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ABSTRAK 
 

Nama   : Nurul Fajriah 
NIM     : 70300117044 
Judul  : Gambaran Kecemasan Siswa Selama Pembelajaran Daring Pada    

Masa Pandemi Covid-19 
                                                                                                                        
Latar belakang: Masa pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak maret 2020 
telah berdampak pada semua aspek kehidupan termasuk industri pendidikan. 
Peralihan metode pembelajaran tatap muka ke pembelajaran online 
menyebabkan perubahan psikologis yang menimbulkan kecemasan pada siswa.  
Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kecemasan 
siswa selama pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 di Madrasah 
Aliyah Negeri Pangkep. 
Metode: Penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 
analisa data uji statistik frekuensi. Penelitian ini dimulai pada tanggal 13 
September sampai 20 September 2021 di Madrasah Aliyah Negeri Pangkep. 
Pengambilan sampel proportional stratified random sampling diperoleh 178 
responden, dan kuesioner Hamilton Rating Scale - Anxiety (HRS-A) digunakan 
untuk mengumpulkan data.  
Hasil: Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa responden dengan tingkat 
kecemasan ringan sebesar 31 responden (17,4%), sedang 118 responden 
(66,3%), dan berat 29 responden (16,3%). 
Kesimpulan dan Saran: Tingkat kecemasan siswa terbanyak selama proses 
pembelajaran daring di masa pandemi berada pada tingkat sedang. Sebagai 
bahan pertimbangan untuk memperhatikan kesehatan jiwa para siswa selama 
proses pembelajaran masa pandemi. 
 
Kata kunci: Kecemasan, Pembelajaran daring, Covid-19 
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ABSTRACT 
Nama   : Nurul Fajriah 
ID         : 70300117044 

    Title    : Overview of Student Anxiety During Online Learning During the 
Covid-19 Pandemic 

 
Background: The Covid-19 pandemic that has lasted since March 2020 has had 
an impact on all aspects of life, including the education industry. The shift from 
face-to-face learning methods to online learning causes psychological changes that 
cause anxiety in students. 
Objective: The purpose of this study was to describe the anxiety of students 
during online learning during the Covid-19 pandemic at Madrasah Aliyah Negeri 
Pangkep. 
Methods: This research uses descriptive research using frequency statistical test 
data analysis. This research began on September 13 to September 20, 2021 at 
Madrasah Aliyah Negeri Pangkep. Sampling proportional stratified random 
sampling obtained 178 respondents, and the Hamilton Rating Scale - Anxiety 
(HRS-A) questionnaire was used to collect data. 
Results: In this study, the results showed that respondents with mild anxiety 
levels were 31 respondents (17.4%), moderate 118 respondents (66.3%), and 
severe anxiety were 29 respondents (16.3%). 
Conclusions and Suggestions: The highest level of student anxiety during the 
online learning process during the pandemic was at a moderate level. As a 
consideration for paying attention to the mental health of students during the 
learning process during the pandemic. 
 
Keywords: Anxiety, Online learning, Covid-19 
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tempat terbaik disisi Allah SWT. Serta seluruh keluarga atas kasih, sayang, doa 

yang telah diberikan, dan dukungan, semangat serta motivasi dan memberikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara global pada tanggal 2 juli 2020, kasus Covid-19 meningkat 

sebanyak 10.667.217 kasus, dan dikonfirmasi dengan jumlah kasus kematian 

sebanyak 515.646 kasus, Covid-19 yang berkembang pada Desember 2019 di 

Wuhan, Provinsi Hubei, Cina Tengah, mendorong WHO untuk 

mengumumkan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian 

internasional pada 30 Januari 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

menyatakan peningkatan infeksi Covid-19 dari epidemi hingga pandemi pada 

11 Maret 2020 (Yuliana, 2020). 

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization 

(WHO) sejak bulan Maret 2020, sektor pendidikan merupakan salah satu 

sektor yang terdampak oleh pandemi ini. Adapun dampak yang terjadi pada 

sektor pendidikan salah satunya adalah berubahnya gaya pembelajaran 

menjadi sistem pembelajaran dalam jaringan. Berubahnya metode 

pembelajaran ini dapat memicu munculnya perubahan psikologis siswa 

sehingga dapat memicu kecemasan. 

Kebijakan belajar dari rumah atau disebut sebagai pembelajaran daring 

telah dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

khususnya di masa pandemi Covid-19. Dalam rangka menanggulangi Covid-

19, khususnya di zona kuning, jingga, dan merah. Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Agama, Kesehatan, dan Dalam Negeri telah menyepakati 

pedoman pembelajaran Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Pelajaran 

2020/2021. 
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Pada Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) 

mengadakan pembelajaran online, dengan 800 juta siswa belajar di rumah  

pada Maret 2020, Oktawirawan, (2020) mengemukakan bahwa dalam rangka 

menghentikan penyebaran Covid-19 siswa diharapkan dapat memperoleh 

pengalaman baru melalui pembelajaran online, manfaat yang dapat diraih, 

dengan pengajaran dan pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan dari 

lokasi mana pun (BITS Pilani, India dkk., 2020). Siswa menggunakan media 

daring melalui internet, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang 

lebih luas (Hastini dkk., 2020). Selama pembatasan sosial di masa pandemi 

Covid-19, teknologi dianggap sangat membantu proses kegiatan pembelajaran 

daring (Pakpahan & Fitriani, 2020). 

Lebih lanjut, menurut penelitian siswa di Indonesia yang mengikuti 

kegiatan pembelajaran online memiliki dampak negatif, karena sebagian siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami materi, menyelesaikan tugas, 

terkendala menghadapi kondisi jaringan internet, dan berbagai masalah 

teknologi lainnya. Sebagian siswa mengalami tingkat kecemasan yang cukup 

tinggi akibat dari kegiatan pembelajaran online kondisi pandemi ini. Hal ini 

menunjukkan bagaimana aktivitas pembelajaran online dapat mempengaruhi 

kesehatan mental individu, terciptanya rasa khawatir, adanya kepedulian, dan 

timbulnya kecemasan (Suranata & Prakoso, 2020). 

Kecemasan yang dialami akibat dari kekhawatiran menjadi ancaman, 

adapun selama pandemi Covid-19, beberapa pemeriksaan telah menunjukkan 

tanda dan gejala berupa kecemasan sebagai bentuk emosional, selama masa 

pandemi Covid-19. Kekhawatiran serta kecemasan  terhadap kesehatan 

dengan adanya wabah atau pandemi yang berdampak psikologis besar, maka 

kegiatan preventif yang tidak atau dapat merugikan dapat memberikan 
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pengaruh yang negatif, seperti pikiran buruk yang dapat mengganggu, 

penghindaran, dan kecemasan (Jungmann & Witthöft, 2020). 

Membantu pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan 

pengembangan Program Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu. Secara fisik 

cocok untuk proses belajar mengajar, gedung sekolah dan prasarana 

pendukung harus memberikan rasa nyaman dan aman dalam proses belajar 

mengajar. Madrasah Aliyah Negeri Pangkep merupakan sekolah menengah 

atas dengan jumlah siswa sekitar 712 siswa yang terbagi dalam tiga tingkatan 

kelas (Kairina, 2016). 

MAN Pangkep merupakan sekolah yang sudah sepenuhnya 

menerapkan pembelajaran berbasis web, namun masih memiliki indikator 

sumber daya manusia yang kurang memadai untuk penggunaan media. 

Kriteria ketuntasan (KKM) 7.00 pada mata pelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi dengan memiliki skor terendah 45.00, skor 

maksimum 67.00 dengan rata-rata skor 65.00 menurut observasi awal tanggal 

30 Maret 2015 di MAN Pangkep. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar 

masih rendah yang dipicu oleh kurangnya keinginan belajar. Penggunaan 

model dan materi pembelajaran oleh guru yang menyebabkan siswa tertentu 

takut tidak dapat menangkap dengan cepat, menjadi salah satu penyebab 

rendahnya hasil belajar siswa tersebut sehingga dapat mengalami cemas, 

karena dibutuhkan banyak keaktifan bagi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran (Kairina, 2016). Oleh karena itu penulis merasa tepat untuk 

meneliti skripsi di sekolahan tersebut.   

Keterbatasan sumber belajar yang sifatnya aplikatif atau terapan yang 

seharusnya lebih banyak melatih siswa namun pada masa pandemi Covid-19, 

mulai 16 maret 2020 sekolah menerapkan metode pembelajaran siswa secara 
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daring, permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media 

pembelajaran, akan tetapi adanya faktor seperti kesulitan memahami materi, 

sulit mengerjakan tugas-tugas, adanya keterbatasan kondisi jaringan internet 

dan beragam teknis lainnya, hal ini membuktikan bahwa secara psikologis, 

pembelajaran jarak jauh menyebabkan kekhawatiran serta kecemasan yang 

dapat mengganggu kesehatan mental siswa dan mempengaruhi performa siswa 

(Chatarine, 2020) 

Beberapa penelitian menyatakan adanya pengaruh negatif kecemasan 

dengan performa siswa, hasil penelitian M. & S. Z, (2016) mengemukakan 

bahwa siswa yang mengalami lebih sedikit kecemasan akan lebih banyak 

mendapat pencapaian daripada mereka yang menderita lebih banyak 

kecemasan. Kecemasan dapat mempengaruhi akademik siswa di sekolah pada 

kondisi kognitif, emosional, dan fisiologis individu di bidang pendidikan.  

Hasil studi yang dilakukan Fitria & Karneli, (2020) mengenai peran  

cognitive behavior therapy counseling untuk mengatasi anxiety dalam masa 

pandemi Covid-19. Fadli dkk., (2020) mengemukakan faktor yang 

mempengaruhi kecemasan tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan Covid-

19. Fitria & Ifdil, (2020) membahas kecemasan pada remaja saat Covid-19. 

Sehingga dari beberapa hasil studi belum ada yang membahas mengenai 

kecemasan pada siswa, pentingnya kesehatan mental pada siswa yang dapat 

menunjang proses pembelajaran sehari-hari. Akibatnya diperlukan 

penyelidikan lebih mendalam untuk mengetahui lebih lanjut tentang tingkat 

kecemasan siswa, selama belajar daring pada masa pandemi Covid-19. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kecemasan 

siswa saat belajar daring. 
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B. Rumusan Masalah 

    Teknik pembelajaran yang diterapkan secara daring selama pandemi 

Covid-19 tanpa tatap muka langsung antara pengajar dan murid, dapat 

memberi dampak tekanan bagi beberapa siswa sehingga terjadi kecemasan 

yang mempengaruhi prestasi siswa. Setiap individu akan mengalami 

kecemasan pada derajat tertentu, kecemasan ringan yang memberikan 

rangsangan terhadap seseorang. Rangsangan yang berguna untuk membuang 

sumber kecemasan agar dapat mengatasi kecemasan. Dapat memberikan 

peran penting terhadap kepribadiannya sehingga merasa tidak berdaya dan 

putus asa yang dipengaruhi oleh kecemasan negatif. Sehingga timbulnya rasa 

takut terhadap ancaman, dan akan menghindar. 

