pada keluarga berupa saran ataupun informasi 

tentang hal-hal yang memperburuk kehamilan. 

3. Dukungan instrumental kepada ibu hamil diperoleh dari keluarga yaitu 

keluarga berperan aktif dalam masa kehamilan ibu hamil dan suami atau 

keluarga bersedia membiayai ibu hamil. 

4. Keluarga tidak memberikan dukungan penghargaan kepada ibu hamil 

diusia muda. 

B.  Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Pemerintah Gowa lebih memperketat terkait pernikahan usia muda 

dan diharapkan mampu memberikan intervensi (pendidikan kesehatan) 

terkait pentingnya dukungan sosial keluarga kepada ibu hamil diusia 

muda.  
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2. Perlunya kehadiran dan keberadaan keluarga (tidak hanya suami) 

disamping ibu hamil sebagai bentuk kepedulian keluarga kepada seorang 

ibu yang sedang menjalani masa kehamilan 
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Lampiran 1 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN  

Kepada  

Yth, Bapak/Ibu Calon Responden  

Di,- 

 Tempat 

Saya yang beridentitas : 

Nama   : Fitriani.M 

NIM  : 70200115083 

Adalah mahasiswa program S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, akan melaksanakan 

penelitian tentang “Gambaran Dukungan Sosial Pada Masa Kehamilan 

Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.” 

Untuk itu saya memohon kesediaan ibu/bapak untuk berpartisipasi 

menjadi responden dalam penelitian ini. Segala hal yang bersifat rahasia akan 

saya rahasiakan dan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian ini. Selain itu 

peneliti akan mengumpulkan informasi melalui bapak/ibu dan akan direkam 

melalui alat perekam suara agar peneliti bisa menganalisis hasil percakapan dan 

terjamin kerahasiaannya. Apabila ibu/bapak bersedia menjadi responden maka 

saya mohon untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah tersedia. 

 Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

Gowa,                       2019 

      Responden 

 

                                                                                                (                            ) 



 

 
 

 

Lampiran 2 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN  

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:  

Nama   : 

Umur  : 

Alamat  : 

 Menyatakan bersedia dan setuju menjadi subjek penelitian yang berjudul 

“Gambaran Dukungan Sosial Pada Masa Kehamilan Pernikahan Usia Dini 

Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.”yang diteliti oleh : 

Nama  : Fitriani.M 

NIM  : 70200115083 

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif 

dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh 

peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan 

untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan 

dimusnahkan. Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data 

penelitian.  

Demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya 

bersedia berperan serta dalam penelitian ini dengan melaksanakan wawancara dan 

pengambilan gambar atau dokumentasi. 

Gowa,                           2019 

 

Responden  

 

                                                                                                   (                             



 

 
 

Lampiran 3 

LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA  

GAMBARAN DUKUNGAN SOSIAL PADA MASA KEHAMILAN PERNIKAHN USIA DINI DI KECAMATAN 

PALLANGGA KABUPATEN GOWA 

Pedoman Wawancara Untuk……….. 

Identitas Informan 

Nama Informan (Inisial) :                                               

Umur :                                              

Jenis Kelamin        :                                           

TanggalWawancara      :         /           /                                                                                     

No Variabel Pertanyaan Umum Probing 

1 Dukungan Emosional 

(perhatian dan kepedulian) 

Bagaimana dukungan emosional yang 

diberikan keluarga terhadap subjek? 

1. Keluarga mendampingi ibu hamil dalam masa 

kehamilan? 

2. Keluarga tetap memperhatikan keadaan ibu hamil 

ketika ibu hamil sakit 

3. Keluarga berusaha mendengarkan setiap kali ibu 

hamil  mengeluh 

4. Keluarga dengan ramah membantu ibu hamil untuk 

memenuhi kebutuhan ibu hamil 

5. Keluarga memperhatikan jadwal rutin pemeriksaan 

kehamilan ibu hamil 

 



 
 

 
 

2 Dukungan Informasional ( 

saran, nasihat, dan umpan 

balik yang diterima 

subjek) 

Bagaimana Dukungan informasioanl 

yang diberikan keluarga terhadap 

subjek? 

