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Abstrak 

 Masa kehamilan adalah masa sejak dimulai konsepsi hingga lahirnya janin. 

Kehamilan pertama merupakan pengalaman awal seorang wanita yang menyebabkan 

pengaruh besar pada sosial dan psikologis, salah satu faktor psikologisnya adalah 

kecemasan yang dapat memicu keadaan emosi yang dirasakan tanpa adanya objek 

tertentu dan berkaitan dengan pengalaman baru, ada beberapa faktor yang berhubungan 

dengan kecemasan salah satunya adalah religiusitas yang dapat mempengaruhi kualitas 

diri seseorang dalam memahami dan mengamalkan nilai agamanya sehingga perlu 

intervensi lebih lanjut untuk dapat menurunkan kecemasan seseorang melalui religiusitas 

agar dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu hamil primigravida. Penelitian 

ini bertujuan mengetahui hubungan religiusitas dengan derajat kecemasan ibu hamil 

primigravida di Klinik Wirahusada Medical Center Kota Makassar. Rancangan yang 

digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan Cross sectional. Sampel 

penelitian ini adalah ibu hamil primigravida yang memenuhi kriteria inklusi. Data yang 

digunakan merupakan data primer berupa pernyataan langsung dari responden melalui 

kuesioner dengan 165 sampel. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan teknik 

univariat dan bivariat menggunakan uji korelasi spearman. Hasil dari penelitian ini 

terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas (p=0,015) dengan derajat 

kecemasan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara religiusitas dengan 

derajat kecemasan pada ibu hamil primigravida.  

Kata Kunci : Kehamilan, Religiusitas, Kecemasan.  
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Abstract 

Pregnancy is the period from conception to delivery. The first pregnancy is the initial 

experience of a woman where she could undergo various social and psychological 

experiences. One of the common psychological factors experienced by a pregnant woman 

is anxiety. This problem may trigger various emotional states such as the feeling of 

nerves and discomfort. There are several factors that could minimize the effects of 

anxiety. One of which is the religiosity level. As the religiosity is related to the quality of 

a person in understanding and practicing his religious values, it is believed that with 

proper interventions, the level of anxiety in pregnant mothers could be reduced. As a 

result, the morbidity and mortality rate in primigravida pregnant women could also be 

minimized. The major purpose of this study was to investigate the relationships between 

the religiosity and the anxiety level of primigravida pregnant women at Wirahusada 

Medical Center of Makassar. The method used for this study was analytical observation 

by using a cross sectional approach. The samples of this study were primigravida 

pregnant women who met the inclusion criteria. The data used in this research were the 

primary data taken from the respondents’ statements which was gained from 

questionnaires given to 165 samples. The data analysis was conducted by utilizing 

univariate and bivariate techniques using the Spearman correlation test. The findings of 

this study indicated that there was a significant relationship between the religiosity 

variable (p = 0.015) and the anxiety level in primigravida pregnant women.  

Key Words: Pregnancy, Religiosity, Anxiety 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Setiap individu khususnya perempuan tentu ingin merasakan masa-masa 

kehamilan. Masa kehamilan merupakan anugerah terindah dari Allah dan hal yang 

membahagiakan karena seorang wanita akan memperoleh keturunan sebagai 

pelengkap dan menyempurnakan fungsinya sebagai wanita (Juwita, 2018). 

Masa kehamilanyaitu masa sejak dimulai konsepsi hingga lahirnya janin. 

Waktu hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) yang 

dihitung mulai hari pertama haid terakhir. (Setiawati, 2020). 

Kehamilan normal berlangsung dalam 40 minggu atau 9-10 bulan dan 

terbagi dalam 3 trimester yaitu trimester 1 berlangsung selama 12 minggu 

pertama, trimester 2 berlangsung 15 minggu (minggu ke- 13 – minggu ke- 27), 

trimester 3 berlangsung selama 13 minggu (minggu ke- 28 –  minggu ke- 40) 

(Prawirohardjo, 2020).  

Kehamilan pertama atau yang biasa disebut dengan primigravida 

merupakan pengalaman awal seorang wanita yang menyebabkan pengaruh besar 

pada perubahan sosial dan psikologis. Seorang ibu hamil yang mengandung anak 

pertama akan mengalami persepsi yang berlebih tentang kehamilan karena adanya 

perubahan hormonal hal ini menyebabkan emosi perempuan saat hamil cenderung 

berubah-ubah sehingga ibu hamil biasanya akan merasa sedih, mudah 

tersinggung, marah atau merasa sangat bahagia (Seftiani and Lestari, 2011). 

 Salah satu sumber kecemasan adalah kehamilan, terutama dialami oleh ibu 

primigravida dan juga ibu hamil yang jiwanya masih labil. Secara umum, ibu 

hamil primigravida tentunya merasa senang dan semakin tinggi rasa peduli 

terhadap perubahan dirinya, akan tetapi di satu sisi dapat pula timbul rasa cemas 

(Shodiqoh et al., 2014). 

Gangguan cemas termasuk dalam gangguan psikiatri yang paling sering 

dijumpai. Menurut The National Comorbidity Study, satu dari empat orang 

memenuhi kriteria diagnosis untuk satu gangguan kecemasan dan lebih banyak 
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terjadi pada wanita yaitu dengan kisaran (30,5%) dibandingkan dengan pria 

(19,2%). (Sadock, 2015).  

Sebuah  studi yang dilakukan oleh WHO mengenai depresi dan kecemasan 

dikemukakan bahwa terdapat 8 hingga 10 % dari total wanita hamil di dunia 

mengalami kecemasan selama kehamilan, kemungkinan bayi terlahir dengan berat 

badan lahir rendah atau kurang, adanya keterlambatan perkembangan motorik dan 

mental janin serta dapat meningkatkan resiko ketidakseimbangan emosional ibu 

setelah melahirkan (Ronalen, 2020). 

Angka kejadian kecemasan pada ibu hamil di Indonesia mencapai 

373.000.000. sebanyak 107.000.000 atau 28,7 % diantaranya mengalami 

kecemasan menjelang proses persalinan (Depkes, 2008). 

Dampak buruk yang dapat terjadi akibat dari kecemasan yaitu 

preeclampsia dan dapat meningkatkan Angka Kematian Ibu. Jumlah kematian ibu 

tahun 2019 dilaporkan sebanyak 144 orang atau 94,29 % per 100.000 kelahiran 

hidup. Terdiri dari kematian ibu hamil 31 orang (22%), kematian ibu bersalin 36 

orang (25%), kematian ibu nifas 77 orang (53%). Kematian ibu menurut umur 

yaitu < 20 tahun sebanyak 13 orang, umur 20-34 tahun sebanyak 87 orang, dan > 

35 tahun sebanyak 44 orang (Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, 2020). 

Data dari dinas kesehatan Kota Makassar menunjukkan jumlah ibu hamil 

tahun 2021 sebanyak 31.021 jiwa (Dinas Kesehatan Makassar, 2021). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari menunjukkan kecemasan lebih 

banyak dialami oleh ibu hamil primigravida sebanyak 66,2 %, dibandingkan 

dengan ibu hamil multigravida sebanyak 42,2 % (Mandagi, 2013). 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecemasan seseorang 

salah satunya adalah penghayatan religiusitas. Religiusitas merupakan simbol, 

keyakinan, nilai dan perilaku yang berpusat pada sesuatu yang dihayati dan  

dianggap sebagai suatu aspek kejiwaan, penghayatan keagamaan dan kepercayaan 

dengan melakukan ibadah sehari-hari seperti berdo’a, membaca al-qur’an, 

kegiatan spiritual jasmani dan rohani. Kecemasan pada kehamilan termasuk dalam 

tingkat religiusitas bagian dimensi spiritual yang dialami setiap manusia ketika 

sedang menghadapi stres emosional, penyakit fisik atau kematian (Juwita, 2018). 
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Religiusitas yang tinggi membuat ibu hamil merasa aman dan tenang, 

dengan percaya bahwa Allah merupakan penguasa nasib dan kematian sehingga 

lebih pasrah dalam menghadapi kehamilan hingga persalinan. Untuk dapat 

mencapai religiusitas dibutuhkan kemantapan iman di dalam hati dan pelaksanaan 

ajaran agama yang teratur dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ibu hamil tidak 

dibekali dengan penghayatan religiusitas, perasaan takut dan cemas dapat dialami 

oleh ibu hamil. Oleh karena itu adanya religiusitas dapat membentuk ketenangan 

jiwa ibu hamil sehingga memberikan proses penyembuhan dalam perawatan di 

bidang kejiwaan (Musa, 2019). 

Apabila ibu hamil tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka 

ibu akan cenderung menyalahkan diri sendiri, merasa bebannya bertambah dan 

merasa ketakutan serta cemas jika bayi yang dikandungnya akan lahir cacat rohani 

dan jasmani karena dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Perasaan seperti ini 

tentu akan mempengaruhi pikiran ibu tentang kehamilan pertamanya. Dengan 

adanya pendekatan diri kepada Allah dapat membantu ibu hamil mengatasi 

kecemasan dengan mengembangkan harapan dan rasa percaya diri yang akan 

menentramkan hati melalui sikap ikhlas dan tawakkal kepada Alah SWT (Juwita, 

2018). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk mengetahui apakah religiusitas memiliki hubungan yang dapat 

menenangkan ibu hamil dalam menghadapi kehamilan pertama dan peneliti 

tertarik untuk meneliti hal tersebut sehingga judul yang peneliti ajukan adalah  

“Hubungan Religiusitas dengan Derajat Kecemasan Pada Ibu Hamil Primigravida 

di Klinik Wirahusada Medical Center Kota Makassar Tahun 2021”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : Bagaimana hubungan religiusitas dengan derajat  

kecemasan pada ibu hamil primigravida?  

C. Hipotesis 

Hipotesis nol (Ho) : tidak ada hubungan yang signifikan antara religiusitas 

dengan derajat kecemasan pada ibu hamil primigravida. 
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Hipotesis alternative (Ha) : ada hubungan yang signifikan antara religiusitas 

dengan derajat kecemasan pada ibu hamil primigravida. 

D. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.  Definisi Operasional 

Tabel 1.1  Definisi Operasional 

N

o

. 

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1

. 

Religiusitas Aspek religi yang 

dihayati dalam diri ibu 

hamil dan dapat 

mendorong untuk 

berperilaku sesuai 

dengan kadar ketaatan 

kepada Tuhannya. 

Kuesioner 1. Skor 121-160 = 

Religiusitas tinggi 

2. Skor 81-120 =  

Religiusitas sedang  

3. Skor 40-80 = 

Religiusitas rendah.  

Ordinal 

Variabel Dependen 

3

.  

Gangguan 

Kecemasan 

Perasaan takut dan 

tidak nyaman yang 

dialami oleh ibu hamil 

primigravida dan 

belum diketahui jelas 

penyebabnya. 

Kuesioner 

HRS-A  

1. Skor < 14 : 

Tidak ada 

kecemasan 

2.Skor 14-20: 

Kecemasan ringan 

3. Skor 21-27 : 

Kecemasan sedang 

4. Skor 28-41 : 

Kecemasan berat 

Ordinal 
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5. Skor 42-56 : 

Kecemasan sangat 

berat (Hamilton 

Rating Scale For 

Anxiety) 

 

2.  Ruang Lingkup Penelitian 

 Menghubungkan antara religiusitas dengan derajat kecemasan ibu 

hamil primigravida dengan menggunakan kuesioner. 