        Berdasarkan pemaparan latar belakang dengan ini rumusan masalah 

yang dikemukakan adalah “gambaran kecemasan siswa selama pembelajaran 

daring pada masa pandemi Covid-19 di Madrasah Aliyah Negeri Pangkep”. 

C. Tujuan  Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya gambaran kecemasan siswa 

selama pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 di Madrasah 

Aliyah Negeri Pangkep.  

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya karakteristik jumlah usia, jenis kelamin dan jurusan 

selama pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 di Madrasah 

Aliyah Negeri Pangkep. 
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b. Diketahuinya karakteristik responden berdasarkan jawaban item 

pertanyaan modifikasi kuesioner HRS-A selama pembelajaran daring 

pada masa pandemi Covid-19 di Madrasah Aliyah Negeri Pangkep. 

c. Diketahuinya tingkat kategori kecemasan siswa di Madrasah Aliyah 

Negeri Pangkep, selama pembelajaran daring pada masa pandemi 

Covid-19. 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap pada penelitian ini memberikan manfaat yaitu: 

1. Bagi peneliti  

Bagi mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi 

pada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keperawatan jiwa serta 

menambah pengalaman dan wawasan kepada peneliti mengenai 

kecemasan siswa selama pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-

19.  

2. Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi sekolah dan 

menjadi referensi bagi siswa dan peneliti selanjutnya terkait dengan 

gambaran kecemasan siswa selama pembelajaran daring pada masa 

pandemi Covid-19. 

3. Bagi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

memperluas wawasan serta dapat menjadi referensi atau masukan terhadap 

peneliti selanjutnya, khususnya penelitian mengenai kecemasan siswa 

selama menjalani pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19. 
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E. Definisi Operasional  

 Tabel 1.1 Definisi Operasional 

 Variabel Deskripsi         Kriteria Objektif Alat Ukur Skala Ukur 

Kecemasan Respon siswa yang mengalami 
kekhawatiran yang dapat 
berdampak, terhadap keadaan 
dan kondisi buruk yang akan 
terjadi, keadaan yang belum 
jelas tapi kecemasan itu selalu 
dirasakan. Serta perasaan yang 
dapat berubah-ubah, gelisah 
dengan perasaan emosi,  
ketegangan atau tuntutan yang 
berlebihan selama pembelajaran 
daring yang dianggap sebagai,  
ancaman karena masalah yang 
dihadapi tidak sesuai dengan 
kemampuan untuk 
mengatasinya. 

1. Cemas 
2. Kecemasan berlebihan 
3. Banyak menghabiskan energi 
4. Merasa Khawatir 
5. Ketakutan 
6. Hilangnya minat 
7. Berkeringat 
8. Merasa Pusing 
9. Gemetar 
10.  Gangguan tidur 

Modifikasi Kuesioner Hamilton 
Rating Scale Anxiety (HRS-A) 
Terdiri dari 10 pertanyaan 
dengan cara penilaian 
kecemasan dengan memberikan 
penilaian kecemasan dengan 
memberikan nilai pada kategori: 
0: Tidak ada gejala sama sekali, 
dengan nilai = kurang dari 6 
1: Satu dari gejala yang ada 
2: Sedang atau dua gejala yang   

ada, dengan nilai = 7-14 
3: Berat atau lebih dari dua 

gejala yang ada, dengan nilai 
= 15-27 

4: Berat sekali jika  semua 
gejala yang ada, dengan nilai 
= lebih dari 28.  

 

Ordinal  
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F. Kajian Pustaka  
Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

NO Nama Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan dengan Riset 
1 Puspita dkk., (2021) Gambaran Kecemasan 

Remaja Putri Dan 
Kepatuhan Terhadap 
Kebiasan Baru Pada 
Masa Pandemi Covid-
19 Di Surabaya.  

Desain penelitian 
adalah deskriptif 
dengan pendekatan 
kuantitatif. 

Hasil penelitian 
diperoleh, tingkat 
kecemasan remaja 
yang paling banyak 
yaitu kecemasan 
ringan menyumbang 
hingga 80% dari 
populasi, dengan 
kecemasan sedang 
terhitung 8,4% dan 
kecemasan berat 
terhitung 10,5 persen. 
Data menunjukkan 
bahwa 61,1 persen 
orang selalu mencuci 
tangan, 86,3 persen 
orang selalu 
menggunakan 
masker, 50,5 persen 
orang selalu 
menerapkan jarak, 
dan 55,8% orang 
tinggal di rumah. 
 
 

Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian 
sebelumnya adalah 
penelitian ini berfokus 
pada kecemasan remaja 
putri dan kepatuhan 
terhadap perilaku baru 
selama epidemi Covid-19 
di Surabaya, sedangkan 
peneliti berfokus pada 
kecemasan siswa selama 
pembelajaran online 
selama periode Covid-19. 
Penelitian kuantitatif 
dengan metode deskriptif 
analisis diterapkan dalam 
penelitian ini. Di antara 
warga tersebut adalah 
siswa Man Pangkep yang 
menuntut ilmu di 
kawasan Madrasah 
Aliyah Negeri Pangkep di 
masa pandemi Covid-19. 

2. Fitria & Ifdil, (2020) Kecemasan remaja di Metode penelitian Jumlah kecemasan Penelitian sebelumnya 
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masa pandemi Covid-
19 

kuantitatif deskriptif remaja selama 
pandemi Covid-19 
ditemukan sangat 
tinggi. 

hanya membahas 
mengenai kecemasan 
remaja. Sedangkan 
penelitian di antara warga 
tersebut adalah siswa 
Man Pangkep yang 
menuntut ilmu di 
kawasan Madrasah 
Aliyah Negeri Pangkep di 
masa pandemi Covid-19 
dengan metode deskriptif                   
analisis diterapkan dalam 
penelitian ini. 

3. Apriliana, (2018) Kecemasan Siswa 
SMK Menghadapi 
Ujian Nasional 
Berbasis Komputer 
Tahun 2018 

Penelitian ini 
merupakan penelitian 
survey deskriptif 
dengan microsoft 
excel. 

Saat dihadapkan pada 
UNBK, siswa SMK 
di Kuta mengalami 
kecemasan ringan 
hingga 10%, 
kecemasan sedang 
hingga 45 persen, 
kecemasan berat 37,5 
persen, dan 
kecemasan sangat 
tinggi hingga 7,5 
persen. 

Perbedaan pada 
penelitian sebelumnya 
terletak pada fokus 
penelitiannya dimana 
peneliti ini berfokus pada. 
Kecemasan siswa SMK 
menghadapi ujian 
UNBK, sedangkan 
peneliti berfokus pada 
kecemasan siswa MAN 
selama pembelajaran 
dengan daring saat 
pandemi 

4. M. & S. Z., (2016) Mathematics Anxiety 
and Its Relationship 
with the Achievement 
of Secondary Students 
in Malaysia. 

Data untuk penelitian 
ini dikumpulkan 
dengan menggunakan 
metode kuantitatif 
dan angket. Skala 

Diperoleh hasil 
kecemasan siswa 
berada pada cemas 
sedang dengan M= 
2,55%  

Perbedaan pada 
penelitian sebelumnya 
terletak pada sampel dan 
fokus penelitiannya, 
dimana penelitian ini 
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kecemasan siswa 
matematika (SKMP). 
Sebanyak 190 siswa 
formulir empat 
dipilih sebagai 
penelitian sampel.  
 

berfokus pada, tingkat 
kecemasan siswa 
matematika, sedangkan 
peneliti berfokus pada 
Gambaran kecemasan 
siswa  Madrasah selama 
pembelajaran daring pada 
masa Covid-19.   

5. Suranata & Prakoso, (2020) Program web-based 
SFBC untuk 
mereduksi kecemasan 
akademik siswa saat 
pandemi COVID-19; 
sebuah pilot study 

Penelitian dilakukan 
dengan rancangan 
eksperimen one 
group pretest-posttest 
dan melibatkan 30 
siswa SMA di 
Singaraja, Bali 
sebagai peserta. 

Temuan 
menunjukkan bahwa 
Program SFBC 
berbasis situs web 
sangat membantu 
dalam mengurangi 
kecemasan akademik 
siswa sekolah 
menengah; Program 
SFBC berbasis situs 
web diposisikan 
dengan baik dan 
memenuhi syarat 
berdasarkan temuan 
persepsi siswa. 

Perbedaan pada 
penelitian sebelumnya 
terletak pada fokus 
penelitiannya dimana 
peneliti ini berfokus pada  
kecemasan akademik 
siswa sedangkan peneliti 
berfokus pada gambaran 
kecemasan siswa  
Madrasah selama 
pembelajaran daring pada 
masa Covid-19.   

6. Jungmann & Witthöft, (2020) Health anxiety, 
cyberchondria, and 
coping in the current 
COVID-19 pandemic. 

Metode yang 
digunakan yaitu 
Survey online. 
 

Ketika individu 
menggunakan 
strategi pengaturan 
emosi adaptif 
(menerima dan 
memasukkan ke 
dalam) perspektif dan 
terutama ketika 

Pada penelitian 
sebelumnya, menemukan 
negatif korelasi antara 
persepsi informasi dan 
kecemasan virus, 
sedangkan peneliti untuk 
mengetahui gambaran  
kecemasan siswa selama 
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mereka merasa 
mendapat informasi 
yang baik. 

pembelajaran daring. 



12 
 

 
 

 Selama masa pandemi Covid-19 diterapkan pembatasan sosial dengan 

menerapkan pembelajaran daring, sebagai kebijakan pemerintah sehingga dapat 

memberi dampak terhadap psikologi siswa yaitu rasa cemas, pada penelitian ini 

peneliti meneliti tingkat kecemasan yang dialami siswa ketika pembelajaran 

daring, belum ada penelitian sebelumnya yang membahas hal tersebut. Diperoleh 

sampel siswa kelas XII sebanyak 178 siswa Madrasah Aliyah Negeri Pangkep. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, kuesioner yang disebarluaskan 

dalam bentuk Google form dan dinilai menggunakan aplikasi pengolahan data 

dengan uji analisis frekuensi.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. TINJAUAN UMUM KECEMASAN 

1. Definisi Kecemasan 

  Cemas merupakan situasi terjadi dimana keadaan fisiologi 

memberikan dampak terhadap detak jantung yang meningkat secara 

berlebihan, tubuh terasa seperti tercekik, setiap individu yang mengalami 

kecemasan menjadi suatu masalah psikologis yang muncul. Kecemasan itu 

sendiri sering dialami  namun dengan keadaan yang tidak jelas (Mahfud & 

Gumantan, 2020). 