1. Keluarga mengingatkan pasien untuk minum 

vitamin, makan makanan yang baik untuk ibu hamil 

2. Keluarga memberikan informasi pada ibu hamil 

tentang hal-hal yang memperburuk kehamilan 

3 Dukungan Instrumental 

(bantuan langsung yang 

diterima subjek dari 

keluarga) 

Bagaimana dukungan instrumental yang 

diberikan keluarga terhadap subjek? 

1. Keluarga berperan aktif dalam masa kehamilan ibu 

hamil 

2. Keluarga bersedia membiayai ibu hamil 

4. 
Dukungan Penghargaan 

(dorongan untuk maju 

yang diterima subjek dari 

keluarga) 

Bagaimana penghargaan yang diberikan 

keluarga terhadap subjek? 

1. keluarga memberikan pujian kepada ibu hamil ketika 

masa kehamilan  

2. keluarga berusaha mensupport ibu hamil pada masa 

kehamilan hingga menjelang kelahiran 



 

 
 

Lampiran 4 

1. Informan Ibu Yang Hamil Diusia Dini 

MATRIKS HASIL WAWANCARA INFORMAN   

Dukungan Emosional  

No Informasi Inform

an 

Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1 Keluarga 

mendampingi 

ibu hamil 

selama masa 

kehamilan 

 

RY 

 

TA 

 

PI 

 

 

NI 

 

 

 

SA 

JI 

“iye selalu ada mertua tapi begitumi 

tetapja keguguran karena kecapeanna 

bilang dokter” 

“iye biasa na temanika periksa” 

“waktu hamil suamiku tidak ada 

mendampingi karena dia pergi 

berlayar jadi saya selalu didampingi 

sama mamaku.”  

“iye mendampingiji karena suamiku 

keseringan dirumah kalau keluar 

paling ituji pergi kerja” 

 

“iyeselaluji” 

“iye adaji kalau siang sampena sore 

Sebagian besar 

informan mengatakan, 

bahwa keluarga selalu 

mendampingi selama 

masa kehamilan 

pemeriksaan kehamilan 

di layanan kesehatan 

dilakukan hampir tiap 

bulan dan selalu 

didampingi oleh 

keluarga, dan satu 

diantaranya 

mengatakan tidak 

pernah melakukan  

pemeriksakan 

kehamilan di layanan 

kesehatan, hanya ketika 

ingin melahirkan 

barulah dibawah 

Dapat disimpulkan bahwa, 

Ibu hamil merasa penting 

melakukan pemeriksaan 

kesehatan, dan dukungan 

dari suami atau keluarga 

sangat dibutuhkan oleh ibu 

hamil 



 
 

 
 

 

 

AF 

 

 

KA 

 

HA 

 

HI 

 

 

NH 

 

LA 

 

II 

tidak adaki pergi kerja” 

 “adaji dulu waktu hamil selaluji ada 

dirumah kah masih tidak menentu dulu 

kerjana jadi keseringan dirumahji 

sekarang sibukmi magrabki” 

“Emm, kalau mendampingi iye 

selaluji” 

 “iye didampingiji biar periksa periksa 

sama suamiji juga” 

“iye mendampingiji biar mamo 

haruski pergi kerja tapi na 

sempatkanji dulu pergi temanika 

periksa” 

“iye adaji, apa lagi kalau pergi kerja 

siangpi jadi keseringan dirumahji” 

“kadang mendampingi kadang tidak 

karena suamiku kerjana supir truk jadi 

biasa ta dua hari baru pulang” 

 

“Tidak” 

kebidan. 



 
 

 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Keluarga tetap  

memperhatikan 

keadaan ibu 

hamil ketika  

sakit 

 

RY 

 

 

TA 

 

PI 

 

 

 

 

 

NI 

 

SA 

JI 

 

AF 

 

KA 

 

“Kalau saya waktu hamil, sampe 

keguguran itu na perhatikanja terus 

suamiku” 

 “iye tetapka na perhatikan kalau 

sakitka langsungja na bawah periksa”  

 “syukur ji selama hamil tidak sakit-

sakitja baik-baikji sampenya 

melahirkan hamil kedua lagi ini 

alhamdulillah tidak adaji sakit-sakitku 

kalaupun na lihatka mamaku kecapean 

biasa dia perhatikan ka itu baru dia 

bilang sudahmi istirahatmi” 