E. Kajian Pustaka 

1. Dedeh Mahmudah (2010). Tentang Hubungan Dukungan Keluarga Dan 

Religiusitas Dengan Kecemasan Melahirkan Pada Ibu Hamil Primigravida. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional dengan 

pendekatan purpossive sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 

30 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

tetapi tidak signifikan antara dukungan keluarga dan religiusitas dengan 

kecemasan pada ibu hamil primigravida. Hal ini dapat terjadi karena 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dukungan keluarga dan religiusitas bukan 

merupakan penjelas yang signifikan dari kecemasan menghadapi persalinan. 

2. Suhermi, Syamsinar Amirasti (2020). Tentang faktor yang berhubungan 

dengan kecemasan ibu primigravida menjelang persalinan. Jenis penelitian 

kuantitatif dan yang digunakan adalah survei analitik dengan metode 

pendekatan cross sectional study. Teknik pengambilan sampel yaitu total 

sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden di wilayah kerja 

puskesmas rumbia kabupaten jeneponto. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa ada hubungan antara umur, dukungan keluarga dan religiusitas dengan 

kecemasan menghadapi persalinan. 

3. Juwita, M. Nasution, N. (2018). Tentang penghayatan religiusitas pada ibu 

hamil dalam menghadapi kecemasan pra persalinan di puskesmas pandan 

agung kecamatan madang suku II. Jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian 

ini menyatakan bahwa bentuk kegiatan untuk menunjang penghayatan 
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religiusitas bagi ibu hamil adalah sholat 5 waktu, memperbanyak membaca 

kitab suci, berserah diri hanya kepada Allah SWT, dzikir, melakukan aktivitas 

positif dan selalu berpegang teguh pada agama. 

4. M, Yusril Ihza,dkk (2020). Tentang hubungan usia, paritas, status 

ekonomi, dan nilai spiritual terhadap kejadian depresi pada ibu postpartum 

di RSIA Paramount tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kuantitatif dan bersifat cross sectional. Teknik pengambilan sampel 

yaitu random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 35 orang responden. 

Hasil penelitian ini adalah ibu postpartum dengan nilai spiritual yang baik 

akan lebih terhindar dari resiko terjadi depresi postpartum. 

5. Frincia P.Maki, Cicilia P, Hendri,Opod. Tentang gambaran tingkat 

kecemasan ibu hamil primigravida trimester III di klinik bersalin sutra 

minahasa selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan 

desain potong lintang. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 32 

responden. Hasil penelitian mmenunjukkan tingkat kecemasan responden 

ialah kecemasan sedang sebanyak 14 responden (43,8 %), kecemasan berat 

10 responden (31,3 %), kecemasan ringan sebanyak 6 responden (18,8%), 

dan tidak memiliki kecemasan sebanyak 2 responden (6,3%).  

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan religiusitas dengan derajat kecemasan ibu hamil 

primigravida.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat religiusitas pada ibu hamil primigravida di Klinik 

Wirahusada Medical Center Kota Makassar. 

b. Mengetahui tingkat kecemasan ibu hamil primigravida di Klinik 

Wirahusada Medical Center Kota Makassar. 

c. Mengetahui hubungan religiusitas dengan derajat kecemasan ibu hamil 

primigravida di Klinik Wirahusada Medical Center Kota Makassar. 
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G. Manfaat Penelitian  

1.  Manfaat Praktisi 

Sebagai bahan informasi mengenai hubungan religiusitas dengan derajat 

kecemasan ibu hamil primigravida di Klinik Wirahusada Medical Center 

Kota Makassar Tahun 2021. 

2. Manfaat Teoritis 

a.   Sebagai tambahan ilmu, wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam      

melakukan penulisan dan penelitian dalam bidang kesehatan terkait 

kecemasan ibu hamil primigravida secara khusus. 

b. Sebagai salah satu bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

melakukan penelitian mengenai kecemasan ibu hamil primigravida. 

c. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai kecemasan ibu hamil 

primigravida. 

d. Dapat digunakan sebagai referensi di bidang kesehatan ibu dan anak 

tentang kecemasan ibu hamil primigravida  untuk penelitian selanjutnya di 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Pendidikan Dokter.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kehamilan  

1. Definisi Kehamilan 

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan adalah 

penyatuan spermatozoa dan ovum yang berkembang menjadi embrio dan 

pembentukan janin di dalam rahim (Prawirohardjo, 2020). 

Kehamilan merupakan fertilisasi atau penyatuan spermatozoa dan ovum 

yang dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi, bila dihitung dari fertilisasi 

hingga bayi lahir berlangsung 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan 

menurut kalender internasional (WHO, 2018). 

Kehamilan adalah suatu mata rantai yang berkesinambungan yang terdiri 

dari ovulasi (pematangan sel), pertemuan ovum (sel telur), dan spermatozoa 

(sperma) sehingga terjadi pembuahan dan pertumbuhan zigot kemudian terjadi 

nidasi (penanaman) pada uterus dan pembentukan plasenta hingga tumbuh 

kembang hasil konsepsi sampai aterm (Manuaba dkk, 2012). 

Berdasarkan definisi kehamilan, dapat disimpulkan bahwa kehamilan adalah 

proses berkesinambungan yaitu penyatuan sel telur dan sperma yang sudah 

matang sehingga terjadi pembuahan, pertumbuhan dan perkembangan sampai 

aterm. 

2. Perubahan Fisiologi Selama Kehamilan 

Perubahan fisiologi selama kehamilan, (Prawirohardjo, 2020 ; Vivian, 2011 ; 

Manuaba dkk, 2012) yaitu: 

a). Sistem Reproduksi 

1) Uterus 

Selama masa kehamilan uterus beradaptasi untuk menerima dan 

melindungi hasil konsepsi sampai persalinan. Pada awal kehamilan terjadi 

penebalan uterus yang distimulasi terutama oleh hormon estrogen dan 

sedikit oleh progesteron, pada tahap ini uterus mengalami kontraksi yang 

tidak teratur dan pada umumnya tidak disertai nyeri. Setelah kehamilan 12 

minggu penambahan ukuran uterus dipengaruhi oleh desakan konsepsi, 
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kontraksi pada tahap ini dideteksi dengan pemeriksaan bimanual yang 

muncul tiba-tiba antara 5-25 mmHg. Pada akhir kehamilan otot-otot uterus 

akan berkontraksi sehingga segmen bawah uterus melebar dan menipis, 

kontraksi jarang dan akan meningkat pada satu atau dua minggu 

menjelang persalinan.   

2) Serviks 

Serviks akan menjadi lebih lunak saat satu bulan setelah konsepsi hal ini 

disebabkan oleh pembuluh darah dalam serviks bertambah dan hiperplasia 

kelenjar serviks. Pada saat kehamilan mendekati aterm, konsentrasi 

kolagen menurun lebih nyata sehingga serviks menjadi lebih lunak. Proses 

perbaikan serviks terjadi setelah persalinan sehingga siklus kehamilan 

dapat berulang.  

3) Ovarium 

Proses ovulasi terhenti dan pematangan folikel baru ditunda. Satu korpus 

luteum dapat ditemukan di ovarium dan berfungsi selama maksimal 6 – 7 

minggu awal kehamilan dan setelah itu berperan sebagai penghasil 

progesteron dalam jumlah minimal.  

4) Vagina dan Perineum 

Peningkatan vaskularisasi dan hiperemia tampak jelas pada kulit dan otot-

otot perineum dan vulva, terjadi penipisan mukosa dan hilangnya sejumlah 

jaringan ikat dan hipertrofi sel-sel otot polos. Sebagai persiapan 

persalinan, mukosa dinding vagina menebal, mengendornya jaringan ikat 

dan hipertrofi sel otot-otot polos, sehingga dinding vagina bertambah 

panjang.  

5) Kulit 

Kulit dinding perut menjadi kemerahan, kusam dan kadang mengenai 

daerah payudara dan paha. Salah satu faktor pendorong terjadinya hal ini 

adalah estrogen dan progesteron yang berperan dalam melanogenesis. 

Pigmentasi yang berlebihan biasanya akan hilang atau berkurang setelah 

persalinan. 

6) Payudara 
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Pada awal kehamilan payudara menjadi lebih lunak, setelah bulan kedua 

ukuran payudara bertambah dan vena-vena di bawah kulit akan lebih 

terlihat, puting bertambah besar dan kehitaman. Jika payudara membesar 

maka striae akan muncul pada perut.  

b). Sistem Kardiovaskular 

Kapasitas vaskular meningkat untuk mengimbangi pertumbuhan janin 

dalam rahim, volume darah meningkat secara progresif mulai minggu ke-6 

– 8 kehamilan dan mencapai puncak pada minggu ke-32 – 34 dengan 

perubahan kecil setelah minggu tersebut. Jumlah sel darah putih 

meningkat hingga 10.000/ml. 

c). Sistem Respirasi 

Terjadi desakan diafragma karena pembesarahan uterus pada usia 32 

minggu sehingga muncul kompensasi tubuh dengan meningkatnya 

kebutuhan oksigen sehingga ibu hamil bernafas lebih dalam sekitar 20-25 

% dari kebutuhan biasanya. Mencapai puncaknya pada minggu ke-37 dan 

kembali normal setelah 24 minggu pasca persalinan.  

d). Traktus Digestivus 

Uterus yang bertambah besar mengakibatkan lambung, usus dan apendiks 

tergeser ke arah atas dan lateral. Terjadi penurunan motilitas otot polos 

pada traktus digestivus dan penurunan sekresi asam hidroklorid dan peptin 

di lambung. Gusi menjadi lebih hiperemis dan lunak sehingga apabila 

terjadi trauma sedang maka dapat menyebabkan perdarahan. Hemorrhoid 

sering terjadi akibat konstipasi dan peningkatan tekanan vena pada bagian 

bawah karena pembesaran uterus. Hati mengalami perubahan anatomik 

dan morfologik.  

e). Traktus Urinarius 

Pada bulan pertama kehamilan, vesica urinaria tertekan oleh uterus yang 

mulai membesar sehingga muncul keinginan untuk sering berkemih. 

Keadaan ini akan menghilang dengan makin tuanya kehamilan apabila 

uterus telah keluar dari rongga panggul. Pada akhir kehamilan, apabila 
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kepala janin sudah mulai turun ke pintu atas panggul, keluhan sering 

berkemih akan timbul kembali.  

f). Sistem endokrin 

Konsentrasi plasma hormon paratiroid menurun pada trimester pertama 

kemudian akan meningkat secara progresif. Kerja hormon paratiroid ini 

untuk memasok janin dengan kalsium yang adekuat.  

g). Sistem Muskuloskeletal 

Bentuk umum pada kehamilan adalah, lordosis yang progresif akibat 

kompensasi dari pembesaran uterus ke posisi anterior, menggeser pusat 

daya berat ke belakang ke arah dua tungkai.  