  Kecemasan merupakan peringatan kepada seseorang sebagai tanda 

adanya bahaya yang akan terjadi dengan disertai sensasi fisik yang tidak 

menyenangkan. Keadaan seseorang yang mengalami kecemasan akan 

merasa khawatir terhadap kondisi serta keadaan buruk yang akan 

menimpanya, dan sulit untuk dideteksi dengan tepat, tetapi kecemasan itu 

selalu dapat dirasakan (Nova, Sinulingga, & Syahputra., 2020). 

Kecemasan didefinisikan berupa perasaan khawatir, kecemasan 

menjadi bentuk peringatan pada individu tentang kemungkinan akan 

terjadinya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang 

sesuai. Kecemasan berfungsi sebagai mekanisme pelindung ego, karena 

kecemasan akan memberikan sinyal bahwa ada bahaya. Jika tidak 

dilakukan tindakan yang sesuai maka bahaya itu akan meningkat hingga 

ego dikalahkan (Mahfud & Gumantan., 2020). 

Kecemasan dapat berdampak terhadap tingkah laku seseorang, jika 

kecemasan yang dialami secara berlebihan, hal ini dapat menjadi pengaruh 



 

 
 

besar terhadap individu pada kehidupan sehari-hari baik kesehatan maupun 

kinerja. Adanya rasa cemas yang dialami sehingga perlu untuk mengurangi 

dengan memberikan pemahaman terhadap individu keadaan dan kondisi 

dalam permasalahan yang sedang dialami (Mahfud & Gumantan., 2020).  

  Rasa ketakutan dan kekhawatiran terhadap apa yang dialami dalam 

Al-Qur’an mengatakan bahwa, kami pasti akan menguji kalian dengan 

sedikit ketakutan. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit takut, 

kata Al-Qur'an. Setiap individu akan ragu menghadapi kesulitan hidup 

akibat hal ini, setiap individu pasti melalui kesulitan dan cobaan, 

sebagaimana Allah SWT nyatakan dalam salah satu surah Al-Qur'an: 

هَ الْْمَْىَالِ وَالْْوَْفسُِ  هَ انْخَىْفِ وَانْجُىْعِ وَوقَْصٍ مِّ ءٍ مِّ ًْ وَنىَجَْهىَُوَّكُمْ ثشَِ

  َ ٌْه جرِِ رِ انصّٰ  وَانثَّمَرٰتِِۗ وَثشَِّ

Terjemahannya : 

―Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah – buahan. Dan sampaikanlah 

kabar gembira kepada orang – orang yang sabar‖ (Q.S. Al-Baqarah: 

155). 

Menurut Syamsu Yusuf, kecemasan (anxiety) adalah 

ketidakmampuan menghadapi kenyataan di sekitarnya, munculnya rasa 

ketidakmampuan neurotik, dan pengalaman merasa terganggu, belum 

dewasa, dan tidak berdaya. Hal ini sejalan dengan penegasan Kartini 

Kartono bahwa itu adalah jenis jaringan yang tidak jelas dan 

memperhatikan hal-hal tertentu tanpa sebab yang spesifik untuk objek dan 

tidak memiliki objek tertentu (Annisa & Ifdil, 2016). 



 

 
 

Maka dari itu, kecemasan merupakan hal yang fitrah sehingga 

setiap individu pasti akan mengalaminya, saat seseorang mengalami gejala 

yang berupa cemas, takut, gelisah, serta khawatir, maka perlu 

meningkatkan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan 

mendirikan shalat dan berdoa, serta berzikir kepada Allah SWT, sehingga 

dapat mengurangi dan menanggulangi rasa cemas. Seperti makna pada Q.S 

Ar-Ra'd:28 yang berbunyi:  

ِ تطَْمَئهُِّ  ِ ِۗ ألََْ ثِرِكْرِ اللََّّ  انْقهُىُةُ انَّرٌِهَ آمَىىُا وَتطَْمَئِهُّ قهُىُثهُمُْ ثِرِكْرِ اللََّّ

Terjemahannya:  

―(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati 

Allah-lah hati menjadi tenteram‖ (Q.S. Ar- Ra'd: 28).  

2. Aspek- Aspek Kecemasan  

Gail W. Stuart mengemukakan bahwa, aspek-aspek pada kecemasan 

(anxiety) dengan respon, aspek kognitif, dan aspek afektif, yaitu (Annisa 

& Ifdil., 2016): 

a. Kognitif: merupakan konsentrasi yang buruk, kurangnya perhatian, 

pelupa, kecepatan menurun, produktivitas menurun, kebingungan, 

kewaspadaan tinggi, takut kehilangan kendali, mimpi buruk, dll. 

b. Afektif: merupakan ketidaksabaran, kegelisahan, ketidaknyamanan, 

ketakutan, kewaspadaan, mati rasa, dan rasa bersalah yaitu contoh dari 

perasaan afektif. 

Jadi adapun aspek-aspek dari kecemasan yaitu respon terhadap reaksi fisik, 

pemikiran, perilaku serta suasana hati. 



 

 
 

 

3. Gejala Kecemasan  

Menurut Vye, tiga komponen gejala kecemasan yang dapat dikenali adalah 

(Purnamarini dkk., 2016): 

a. Komponen kognitif: Melihat keadaan berfikir yang dapat 

memungkinkan adanya hal buruk yang mengintainya sehingga, 

timbulnya perasaan ragu, kekhawatiran, serta ketakutan yang 

berlebihan. Menganggap situasi sebagai ancaman yang sulit dan tidak 

mampu mengatasinya. 

b. Komponen Fisik: Sensasi fisiologis, serta gejala perasaan seperti sesak 

napas, detak jantung meningkat, sakit perut, dan otot cepat, dapat 

langsung dialami dengan gejala fisik. Sensasi yang dialami individu 

merupakan keadaan respons alami yang muncul dalam tubuhnya ketika 

ia merasakan ancaman atau keadaan yang berisiko. 

c. Komponen Perilaku: Komponen yang terjadi pada perilaku adanya 

tindakan seseorang berupa over controlling.  

Greenberger dan Padesky mengemukakan terdapat empat dimensi sebagai 

berikut (Fenn & Byrne, 2013): 

a. Physical Symptoms atau reaksi fisik, merupakan cemas yang disertai 

dengan telapak tangan yang berkeringat, otot tegang, jantung berdebar, 

dan kesulitan bernapas, serta merasa pusing, adalah semua tanda atau 

reaksi fisik yang terkait dengan kekhawatiran. 

b. Thought, merupakan adanya perasaan tidak mampu, ketidaksiapan, dan 

kurangnya pengetahuan dalam aktivitas sehari-hari, baik dalam 

menghadapi wawancara kerja maupun dalam bakatnya sendiri. Jika 



 

 
 

individu tidak mengubah pikiran negatif dan rasionalnya menjadi 

sesuatu yang lebih positif, maka keberadaan pikiran tersebut akan tetap 

ada dan selalu berprasangka. 

c. Behavior, merupakan keadaan individu yang mengalami kecemasan 

akan cenderung, lebih menjauhi keadaan yang dapat menyebabkan  

kecemasan tersebut, sebab pada individu merasa tidak nyaman dan 

merasa terganggu, serta mengalami, keringat dingin, mual, sakit kepala, 

leher kaku, dan individu mulai merasa kesulitan tidur ketika mulai 

memikirkan dunia kerja kelak.  

d. Feelings, merupakan perasaan atau suasana hati yang dialami individu, 

pada saat mengalami kecemasan dengan munculnya perasaan marah, 

panik, gugup, perasaan gugup yang dialami akan berdampak terhadap 

sulit atau tidak mampu memberikan yang terbaik ketika melakukan 

perbincangan pada dunia kerja.  

4. Ciri-Ciri Kecemasan 

Menurut Jeffrey S. Nevid, mengungkapkan bahwa kecemasan mempunyai 

ciri-ciri tersendiri, yaitu (Annisa & Ifdil., 2016): 

a. Ciri Fisik dari kecemasan, termasuk gelisah, gugup, merasa gemetar 

dengan anggota badan lainnya, sensasi pita mengikat di sekitar dahi, 

banyak tekanan, atau pingsan, kesulitan berbicara, kesulitan bernapas, 

jari atau anggota badan kesemutan, kedinginan, dan sebagainya. 

b. Ciri Behavioral dari kecemasan, meliputi perilaku menghindar, 

kemelekatan, dan ketergantungan, serta perilaku terguncang adalah 

contoh dari perilaku ini. 

c. Ciri Kognitif dari kecemasan, yaitu termasuk mengkhawatirkan sesuatu, 

khawatir tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, percaya 



 

 
 

bahwa sesuatu akan terjadi tanpa penjelasan, dan sebagainya. 

Kecemasan karena tidak mampu mengatasi, merasa terancam oleh 

orang atau peristiwa yang biasanya mendapat sedikit atau tanpa 

perhatian. 

5. Jenis Kecemasan    

Menurut Spielberger menjelaskan kecemasan dalam dua bentuk, yaitu 

Kecemasan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, kecemasan 

dapat dijelaskan dalam dua cara (Annisa & Ifdil., 2016): 

a. Trait Anxiety, setiap orang menderita kecemasan dengan intensitas 

tersendiri. Sifat kecemasan adalah reaksi terhadap situasi yang 

meningkatkan tingkat kecemasan. Individu dengan kualitas kecemasan 

yang kuat akan memiliki skor yang lebih rendah dibandingkan dengan 

mereka yang memiliki kecemasan rendah. 

b. State Anxiety, setiap keadaan emosional dalam menanggapi suatu 

pengalaman adalah unik. Respon individu terhadap situasi yang dengan 

sengaja menimbulkan efek subjektif dari cemas dan kekhawatiran 

disebut sebagai state anxiety. 

6. Bentuk Kecemasan  

Menurut Freud kecemasan mempunyai tiga bentuk yaitu (Ukhtia & Reza, 

2016): 

a. Kecemasan Neurosis, ialah kecemasan yang dipengaruhi oleh 

kecemasan yang berkembang sebagai akibat dari pertemuan dengan 

objek berbahaya, yang menghasilkan gambar yang membuatnya merasa 

terancam.  

b. Kecemasan Moral, disebabkan oleh ketidaksepakatan antara ego dan 

superego dikenal sebagai kecemasan moral. Kecemasan moral terjadi 



 

 
 

ketika seseorang merasa bersalah, seperti ketika dia melanggar norma 

moral atau tidak bertindak sesuai dengan prinsip moral yang berlaku, 

menyebabkan superego menghukumnya. 

c. Kecemasan Realistik, merupakan kecemasan ini disebut sebagai 

kecemasan objektif, dan merupakan reaksi ego terhadap situasi yang 

menakutkan. Ketakutan akan bahaya nyata dari dunia luar dikenal 

sebagai kecemasan realistis. 