“iye diperhatikanji” 

 “iye adaji suami ada juga mamaku itu  

mengurus kalau sakitka” 

“na perhatikanja kodong biasa 

langsungka na bawa periksa” 

“Alhamdulillah suami itu siap siaga”  

 “iye palingan itu suamiku kalau 

sakitka mamanya na tanya karena 

Sebagian besar 

Informan memperoleh 

perhatian lebih ketika 

sedang hamil oleh 

keluarga dan suami  

Dapat disimpulkan bahwa 

perhatian dari  keluarga 

sangat penting untuk masa 

kehamilan 



 
 

 
 

 

 

 

HA 

 

 

LA 

 

NI 

 

 

II 

mamanya pintarki juga mengobati, 

begitumi masih percaya sama hal-hal 

anu orang dulu”  

“iye perhatianji apa lagi kalau 

nalihatma baring terus dia mami itu 

kodong urus ki soal makanan”  

“iye kalau sakitka itu suamiku tidak 

pergi kerja dirumahji karena waktu 

sakitka hamil besarma juga itu” 

 “iye kalau sakitka itu suamiku tidak 

pergi kerja dirumahji karena waktu 

sakitka hamil besarma juga itu” 

 “tidak pernah” 

 

 

3 

 

 

Keluarga 

berusaha 

mendengarkan 

setiap kali ibu 

hamil mengeluh 

 

RY 

 

 

 

TA 

“iye suami mendengarkan ketika 

mengeluh, apa lagi dulu sering 

sekalika merasa capek jadi sering 

sekalika itu mengeluh sama suamiku 

soal itu”  

“ai kalau suamiku tidak ada waktu 

Sebagian besar ibu 

hamil tidak 

memperoleh tempat 

untuk mencurahkan 

keluh kesalnya selama 

hamil. 

Dapat disimpulkan bahwa 

keluarga tidak menjadi 

pendengar yang baik bagi 

ibu hamil. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

PI 

 

 

 

 

NI 

 

SA 

 

 

JI 

 

AF 

KA 

 

HA 

 

HI 

 

dengarka mengeluh kah capek ki 

pulang dari kerja” 

“iye biasa mengeluhka sama mamaku 

kubilang kenapa ini sering sakit sekali 

punggungku” 

 “biasaji mengeluh sama suamiku tapi 

bilangji biasa pergi minum obat” 

“ih tidak karena takut ka juga sama 

suamiku ganggui istrhtna biasa  

“iye, perhatian sekali itu suamiku” 

“tidak mengeluhja kurasa 

Alhamdulillah baik-baikji terus 

kehamilanku” 

 “kadang-kadang karena biasanya 

lebih ceritaka sama mamaku” 

“kalau didengar yah didengarja tapi 

kurang responnya” 

“iye na dengarja suamiku biasa 

langsung mau nabawa keklinik” 



 
 

 
 

 

 

NI 

 

LA 

 

II 

 

 

“iye na dengarja suamiku biasa 

langsung mau na bawah keklinik dia 

kira kenapa napaka itu hari karena itu 

perutku kaya kramki ” 

“iye” 

 

“tidak pernah” 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Keluarga 

dengan ramah 

membantu ibu 

hamil untuk 

memenuhi 

kebutuhan ibu 

hamil 

RY 

 

TA 

 

PI 

 

NI 

 

SA 

 

 “iye suami sama mertuaku yang 

selalu membantu” 

“iye dibantuja” 

 “saya mamaku yang bantuka 

kebutuhan ku kan suamiku pergi 

berlayar” 

“suamiku kalau ada biasa kumaui 

biasa selalu pergi na belikan” 

“suami na penuhi ji biasa juga mertua 

kalau kerumah biasa banyak na bawa 

Sebagian besar ibu 

hamil memperoleh 

bantuan untuk 

memenuhi kebutuhan 

selama hamil dari 

keluarga dan suami 

Dapat disimpulkan bahwa 

keluarga sangat membantu 

ibu hamil dalam memenuhi 

kebutuhannya. 