 

3. Perubahan Psikologis Selama Kehamilan  

Perubahan psikologis selama masa kehamilan, (Lily, 2019 ; Rahmawati, 

2017), yaitu:  

a. Perubahan Psikologi Trimester Pertama  

Pada trimester awal, diperkirakan terdapat 80 % ibu merasa kecewa, timbul 

penolakan, kecemasan dan kesedihan.  Terjadi fluktuasi emosi atau timbul rasa 

tidak nyaman.  

b. Perubahan Psikologi Trimester Kedua  

Masa ini biasa disebut sebagai periode kesehatan yang baik. Ibu mulai 

merasa nyaman dan tubuh sudah terbiasa dengan kadar hormon yang lebih 

tinggi, mulai menggunakan energi dan pikirannya dengan baik. Sebagian ibu 

merasa terlepas dari kecemasan seperti yang dirasakannya pada trimester 

pertama. 

c. Perubahan Psikologi Trimester Ketiga  

Ibu mulai merasa khawatir bayinya akan lahir tiba-tiba, khawatir bayinya 

lahir tidak normal, meningkatnya kewaspadaan mengenai timbulnya tanda dan 

gejala persalinan, ibu mulai merasa takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang 

mungkin timbul saat persalinan, merasa sedih karena akan berpisah dari 

bayinya dan merasa kehilangan perhatian khusus saat hamil.  
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4. Dalil tentang Kehamilan 

Dalam Al-qur’an surah Al-Mu’minun ayat 12-14, Allah berfirman :   

نْ طِيْنٍ  كِيْنٍ  ۚ   وَلَقدَْ خَلَقْنَا الِْْ نْسَا نَ مِنْ سُلٰلةٍَ م ِ النُّطْفَةَ ثمَُّ خَلقَْنَا  ۚ   ثمَُّ جَعلَْنٰهُ نطُْفَةً فِيْ قرََا رٍ مَّ

 ۚ   لْقاً اٰخَرَ عَلَقَةً فخََلقَْنَا الْعلََقَةَ مُضْغَةً فخََلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فكََسَوْنَا الْعِظٰمَ لحَْمًا ثمَُّ انَْشَأنْٰهُ خَ 

ُ احَْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ  ۚ   فَتبَٰـرَكَ اللّٰه  

 Artinya: "Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) 

dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam 

tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang 

melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan 

segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami 

bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang 

(berbentuk) lain. Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik." (Alqur’an 

Indonesia). 

 Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah, ayat ini menjelaskan 

tentang proses penciptaan manusia. Proses yang sedemikian mengagumkan ini 

membuktikan bahwa perlunya iman dan tunduk kepada Allah SWT serta 

keharusan mengikuti jejak orang-orang mukmin. Saripati dari tanah adalah apa 

yang diproduksi oleh alat pencernaan dari bahan makanan yang kemudian 

menjadi darah, yang kemudian berproses hingga akhirnya menjadi sperma ketika 

terjadi hubungan seks. Inilah yang dimaksud dengan saripati tanah karena ia 

berasal dari makanan manusia baik tumbuhan maupun hewan yang bersumber 

dari tanah (Shihab, 2002). 

B. Religiusitas 

1. Definisi Religiusitas 

Di dalam kamus ilmiah religiusitas dikatakan sebagai “Ketaatan terhadap 

agama.” Religiusitas berasal dari kata religi yang berarti berhubungan dan 

mengikat. Religiusitas adalah kualitas diri seseorang dalam memahami, 

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama di dalam kehidupannya 

sehingga merujuk pada ketaatan kepada agama (Alfin, 2019).  
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Religiusitas adalah suatu sistem kompleks dari keyakinan, sikap dan 

upacara yang menghubungkan individu dengan suatu keberadaan yang bersifat 

ketuhanan sehingga menjadikan seseorang sebagai orang beragama (Fitriani, 

2016). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa religiusitas berarti 

sesuatu yang nampak berupa sikap yang menunjukkan aspek religi yang 

dihayati oleh individu dalam hati dikaitkan dengan kokohnya keyakinan, 

pelaksanaan ibadah, kaidah serta penghayatan agama yang dianut dalam bentuk 

aktivitas sebagai wujud ibadah. 

2. Dimensi Religiusitas 

Menurut Glock dan Stark (1970), dimensi religiusitas ada lima yaitu : 

a. Dimensi keyakinan, seseorang menerima atau berpegang teguh pada 

kepercayaan dengan sangat kuat dan tidak dapat diubah. Contoh percaya adanya 

Tuhan, tradisi-tradisi dalam agama yang sama.  

b. Dimensi praktek agama, dimensi ini mencakup perilaku ketaatan, pelaksanaan 

kewajiban-kewajiban di dalam agama seperti, hal-hal yang dilakukan orang untuk 

menunjukkan komitmen terhadap agama. 

c. Dimensi pengalaman, seseorang mengalami dan merasakan pengalaman 

keagamaannya yang berupa komunikasi dengan Allah. 

d. Dimensi konsekuensi, mengacu pada identifikasi  akibat dari keyakinan 

terhadap agama, praktek, dan perilaku sosial yang menentukan ketaatan sebagai 

komitmen keagamaan. 

e. Dimensi pengetahuan agama, mengacu pada harapan bahwa orang yang 

beragama memiliki pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan mengenai 

ajaran agamanya.  

3. Faktor yang mempengaruhi religiusitas 

Menurut Alfin (2019), faktor yang dapat mempengaruhi religiusitas 

adalah: 

a. Faktor sosial, seluruh pengaruh sosial dalam perkembangan sikap keagamaan, 

pengetahuan tentang agama, proses penyesuaian diri dengan pendapat dan sikap 

yang ada di lingkungan sekitar.  
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b. Faktor alam, pengalaman yang menambah keselarasan sikap keagamaan.  

c. Faktor moral, pengalaman konflik perilaku yang diyakini dapat dibimbing ke 

arah yang lebih baik.  

d. Faktor afektif, pengalaman agama yang dalam atau pengalaman yang berkaitan 

dengan batin emosional yang terikat secara langsung dengan Allah. 

4. Fungsi Religiusitas pada ibu hamil 

Menurut Cholifah (2012), peranan religiusitas pada ibu hamil sangat 

penting dalam kehidupannya. Dengan adanya agama, ibu hamil akan lebih 

mendekatkan diri kepada Allah. Faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa pada 

ibu hamil adalah: 

a. Faktor Internal 

 Faktor internal adalah faktor yang ada pada diri seseorang meliputi kondisi 

psikologis, keimanan dan ketaqwaan. Kondisi psikologis yang baik adalah 

keserasian antara pikiran dan perasaan, keimanan yang mantap akan 

menghindarkan ibu hamil dari gangguan kecemasan yang ada dalam jiwa, 

ketaqwaan yang diwujudkan dengan amalan merupakan cara yang efektif untuk 

menghindarkan diri dari perbuatan tercela. 

b. Faktor Eksternal 

 Faktor eksternal adalah faktor yang ada diluar diri seseorang mencakup 

semua aspek yang ada diluar individu, seperti keluarga, lingkungan, masyarakat 

sekitar dan sebagainya. Apabila faktor eksternal ini tdk kondusif tentu akan 

mempengaruhi mental seseorang.  

5. Dalil tentang Religiusitas 

Dalam Al-qur’an surah Al-Baqarah ayat 177, Allah berfrman : 

ِ وَا وَا  لْيوَْمِ الْْٰ خِرِ وَا لْمَلٰٰٓئکَِةِ  ليَْسَ الْبرَِّ انَْ توَُلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبلََ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰـكِنَّ الْبرَِّ مَنْ اٰمَنَ باِ للّٰه

نَ  آٰئِلِيْنَ وَفِى  ۚ   وَاٰ تىَ الْمَا لَ عَلٰى حُب ِهّٖ ذوَِى الْقرُْبٰى وَا لْيتَٰمٰى وَا لْمَسٰكِيْنَ وَا بْنَ السَّبيِْلِ  ۚ   لْكِتٰبِ وَا لنَّبيِ ّٖ وَا لسَّ

قاَ بِ  کٰوةَ  ۚ   الر ِ لٰوةَ وَاٰ تىَ الزَّ بِرِيْنَ فِى الْبأَسَْآٰءِ وَا  ۚ   عٰهَدُوْاوَا لْمُوْفوُْنَ بِعهَْدِهِمْ اذِاَ  ۚ   وَاَ قاَ مَ الصَّ وَا لصه

آٰءِ وَحِيْنَ الْبَأسِْ  رَّ َۚ وَاُ ولٰٰٓئكَِ هُمُ الْمُتَّقوُْن ۚ   اوُلٰٰٓئكَِ الَّذِيْنَ صَدَقوُْا ۚ   لضَّ  

Artinya: "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke 

barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari 

Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang 
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dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang 

dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba 

sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang 

menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, 

penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar 

dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." ( Al-qur’an Indonesia). 

 Maksud dari ayat ini adalah kebajikan atau ketaatan yang mendekatkan 

diri kepada Allah bukanlah menghadapkan wajah dalam shalat ke arah timur dan 

barat tanpa mengandung makna. Kebajikan yang seharusnya adalah yang dapat 

mengantar pada kebahagiaan dunia dan akhirat yaitu keimanan kepada Allah. 

Ayat ini menegaskan bahwa kebajikan yang sebenarnya adalah iman sehingga 

akan meresap ke dalam jiwa seseorang dan menghasilkan amalan-amalan yang 

terlahir dari perilaku (Shihab, 2002). 

6. Pengukuran Religiusitas 

Pengukuran religiusitas dapat menggunakan berbagai skala penelitian, 

salah satunya adalah skala religiusitas dengan menggunakan konsep Glock and 

Stark (1970) yaitu, dimensi keyakinan, dimensi praktek agama, dimensi 

pengetahuan agama dan dimensi konsekuensi. Kuesioner ini terdiri dari 40 item 

yang berisi pernyataan pendapat disajikan kepada responden dan untuk 

mengetahui religiusitas responden, dibuat kategorisasi rentang dengan skala likert. 

Kuesioner ini sudah teruji validitas dan tingkat realibilitasnya dengan tingkat 

validitas 0,05 dan tingkat realibilitas 0,9209 (Mahmudah, 2010). 

C. Kecemasan 

1. Definisi Kecemasan  

 Kecemasan adalah keadaan emosi tanpa adanya objek tertentu yang dapat 

dipicu oleh hal yang tidak diketahui dan berkaitan dengan semua pengalaman 

baru (Ramona, 2014). 

Kecemasan diartikan sebagai perasaan khawatir atau gelisah mengenai 

sesuatu hasil yang tidak pasti yang mempengaruhi atau menyebabkan depresi 

(Kajdy and Feduniw, 2020).  
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Kecemasan adalah respon terhadap suatu situasi yang mengancam dan 

merupakan hal yang normal terjadi disertai perkembangan, perubahan, 

pengalaman baru dalam menemukan identitas diri (Sadock, 2015). 

2. Etiologi Kecemasan 

 Menurut Sadock (2015), terdapat dua teori mengenai etiopatogenesis 

kecemasan, yaitu teori psikologis dan teori biologis. Teori psikologis terbagi 

atas tiga bagian utama yaitu teori psikoanalitik, teori perilaku dan teori 

eksistensial. Sedangkan teori biologis terbagi atas sistem saraf otonom, 

neurotransmitter, studi pencitraan otak dan teori genetik.  

a. Teori psikoanalitik 

 Teori ini memandang bahwa kecemasan dapat terjadi akibat dari konflik 

psikis antara keinginan yang tidak disadari dengan realitas eksternal. Akibatnya 

timbul mekanisme pertahanan untuk mencegah pikiran dan perasaan yang tidak 

dapat diterima tidak muncul dalam kesadaran. 

b. Teori perilaku 

 Teori ini memandang bahwa kecemasan bersumber dari respon yang 

dipelajari sebagai akibat dari stimulus lingkungan spesifik. Kecemasan ini 

dapat timbul akibat pengalaman yang didapat dari orang-orang sekitarnya dan 

dapat diubah dengan hadirnya pengalaman baru. 

c. Teori eksistensial 

 Teori ini digunakan dalam gangguan cemas menyeluruh tanpa stimulus 

spesifik. Teori ini memandang bahwa kecemasan dapat timbul akibat perasaan 

individu yang merasa hidup tanpa adanya tujuan.  

d. Sistem saraf otonom 

 Stimulasi dari sistem ini dapat menimbulkan gejala seperti kardiovaskular 

(takikardi), muskular (sakit kepala), gastrointestinal (diare), dan pernafasan 

(takipneu).  

e. Neurotransmitter 

 Berdasarkan penelitian, terdapat neurotransmitter yang berhubungan 

dengan kecemasan adalah asam gama-amino (GABA), serotonin dan 

norepinefrin.  
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f. Studi pencitraan otak 

 Studi ini menghasilkan beberapa petunjuk untuk memahami gangguan 

cemas. Hasil penelitian menunjukkan pasien dengan gangguan cemas memiliki 

keadaan patologis pada fungsi otaknya. 

g. Teori genetik 

 Berdasarkan teori ini, didapatkan bahwa komponen genetik berperan 

dalam timbulnya gangguan cemas, hereditas termasuk dalam faktor 

predisposisi dalam timbulnya gangguan cemas.  