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecemasan 

Menurut Blackburn & Davidson mengungkapkan bahwa, ada berbagai hal 

yang dapat mempengaruhi kecemasan, salah satunya adalah pengetahuan 

dan kemampuan yang dimiliki ketika dihadapkan pada keadaan yang 

berpotensi berbahaya, sehingga memungkinkan orang untuk 

mengendalikan kecemasannya. Selain itu, ada dua alasan yang dapat 

menimbulkan kecemasan (Annisa & Ifdil, 2016):   

a. Penyebab mendasar dari kecemasan adalah peristiwa negatif di masa 

lalu, dimana pengalaman tersebut merupakan rasa trauma yang pernah 

terjadi sebelumnya. Ketika seorang individu menghadapi kejadian yang 

sama, ia akan memiliki rasa datang, yang akan mengubah masa depan 

yang akan terjadi dalam peristiwa tersebut. Misalnya, jika seorang 

individu telah gagal baik dalam menghadapi ujian maupun sebagai 

akibat dari ujian tersebut, ia akan mengalami kecemasan. 

b. Pikiran yang tidak rasional, adapun pikiran yang tidak rasional terbagi 

dalam empat bentuk, yaitu.  

1. Kegagalan katastropik, bahwa hal buruk individu yang terjadi buruk 

yang akan segera menimpa dirinya akan segera menimpa dirinya, 

sehingga individu tersebut tidak mampu mengatasi masalahnya. 



 

 
 

2. Kesempurnaan dalam diri seseorang mengharuskan dia mencapai 

hal-hal tertentu atau hidup dengan standar tertentu, oleh karena itu 

terus-menerus menuntut kesempurnaan dan tidak memiliki kesalahan 

dalam perilaku.  

3. Persetujuan 

4. Generalisasi yang tidak tepat adalah generalisasi yang berlebihan 

yang dapat berkembang pada mereka yang kurang pengalaman, 

sehingga menimbulkan kekhawatiran dari berbagai sumber. 

Menurut Iyus, ada berbagai faktor penyebab terhadap kecemasan 

seseorang, antara lain (Ukhtia & Reza, 2016) : 

a. Usia dan tahap perkembangan, serta adanya variabel usia dan tahap 

perkembangan individu, memainkan peran penting dalam setiap 

individu; setiap tahap dan tahap perkembangan adalah unik, dan faktor-

faktor ini dapat mempengaruhi kecemasan pada individu. 

b. Kondisi lingkungan tempat manusia hidup, variabel lingkungan, baik 

internal maupun eksternal, merupakan salah satu aspek yang 

mempengaruhi seseorang. Faktor risiko kecemasan individu dapat 

dikurangi dengan menciptakan lingkungan yang bahagia dan tenang. 

c. Informasi dan pengalaman individu, bersama dengan pengetahuan dan 

pengalaman mereka sendiri, dapat menyebabkan masalah psikologis 

diselesaikan dalam bentuk kekhawatiran. 

d. Fungsi keluarga, keluarga memainkan peran kunci dalam kecemasan 

individu, keuntungan yang diberikan kepada anak-anak yang menuntut 

untuk sukses, dan ketika mereka tidak memperoleh pekerjaan, individu 

menjadi depresi, sehingga sulit bagi mereka untuk mencari pekerjaan. 

 



 

 
 

 

8. Tingkat Kecemasan  

Untuk menilai tingkat kecemasan bisa menggunakan kuesioner yang telah 

diadaptasi oleh Chrisnawati & Aldino, (2019) Hamilton Rating Scale For 

Anxiety (HARS), dengan pembagian skala kecemasan memiliki tiga 

tingkatan, yaitu:  

a. Kecemasan Ringan 

 Kecemasan ringan adalah kecemasan yang terjadi sebagai akibat 

dari kebutuhan hidup sehari-hari. Pada titik ini, semua orang lebih 

perhatian dan persepsi mereka telah ditingkatkan. Kemampuan 

seseorang untuk melihat, mendengar, dan merasakan lebih dari yang 

pernah mereka dapat sebelumnya. Individu mungkin menggunakan 

kecemasan sederhana untuk memotivasi mereka untuk belajar dengan 

mendorong pertumbuhan dan inovasi. 

b. Kecemasan Sedang  

Dengan kecemasan sedang, setiap individu mempersempit medan 

persepsinya untuk hanya melihat, mendengar, dan menangkap hal-hal 

yang paling vital. Ketika orang tersebut cemas, dia akan memblokir 

area tertentu tetapi masih dapat mengikuti petunjuk jika diberikan. 

c. Kecemasan Berat  

 Penurunan yang cukup besar dalam bidang persepsi merupakan 

indikasi kecemasan yang parah. Orang yang hanya tertarik pada detail 

dan tidak melihat apa pun di luarnya. Setiap perilaku yang dapat 

ditunjukkan untuk mengurangi kecemasan sebagai arahan ketika hal-hal 

lain harus diprioritaskan. 

 



 

 
 

B. Tinjaun Umum Tentang Siswa  

1. Pengertian Siswa  

 Menurut Ali mengatakan bahwa seseorang siswa yang diberikan 

kepercayaan kepada orang tua, untuk melaksanakan pembelajaran yang 

diselenggarakan oleh pihak sekolah sebagai tujuan memiliki kepribadian 

seperti pengetahuan, berketerampilan, berpengalaman, serta berakhlak dan 

mandiri. Peserta didik memiliki arti yang luas setiap individu memiliki 

proses yang terkait sepanjang hayat, adapun arti sempit merupakan siswa 

yang belajar di sekolah (Dwi Kurnia Sari, 2020). 

 Menurut Hamalik selain guru, tujuan, dan metode pembelajaran, 

salah satu komponen dalam mengajar adalah siswa. Siswa sebagai salah 

satu komponen memiliki peran yang cukup signifikan dibandingkan 

dengan komponen lainnya (Dwi Kurnia Sari, 2020). 

Menurut Daradjat siswa merupakan suatu kepribadian yang “unik” 

pada saat mengalami perkembangan. Proses perkembangan siswa 

memiliki sifat dan dan ciri khas yang menjadi penentu oleh siswa itu 

sendiri, dengan kehidupan bersama individu lainnya. Berdasarkan uraian 

diatas, siswa ketika ingin mencapai tujuan, merupakan salah satu 

komponen manusia dalam proses belajar mengajar, dengan posisi sentral 

sehingga ingin mencapai tujuan yang ideal  (Dwi Kurnia Sari, 2020). 

C. Tinjauan Umum  Remaja 

1. Pengertian 

   Istilah remaja adolescence yang merupakan kata lain adolescere 

atau kata benda dari adolesen yang berarti remaja mengalami tumbuh ke 

arah kematangan. Kematangan yang terjadi ketika remaja baik kematangan 



 

 
 

fisik, maupun kematangan secara sosial dan psikologis yang dialami oleh 

remaja (Motu dkk., 2019). 

   Remaja berada pada tahap kehidupan yang menarik di mana 

mereka mengalami transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada 

usia remaja, sebagian remaja mulai mengatur kebiasaan-kebiasaan 

tertentu, seperti mulai mengatur, mudah merasa, dan sebagainya (Sarwono, 

2013).  

2. Tahap tahap perkembangan remaja 

  Tahap tumbuh kembang remaja merupakan masa transisi dari masa 

kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik dan 

biologis, serta perkembangan emosional dan psikologis. Perkembangan 

otak, psikologis, dan emosional serta pertumbuhan fisik (Intan Kumalasari, 

2012). 

Berikut ini adalah perubahan yang paling mencolok dalam pertumbuhan 

dan perkembangan remaja (Sarwono, 2013): 

a. Perubahan Fisik 

 Perubahan fisik dan psikologis remaja dapat dipengaruhi oleh 

kelenjar endokrin yang dikontrol oleh susunan saraf pusat, pada 

hipotalamus. Sehingga adanya jenis hormon yang berperan sebagai 

pertumbuhan dan perkembangan pada hormon pertumbuhan dan 

perkembangan yaitu hormon pertumbuhan (growth hormone), hormon 

gonadotropin (gonadotropin hormone), estrogen, progesteron, serta 

testosteron. Pada perubahan fisik terjadinya perubahan tubuh seperti 

tinggi, dan berat badan secara cepat, serta perkembangan terhadap 

karakteristik perkembangan otak dan seks sekunder. 

b. Perkembangan Kognitif 



 

 
 

Tahap perkembangan kognitif remaja antara lain: 

1. Remaja Awal (early adolescence) 

Perubahan remaja pada masa remaja awal (usia 12-15 tahun) pada 

usia ini, seorang remaja memperhatikan perubahan pada tubuhnya 

dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perubahan tersebut. 

Pikiran remaja mulai menuju ke arah yang berlawanan pada usia ini 

dan dengan cepat dirangsang secara etis. 

2. Remaja Madya (Middle Adolescence) 

Pada masa remaja pertengahan (usia 15-18 tahun), pertumbuhan 

remaja pada saat remaja sangat membutuhkan remaja lainnya, 

terdapat kecenderungan narsis untuk memuja dan menyukai orang 

yang memiliki sifat yang sama dengannya. 

3. Remaja Akhir (Late Adolescence) 

Masa remaja akhir (usia 18-21 tahun) pada masa remaja remaja 

dapat maju ke tingkat ini dengan mengenali diri mereka secara jelas 

sebagai informasi abstrak dalam kehidupan mereka. Sehingga 

mereka dapat terlibat dengan orang lain dan membuat keputusan, 

termasuk keputusan mengenai aktivitas, dan mulai berkembang 

menjadi orang dewasa. Supaya dapat berinteraksi efektif dengan 

remaja, pada tahap ini remaja telah mulai mengambil keputusan, 

keputusan yang berkaitan dengan aktivitas seksual, kehamilan dan 

mulai memikirkan bagaimana menjadi orang tua. 



 

 
 

D. Tinjauan Umum Tentang Pembelajaran Daring 

1. Definisi Pembelajaran Daring  

Menurut pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan peserta 

didik dengan melakukan pembelajaran dengan baik. Pembelajaran dalam 

jaringan yang selanjutnya disingkat menjadi pembelajaran daring 

merupakan teknik pembelajaran dengan menggunakan bantuan jaringan 

internet. Daring adalah kata yang berarti "di dalam" dan "jaringan." 

Sehingga pembelajaran dapat dilakukan tanpa rasa takut, khususnya 

pelaksanaan proses pembelajaran melalui jaringan internet (Ulya & 

Meikawati, 2022). Pembelajaran  dilaksanakan secara daring merupakan 

pembelajaran yang memanfaatkan bantuan fasilitas berupa teknologi 

handphone ataupun laptop dan memerlukan jaringan internet (Yolandasari, 

2020). 