 
 

 
 

  

JI 

 

 

AF 

 

KA 

 

 

 

HA 

 

 

HI 

 

NH 

 

makanan pakaian untuk bayi” 

“tidak adaji kebutuhan khusus iya 

cuma kalau mau pergi periksa kuminta 

suamiku antarka” 

 “iye kebutuhan selama hamil ituji 

minta diantar pergi periksa itu 

suamiku selalu dia antarka” 

 “iye kebetuhan selama hamil ituji 

palingan seringka minta diantar pergi 

periksa dan itu suamiku selalu bisaji 

antarka” 

 

“kalau kebutuhanku pasti nakasihka 

apa lagi uang ini saya sendiriji 

pegang jadi apa dimaui beli sendiri” 

“tidak terlalu peduliji suamiku kalau 

ada na maui jadi saya sendiri penuhi” 

“iye biasanya hari libur biasanya 

baru ada kesempatannya suamiku 

temanika belanja” 



 
 

 
 

II “tidak ada” 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keluarga 

memperhatikan 

jadwal rutin 

pemeriksaan 

kehamilan  

RY 

 

 

TA 

 

PI 

 

NI 

 

 

SA 

 

 

 

JI 

 

 

 

“bukan suamiku yang tahu jadwal 

pemeriksaanku sayaji sendiri baru 

mertuaku mi temanika pergi periksa”  

“saya sendiriji perhatikan baru 

kupanggilmi suamiku atau sepupuku 

temanika” 

“mamaku yang perhatikan sekali itu 

jadwal pemeriksaanku” 

“tidak na tahuki itu jadwalnya 

biasanya sayaji selalu ingatkan jadi 

besoknya na temanima pergi periksa” 

“Kalau soal jadwal rutin pemeriksaan 

saya yang tahu, jika ingin pergi 

periksa barulah saya menyuruh suami 

suami untuk mengantar jadi darisitu 

suami baru tahu jadwal 

pemeriksaanku”  

“na temanija saja tidak na tahuki 

jadwalnya” 

Sebagian besar keluarga 

informann tidak 

memperhatikan jadwal 

rutin pemeriksaan 

kehamilan karena 

mayoritas suami 

informan sibuk bekerja 

dan tinggal jauh dari 

keluarganya.  

Dapat disimpulkan bahwa 

jadwal rutin pemeriksaan 

ibu hamil lebih banyak di 

ingat sendiri oleh ibu hamil  



 
 

 
 

AF 

KA 

 

HA 

 

HI 

 

 

 

NH 

 

 

 

 

LA 

II 

 

 “tidak natahuki”  

“tidak na perhatikan cuma selaluja na 

antar pergi periksa” 

“kupanggilnya ji biasa boncengka 

pergi periksa” 

“tidak na perhatikan saya saja biasa 

kulupa tapi biasa na antarja biasa 

juga sama adeku itu pergi temanika 

periksa” 

“iye rutinji pemeriksaanku biasa 

pergika periksa sama sepupuku karena 

suami keluar kerja setiap pagi jadi 

sayaji pergi sama sepupuku untuk 

temani pergi periksa dan keluarga 

juga tidak na tahuki jadwal sayaji 

yang tahu” 

“tidak na tahuki” 

“tidak pernah pergi periksa” 

 



 
 

 
 

2. Informan Ibu Hamil Diusia Dini 

Dukungan Informasional 

No Informasi Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1 Keluarga 

mengingatkan 

pasien untuk 

minum vitamin, 

makan makanan 

yang baik untuk 

ibu hamil 

RY 

 

TA 

 

 

 

PI 

 

 

NI 

 

 

SA 

 

“iye biasa itu mertuaku kasi 

ingatka” 

“sayaji ingat sendiri karena itu 

suamiku kalau na temanika 

pergi periksa dia tidak masuk 

jadi tidak na tahu apa na bilang 

dokter” 

“mamaku itu biasa sering kasih 

ingatka karena suamiku kan 

tidak ada pergi berlayar” 

“suami tidak na tahuki 

begituan tapi saya tahuja jadi 

kuingat sendiri” 

 

“ai tidak na ingatkan ka karena 

dia kerja biasa sorepi atau 

malam na pulang” 

Informan mengatakan, 

bahwa jadwal minum 

vitamin dan 

mengkonsumsi makanan 

yang baik lebih banyak 

diingat sendiri, hal tersebut 

dikarenakan suami sibuk 

bekerja dan tinggal jauh 

dari keluaraganya. 