Menurut Azhar (2016), etiologi kecemasan dapat dijelaskan menurut teori 

psikospiritualisme, teori ini mengemukakan bahwa unsur psikologi 

mempengaruhi segala bentuk dimensi spiritual dan dimensi spiritual juga 

mempengaruhi psikologi. Psikospiritualisme yaitu kejadian atau proses yang 

dialami dalam diri seseorang untuk menggali segala bentuk kemampuan atau 

potensi spiritual dalam diri seseorang agar lebih memiliki spiritualitas tinggi.  

Penemuan terbaru mengungkapkan bahwa jantung lebih dari sekedar 

pompa, ia melakukan simfoni seluler yang merupakan inti dari keberadaan 

seseorang. Hal tersebut merupakan cara baru untuk memahami penyembuhan 

dan kesadaran manusia dan menciptakan model baru untuk hidup yang 

mengarah pada kesehatan, kebahagiaan, dan pengetahuan diri yang lebih baik 

(Azhar Arsyad, 2016). 

        Respritualisasi adalah tugas yang diemban oleh muatan 

psychospritualisme masa kini yang membahas masalah masalah diri dan ruh 

dan hal-hal lain yang bersifat spiritual dalam dada dan kalbu setiap manusia. 

Ruh (Inner Capacity) terdapat pada setiap insan yang membuat manusia 

semangat, memiliki rasa peduli, sedih dan marah. Kapasitas ruh lebih utama 

dan perlu dilatih dan di test terus menerus (Azhar Arsyad, 2016). 

       Al-nazhariyah atau pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan 

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

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

shudûr adalah kesadaran yang kemudian dinamakan ruh yang dipercayakan 

Tuhan pada diri seseorang (Azhar Arsyad, 2016). 
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3. Faktor yang mempengaruhi kecemasan 

 Terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap kecemasan pada ibu hamil 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi atas dua poin 

yaitu kepercayaan tentang persalinan dan perasaan menjelang persalinan. 

Faktor eksternal terbagi menjadi dua yaitu informasi tenaga kesehatan dan 

dukungan suami (Shodiqoh et al., 2014). 

 Faktor lain yang juga berpengaruh adalah faktor psikologis yang berasal 

dari dalam diri ibu hamil (internal) dan dapat berasal dari faktor luar 

(eksternal). Faktor psikologis internal berupa latar belakang kepribadian ibu 

dan perubahan hormonal selama masa kehamilan. Faktor psikologis eksternal 

berupa pengalaman, kecemasan, gangguan emosi, dukungan keluarga,  

dukungan suami dan religiusitas (Elvina and ZA, 2018). 

 Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhermi bahwa 

religiusitas dan dukungan keluarga merupakan faktor pengaruh kecemasan 

(Suhermi and Amirasti, 2020). 

 

4. Mekanisme Kecemasan 

 Keadaan stress dan tegang menyebabkan pengaktifan Limbic Hipotalamus 

Pituitary Adrenal Axis (LHPA), kemudian akan merangsang hipotalamus dan 

menyebabkan sekresi hormon corticotrophin releasing hormone (CRH). Hal 

ini akan menyebabkan peningkatan produksi Sympathetic Adrenal Medular 

axis (SAM), adanya respon menyebabkan stimuli pada alur Limbic 

Hipotalamus Pituitary Adrenal Axis (LHPA), merangsang hipotalamus dan 

menyebabkan sekresi hormon Adenocorticotropic Hormone (ACTH) yang 

menstimulus produksi hormon kortisol dari korteks adrenal, aktivasi ACTH 

juga menyebabkan teraktivasinya neuron adrenergik (Norepinefrin) dari Locus 

Ceruleus (LC) kemudian akan mensekresikan epinephrine. Apabila terdapat 

stresor maka sistem LC bertanggungjawab untuk merespon dengan fight or 

flight (Guilliams and Edwards, 2010). 
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Gambar 1.1 Mekanisme Kecemasan  (Guilliams and Edwards, 2010). 

 Saat hamil, terjadi peningkatan hormon progesteron yang menyebabkan 

gangguan perasaan dan membuat ibu cepat lelah sehingga memberikan efek 

cemas pada ibu hamil. Hormon adrenalin juga mengalami peningkatan 

sehingga menimbulkan disregulasi biokimia tubuh sehingga muncul 

ketegangan fisik pada ibu hamil seperti mudah marah, gelisah, tidak mampu 

memusatkan pikiran, dan cemas (Wulandari, 2019). 

 Adanya peningkatan konsentrasi noradrenalin dalam plasma darah, 

menyebabkan aliran darah ke uterus terganggu. Uterus sensitif terhadap 

noradrenalin sehingga menimbulkan efek vasokontriksi akibatnya proses 

pertumbuhan dan perkembangan janin intra uterin terhambat karena kurangnya 

oksigen dan nutrisi sehingga beresiko terjadi berat badan lahir rendah (BBLR). 

Kondisi stres dan cemas yang dialami ibu hamil dapat merangsang peningkatan 

hormon kortikotropin yang berinteraksi dengan hormon oksitosin dan 

prostaglandin. Hormon oksitosin berperan pada kontraksi uterus sehingga 

dapat terjadi kelahiran sebelum waktunya (Maki, 2018). 
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5. Gejala Kecemasan  

 Menurut Sadock (2015), gejala-gejala kecemasan, yaitu : 

a. Ketegangan (tension), perasaan tegang, lesu, sulit beristirahat dengan tenang, 

mudah menangis, mudah terkejut, gemetar dan gelisah. 

b. Perasaan Ansietas, kondisi individu yang menampakkan perasaan cemas, 

firasat buruk, takut akan pikiran sendiri dan mudah tersinggung. 

c. Gangguan Tidur, sulit memulai tidur, terbangun di malam hari, tidur tidak 

nyenyak, mimpi buruk, dan tidur tidak puas. 

d. Gangguan Kecerdasan, sulit berkonsentrasi dan daya ingatan buruk 

e. Perasaan Depresi, hilangnya minat, perasaan yang berubah sepanjang hari 

f. Gejala Somatik (Otot), nyeri otot,kaku otot, dan suara yang tidak stabil.   

g. Gejala Somatik (Sensorik), penglihatan kabur, merasa lemah, muka merah 

atau pucat. 

h. Gejala Kardiovaskular, takikardi, nyeri dada, denyut nadi mengeras, detak 

jantung menghilang atau berhenti sejenak. 

i. Gejala Respiratori, perasaan tercekik, sering menarik napas, sesak, dan rasa 

tertekan di dada. 

j. Gejala Gastrointestinal, gangguan pencernaan, mual, muntah, sulit buang air 

besar, kehilangan berat badan, sulit menelan, perut melilit, nyeri sebelum dan 

sesudah makan. 

k. Gejala Urogenital, sering buang air kecil, impotensi, ereksi hilang, perasaan 

menjadi dingin. 

l. Gejala Otonom, muka merah, mudah berkeringat, pusing dan sakit kepala. 

m. Tingkah laku ketika wawancara, gelisah, jari gemetaran, tidak tenang, muka 

tegang, napas pendek dan cepat dan muka merah. 

6. Tingkat kecemasan 

Menurut Videbeck (2012), tingkat kecemasan terbagi atas 3 : 

a. Kecemasan ringan, berkaitan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-

hari, timbulnya perasaan bahwa ada suatu hal yang membutuhkan perhatian 

khusus. Stimulasi sensoris menjadi meningkat dan mampu memusatkan 
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perhatian untuk berpikir, belajar menyelesaikan masalah, bertindak dan mampu 

melindungi diri sendiri. 

b. Kecemasan sedang, timbulnya perasaan yang bersifat mengganggu sehingga 

seseorang merasa khawatir. Hal ini dapat mempengaruhi pola pemusatan 

perhatian seseorang pada hal yang penting sehingga seseorang cenderung 

mengesampingkan hal yang lain, sehingga mempersempit lahan persepsi 

seseorang. 

c. Kecemasan berat, dapat dialami oleh seseorang yang meyakini adanya 

ancaman sehingga lebih fokus pada sesuatu yang mendetail dan spesifik serta 

tidak berfikir  tentang hal lain. 

d. Kecemasan sangat berat, tingkat tertinggi dari ansietas yang berupa semua 

pemikiran rasional tidak berjalan dengan baik sehingga timbul respon 

keinginan untuk pergi secepatnya, tetap di tempat atau tidak melakukan 

apapun. Ansietas jenis ini sangat berhubungan dengan ketakutan dan teror 

(Videbeck, 2012). 

7. Tatalaksana Kecemasan  

 Tata laksana kecemasan yang dapat dilakukan berupa terapi farmakologi 

dengan pemberian obat anti ansietas, akan tetapi pemberian obat ini dapat 

menyebabkan ketergantungan obat, BBLR, kelahiran bayi prematur sehingga 

lebih dianjurkan untuk menggunakan terapi non farmakologi dalam 

penanganan kecemasan (Islami, 2020). 

 Terapi non farmakologis bertujuan untuk dapat meningkatkan adaptasi ibu 

selama kehamilan melalui relaksasi benson dan dzikir. Relaksasi benson 

merupakan metode respon relaksasi pernafasan yang melibatkan keyakinan 

pasien sehingga menciptakan lingkungan internal dan dapat membantu pasien 

mencapai kondisi kesehatan yang lebih tinggi. Relaksasi ini terdiri dari empat 

poin utama yaitu: menciptakan lingkungan tenang, merelaksasikan otot dari 

kaki hingga kepala, merelaksasikan tubuh dan pikiran, dan melakukan napas 

dalam dengan menghirup udara menggunakan hidung, mengeluarkannya 

dengan menggunakan mulut diiringi pengulangan kalimat yang dapat membuat 
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pasien tenang atau nyaman dan mengalihkan pikiran pasien dari stresor 

(Susilowati and Pramana, 2019). 

 Dzikir dapat membantu ibu hamil membentuk persepsi keyakinan bahwa 

stresor yang ada akan dapat dihadapi dengan baik atas bantuan Allah. Dzikir 

membuat seseorang merasa tenang sehingga menekan kerja sistem saraf 

simpatis dan mengaktifkan kerja sistem saraf parasimpatis (Sudiarto, 2015). 

8. Pandangan Islam tentang Kecemasan 

Menurut tafsir Al- Mishbah, orang yang beriman hatinya akan tenteram 

dan damai sebab zikir memberikan efek menenangkan hati. Maksud zikir 

adalah mengingat Allah, baik melalui hati atau lisan sehingga dengan berdzikir 

seseorang akan keluar dari rasa ragu, bimbang dan kekhawatiran oleh karena 

itu kebiasaan berdzikir perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari (Shihab, 

2002). 

Sebagaimana dalam Al-Qur’an Q.S Ar-Rad ayat 28 Allah SWT berfirman: 

ِ تطَْمَىِٕنُّ الْقلُوُْبُ  ِ   الََْ بذِِكْرِ اللّٰه ۚ  الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا وَتطَْمَىِٕنُّ قلُوُْبهُُمْ بذِِكْرِ اللّٰه   

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 

tenteram dengan mengingat Allah SWT. Ingatlah, hanya dengan mengingat 

Allah-lah hati menjadi tenteram (Alqur’an Indonesia). 