Para ahli memiliki beberapa pendapat mengenai pengertian 

pembelajaran daring, yakni sebagai berikut : 

a. Pembelajaran yang dilakukan secara daring dari sekolah menjadi transisi 

pembelajaran dengan menggunakan dan memanfaatkan bentuk digital  

(Sadikin & Hamidah, 2020). 

b. Pembelajaran yang dilaksanakan secara virtual, dengan memperhatikan 

keterampilan apa yang akan dilaksanakan ketika pembelajaran 

berlangsung (Syarifudin, 2020b). 

c. Belajar online adalah metode pembelajaran yang melibatkan penggunaan 

internet (Sadikin & Hamidah, 2020). 

d. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang memiliki target yang 

tinggi sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan jaringan yang 

mendukung (Bilfaqih, 2015). 



 

 
 

e. Mengemukakan bahwa adanya suatu keadaan, bencana alam yang 

memaksakan harus social distancing maka diterapkan pembelajaran 

secara daring sebagai salah satu sarana untuk dilakukan pembelajaran 

secara jarak jauh (Syarifudin, 2020). 

Dari beberapa pendapat mengenai pemaparan definisi yang dilaksanakan 

secara pelaksanaan pembelajaran online yang merupakan proses 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa pengajarannya melalui pemanfaatan 

jaringan internet tanpa tatap muka.  

2. Kelebihan Pembelajaran Daring 

Selama pembelajaran daring, kelebihan yang bisa didapatkan adalah sebagai 

berikut: 

a. Waktu dan tempat lebih efektif dalam proses pembelajaran di rumah. 

b. Terbiasa menggunakan teknologi, dan terlatih untuk mampu menguasai 

perkembangan setiap teknologi.  

c. Memanfaatkan internet kepada hal yang lebih positif. 

Bilfaqih, (2015) mengemukakan bahwa, tujuan pembelajaran daring pada 

umumnya dengan tersedianya layanan yang dapat diakses secara fleksibel 

dengan memberikan keuntungan pada saat pelaksanaan. Berikut keuntungan 

yang dapat diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran daring sebagai berikut:  

a. Memberikan pelatihan yang bermutu melalui pemanfaatan sumber daya, 

sehingga dapat meningkatkan pendidikan. 

b. Terjangkaunya proses penyelenggaraan yang dilakukan dengan 

pembelajaran daring, menggunakan jaringan yang tersedia.  

c. Dengan memanfaatkan multimedia secara efektif sebagai pembelajaran, 

dapat meningkatkan mutu pembelajaran. 



 

 
 

3. Kekurangan Pembelajaran Daring 

Sufanti, (2021) mengutarakan bahwa ada beberapa kekurangan 

pelaksanaan pembelajaran daring, yakni:  

a. Belum meratanya fasilitas internet.  

b. Tidak terjadi interaksi secara tatap muka. 

c. Tidak menguasai komputer atau tidak mampu mengelola aplikasi yang 

ada pada komputer 

d. Perasaan peserta didik terisolasi sehingga menimbulkan tekanan.  

e. Perlunya pendampingan ketika menjawab pertanyaan dari variasi 

kualitas dan akurasi informasi.  

f. Peserta didik mengalami kesulitan karena peralatan yang digunakan 

tidak mendukung, siswa kesulitan mengakses grafik, foto, dan video 

sehingga menimbulkan kecemasan. .  

Pangondian dkk., (2019) mengemukakan kelemahan selama pelaksanaan 

pembelajaran daring yaitu:  

a. Sebagai pengajar memerlukan waktu untuk mempersiapkan proses 

pembelajaran.  

b. Feedback yang diperlukan masih belum ada. 

c. Sehingga menimbulkan beberapa orang gelisah..  

d. Terjadinya kebingungan bahkan mengalami kecemasan. 

Sufanti, (2021) menambahkan beberapa kekurangan lain dari 

pembelajaran daring, diantaranya:  

a. Ada beberapa tempat yang memiliki jaringan yang kurang baik, 

sehingga menjadi sulit untuk mengakses internet, bagi mereka yang 

bertempat tinggal disana.  



 

 
 

b. Karena tidak terjadi tatap muka secara langsung terhadap siswa 

pembelajaran menjadi minim.  

c. Siswa terkendala pada saat mengakses internet. 

 Penelitian Agus mengemukakan bahwa penerapan sistem 

pembelajaran daring, siswa yang ditemukan bermasalah psikologisnya, 

dapat mempengaruhi cara belajar yang baik dan benar. Perubahan 

kondisi lingkungan, sebagai akibat dari perubahan kurikulum dan iklim 

belajar yang baru, menyebabkan sebagian siswa menjadi bingung, dan 

sebagian siswa mengalami kecemasan saat belajar (Watnaya dkk., 

2020) 

 Penelitian Shadi M, & Taghipour Ali, (2018) mengemukakan 

bahwa penurunan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang 

disebabkan oleh gangguan pada proses berpikir, adanya persepsi 

terhadap tidak mampu untuk menyelesaikan masalah, serta 

menimbulkan gangguan tidur. Sebagian siswa merasa cemas karena 

tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan optimal akibat jaringan 

yang tidak stabil, masalah lain yang dialami, dengan adanya beberapa 

orang tua siswa yang mengalami penurunan pendapatan, sehingga siswa 

tidak mampu untuk mengisi paket data.  

Siswa merasa tertekan ketika diberikan tugas oleh gurunya dengan 

memiliki batas waktu yang cepat, dengan harapan siswa untuk mampu 

mengerjakan tugas dengan tepat waktu, sehingga siswa merasa frustasi 

tidak bisa menerima pembelajaran dengan maksimal, sehingga apabila 

keadaan ini terus terjadi, maka dapat mempengaruhi status psikologis 

siswa, dengan penurunan prestasi yang akan diraih oleh siswa (Santoso, 

2020) 



 

 
 

E. Tinjauan Umum Pandemi Covid-19 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)., (2021) pandemi yang 

terjadi di berbagai dunia dengan beberapa daerah geografis, merupakan suatu 

penyakit yang secara serentak dialami oleh beberapa orang. Adapun menurut 

beberapa penelitian mengatakan bahwa pada musibah yang terjadi sebagai 

pandemi, kondisi dimana dapat menularkan dengan menyebar diseluruh 

tempat secara cepat dari satu individu ke individu lain. Dengan wabah, yang 

meluas di beberapa negara, itu menjadi salah satu masalah yang terjadi secara 

global (Benedicto, A., 2020). 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia., (2020) 

mengemukakan bahwa, Negara WHO China mengumumkan pada 31 

Desember 2019, sebuah laporan tentang deteksi pneumonia tanpa penyebab 

yang diketahui di Kota Wuhan. Cina mengumumkan tanggal 7 Januari 2020, 

dengan meneliti penyebab pneumonia yang belum diketahui sebagai virus 

yang dapat menularkan dan menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. 

Pada 29 Mei 2020, kelompok percepatan penanganan Covid-19 di 

Indonesia. Ada 2.216 orang yang sakit atau dinyatakan positif virus corona. 

Tercatat ada 6.492 orang yang dinyatakan sembuh dan 1.520 orang 

meninggal dunia. Akibatnya, kehadiran virus ini dapat menimbulkan 

ketidakpuasan dan kekhawatiran masyarakat.  

Coronavirus memberikan dampak dengan gejala demam, disertai batuk, 

dengan perasaan letih, sesak nafas, serta tidak memiliki nafsu makan, 

penyebab yang dapat dialami dapat mulai dari flu, berbeda dengan flu biasa 

yang disebabkan infeksi yang lebih parah bahkan akan menyebabkan gagal 

organ. Sehingga dampak yang paling berat dapat terjadi dengan infeksi 



 

 
 

seperti MERS-CoV dan SARS-CoV, sindrom pernafasan dan sindrom 

pernafasan akut parah (Safarati, 2021). 

Direktur WHO mengatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global 

karna pada kasus penyebarannya sangat pesat dan cepat di dunia, termasuk di 

Indonesia, pada virus Covid-19 ini merupakan bentuk virus baru yang belum 

pernah terlihat pada manusia sebelumnya dan dapat menyebabkan penyakit 

dan gejala ringan hingga berat, serta kematian (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia., 2020). 

Homologi antara Covid-19 dan DNA virus corona pada kelelawar-

SARS lebih dari 85 persen, menurut penelitian tersebut. Sejak jenis baru 

Coronavirus telah menjadi kejadian yang tidak biasa di China, dengan virus 

ditemukan pada manusia. Akibat ditemukannya virus tersebut, diberi sebutan 

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV 2), yang 

menyebabkan penyakit Coronavirus pada tahun 2019 (Covid-19). Covid-19 

merupakan virus pleomorfik dengan diameter 60-140 nm yang termasuk 

dalam genus dengan flora elips (Kementerian Dalam Negeri Republik 

Indonesia.,2020).



 

 
 

F. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Ukhtia & reza., ( 2016),  Annisa & Ifdil., ( 2016),  Purnamarini dkk., ( 2016) 

                        Bagan 2.1  Kerangka Teori

Aspek-Aspek 
Kecemasan 

(Annisa & Ifdil, 
2016) 

 Perilaku 
 Kognitif 
 Afektif Faktor-Faktor 

Penyebab 
Kecemasan 

(Ukhtia & Reza, 
2016). 

 Usia dan tahap  
Perkembangan 

 Lingkungan 
 Pengetahuan 

dan 
Pengalaman  

 Peran Keluarga 

Gejala Gejala Kecemasan 

(Purnamarini dkk., 2016). 

 Komponen kognitif 
 Komponen Fisik 
 Komponen Perilaku 

KECEMASAN 

Tingkat 
Kecemasan 

(Annisa & Ifdil, 2016) 

 Tingkat Ringan 

 Tingkat Sedang 

 Tingkat Berat 
 

Jenis Kecemasan 
(Annisa & Ifdil, 

2016). 

 Trait Anxiety 
 State Anxiety 



 

 
 

Diperoleh beberapa teori untuk memperkuat penelitian ini, yang dapat 

dilihat pada bagan 2.1 di atas. Beberapa teori yang telah dijabarkan dalam 

tinjauan teoritis menyimpulkan bahwa sangat penting menilai tingkat 

kecemasan, sebagai sarana informasi mengenai faktor yang dapat 

menyebabkan kecemasan yang dapat mempengaruhi, keadaan fisik, psikologi, 

serta perilaku siswa untuk diberikan penanganan dengan cara yang 

komprehensif.  

G. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan bagian dari kerangka teori yang telah 

dibuat sebelumnya, dengan tujuan memahami gambaran atau kenyataan yang 

dilihat atau dialami siswa saat mengikuti pembelajaran online selama masa 

Covid-19. Di wilayah Madrasah Aliyah Negeri Pangkep, dimana cemas yang 

diteliti adalah tingkat cemas yang terbagi menjadi tingkat cemas ringan, sedang 

dan berat. Penelitian ini hanya memiliki variabel independen, ialah cemas, 

dengan menguraikan secara detail mengenai rangkaian sikap, serta opini dan 

perilaku pada responden. Tidak terdapat variabel dependen karena bukan 

korelasi atau hubungan yang ingin dilihat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 
             : Variabel independen 

 

: Bagian dari kerangka teori yang akan diteliti 

 

: Variabel tidak diteliti 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

Faktor-Faktor Penyebab 
Kecemasan 

1. Usia dan tahap 
Perkembangan 

2. Lingkungan 
3. Pengetahuan dan Pengalaman 
4. Peran Keluarga  
 

 Tingkat Ringan 
 Tingkat Sedang 
 Tingkat Berat 

Kecemasan 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan penelitian yang dilakukan dengan terstruktur 

dengan merancang teknik pengumpulan data, dengan menganalisis data, agar 

tercapai tujuan penelitian dengan menjawab pertanyaan penelitian (Nursalam, 

2017). Desain pada penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, dimana 

menggambarkan mengenai fenomena yang sedang diteliti atau mendefinisikan 

rangkaian sikap, opini atau perilaku yang diteliti atau diukur pada waktu dan 

tempat tertentu (Sahab Ali, 2019). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan di Wilayah Madrasah Aliyah Negeri 

Pangkep Jl. Raya Talaka km 65. Yang dimulai pada tanggal 13 September 

sampai dengan tanggal 20 September 2021.   

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 Dalam penelitian ini, populasi merupakan satu-satunya sumber data, 

seluruh (Saryono, 2013). Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh 

siswa Madrasah Aliyah Negeri Pangkep kelas XII yang menjalani 

pembelajaran daring di wilayah Madrasah Aliyah Negeri Pangkep pada 

masa pandemi Covid-19 yang berjumlah 321 siswa diikutsertakan dalam 

penelitian ini.  

 

 

 



 

 
 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian  

No Kelas XII Jumlah Persentase 

1 IPA 193 SISWA 60% 

2 IPS 60 SISWA 19% 

3 Agama 35 SISWA 11% 

4 Bahasa 33 SISWA 10% 

Total 321 SISWA 100% 

2. Sampel  

Sampel, yang merupakan bagian dari populasi, adalah subjek penelitian, 

karakteristik sampel dalam suatu penelitian sama dengan karakteristik 

populasinya (Surahman dkk, 2016). Penelitian ini melibatkan 178 peserta 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dan eksklusi 

penelitian ditunjukkan di bawah ini: 

a. Kriteria Inklusi 

 Kriteria Inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari 

suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Kriteria inklusi 

pada sampel penelitian adalah:  

1. Bersedia menjadi responden. 

2. Berstatus siswa MAN Pangkep kelas XII di Madrasah Aliyah Negeri 

Pangkep.  

3. Sementara menjalani pembelajaran yang dilakukan secara daring di 

masa pandemi Covid-19. 

b. Kriteria Eksklusi 

 Kriteria Eksklusi adalah subjek penelitian yang tidak dapat 

mewakili sampel karena tidak sesuai dengan kriteria menjadi sampel 



 

 
 

penelitian, seperti hambatan etik, penolakan menjadi responden, atau 

faktor lain yang menghambat terlaksananya penelitian  (Nursalam 2017). 

Adapun kriteria eksklusi yang ditetapkan oleh peneliti sebagai 

berikut: 

1. Tidak bersedia mengikuti penelitian ini, terbukti dengan tidak 

menjawab chat peneliti. 

2. Pengisian instrumen penelitian yang salah atau tidak lengkap. 

D. Teknik Sampling 

Dengan menghitung kuantitas dengan jumlah yang sesuai pada ukuran 

sampel yang menjadi sumber data, dengan memperoleh sampel yang tepat 

digunakan teknik sampling (Rinaldi dan Mujianto, 2017). Karena populasi 

siswa yang mengikuti pembelajaran online sangat besar, maka metodologi 

pengambilan sampel yang digunakan adalah metode acak yang disebut 

probability/random sampling, yang melibatkan pemilihan sampel secara acak 

dari seluruh populasi (Surahman dkk, 2016). Pendekatan pengambilan sampel 

adalah stratum random sampling, juga dikenal sebagai stratified random 

sampling, dimana lebih dari satu populasi yang heterogen diambil sampelnya 

dengan menggunakan teknik pemilihan sampel (Suprajitno, 2016). 

Pendekatan yang digunakan stratifikasi, dengan pengambilan sampel 

dapat dilakukan dengan dua cara: proporsional atau tidak proporsional. 

Pendekatan proporsional stratified random sampling (persen) digunakan dalam 

penelitian ini karena sampel diambil berdasarkan persen. Akibatnya, jumlah 

sampel yang dikumpulkan sesuai dengan jumlah orang di setiap strata 

(Mulyatiningsih, E., 2011). Adanya keunggulan-keunggulan yang dapat 

diperoleh populasi dapat ditampilkan dengan segala heterogenitas dalam 



 

 
 

populasi tersebut, memungkinkan adanya pencarian dan perbandingan 

hubungan (Suprajitno, 2016). 

Setelah menentukan ukuran sampel, maka dapat dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut (Suprajitno, 2016). Populasi dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus Slovin yang memiliki rumus sebagai berikut: 

                               
 

     
                     

Keterangan:  

n = Jumlah sampel  

N = Jumlah populasi  

e = Toleransi error  

Sugiono, (2011) berpendapat bahwa pada penelitian yang dilakukan 

memperoleh tingkat keandalan sebanyak 95%, sebab diperoleh tingkat 

kelonggaran pada ketidaktelitian sebanyak 5%. Dapat diperoleh batas 

kesalahan dengan jumlah sebanyak 5% tingkat kelonggaran, disebabkan 

pembulatan ke atas dengan melakukan berdasarkan tabel pada jumlah sampel. 

Sehingga ketika melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus, jumlah 

yang dapat diperoleh sebagai berikut: 

  
   

            
  

   

      
     

Dengan rumus alokasi proportional: 

   
  

 
  

 



 

 
 

Keterangan:  

ni = Sampel berdasarkan jumlah angkatan  

Ni = Jumlah populasi berdasarkan angkatan 

N = Jumlah anggota keseluruhan populasi 

n = Jumlah anggota keseluruhan sampel  

Sehingga dapat diperoleh sampel penelitian sebanyak: 

Tabel 3.2 Besar Sampel 
Jurusan Populasi Sampel 

IPA 193     

   
            107 

IPS 60   

     
           33 

Agama 33   

   
           19 

Bahasa 33   

   
           19 

Total  178 Siswa 

 

E. Teknik Pengambilan Data 

Pengambilan suatu data dengan melihat peristiwa, keterangan maupun 

karakteristik variabel yang diteliti. Kumpulan data berupa angka/huruf dengan 

melihat karakteristik yang diteliti, dengan diperoleh data primer maupun data 

dasar yang mengenai suatu lokasi penelitian responden dan penelitian 

wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara, serta membagikan kuesioner 

dengan google form sebagai pedoman alat ukur observasi, dengan angket dan 

melakukan penelusuran pengukuran data sekunder. Data dasar atau data 

sekunder yang berhubungan dengan responden atau lokasi penelitian 

(Surahman, & Supardi., 2016). 



 

 
 

Mengumpulkan data sebagai sumber penelitian dengan berbagai metode, antara 

lain: 

1. Data Primer  

 Saat melakukan pembelajaran daring, di masa pandemi Covid-19, serta 

membagikan kuesioner yang telah diadaptasi oleh HRS-A dan sebelumnya 

yaitu berupa google form melalui aplikasi WhatsApp, data primer adalah 

data yang diambil sendiri di berupa data awal yang dilakukan dengan 

wawancara melalui chat di media sosial mengenai keluhan dan gangguan 

kesehatan. 

2. Data Sekunder  

 Data sekunder, seperti catatan jumlah siswa Madrasah Aliyah Negeri 

Pangkep tahun 2021 atau data yang dapat meningkatkan keakuratan 

penelitian, dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk data dan 

peristiwa di internet. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan peralatan untuk mendapatkan data yang 

sesuai dengan tujuan penelitian menurut Yolandasari, (2020)  untuk melihat 

tingkat cemas, belum tersedia pemeriksaan yang standar untuk mampu melihat 

nilai tingkat cemas sehingga digunakan kuesioner sebagai alat bantu untuk 

menilai tingkat cemas, oleh karena itu peneliti menggunakan kuesioner sebagai 

instrumen penelitian yang digunakan pada saat penelitian. Salah satu alat ukur 

dalam penelitian yang berisi daftar pernyataan atau pertanyaan yang telah 

disusun mengacu pada variabel penelitian yang dijawab oleh penelitian ini 

menggunakan kuesioner HRS-A yang kemudian telah dimodifikasi oleh 

peneliti.  



 

 
 

Kuesioner HRS-A yang telah diadaptasi dari Chrisnawati & Aldino, 

(2019) merupakan, kuesioner yang dibuat oleh Max Hamilton, dengan 

memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach skala asli HRS-A 0,793 pada tingkat 

validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi, sehingga dapat memperoleh 

informasi mengenai penyebab kecemasan yang mempengaruhi kondisi fisik 

dengan menilai tingkat cemas, dengan 4 poin dengan skala likert yaitu jika 

diperoleh skor, 0= berarti tidak mengalami gejala, 1= ringan (satu gejala), 2= 

sedang (dua gejala), 3= berat (lebih dari dua gejala), 4= sangat berat (semua 

gejala). Sehingga peneliti memodifikasi kuesioner serta merubah redaksi 

kalimat pada item pernyataan tanpa mengubah cara skoring sehingga peneliti 

memerlukan validasi ulang dengan melakukan pengujian instrumen untuk 

melihat tingkat validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner tersebut.  

G. Teknik Pengolahan Data 

 Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolahnya untuk 

memperoleh data dengan menggunakan rumus penelitian sehingga dapat 

ditransformasikan menjadi informasi yang dibutuhkan (Surahman dkk., 2016). 

 Peneliti melakukan beberapa tahap dalam pengolahan data, yaitu:  

1. Editing  

Ialah salah satu proses kegiatan untuk memeriksa, dan mengecek serta 

mengoreksi jawaban yang diperoleh dari responden pada saat pengisian 

kuesioner, apakah sudah sesuai dengan tulisan, sehingga dapat lebih jelas 

terbaca, dengan melihat sudah sesuai antara pertanyaan dengan jawaban 

karena kemungkinan ada data yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

(Surahman, & Supardi., 2016). 

2. Coding  



 

 
 

Merupakan salah satu cara untuk  mengubah data  pada kuesioner 

yang berbentuk huruf sehingga menjadi angka, sehingga memudahkan 

dalam mengolah/menganalisis data di komputer (Surahman dkk., 2016). 