Dapat disimpulkan bahwa 

keluarga tidak mengingatkan, 

jadwal minum vitamin dan 

mengkonsumsi makanan yang 

baik. 



 
 

 
 

 

JI 

 

 

AF 

 

 

KA 

 

 

HA 

 

 

HI 

 

 

NH 

 

 

“biasanya setelah makan 

langsung ja minum vitaminku 

tidak adaji kasi ingatka” 

“biasanya itu suamiku kerja 

dari pagi sampai malam kerja 

jadi kuingat sendiriji” 

“tidak na paham suamiku 

aturan minum vitamin sayaji 

langsung na tanya itu bidan” 

“selaluja na temani periksa 

tapikalau na kasi ingatka 

minum vitamin tidak pernah” 

“kalau soal itu saya ingat 

sendiri, makanan apa lagi saya 

ingat sendiri kah sayaji 

memasak” 

“lebih saya tahu soal itu dari 

pada suami malahan sayaji kasi 

ingat suamiku pergi makan” 

“tidak pernah makan siang 

atau makan malam sama suami 



 
 

 
 

LA 

 

 

II 

sedangkan minum vitamin pas 

sudah makan jadi kurasa tidak 

pernahja na ingatkan suamiku” 

 “Tidak pernah” 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Keluarga 

memberikan 

informasi pada 

ibu hamil 

tentang hal-hal 

yang 

memperburuk 

kehamilan  

RY 

 

 

TA 

 

PI 

 

 

 

NI 

 

 

SA 

“tidak ada pernah na bilang 

dulu waktu hamilka tentang 

kehamilan” 

“bidanji biasa tanyaka 

begituan” 

“mamaku biasa bilang kalau 

orang hamil besar baguski 

jalan-jalan pagi  depan 

rumah bedeng supaya tidak 

sessa sekaliki kalau 

melahirkan” 

“biasanya hamil mudaka 

mamaku atau mertuaku datang 

kerumah kasih saran atau 

informasi tentang kehamilan” 

“sering sekali itu mamaku 

Informan mengatakan 

bahwa, informasi lebih 

banyak diperoleh oleh 

tenaga kesehatan dari pada 

keluarga.   

Dapat disimpulkan bahwa, 

keluarga tidak memberikan 

informasi yang cukup untuk 

ibu hamil dalam menjaga 

kesehatannya.  



 
 

 
 

 

 

 

JI 

 

 

 

 

AF 

 

 

 

KA 

 

HA 

 

 

HI 

mengingatkan hal-hal yang 

menurut orang tua dulu pamali 

bagi ibu hamil” 

“yang begitu biasanya dari 

bidan kalau pergi periksa na 

tanya maki apa apa itu yang 

tidak boleh dulu dilakukan, 

kalau suami tidak na tahuki itu 

biasa begituan” 

pas pertamaku hamil selalu 

kutanya orang tuaku bilang apa 

bagus itu untuk ibu hamil na 

makan” “ 

“kalau dari keluarga tidak 

adaji biasa cuma dari bidan”  

“tidak dapatka informasi 

kesehatan dari orang tuaku 

cuma pengalaman-

pengalamannya ji pas dulu dia 

hamil” 

 “lebih na sarankan ka mamaku 



 
 

 
 

 

 

 

NH 

LA 

 

 

II 

 

untuk kebidan karena dia dulu 

tidak periksa-periksaji waktu 

hamil” 

 “dari bidanji biasa”  

 “tidak na tahu suamiku 

begituan baru saya juga tidak 

tinggal sama orang tua jadi 

tidak ada informasi” 

 “Tidak ada” 

 

 

 

 

 

Dukungan Instrumental  

No Informasi Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 



 
 

 
 

1 Keluarga berperan aktif 

dalam masa kehamilan 

RY 

TA 

 

 

PI 

 

 

 

NI 

 

SA 

 

 

JI 

 

 

 

AF 

 “iye” 

“sangat berperan kodong itu 

suamiku sama ada juga itu 

sepupuku selalu temanika “ 

 

 “mamaku itu ia yang sangat 

berperan aktif kah suamiku 

pergi berlayar” 

“iye kalau liburji suamiku dia 

temanija pergi periksa” 

 

“iye na bantu bantuja suamiku 

mencuci kalau tidak pergi 

kerja” 

“iye sangat berperan itu 

keluarga siapa lagi bantuka 

kalau bukan para-para 

keluargaku suamiku, mamaku 

sama ada tanteku juga” 

“biasanya kalau mulaimi sakit-

sakit belakangku biasa na 

pijitma itu” 

Informan mengatakan, 

bahwa keluarga sangat 

berperan aktif dalam masa 

kehamilan seperti 

menemani periksa 

kesehatan dan memenuhi 

kebutuhan selama 

kehamilan. 