Berkaitan dengan ayat diatas, Imam Ibnu Katsir menjelaskan kandungan 

surah ini adalah, hati akan menjadi baik dan senang ketika menuju ke sisi 

Allah. Hati menjadi tenang ketika mengingat Allah, dan hati merasa puas 

ketika merasa bahwa Allah adalah Pelindung dan Penolong (Muhammad, 

2010).  

Berdzikir memiliki manfaat yang sangat penting dalam menentramkan 

jiwa, hati dan pikiran menjadi lebih suci dan bersih, menjaga hubungan 

langsung dengan Allah sehingga dapat terhindar dari perbuatan tercela. Ibu 

hamil dianjurkan untuk selalu berdzikir karena zikir termasuk dalam bentuk 

spiritual dan religiusitas sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah 

SWT sehingga seseorang dapat membentuk pemikiran lain selain rasa takut 

yaitu, keyakinan bahwa setiap stressor atau hal yang menghadirkan kecemasan 
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dapat dihadapi dengan baik dengan bantuan Allah SWT (Perwitaningrum et al., 

2016). 

Memperbanyak dzikir merupakan beta blocker yang mengakibatkan 

kondisi gelombang otak menjadi alfa sehingga tubuh memiliki energi yang 

kuat, menstabilkan hormon terutama hormon kortisol yang memiliki peran 

penting dalam respon stress. Dzikir yang dibaca membentuk stress value 

sehingga menciptakan karakteristik internal berupa persepsi stress yang 

menstimulasi HPA axis dan menstabilkan kortisol dan menyeimbangkan 

metabolisme tubuh (Utami, 2017).  

Pelaksanaan dzikir memerlukan ketenangan sehingga tubuh menjadi 

relaksasi dan fokus, penelitian mengenai terapi spritual didapatkan responden 

menjaga shalat dan dzikir beserta ibadahnya sejak sebelum kehamilan dan 

sudah menjaga shalat dan dzikirnya sehingga responden tidak merasakan 

depresi (Yusril Ihza,dkk, 2020).  

Diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al-Khudri dan Abu Hurairah r.a, Rasulullah 

Saw. Bersabda : 

وَلَْ حُزْنٍ وَلَْ أذَىً وَلَْ غَم ٍ حَتَّى الشَّوْكَةِ يشَُاكُهَا  مَا يصُِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَْ وَصَبٍ وَلَْ هَم ٍ 

ُ بهَِا مِنْ خَطَايَاهُ   إِلَّْ كَفَّرَ اللَّّٰ

Artinya: ”Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, atau 

penyakit, atau kekhawatiran, atau kesedihan, atau gangguan, bahkan duri yang 

melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya 

karenanya (HR. Al-Bukhari no. 5642 dan Muslim no. 2573). (Al-Utsaimin, 

2008). Maksud dari hadis diatas adalah, apabila seseorang mengalami 

kelelahan, kekhawatiran, kesedihan, gangguan maupun suatu penyakit hal 

tersebut merupakan penghapus dosa bagi orang itu, oleh karena itu kita 

diperintahkan untuk selalu percaya bahwa allah tidaklah memberikan sesuatu 

kesulitan melainkan ada maksud dibalik semua itu. 

9. Pengukuran Kecemasan 

 Untuk mengukur kecemasan dapat menggunakan berbagai skala, salah 

satunya adalah Hamilton Rating Scale For Anxiety (HARS). Digunakan untuk 

mengamati tingkat gangguan kecemasan yang terdiri dari 14 item sesuai 



 

24 
 

dengan gejala kecemasan. Masing-masing kelompok gejala diberi penilaian 

menggunakan angka antara 0-4. 0= tidak ada gejala sama sekali, 1=gejala 

ringan (terdapat 1 dari semua gejala yang ada), 2=gejala sedang (terdapat 

separuh dari gejala yang ada), 3=gejala berat (terdapat lebih dari sebagian 

gejala yang ada), 4=gejala berat sekali (terdapat semua gejala yang ada). Nilai 

dari kelompok gejala akan dijumlahkan dan ditentukan derajat kecemasannya, 

yaitu: <14 = tidak ada kecemasan. 14-20 = kecemasan ringan, 21-27 = 

kecemasan sedang, 28-41 = kecemasan berat, dan 42-56= kecemasan berat 

sekali. Kuesioner ini sudah teruji validitas dan realibilitasnya dengan tingkat 

validitas 0,93 dan tingkat realibitas 0,97 (Shodiqoh et al., 2014). 

D. Hubungan Religiusitas Dengan Derajat Kecemasan Ibu Hamil Primigravida  

Ketika seorang ibu menjalani kehamilan hingga akan menghadapi 

persalinan tentu mengalami berbagai macam perasaan seperti takut, bingung, 

kesepian, dan putus asa. Bila seorang ibu memiliki kerohanian yang kuat 

tentunya tidak akan memenuhi pikirannya dengan hal rasa sakit yang 

dirasakannya karena baginya rasa sakit adalah hikmah yang akan disertai 

dengan kesembuhan dari Allah SWT. Tapi bagi ibu yang tidak memiliki 

kerohanian yang cukup akan selalu gelisah setiap hari, ketakutan, dan akan 

tampak parah dengan menyulitkan orang-orang yang menangani untuk 

merawatnya. Maka dengan demikian diperlukan religiusitas untuk mengurangi 

tingkat kecemasan Ibu hamil dan juga memberikan dorongan moral dan 

spiritual (Cholifah, 2012). 

Perasaan yang dialami ibu hamil bermacam-macam ada yang sabar ada 

yang merasa takut atau cemas. Bagi yang tabah dan sabar maka mental dirinya 

akan bertambah kuat, nilai religiusitasnya meningkat sehingga dapat 

mengurangi kecemasan yang dideritanya karena ibu hamil yang memiliki 

tingkat religiusitas yang tinggi akan lebih yakin bahwa dibalik semua kejadian 

ada hikmahnya. Bagi ibu hamil yang iman dan jiwanya lemah maka dia akan 

resah dan gelisah sehingga rasa cemas akan mudah hadir dalam jiwanya, hal 

yang penting untuk dapat mengurangi kecemasan adalah tingkat penghayatan 

religiusitas. Terdapat hubungan yang sangat erat antara agama dan ketenangan 
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jiwa yang mampu mengurangi kecemasan yang dialami oleh seseorang (Juwita, 

2018).  

Seorang ibu mengalami kecemasan atau tidak itu tergantung dari religiusitas 

yang dimiliki oleh seorang ibu. Pentingnya religiusitas dalam kecemasan ibu 

hamil primigravida ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan dengan 

kecemasan ibu (Prautami, 2019). 
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E. KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisme Kecemasan 

Hormon adrenalin meningkat  disregulasi biokimia tubuh  peningkatan konsentrasi 

dalam plasma darah  aliran darah ke uterus terganggu  efek vasokontriksi  kurangnya 

oksigen dan nutrisi  proses pertumbuhan dan perkembangan janin intra uterin terhambat 

 beresiko terjadi BBLR. 

 Kondisi stres dan cemas  peningkatan hormon kortikotropin  berinteraksi dengan 

hormon oksitosin dan prostaglandin  dapat terjadi kelahiran sebelum waktunya. 

  

Ibu Hamil Primigravida 

(Kehamilan Pertama)  

Dimensi religiusitas 

1. Dimensi keyakinan 

2. Dimensi praktek agama 

3. Dimensi pengalaman 

4. Dimensi pengetahuan agama 

5. Dimensi konsekuensi 
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(Kuisioner HARS) 
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Bagan 1 Kerangka Teori 
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F. KERANGKA KONSEP 
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G.  KERANGKA KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPULASI : 

Semua ibu hamil primigravida di Klinik Wirahusada Medical Center Kota Makassar 2021 

. 

Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Jumlah sampel Ibu hamil 

primigravida di Klinik Wirahusada Medical Center Kota Makassar ditentukan 

berdasarkan kriteria inklusi dan eklusi. Adapun kriteria inklusi dan eklusi adalah : 

a.Kriteria Inklusi 

1. Bersedia menjadi responden  

2. Ibu dengan kehamilan pertama yang memeriksakan diri di Klinik Wirahusada 

Medical Center  Kec. Rappocini Makassar 

3. Beragama Islam 

b. Kriteria Eklusi 

1.Pasien tidak  dapat berkomunikasi dengan baik sehingga tidak memungkinkan 
untuk menjadi responden 

Pengambilan Data Sekunder : 

Data diperoleh dari rekapitulasi 

laporan ibu hamil primigravida di 

Klinik Wirahusada Medical Center 

Tahun 2021. 

. 

Pengambilan Data Primer : 

Data diperoleh dengan 
memberikan kuesioner kepada ibu 
untuk diisi mengenai religiusitas 
dan kecemasan ibu. 

Analisis data dengan ditabulasikan ke dalam SPSS versi 22 

Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi 

Bagan 3 Kerangka Kerja 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah desain 

penelitian analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Desain analitik 

cross sectional merupakan penelitian yang mempelajari korelasi antara 

sebab (independen) dengan akibat (dependen) dengan proses 

pengumpulan data dilakukan bersamaan secara serentak dalam satu 

waktu (Masturoh, 2018). 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Klinik Wirahusada Medical Center 

Kota Makassar. 

C. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada 05 Januari - 05 Februari 2022. 

D. Variabel Penelitian  

1. Variabel Independen 

Variabel independen pada penelitian ini adalah Religiusitas. 

Religiusitas adalah kualitas diri seseorang dalam memahami, 

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama di dalam kehidupannya 

sehingga merujuk pada ketaatan kepada agama (Alfin, 2019).  

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kecemasan. 

Kecemasan adalah keadaan emosi tanpa adanya objek tertentu yang 

dapat dipicu oleh hal yanag tidak diketahui dan berkaitan dengan semua 

pengalaman baru (Ramona, 2014). 

E. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil primigravida 

yang memeriksakan dirinya di Klinik Wirahusada Medical Center Kota 

Makassar Tahun 2021 yang berjumlah 280 orang. 
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2. Sampel Penelitian 

 Sampel pada penelitian ini adalah ibu hamil primigravida yang 

memeriksakan kehamilannya di Klinik Wirahusada Medical Center Kota 

Makassar Tahun 2021 dengan menggunakan metode teknik purposive 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini adalah : 

a. Kriteria Inklusi 

 1. Bersedia menjadi responden  

2. Ibu dengan kehamilan pertama yang memeriksakan diri di Klinik 

Wirahusada Medical Center  Kota Makassar. 

 3. Beragama Islam 

b. Kriteria Ekslusi 

1. Pasien tidak dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak 

memungkinkan menjadi responden.  

 Dalam penelitian ini, besarnya sampel ditetapkan dengan menggunakan 

rumus Slovin. Adapun rumus Slovin sebagai berikut: 

 n =  
𝑁

1+𝑁 (𝑒2)
 

 Keterangan: 

 n = Jumlah Sampel 

 N = Jumlah Populasi 

 e = Tingkat kesalahan (10%) 

  n =  
280

1+ 280 (0,052)
 

  n = 164,7 dibulatkan menjadi 165 sampel 

 

F. Cara Mengumpulkan Data 

1. Data Primer  

Data yang diperoleh berupa jawaban atau pernyataan langsung dari   

responden berdasarkan kuesioner yang diberikan. 

2. Data Sekunder 
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Data diperoleh dari rekapitulasi laporan ibu hamil primigravida di 

Klinik Wirahusada Medical Center Kota Makassar Tahun 2021.  

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang akan digunakan adalah kuesioner. 

Kuesioner merupakan cara pengumpulan informasi dari responden yang 

disajikan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan tertulis. 