Dapat disimpulkan 

bahwa keluarga 

berperan aktif selama 

kehamilan. 



 
 

 
 

 

KA 

 

 

HA 

 

HI 

 

 

NH 

 

 

LA 

 

II 

 

“ iye biasanya kalau tidak 

sempat suamiku biasa 

kemertuaku ka lagi” 

 “iye biarpun sibuk tapi kalau 

sakit sakitka biasa izin ki sama 

bosnya temanika dulu periksa” 

“kalau cepatji pulang dari 

kerja suamiku biasanya 

malampi na temanika pergi 

belanja atau periksa kesehatn” 

“pergipa posyandu baru ibu 

bidannya kasikan sosialisasi” 

 “setiap kuminta suamiku 

belikanka sesuatu selaluji mau 

sama na sempatkan temanika 

periksa” 

 “Tidak” 

  



 
 

 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Keluarga bersedia 

membiayai ibu hamil 

RY 

TA 

 

PI 

 

 

 

NI 

 

SA 

 

 

JI 

 

AF 

 

 

KA 

“iye ” 

“iye suami biayai kah tidak 

kerjaka saya” 

“iye suamiku biasa mengirim 

uang dan sebelum berlayar 

juga ada dia simpankan ka 

uang, dan alhmadulillah 

usahaku juga lancarji jadi 

kalau soal dana ada adaji” 

“iye membiayaiji suamiku” 

“saya sama suamiku dulu itu 

sama-sama nabung untuk 

biaya persalinan” 

“iye suami yang biayai karena 

kita istri ini tidak ada kerjana” 

“pas masukmi bulan-bulan 

terakhir kehamilan ku orang 

tuaku sama mertuaku itu dia 

belikan baju untuk anakku” 

“biasanya kalau pergi periksa 

Informan mengatakan 

bahwa pembiayaan selama 

hamil disediakan 

sepenuhnya oleh suami. 

Dapat disimpulkan 

bahwa, keluarga 

bersedia membiayai 

ibu hamil.  



 
 

 
 

 

HA 

 

 

HI 

 

 

NH 

 

 

LA 

II 

 

suamiku yang bayar” 

 “biasanya suamiku uangji na 

kasika baru sayaji pergi 

belanja” 

 “suamiku sama mertuaku dulu 

itu yang bayar biaya 

persalinanku” 

“iye jelas dek karena saya ibu 

rumah tanggaja jadi semua 

biayku suamiku yang 

tanggung” 

“iye suami yang biayai” 

 “iye biaya melahirkan saja” 

 

 

 

 



 
 

 
 

Dukungan Penghargaan  

No Informasi Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1 Keluarga 

memberikan 

pujian kepada 

ibu hamil ketika 

masa kehamilan 

RY 

TA 

 

PI 

 

NI 

 

SA 

JI 

AF 

 

KA 

 

HA 

 

 “tidak adaji” 

“jarang suamiku dirumah jadi biasa 

hal-hal pentingji langsung dibahas “ 

“iye biasa lewat telfon itu suamiku 

sukaki mapuji puji” 

“tidak pernah kayanya itu” 

 

“tidak perna kurasa ma puji suamiku” 

“iye tidak pernah” 

“tidak pernahki begitu mungkin 

karena jarangki dirumah” 

“ pendiamki suamiku jadi tidak pernah 

ma puji puji begitu biasaji saja”  

 “agak cuek suamiku jadi tidak biasa 

begitu” 

Informan mengatakan, 

bahwa tidak ada 

pujian yang diperoleh 

suami dan dari 

keluarga hal tersebut 

dikarenakan suami 

sibuk bekerja dan 

tinggal jauh dari orang 

tua. 

Dapat disimpulkan 

bahwa, keluarga 

tidak memberikan 

pujian pada ibu 

hamil. 