1. Kuesioner  Skala Religiusitas 

Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner 

skala religiusitas. Skala pengukuran yang digunakan pada kuesioner ini 

adalah skala Likert dengan 4 jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Jawaban dari kuesioner ini 

tersusun menjadi pernyataan yang disajikan dalam kalimat pernyataan 

favourable, jika isinya mendukung atau menunjukkan ciri aspek yang 

diukur dan unfavourable, jika isinya tidak mendukung atau tidak 

menggambarkan aspek yang diukur. (Mahmudah, 2010).  

Skor dimulai dari skor satu sampai empat, untuk pernyataan 

favourable dengan jawaban sangat setuju (SS) mendapat skor empat, 

setuju (S) mendapat skor tiga, tidak setuju (TS) mendapat skor dua, sangat 

tidak setuju (STS) mendapat skor satu. Sedangkan pernyataan 

unfavourable  dengan jawaban sangat setuju (SS) mendapat skor satu, 

setuju (S) mendapat skor dua, tidak setuju (TS) mendapat skor tiga, sangat 

tidak setuju (STS) mendapat skor empat.   

Tabel 1.2 Kisi-Kisi Kuesioner Skala Religiusitas 

N

o 

Aspek Indikator Favourable Unfavourable Jmlh 

1 Dimensi keyakinan a. Berisikan 

harapan-harapan 

4 21 2 

  b. Keyakinan 

terhadap rukun 

iman 

9 , 30 15 , 40 4 
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2 Dimensi praktek 

agama 

a. Perilaku 

pemujaan 

2 , 32 11 , 23 4 

  b. Perilaku 

ketaatan  

7 , 14 6 , 17 4 

  c. Hubungan 

manusia dengan 

manusia 

13 , 34 8 , 33 4 

  d. Hubungan 

manusia dengan 

sekitar 

24 , 38 22 3 

3 Dimensi pengalaman a. Pengalaman 

keagamaan 

3 ,  10 16 , 26 4 

  b. Adanya 

komunikasi 

dengan tuhan 

18 1 , 29 3 

4 Dimensi pengetahuan 

agama 

a. Memiliki 

pengetahuan 

keyakinan dasar 

tentang agama 

5 , 35 19 , 37 4 

  b. Pengetahuan 

praktek ibadah 

36 31 2 

5 Dimensi konsekuensi a. Komitmen 

agama 

39 12 , 28 3 

  b. Keyakinan, 

praktek, 

pengalaman dan 

pengetahuan 

agama dari hari 

ke hari 

25 20 , 27 3 

 TOTAL  19 21 40 
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Tabel 1.3 Kriteria Pemberian Skor 

Alternatif Jawaban Bobot nilai 

Favourable 

Bobot nilai 

Unfavourable 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

 

 Instrumen ini sudah teruji validitas dan tingkat realibitasnya 

dengan tingkat validitas 0,05 dan tingkat realibillitas 0,9209 (Mahmudah, 

2010). 

2. Kuesioner HRS-A (Hamilton Rating Scale for Anxiety)  

Kuesioner yang digunakan untuk variabel kecemasan adalah 

kuisioner yang terdiri dari 14 pertanyaan dan termasuk dalam kelompok 

gejala kecemasan. Masing-masing kelompok diberi nilai angka antara 0-4, 

yaitu : 0 = tidak ada gejala sama sekali; 1 = gejala ringan atau terdapat 1 

kriteria dari semua gejala yang ada; 2 = gejala sedang jika terdapat 

sebagian dari gejala yang ada; 3 = gejala berat jika terdapat lebih dari 

sebagian dari gejala yang ada; dan 4 = gejala berat sekali jika terdapat 

semua gejala yang ada. Terdapat 14 kelompok gejala, masing-masing nilai 

dijumlahkan dan dinilai derajat kecemasannya, yaitu:<14 = tidak ada 

kecemasan; 14-20 = kecemasan ringan; 21-27 = kecemasan sedang; 28-41 

= kecemasan berat; dan 42-56 = kecemasan berat sekali.  

Instrumen ini sudah teruji validitas dan realibilitasnya dengan 

tingkat validitas 0,93 dan tingkat realibitas 0,97.  

H. Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang didapatkan dibuat dalam bentuk presentasi dan tabel 

distribusi frekuensi dengan pengolahan tabel kemudian dilakukan 
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pengolahan secara sistematik, dan harus melalui langkah-langkah sebagai 

berikut.  

1. Seleksi bertujuan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kategori.  

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

usaha untuk melengkapi data yang kurang lengkap.  

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

menjaga kerahasiaan identitas responden.  

4. Tabulasi dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan tujuan dan 

kemudian dimasukkan dalam tabel yang telah diberukan kode sesuai dengan 

analisis yang dibutuhkan sehingga mempermudah dalam analisis data. 

2. Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan aplikasi Statistical for Social Science (SPSS) versi 22, dengan 

menggunakan analisis univariat untuk mengetahui tingkatan variabel. Kemudian 

melakukan uji bivariat yaitu uji korelasi spearman untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antar variabel, yaitu hubungan religiusitas dengan kecemasan ibu hamil 

primigravida.  

I. Penyajian Data 

Dalam penelitian ini penyajian data berbentuk narasi dan disajikan 

dalam bentuk tabel. 

J. Etika Penelitian 

Penelitian ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan etik penelitian yang 

dikeluarkan oleh komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor surat etik 

NO.B.198/KEPK/FKIK/I/2022. Selain itu, dalam melakukan penelitian ini ada 

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

1. Sebelum meminta responden untuk mengisi instrumen penelitian, peneliti 

menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan penelitian, serta meminta 
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persetujuan responden untuk ikut serta dalam penelitian dengan baik dan 

sopan; 

2. Setiap responden dijamin kerahasiaannya atas data yang diperoleh dari 

hasil kuesioner dengan tidak menuliskan nama pasien, tetapi hanya 

berupa inisial pada laporan hasil penelitian; 

3. Tidak memaksa atau melakukan intervensi pada responden penelitian saat 

sedang dilakukan pengumpulan data; dan  

4. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak yang terkait sesuai dengan manfaat yang telah disebutkan 

sebelumnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Klinik Wirahusada Medical Center adalah Klinik  yang terletak di 

Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Sulawesi Selatan 

yang terletak di Jl. Monumen Emmy Saelan No.2-4, Makassar. Klinik Wirahusada 

Medical Center adalah perusahaan resmi yang bergerak di bidang penyediaan jasa 

kesehatan (Klinik Spesialis, Apotik, Lab, Asma center dan Homecare). Dalam 

rangka meningkatkan pelayanan dan memberi nilai tambah kepada pasien Klinik 

Wirahusada Medical Center Makassar bekerja sama dengan Prince Court Medical 

Center Malaysia.  

B. Hasil 

Penelitian ini dilakukan di Klinik Wirahusada Medical Center Kota 

Makassar yang berada di Sulawesi Selatan dimulai tanggal 05 Januari 2022 

sampai 05 Februari 2022. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 

165 sampel. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik 

observasional dengan pendekatan cross sectional. Pengumpulan data ini bertujuan 

untuk melihat dan mengetahui hubungan religiusitas dengan kecemasan pada ibu 

hamil primigravida di Klinik Wirahusada Medical Center Kota Makassar.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka 

disajikan hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Uji Asumsi Dasar 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang sama atau berdistribusi normal. Metode yang 

digunakan untuk melakukan uji normalitas dalam penelitian ini dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 
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Tabel 1.4 Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov Tes Sig. 

1 0,000 

   

  Berdasarkan tabel 1.4 hasi dari uji normalitas dengan Kolmogrov-

Smirnov dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini tidak berdistribusi 

normal, karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) untuk kedua variabel adalah 0,000 < 

0,005. Sehingga data tersebut tidak terdistribusi normal. Maka untuk pengolahan 

data selanjutnya akan digunakan pengolahan non parametrik.  

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang didapatkan di 

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

data sebagai berikut. 

Tabel 1.5 Hasil Uji Linearitas Data 

Linearitas Test Sig. 

1 0,678 

 

Berdasarkan tabel 1.5 hasil uji linearitas data di atas, diketahui bahwa nilai 

signifikansi 0.678 > α (0,05). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kedua data yang didapatkan atau kedua variabel penelitian memiliki hubungan 

secara linear. 

c. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengambil apakah sampel memiliki 

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

korelasi Rank Spearman. Hasil pengujian homogenitas data dengan menggunakan 

teknik Levence Test.  
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Tabel 1.6 Hasil Uji Homogenitas Data 

Levence Test Sig. 

1 0,036 

 

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

nilai Sig. adalah 0,036 < α (0,05), dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut 

bersifat tidak homogen yang berarti data sampel yang diteliti tidak memiliki 

varian yang sama.  

2. Analisis Univariat Responden 

Analisis univariat merupakan analisis mendasar yang digunakan untuk 

menggambarkan fenomena yang dikaji dengan menampilkan tabel frekuensi 

mengenai responden. Data kategori dijelaskan dengan angka atau nilai setiap 

kelompok, maka disajikan dalam tabel berikut :  

Tabel 1.7 Distribusi Religiusitas Ibu di Klinik Wirahusada Medical Center  

Tingkat Religiusitas Frekuensi Persentase % 

Rendah 8 4,8 

Sedang 155 93,9 

Tinggi 2 1,3 

Total 165 100,0 

    Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabulasi tabel 1.7, dari jumlah total sampel yaitu 165 sampel, 

diperoleh hasil bahwa ibu yang memiliki religiusitas rendah sebanyak 8 orang 

(4,8%), ibu yang memiliki religiusitas sedang sebanyak 155 orang (93,9%) dan 

ibu yang memiliki religiusitas tinggi sebanyak 2 orang (1,2%). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ibu yang memiliki religiusitas sedang lebih mendominasi 

yaitu 155 orang (93,9%).  
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Tabel 1.8 Distribusi Kecemasan Ibu di Klinik Wirahusada Medical Center  

Tingkat Kecemasan Frekuensi Persentase % 

Tidak ada kecemasan 28 17,0 

Kecemasan Ringan 28 17,0 

Kecemasan Sedang 100 60,6 

Kecemasan Berat 6 3,6 

Kecemasan Berat Sekali 3 1,8 

Total 165 100,0 

Sumber : Data Primer, 2022 

 Berdasarkan tabulasi tabel 1.8, dari jumlah total sampel yaitu 165 

sampel, diperoleh hasil bahwa ibu yang tidak mengalami kecemasan sebanyak 28 

orang (17,0%), ibu yang mengalami cemas ringan sebanyak 28 orang (17,0%), ibu 

yang mengalami cemas sedang sebanyak 100 orang (60,6%), ibu yang mengalami 

cemas berat sebanyak 6 orang (3,6%) dan ibu yang mengalami cemas berat sekali 

sebanyak 3 orang (1,8%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ibu yang 

mengalami cemas sedang lebih mendominasi yaitu 100 orang (60,6%).  

2. Analisis Bivariat  

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi spearman 

untuk mengetahui hubungan religiusitas dengan derajat kecemasan. Hubungan 

religiusitas dengan derajat kecemasan pada ibu hamil primigravida dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 1.9 Hubungan Religiusitas dengan Kecemasan Pada Ibu Hamil  

Primigravida di Klinik Wirahusada Medical Center Kota Makassar 

 Religiusitas Kecemasan 

Spearman's rho Religiusitas Correlation Coefficient 1,000 ,190* 

Sig. (2-tailed) . ,015 

N 165 165 

Kecemasan Correlation Coefficient ,190* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,015 . 

N 165 165 

Sumber: Data Primer,2022 
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Berdasarkan output diatas, diketahui nilai signifikansi atau Sig.(2 tailed) 

sebesar 0,015, karena nilai sig. lebih kecil dri 0,05 maka artinya ada hubungan 

yang signifikan antara variabel religiusitas dan kecemasan. Tingkat kekuatan 

sebesar 0,190, menunjukkan adanya korelasi tetapi termasuk kedalam korelasi 

sangat lemah. Arah hubungan 0,190 yang berarti positif (searah). H0 ditolak dan 

Ha diterima bahwa ada hubungan signifikan yang sangat lemah dan searah antara 

religiusitas dengan kecemasan ibu hamil primigravida. 

 

Ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima sehingga disimpulkan 

bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan derajat 

kecemasan pada ibu hamil. 

 

C. Pembahasan 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan religiusitas dengan 

kecemasan pada ibu hamil primigravida. Subjek penelitian didapatkan dengan 

menyebar kuesioner ke Klinik Wirahusada Medical Center. Responden dalam 

penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat religiusitas dan 

lima kategori berdasarkan tingkat kecemasan. Diketahui pada analisis tingkat 

religiusitas penelitian terdapat 8 orang (4,8%) dengan religiusitas rendah, 155 

orang (93,9%) dengan religiusitas sedang dan 2 orang (1,3%) dengan religiusitas 

tinggi. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa mayoritas ibu hamil berada 

pada tingkat religiusitas sedang. Pada kategori kecemasan terdapat 28 orang 

(17,0%) tidak ada kecemasan, 28 orang (17,0%) kecemasan ringan, 100 orang 

(60,6%) kecemasan sedang , 6 orang (3,6%) kecemasan berat dan 3 orang (1,8%) 

kecemasan berat sekali. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa mayoritas ibu 

hamil berada pada tingkat kecemasan sedang.  
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Hasil uji chi square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,047 < 0,05. Ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima sehingga disimpulkan bahawa 

terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan derajat kecemasan 

pada ibu hamil. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhermi & 

Syamsinar (2020) hasil uji statistik menggunakan uji Fisher’s Exat Test 

didapatakan p= 0,047. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

religiusitas dengan kecemasan ibu hamil primigravida, tingkat religiusitas yang 

baik sangat mempengaruhi tingkat kecemasan ibu hamil.(Suhermi and Amirasti, 

2020). Dalam penelitian serupa yang dilakukan oleh Rahman (2020) hasil 

perhitungan menggunakan SPSS 16.0 dengan Uji Maan Whitney U didapatkan 

nilai p= 0,038 < alpha 0,05 atau 5 % hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh 

efektivitas terapi dzikir terhadap tingkat kecemasan pada ibu hamil, yang mana 

zikir merupakan salah satu bentuk dari religiusitas.  

Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pramesti (2019) diperoleh hasil uji hipotesis didapatkan p= 0,065 hal ini 

menunjukkan bahwa religiusitas tidak berkorelasi negatif secara signifiksn 

terhadap kecemasan ibu hamil primigravida, religiusitas memberikan pengaruh 

sebesar 4% pada kecemasan, sedangkan 96% dipengaruhi oleh faktor lain. 

(Pramesti, 2019). Penelitian oleh Dedeh (2010) didapatkan hasil p= 0,465 > p= 

0,05 penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan tetapi tidak signifikan antara 

religiusitas dengan kecemasan pada ibu hamil anak pertama. (Mahmudah, 2010).  

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, mayoritas ibu hamil 

mengalami kecemasan sedang yang mana berdasarkan tingkat kecemasan menurut 

Videbeck (2012) bahwa dikatakan kecemasan sedang apabila timbul perasaan 

yang bersifat mengganggu sehingga orang merasa khawatir yang dapat 

mempengaruhi pola pemusatan perhatian seseorang. Hal ini dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor psikologi internal berupa 

perubahan hormon selama kehamilan dan eksternal berupa pengalaman, gangguan 

emosi, dukugan keluarga, dukungan suami dan religiusitas. (Elvina and ZA, 

2018). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, diketahui 
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bahwa pasien yang mengalami kecemasan berat sekali dipengaruhi oleh usia ibu 

yang masih muda sehingga mengalami gangguan emosi dan usia kehamilan sudah 

menjelang persalinan sehingga kecemasan yang ibu rasakan meningkat, Selain itu 

terdapat ibu hamil yang kurang mendapat dukungan suami dan keluarga.  

Saat hamil, terjadi peningkatan hormon progesteron yang menyebabkan 

gangguan perasaan dan membuat ibu cepat lelah sehingga memberikan efek 

cemas pada ibu hamil. Hormon adrenalin juga mengalami peningkatan sehingga 

menimbulkan disregulasi biokimia tubuh sehingga muncul ketegangan fisik pada 

ibu hamil seperti mudah marah, gelisah, tidak mampu memusatkan pikiran, dan 

cemas (Wulandari, 2019). 

 Aspek religius sangat penting dalam mengatasi bagaimana seseorang bisa 

menerima segala sesuatu yang menimpa seseorang, baik dalam hal positif maupun 

negatif. Ketika seseorang memiliki keyakinan dengan agama dan Tuhan, maka 

seseorang tersebut akan lebih dapat menerima dengan lapang apa yang menimpa 

hidupnya. Salah satu bentuk religius adalah kebiasaan berdzikir, saat ibu hamil 

membiasakan diri untuk berdzikir maka ibu hamil akan merasa dekat dengan 

Allah SWT, oleh karena itu tingkat percaya diri, perasaan aman dan tenteram 

semakin meningkat sehingga kecemasan-kecemasan yang dirasakan ibu hamil 

akan berkurang.  

Kecemasan merupakan suatu kondisi kejiwaan yang hampir selalu 

dirasakan oleh orang lain. Hal ini sering muncul terutama ketika seseorang 

menghadapi persoalan berat atau situasi yang menegangkan, sehingga timbul 

kegelisahan, kepanikan, kebingungan, ketidaktentraman dan sebagainnya. Saat 

ibu hamil membiasakan zikir, ia akan merasa dirinya dekat dengan Allah, berada 

dalam penjagaan dan lindungan-NYA, kalimat dzikir yang digunakan adalah 

kalimat istigfar : Astagfirullahal’azhiim (saya mohon ampun kepada Allah yang 

maha agung) dan shalawat. Kalimat dzikir tersebut di ucapkan berulang – ulang 

dengan tujuan sebagai proses pembelajaran dan melatih untuk membangun usaha 

dan kesungguhan demi meraih ridha, cinta dan perjumpaan dengan Allah SWT. 

(Rahman, 2020). 

Di dalam Al-qur’an Allah SWT berfirman : 
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دْرَا ا اِليَْهِ يرُْسِلِ السَّمَاءَٓ عَليَْكُمْ م ِ تكُِمْ وَلَْ تتَوََلَّوْا  وَيٰقوَْمِ اسْتغَْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُْبوُْْۤ ةً اِلٰى قوَُّ يَزِدكُْمْ قوَُّ رًا وَّ

 مُجْرِمِيْنَ 

"Dan (Hud berkata), "Wahai kaumku! Mohonlah ampunan kepada 

Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang 

sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah 

kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."(QS. Hud 11: Ayat 52). 

Jika dipandang dari sudut kesehatan jiwa, do’a dan dzikir mengandung 

unsur psikoteraupetik yang mendalam. Terapi psikoreligius juga mengandung 

kekuatan spritual atau kerohanian yang membangkitkan rasa percaya diri dan 

optimisme serta menstabilkan kesehatan jiwa. Rasulullah Saw bersabda : 

‘’Barang siapa yang senantiasa beristigfar, maka Allah akan memberikan 

kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan begi setiap kesempitan dan 

memberinya rizki dari arah yang tiada di sangka – sangka’’(HR. Abu Daud Ibnu 

Majah dan Ahmad). 

Selain berdzikir, religiusitas memiliki beberapa dimensi yang juga dapat 

menjadi penentu tingkat religiusitas seseorang, dimensi keyakinan yaitu seseorang 

menerima atau berpegang teguh pada kepercayaan dengan sangat kuat dan tidak 

dapat diubah apabila keyakinan seseorang itu kuat tentu religiusitasnya pun 

bertambah kuat, dimensi praktek agama yaitu perilaku dari seseorang yang 

mencakup ketaatan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan 

agamanya, dimensi pengalaman yaitu seseorang telah mengalami dan merasakan 

pengalaman berupa berkomunikasi dengan Allah melalui ibadahnya, dimensi 

konsekuensi yaitu seseorang menyadari bahwa terdapat akibat dari keyakinan 

agama, praktek dan perilaku sosial yang dilakukan berupa bentuk komitmen 

terhadap agamanya dan dimensi pengetahuan agama yaitu seseorang memiliki 

harapan bahwa orang beragama memiliki pengetahuan dasar-dasar keyakinan 

tentang agamanya. Apabila dimensi ini telah terpenuhi tentu akan mempengaruhi 

tingkat religiusitas seseorang begitupun sebaliknya, apabila dimensi ini tidak 

dijalankan dengan baik tentu berpengaruh pada tingkat religiusitas seseorang. 

Perasaan yang dialami ibu hamil bermacam-macam ada yang sabar ada 

yang merasa takut atau cemas. Bagi yang tabah dan sabar maka mental dirinya 
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akan bertambah kuat, nilai religiusitasnya meningkat sehingga dapat mengurangi 

kecemasan yang dideritanya karena ibu hamil yang memiliki tingkat religiusitas 

yang tinggi akan lebih yakin bahwa dibalik semua kejadian ada hikmahnya. Bagi 

ibu hamil yang iman dan jiwanya lemah maka dia akan resah dan gelisah sehingga 

rasa cemas akan mudah hadir dalam jiwanya, hal yang penting untuk dapat 

mengurangi kecemasan adalah tingkat penghayatan religiusitas. Terdapat 

hubungan yang sangat erat antara agama dan ketenangan jiwa yang mampu 

mengurangi kecemasan yang dialami oleh seseorang (Juwita, 2018).  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat religiusitas 

seseorang tidak dapat dijadikan patokan yang spesifik untuk menilai 

kecemasan seseorang khususnya pada ibu hamil, tidak semua ibu hamil yang 

religiusitasnya baik terlepas dari kesedihan yang dirasakan karena religiusitas 

merupakan hal yang nampak sedangkan kecemasan akan lebih dapat berkurang 

dengan spiritualitas atau yang berkaitan dengan sisi dalam seseorang atau yang 

disebut jiwa. Akan tetapi spiritualitas juga tidak dapat terlepas dari religiusitas 

karena antara religiusitas dengan spiritualitas memiliki hubungan yang 

berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan. 

 

 2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan kendala seperti metode 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner sehingga dapat 

memungkinkan adanya hasil yang bias karena untuk mengetahui religiusitas 

dan derajat kecemasan seseorang tidak hanya melalui kuesioner tetapi melalui 

wawancara ataupun observasi langsung kepada ibu hamil untuk dapat menilai 

bagaimana perilaku yang menunjang religiusitas dengan derajat kecemasan 

yang dialami sehari-hari.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Ringkasan Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat diringkas sebagai berikut: 

1. Tingkat religiusitas pada ibu hamil primigravida di Klinik Wirahusada 

Medical Center Kota Makassar mayoritas religiusitas sedang yaitu 

sebesar 93,9%. 

2. Tingkat kecemasan pada ibu hamil primigravida di Klinik Wirahusada 

Medical Center Kota Makassar mayoritas kecemasan sedang yaitu 

sebesar 60,6%. 

3. Hubungan religiusitas dengan kecemasan menunjukkan nilai Sig. (2 

tailed) sebesar 0,015 < 0,05 maka artinya ada hubungan yang 

signifikan antara variabel religiusitas dengan derajat kecemasan. Ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima bahwa ada hubungan 

yang signifikan dan searah antara religiusitas dengan derajat 

kecemasan ibu hamil primigravida di Klinik Wirahusada Medical 

Center Kota Makassar 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka didapatkan 

kesimpulan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat Hubungan 

yang signifikan dan searah antara religiusitas dengan derajat kecemasan ibu hamil 

primigravida di Klinik Wirahusada Medical Center Kota Makassar.   