 
 

 
 

HI 

NH 

LA 

II 

“ai tidak pernah kayaknya itu” 

“Tidak” 

 “dia mamo cuekki dia orangnya dek” 

“tidak” 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Keluarga 

berusaha 

mensuport pada 

masa kehamilan 

RY 

 

 

TA 

 

PI 

 

 

 

 

NI 

SA 

 

“iye, apa lagi sudahku keguguran 

masih nakasihja semangat dan 

berusaha lagi untuk jaga kesehatan ” 

“iye selain dukungan sama motivasi 

selaluji juga na penuhi kebutuhanku” 

“Suamiku kan pergi berlayar jadi 

susah mau direpotkan kasihan, cuman 

selama hamil tambah rajin menelfon 

kasi semangat kasihan pas kah hamil 

besar adaji juga mamaku kasih 

semangat waktu mau melahirkan” 

“iye” 

“iye selaluji” 

 

Informan mengatakan 

support selama 

kehamilan diperoleh 

dari keluarga. 

Dapat disimpulkan 

bahwa, keluarga 

mensuport selama 

kehamilan.  



 
 

 
 

JI 

 

 

AF 

 

KA 

 

 

HA 

 

HI 

 

 

 

NH 

LA 

II 

 

“iye selaluja na support suamiku 

selain itu mertuaku juga sama 

mamaku” 

“caranya suamiku supportka selaluka 

na temani pergi periksa dan na belikan 

ka biasa makanan yang kusuka” 

“supaya tidak streska dirumah 

biasanya suamiku na bawaka pergi 

liburan kalau tidak kerjaji” 

 “iye suamiji itu supportki biasa” 

 “iye Alhamdulillah, mereka kasihji 

dukungan waktu hamilka sampeku 

mau  melahirkan bahkan semenjak 

hamilka itu suamiku tambah 

perhatianki” 

“iye” 

“cuek suamiku” 

“tidak” 

 



 

 
 

Lampiran 5 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

GAMBARAN DUKUNGAN SOSIAL PADA MASA KEHAMILAN PERNIKAHAN  

USIA DINI  DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA 

Petunjuk Penggunaan Lembar Observasi : 

Berilah tanda cek list (√) dan keterangan sesuai kondisi yang terjadi dilapangan. 

 

 

 

NO 

 

TEMPAT 

 

PENGAMATAN 

 

YA 

 

TIDAK 

 

KET 

1. 
Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa 

Terdapat daftar nama pasangan 

yang melakukan pernikahan 

diwilayah kecamatan pallangga   
 

√ 

 



 
 

 
 

Lampiran 6 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Gambar 1 

 Wawancara kepada ibu hamil diusia muda yang pernah mengalami keguguran 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  

wawancara kepada ibu hamil diusia muda 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Gambar 3  

wawancara kepada ibu hamil yang tidak mendapatkan dukungan sosial 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4  

wawancara mendalam kepada ibu hamil usia muda yang suaminya berprofesi sebagai 

pelaut 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

wawancara kepada ibu hamil yang menikah pada usia 14 tahun 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 7 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

  

Fitriani.M, akrab disapa dengan pangggilan Rani atau Fitri. Lahir di Kendari, 

pada tanggal 30 Januari 1996 merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara dari 

pasangan H.Muhammad dan Almarhum Suriani. Bertempat tinggal di Sinjai 

Utara, Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai Utara. 

 Mulai mengenyam pendidikan di SDN 89 Lappa 2004-2009, melanjutkan 

pendidikan di SMP Negeri 03 Sinjai 2009-2012 dan melanjutkan sekolah 

menengah atas di SMA Negeri 01 Sinjai 2012-2015, serta melanjutkan kuliah di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Kesehatan Masyarakat 

Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 8 

SURAT-SURAT 

1. Surat Izin BKPMD Prov. Sulawesi Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Surat Izin Penelitian dari DPMPT Kabupaten Jeneponto 



 
 

 
 

3. Surat Izin Penelitian dari DPMPT Kabupaten Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. Surat Izin Pengambilan Data Awal ke Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5. Surat Pengajuan Kode Etik Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6. Surat Rekomendasi Kode Etik Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7. Surat Penyelesaian Penelitian 

 