C. Saran 

1. Bagi Ibu 

 Diharapkan kepada ibu untuk selalu berdzikir dan melakukan hal-hal 

positif yang berkaitan dengan agama sehingga dapat membantu 

mengurangi kecemasan dan pikiran-pikiran buruk mengenai 

kehamilannya. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 
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Perlunya mengadakan penyuluhan kesehatan kehamilan agar tingkat  

kecemasan pada ibu hamil dapat diturunkan.Perlunya melakukan 

edukasi mengenai masalah kecemasan pada ibu hamil primigravida 

saat melakukan pemeriksaan Antenatal  Care (ANC). 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapakan lebih banyak melakukan eksplorasi lagi mengenai 

variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi derajat kecemasan 

pada ibu hamil primigravida. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. 1 Surat Permohonan Menjadi Responden 

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, sebagai salah satu persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Kedokteran. Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan UIN Alauddin Makassar : 

Nama     : Nur Isnaini Yusra Ayu Lestari 

NIM      : 70600118050 

Judul Penelitian : Hubungan Religiusitas dengan Kecemasan Pada Ibu  

Hamil Primigravida di Klinik Wirahusada Medical 

Center Kota Makassar Tahun 2021 

Dengan segala kerendahan hati, saya memohon kepada ibu untuk berkenan 

menjadi responden dalam penelitian saya. Identitas ibu akan dirahasiakan dan 

tidak akan dipublikasikan sehingga hanya peneliti yang akan mengetahui 

informasi yang diberikan. Saya berharap ibu dapat menjawab dengan jujur sesuai 

dengan apa yang ibu rasakan saat ini. 

Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya mohon 

kesediaan Ibu untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah saya siapkan. 

Atas bantuan dan kesediaannya peneliti mengucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr Wb 

Makassar,  05 Januari  2022 

Nur Isnaini Yusra Ayu Lestari 
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Lampiran 1.2 Informed Consent 

LEMBAR PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  :  

Umur  : 

Alamat  : 

Setelah mendapatkan keterangan yang cukup dari peneliti serta menyadari 

manfaat dari penelitian di bawah ini yanag berjudul: 

”HUBUNGAN RELIGIUSITAS DENGAN KECEMASANA PADA IBU 

HAMIL PRIMIGRAVIDA DI KLINIK WIRAHUSADA MEDICAL 

CENTER KOTA MAKASSAR TAHUN 2021” 

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian 

ini dengan catatan bila suatu saat merasa dirugikan dalam bentuk apapun, berhak 

membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk mengundurkan diri. 

 

Makassar, 05 Januari 2022 

Mengetahui          Menyetujui 

 

(Nur Isnaini Yusra Ayu Lestari)    (.....................) 

Penanggung Jawab, Peneliti Utama 

Nama  : Nur Isnaini Yusra Ayu Lestari 

Alamat  : Jln. Danau Sawagi Kec. Pattallassang Kab. Gowa 

No. Telepon : 082346393462 



 

53 
 

Lampiran 1.3 Kuesioner Religiusitas 

KUESIONER SKALA RELIGIUSITAS 

Bacalah pernyataan di bawah ini dan beri tanda (√ ) di kolom angka yang 

mewakili jawaban anda. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah. Adapun 

alternatif jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut: 

SS = Sangat Setuju  

S = Setuju 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya menjadi lebih malas berdo’a selama masa 

kehamilan 

    

2. Dengan menjalani kehamilan ini membuat saya 

semakin rajin untuk melakukan shalat tepat waktu 

    

3. Berpuasa membuat saya semakin kuat menjalani 

kehamilan 

    

4. Dalam pikiran saya berisikan harapan agar anak saya 

dapat lahir dengan selamat 

    

5. Dengan mendalami agama membuat saya lebih 

tenang selama menjalani kehamilan 

    

6. Kehamilan ini membuat saya malas untuk beribadah     

7. Menjalani kehamilan ini membuat saya semakin taat 

untuk beribadah 

    

8. Selama hamil membuat saya lebih menutup diri untuk 

tidak berhubungan dengan orang lain 

    

9. Walaupun saya sedang hamil saya tetap meyakini 

rukun iman 
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10. Dengan berkomunikasi kepada Allah membuat 

perasaan saya menjadi lebih tenang 

    

11. Selama  hamil, saya shalat tidak tepat waktu     

12. Kehamilan membuat saya meninggalkan shalat dan 

perilaku ibadah lainnya 

    

13. Selama hamil membuat saya lebih banyak 

membangun hubungan baik dengan orang-orang 

sekitar saya 

    

14. Dengan menjalani kehamilan ini shalat saya penuh 5 

waktu dalam satu hari 

    

15. Dalam menjalani kehamilan ini membuat saya 

melupakan rukun iman 

    

16. Kehamilan membuat saya jarang berkomunikasi 

dengan Allah 

    

17. Selama  masa kehamilan, shalat saya tidak penuh 

dalam satu hari 

    

18. Saya yakin Allah mendengar do’a saya agar saya 

dapat melahirkan anak saya dengan selamat 

    

19. Saya merasa jauh dengan agama selama masa 

kehamilan 

    

20. Selama menjalani kehamilan ini ibadah saya dari hari 

ke  hari menurun 

    

21. Saya pesimis Allah tidak akan mengabulkan do’a 

saya agar anak saya dapat lahir dengan selamat 

    

22. Kehamilan ini membuat saya tidak peduli dengan 

lingkungan sekitar 

    

23. Saya malas mengaji selama masa kehamilan     

24. Walaupun hamil, saya tetap merawat tanaman di 

halaman rumah saya 

    

25. Selama menjalani kehamilan ibadah saya dari hari ke     
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hari semakin baik 

26. Berpuasa membuat saya lemah menjalani kehamilan     

27. Kehamilan ini membuat kadar keimanan saya 

menurun 

    

28. Saya tidak menjalankan shalat 5 waktu karena sedang 

hamil 

    

29. Dengan berkomunikasi kepada Allah saya menjadi 

lebih cemas 

    

30. Dengan meyakini rukun iman, membuat saya pasrah 

akan proses persalinan karena Allah maha 

menentukan 

    

31. Islam mempersulit wanita hamil untuk beribadah     

32. Saya mengumandangkan ayat-ayat suci Al-qur’an 

agar bayi saya ikut mendengarkan 

    

33. Hamil ini membuat saya malas mengikuti kegiatan 

sosial di lingkungan saya 

    

34. Walaupun hamil, saya tetap ikut kegiatan sosial di 

lingkungan saya 

    

35. Agama memberikan saya pegangan dan kepercayaan 

akan keyakinan kepada Tuhan 

    

36. Islam sangat memudahkan wanita hamil untuk 

beribadah 

    

37. Agama tidak memberikan pengaruh kepada saya 

selama proses kehamilan 

    

38.  Kehamilan membuat saya lebih mencintai lingkungan 

sekitar saya 

    

39. Walaupun sedang hamil saya tetap menjalankan 

ibadah shalat 5 waktu 

    

40.  Dengan mempercayai qadha dan qadar saya pesimis 

dengan kelahiran bayi saya 
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Lampiran 1.4 Kuesioner HARS 

KUESIONER TINGKAT KECEMASAN HARS (HAMILTON ANXIETY 

RATING SCALE) 

Petunjuk 

Bacalah terlebih dahulu dengan seksama sebelum memutuskan pilihan anda. 

Berilah tanda ( √ ) sesuai dengan keadaan yang anda alami.  

Nama Responden : 

Usia   :  

Alamat   : 

Usia Kehamilan  :                  (minggu) 

Tanggal Pemeriksaan : 

Skor : 0 = tidak ada 

1 = ringan 

2 = sedang 

3 = berat 

4 = berat sekali 

No Pertanyaan 0 1 2 3 4 

1 Perasaan Ansietas 

- Cemas 

- Firasat Buruk 

- Takut Akan Pikiran Sendiri 

- Mudah Tersinggung 
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2 Ketegangan 

- Merasa Tegang 

- Lesu 

- Tak Bisa Istirahat Tenang 

- Mudah Terkejut 

- Mudah Menangis 

- Gemetar 

- Gelisah 

     

3 Ketakutan 

- Pada Gelap 

- Pada Orang Asing 

- Ditinggal Sendiri 

- Pada Binatang Besar 

- Pada Keramaian Lalu Lintas 

- Pada Kerumunan Orang Banyak 

     

4 Gangguan Tidur 

- Sukar Masuk Tidur 

- Terbangun Malam Hari 

- Tidak Nyenyak 

- Bangun dengan Lesu 

- Banyak Mimpi-Mimpi 

- Mimpi Buruk 

- Mimpi Menakutkan 

     

5 Gangguan Kecerdasan 

- Sukar Konsentrasi 

- Daya Ingat Buruk 

     

6 Perasaan Depresi 

- Hilangnya Minat 

- Berkurangnya Kesenangan Pada Hobi 

- Sedih 
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- Bangun Dini Hari 

- Perasaan Berubah-Ubah Sepanjang Hari 

7 Gejala Somatik (Otot) 

- Sakit dan Nyeri di Otot-Otot 

- Kaku 

- Kedutan Otot 

- Gigi Gemerutuk 

- Suara Tidak Stabil 

     

8 Gejala Somatik (Sensorik) 

- Tinitus 

- Penglihatan Kabur 

- Muka Merah atau Pucat 

- Merasa Lemah 

- Perasaan ditusuk-Tusuk 

     

9 Gejala Kardiovaskuler 

- Takhikardia 

- Berdebar 

- Nyeri di Dada 

- Denyut Nadi Mengeras 

- Perasaan Lesu/Lemas Seperti Mau Pingsan 

- Detak Jantung Menghilang 

(Berhenti Sekejap) 

     

10 Gejala Respiratori 

- Rasa Tertekan atau Sempit Di Dada 

- Perasaan Tercekik 

- Sering Menarik Napas 

- Napas Pendek/Sesak 
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11 Gejala Gastrointestinal 

- Sulit Menelan 

- Perut Melilit 

- Gangguan Pencernaan 

- Nyeri Sebelum dan Sesudah Makan 

- Perasaan Terbakar di Perut 

- Rasa Penuh atau Kembung 

- Mual 

- Muntah 

- Buang Air Besar Lembek 

- Kehilangan Berat Badan 

- Sukar Buang Air Besar (Konstipasi) 

     

12 Gejala Urogenital 

- Sering Buang Air Kecil 

- Tidak Dapat Menahan Air Seni 

- Amenorrhoe 

 

     

13 Gejala Otonom 

- Mulut Kering 

- Muka Merah 

- Mudah Berkeringat 

- Pusing, Sakit Kepala 

     

14 Tingkah Laku Pada Wawancara 

- Gelisah 

- Tidak Tenang 

- Jari Gemetar 

- Kerut Kening 

- Muka Tegang 

- Tonus Otot Meningkat 

- Napas Pendek dan Cepat 
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- Muka Merah 

Skor Total  =  

Total Skor= Kurang dari 14 =   Tidak ada Kecemasan 

                            14-20 = Kecemasan Ringan 

                             21-27 = Kecemasan Sedang 

                             28-41 = Kecemasan Berat 

                             42-56 = Kecemasan Berat Sekali 
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Lampiran 1. 5 SURAT IZIN PENELITIAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SULAWESI SELATAN 

                         

 

 

 

 

 



 

62 
 

 

Lampiran 1. 6 SURAT IZIN ETIK PENELITIAN 
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LAMPIRAN 1.7 SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN 

PENELITIAN 
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Lampiran 1.8 DOKUMENTASI 
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