3. Entry Data 

           Entry data adalah proses memasukkan data ke dalam database 

komputer sehingga dapat diproses. Setelah melakukan coding dan data yang 

diperoleh sudah lengkap, selanjutnya dengan melakukan entry data kedalam 

program pengolahan data di komputer serta memberikan kode angka dari 

jawaban yang diperoleh, terhadap responden dengan kuesioner yang diubah 

ketik kode nomor jawaban responden (Surahman, & Supardi., 2016). Pada 

penelitian ini menggunakan program pengolahan data yang umum dikenal 

dan relatif mudah dalam pengoperasionalannya.  

4. Tabulating  

Tabulating merupakan suatu proses melakukan pemasukan data ke 

dalam format tabel sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel yang dibuat 

harus mempertimbangkan beberapa faktor agar dapat membantu proses 

analisis data, meliputi nomor tabel, pada judul tabel, singkat namun jelas 

serta lengkap, dengan keterangan atau catatan kaki yang diperoleh untuk 

menjelaskan suatu hal yang tertentu yang tidak tertulis pada sumber, dan 

tabel (Rinaldi & Mujianto, 2017). 

5. Cleaning Data 

Merupakan pemeriksaan ulang data dari entri komputer untuk 

menghindari konflik data dengan komputer dan pengkodean pada kuesioner 

(Surahman, & Supardi., 2016). 

6. Scoring  



 

 
 

         Berdasarkan kuesioner dengan pemberian skoring dalam penelitian 

ini dengan melakukan pendekatan skala likert. Jumlah pertanyaan sebanyak 

10. Pada setiap pertanyaan yang tercantum pada kuesioner diberikan nilai 

Skor 0 jika tidak ada gejala yang dirasakan, 1 jika gejala ringan (satu 

gejala), 2 jika gejala sedang (terasa dua gejala), 3 jika gejala berat (lebih 

dari dua gejala), dan 4 jika gejala sangat berat ( semua gejala).  Tingkat 

cemas diperoleh dengan menjumlahkan nilai yang didapatkan dari 

pertanyaan modifikasi kuesioner HRS-A, artinya individu tidak mengalami 

kecemasan jika nilai totalnya kurang dari 6, kecemasan ringan jika nilai 

totalnya 7-14, dan kecemasan sedang jika nilai totalnya 15-27, dan 

kecemasan berat juga dialami dengan nilai lebih dari 28.  

H. Analisa Data 

Analisis bertujuan ketika melakukan pengumpulan data, hasil yang 

diperoleh mudah dipahami, serta dibaca oleh peneliti dan data hasil penelitian 

orang lain, yang dianalisis secara kuantitatif menggunakan uji statistik. 

Statistik merupakan data yang diuji yang diperoleh dari suatu sampel 

(Suprajitno, 2016). 

Peneliti menggunakan analisis univariat untuk mendeskripsikan fakta-

fakta terkait gambaran kecemasan siswa, ketika menjalani pembelajaran 

secara online pada saat pandemi Covid-19. Disajikan dengan penjelasan lebih 

mendalam terkait data proporsi menurut berbagai karakteristik yang diteliti, 

pada hasil analisis univariat peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan 

jenis data kategorik, dengan mendeskripsikan suatu distribusi frekuensi. 

Pendekatan yang digunakan dengan kuantitatif untuk melihat kevalidan dan 

reliabel, data dianalisis menggunakan program pengolahan data yang umum 

dikenal dan relatif mudah dalam pengoperasionalannya di komputer 



 

 
 

menggunakan jenis data ordinal, sebagai penyusunan angket yang berupa 

kuesioner untuk melihat fenomena yang terjadi. 

1. Validitas merupakan suatu uji untuk melihat jumlah kevalidan pada suatu 

instrumen, dengan melakukan pengolahan data yang dilakukan 

menggunakan program SPSS Versi 23 untuk melihat validitas suatu data. 

Instrumen HRS-A menunjukkan pada semua soal yang bernilai positif, 

pada koreksi soal-total korelasi, diberikan nilai lebih besar dari > 0.05 

(0.05). 

2. Reliabilitas merupakan konsistensi responden terhadap suatu ukuran 

kestabilan, pada saat menjawab pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang 

merupakan suatu variabel. Kuesioner dapat Jika memiliki tingkat 

ketergantungan Cronbach Alpha > 0.60 itu dianggap baik. 

 

Tabel 4 Reliability 

Statistics N Item 

Cronbach’s Alpha Syarat Keterangan 

14 0,793 > 0,6 Reliabel 

Tabel Reliability Statistics memperlihatkan bahwa nilai yang 

diperoleh dengan jumlah pertanyaan sebanyak 14 soal. Hasil Cronbach’s 

Alpha sebanyak 0.793 yang berarti lebih tinggi dari 0,6 sehingga kuesioner 

digunakan telah terbukti dapat diandalkan 0.793,  >0.6. 

I. Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan suatu prinsip moral, yang merupakan 

bagian dari aturan perilaku yang berlaku ketika melakukan penelitian serta 

saran untuk mencegah kegagalan penelitian. Penelitian merupakan suatu 

kepastian, yang melindungi hak asasi manusia suatu penelitian memerlukan 



 

 
 

etika untuk dapat mengurangi pelanggaran HAM, terjadinya karya ilmiah di 

jurnal yang telah tersertifikasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri 

(Surahman, & Supardi., 2016). 

                  Penulis menggunakan etika penelitian sebagai berikut: 

1. Informed Consent (Persetujuan Responden) 

Informed Consent dilakukan melalui instrumen penelitian 

(kuesioner) dalam bentuk google form yang disebarkan via aplikasi 

WhatsApp dengan menjelaskan kepada responden tujuan yang dilakukan 

pada penelitian ini. Jika subjek tidak mengisi kuesioner peneliti tidak 

boleh memaksa subjek dengan melakukan spam chat, ataupun meneror di 

sosial media dan tindakan lainnya. Sehingga dapat menghormati hak yang 

dimiliki responden. 

2. Anonymity (Tanpa Nama)  

          Dengan menjaga kerahasiaan responden, pada kuesioner dalam 

bentuk google form, responden tidak menyebutkan namanya karena 

peneliti hanya meminta memasukkan kode atau inisial dari nama 

responden, seperti (N). Sebagai upaya untuk menjaga kerahasiaan 

responden.  

3.  Confidentiality (Kerahasiaan) 

              Peneliti harus memastikan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh 

responden dengan hanya menunjukkan data yang didokumentasikan 

sebagai hasil studi. Ketika hasil diberikan data yang tidak diperlukan oleh 

peneliti tidak disertakan, sehingga kuesioner yang digunakan untuk 

melihat fenomena kecemasan, pada saat selesai mempresentasikan hasil 

penelitian dihilangkan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di MAN Pangkep sebuah lembaga 

pendidikan Islam, dan Madrasah Aliyah Negeri Pangkep terletak di Jl. 

Raya Talaka Km.65 di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene, 

dan Kepulauan. 

Awal berdirinya Madrasah ini pada tahun 1980 yang bernama 

Madrasah Aliyah Negeri Ma’rang, bekerja sama dengan Madrasah Aliyah 

Negeri Makassar, tetapi pada tahun 1987 berubah menjadi filial Ma’rang 

selanjutnya berdasarkan nomor 244 pada tanggal 25 Oktober 1993, 

berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia resmi berdiri 

sendiri menjadi Madrasah Aliyah Negeri Pangkep.  

 Terhitung sejak 25 januari 2019 silam Madrasah Aliyah Negeri 

Pangkep yang dinakhodai H. Abdul Hafid telah bertekad 

mengimplementasikan yaitu; 

a. Visi 

Terwujudnya lulusan Madrasah yang unggul dalam prestasi, terampil 

serta berakhlakul karimah dengan berwawasan lingkungan hidup.  

 b. Misi 

1. Terwujudnya pembelajaran dengan pembiasaan mempelajari Al-

Qur’an serta menjalankan ajaran Agama Islam.  

2. Terwujudnya pembentukan karakter Islami dengan mampu 

mengaktualisasikan diri kepada masyarakat dan lingkungan.  



 

 
 

3. Meningkatkan pengetahuan profesionalisme tenaga pendidik   

kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan.  

4. Menyelenggarakan tata kelola Madrasah yang efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel serta menyelenggarakan pendidikan yang 

berwawasan lingkungan.  

Madrasah Aliyah Negeri Pangkep memiliki berbagai macam kegiatan 

yang selalu membuat nama harum MAN Pangkep di berbagai event 

kegiatan, dari tingkat kecamatan hingga nasional sehingga mampu 

bersaing dengan sekolah unggulan lainnya. Tersedianya sarana olahraga 

dan seni yang memadai bagi siswa untuk menggali bakat dan minatnya. 

Berbagai kegiatan intra dan ekstra kurikuler yang terdapat di MAN 

Pangkep bisa menjadi pilihan calon peserta didik adalah sebagai berikut: 

a. Osis                                                                e. STUPA 

b. Pramuka                                                         f. Sanggar Seni Kareso 

c. PMR                                                               g. Paskibraka 

d. Rohis                                                              h. Robotik 

Sehingga siswa yang tergolong aktif menyalurkan bakatnya untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, harus melaksanakan 

kegiatan ekstrakurikuler, dengan mengikuti adaptasi baru beberapa cara 

dilakukan oleh sekolah agar kegiatan ekstrakurikuler tetap berjalan di 

tengah pandemi. Akibat tidak efektifnya kegiatan dengan melakukan 

pembatasan tatap muka menyebabkan kurangnya semangat siswa untuk 

mengekspresikan diri sesuai dengan bakat dan minatnya, beberapa siswa 

yang energik menjadi tertekan dan cemas, serta tidak mampu mengatur 

jadwal akibat pembelajaran online. 



 

 
 

Beberapa siswa tertentu masih dapat menunjukkan kemampuan 

dan minatnya, yang dapat digunakan untuk meningkatkan citra sekolah 

serta prestasi dalam kompetisi yang mengikutsertakan siswa dalam 

kegiatan ekstrakurikuler, yang pada akhirnya bermanfaat bagi 

pengembangan profesional siswa. Misalnya, prestasi non-akademik akan 

memberi mereka hak istimewa untuk masuk ke Perguruan Tinggi 

Negeri/Swasta. Alhasil, kegiatan ekstrakurikuler tetap penting di tengah 

pandemi Covid-19. Tidak ada perubahan tujuan kegiatan ekstrakurikuler 

hanya media/fasilitas pendukung dan pola kegiatan yang harus disesuaikan 

dengan kehidupan baru. 

B. Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 03 September 2021 di sekolah 

Madrasah Aliyah Negeri Pangkep dilakukan melalui daring, dengan 

menggunakan google form yang berisi modifikasi kuesioner Hamilton 

Rating Scale - Anxiety, siswa-siswi kelas XII dengan menggunakan 

pembelajaran daring selama epidemi Covid-19. Data yang telah diperoleh di 

kumpul dengan menggunakan pengolahan. Sebanyak 178 responden yang 

memenuhi kriteria dan kriteria kemudian disajikan dalam bentuk tabel 

dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.  

C. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

    Karakteristik responden berdasarkan hasil pengolahan data yang 

diperoleh dari kuesioner Hamilton Rating Scale dimodifikasi oleh 

responden di Madrasah Aliyah Negeri Pangkep, dapat dilihat pada tabel 

4.1 yang menggambarkan karakteristik responden dengan kategori 

meliputi usia, dan jenis kelamin. 



 

 
 

Tabel 4.1 
Karakteristik Jumlah, Usia, Jenis Kelamin, Selama Menjalani 

Pembelajaran Daring Di Madrasah (n:178) 

Variabel Frekuensi (n) Persentase % 

Usia   

Remaja Awal 69 38,8 

Remaja Akhir 109 61,2 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 41 23,0 

    Perempuan 137 77,0 

Total 178 100 

         Sumber: data primer, (2021) 

  Dapat dilihat table 4.1 karakteristik responden siswa saat 

pembelajaran secara daring pada saat pandemi, di Madrasah dengan  

menunjukkan hasil penelitian melihat fenomena yang terjadi pada saat 

pembelajaran daring. Diperoleh usia remaja awal terdapat 69 responden  

(38,8%), usia remaja akhir yang memiliki responden terbanyak sebanyak 

109 responden (61,2%). Pada penelitian ini diperoleh dengan jumlah 

sebanyak 41 responden (23%) yang dialami siswa laki-laki, selain itu 

responden terbanyak pada perempuan 137 responden (77%) . 



 

 
 

2.  Jawaban Pada Item Pertanyaan Modifikasi Kuesioner HRS-A 
Tabel 4.2 Distribusi Karakteristik Responden Siswa Madrasah Aliyah Negeri Pangkep Berdasarkan 

Jawaban Pada Item Pertanyaan Modifikasi Kuesioner HRS-A 
 Item Pertanyaan                0          1                                                                 2               3         4 

No     n               % n                             %           n                %                           n             %       n               %                    
1. Cemas ketika pembelajaran daring 

 Total    0              0,0 1               0,6 69             38,8 86         48,3  22             12,4 
2. Cemas berlebihan saat pembelajaran 

daring 
 Total 0              0,0  6               3,4 63              35,4 68         38,2 41            23,0 

3. Merasa banyak menghabiskan energi 
karena cemas 

     

 Total    8              4,5 26           14,6 84              47,2 42         23,6 18             10,1 
4. Merasa khawatir saat pembelajaran 

daring 
     

 Total    0              0,0 21           11,8 93              52,2 43         24,2 21             11,8 
  5. Ketakutan berlebihan saat pembelajaran 

daring 
     

 Total    1              0,6 14             7,9 72              40,4 48         27,0 43             24,2 
6. Hilangnya minat belajar saat 

pembelajaran daring 
     

 Total    4              2,2 91             51,1 44              24,7 33         18,5  6               3,4 
7. Berkeringat tanpa sebab saat 

pembelajaran daring 
     

 Total    6              3,4 47             26,4 76              42,7 35         19,7 14              7,9 
  8. Merasa pusing ketika pembelajaran 

daring 
     

 Total    8              4,5 22             12,4 85              47,8 41         23,0 22             12,4 
  9. Merasa gemetar saat pembelajaran       



 

 
 

daring 
 Total    4              2,2 43             24,2 90              50,6 33         18,5 8                 4,5 

10. Semenjak pembelajaran daring menjadi 
kurang tidur (insomnia) 

     

 Total    1              0,6 26             14,6  73             41,0 47         26,4 31             17,4 

 

Keterangan :   

Skor  0 = tidak ada gejala                                Total Skor     Kurang dari 6                      = tidak ada kecemasan 

1 = ringan (satu gejala)                                                Skor 7-14                             = kecemasan ringan                                          

2 = sedang (dua gejala)                                                Skor 15-27                           = kecemasan sedang        

3 = berat                                                                       Skor lebih dari 28                = kecemasan berat 

4 = sangat berat 

 

 

                                            

                                           



 

 
 

 Pada tabel 4.2 di atas yang terkait dengan distribusi responden pada 

jawaban dari pertanyaan modifikasi kuesioner HRS-A yang diperoleh dari 

siswa Madrasah Aliyah Negeri Pangkep, yang menjalani pembelajaran online 

di masa pandemi Covid-19 pada item pertanyaan yaitu:  

a. Pertama modifikasi kuesioner HRS-A yaitu “cemas ketika pembelajaran 

daring” memperlihatkan bahwa nilai jawaban yang tertinggi diperoleh 

sebanyak 86 responden (48,3%) yang mengalami kriteria gejala berat. 

b. Distribusi karakteristik responden pada jawaban item pertanyaan 2 

modifikasi kuesioner HRS-A yaitu ada 68 responden (38,2%) yang 

menunjukkan gejala “cemas berlebihan saat pembelajaran daring” dengan 

kategori gejala berat.  

c. Distribusi responden pada jawaban item pertanyaan 3 modifikasi kuesioner 

HRS-A yaitu ada 84 responden (47,2%) yang menunjukkan gejala “merasa 

banyak menghabiskan energi karena cemas” dengan kategori gejala 

sedang. 

d. Distribusi responden pada jawaban item pertanyaan 4 modifikasi  

kuesioner HRS-A yaitu ada 93 responden (52,2%) yang menunjukkan 

gejala “merasa khawatir  saat pembelajaran daring” dengan kategori gejala 

sedang.          

e. Distribusi responden pada jawaban item pertanyaan 5 modifikasi  

kuesioner HRS-A yaitu ada 72 responden (40,2%) yang menunjukkan 

gejala “ketakutan berlebihan saat pembelajaran daring”dengan kategori 

gejala sedang.      

f. Distribusi responden pada jawaban item pertanyaan 6 modifikasi kuesioner 

HRS-A yaitu ada 91 responden (51,1%) yang menunjukkan gejala 



 

 
 

“hilangnya minat belajar saat pembelajaran daring” dengan kategori gejala 

sedang.      

g. Distribusi responden pada jawaban item pertanyaan 7 modifikasi kuesioner 

HRS-A yaitu ada 76 responden (42,7%) yang menunjukkan gejala 

“berkeringat tanpa sebab pada saat pembelajaran daring” dengan kategori 

gejala sedang.  

h. Distribusi responden jawaban pada item pertanyaan 8 modifikasi kuesioner 

HRS-A yaitu ada 85 responden (47,8%) yang menunjukkan gejala “merasa 

pusing ketika pembelajaran daring” dengan kategori gejala sedang.      

i.  Distribusi responden jawaban pada item pertanyaan 9 modifikasi 

kuesioner HRS-A yaitu ada 90 responden (50,6%) yang menunjukkan 

gejala “merasa gemetar ketika pembelajaran daring” dengan kategori 

gejala sedang. 

j.  Distribusi responden jawaban pada item pertanyaan 10 modifikasi 

kuesioner HRS-A yaitu ada 73 responden (41,0%) yang menunjukkan 

gejala “semenjak pembelajaran daring menjadi susah tidur (insomnia)” 

dengan kategori gejala sedang.  

7. Tingkat Kecemasan 
Tabel 4.3  

Selama Menjalani pembelajaran Daring   
Di Madrasah Aliyah Negeri Pangkep Karakteristik Nilai Tingkat Cemas 

Kategori Frekuensi Persentase Frekuensi % 
 Cemas  

Ringan 31 17,4% 
Sedang 118 66,3% 
Berat 29 16,3% 
Total 178                 100 

     Sumber: Data Primer (2021)  

Pada tabel 4.3 mengenai karakteristik responden dengan tingkat cemas 

pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Pangkep saat menjalani pembelajaran 



 

 
 

secara daring, didapatkan 31 responden (17,4%) mengalami tingkat cemas 

ringan, dan terdapat jumlah sebanyak 118 responden (66,3%) yang mengalami 

tingkat cemas sedang. Sedangkan diperoleh sebanyak 29 responden (16,3%) 

yang berada pada kategori tingkat kecemasan berat. 

Dikategorikan cemas sedang karena siswa MAN pangkep rata-rata dalam 

menjawab pertanyaan modifikasi kuesioner HARS-A dengan memilih jawaban 

nomor 2 yang berarti sedang atau dua gejala yang dialami responden dengan 

menjumlahkan semua jawaban dari pertanyaan item 1-10 modifikasi kuesioner 

HARS-A diperoleh nilai skor rata-rata siswa 15-27 sehingga berada pada 

kategori derajat gejala cemas sedang. 

D. Pembahasan  

Penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan melihat gambaran atau 

fenomena yang terjadi, pada kecemasan siswa saat menjalani pembelajaran 

yang dilakukan dengan online di masa pandemi Covid-19 di Wilayah MAN 

Pangkep.  

1. Karakteristik Responden 

            Madrasah Aliyah Negeri Pangkep kelas XII merupakan responden 

yang akan diteliti pada penelitian ini, dengan melaksanakan pembelajaran 

daring pada saat pandemi Covid-19. Adapun jumlah sampel diperoleh 

sebanyak 178 responden pada penelitian yang termasuk kriteria inklusi. 

a. Usia  

Berdasarkan hasil survei ini mayoritas responden adalah remaja 

berusia 17-18 tahun, yang merupakan remaja akhir diperoleh sebanyak 

109 responden (61,2%). Sonang et al., (2019) usia remaja awal yaitu 15-

16 tahun sebanyak 69 responden (38,8%), usia remaja dapat 

dikelompokkan ke dalam 2 tahap; yaitu usia 12-16 tahun  merupakan 



 

 
 

usia remaja yang masuk kategori remaja awal, sedangkan pada usia 17-

24 tahun merupakan usia remaja yang masuk kedalam kategori remaja 

akhir. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganggap masa remaja 

sebagai masa paling krusial untuk menentukan kejadian kecemasan, 

remaja telah memulai tahap transformasi, yang merupakan awal 

kemajuan pada masa anak-anak. Remaja mengalami berbagai perubahan 

fisik dan mental untuk mencapai tahap pertumbuhan dan perkembangan 

yang matang, lebih cepat dari segi perkembangan fisiknya dibandingkan 

dengan perkembangan mentalnya (Nurtanti & Handayani, 2021). 

 Hasil penelitian Bariyyah Hidayati & Khoirul, (2016) ada fase 

transisi atau masa peralihan terhadap psikologis hingga remaja, yang 

mudah mengalami perubahan pada sikap, perasaan maupun emosi. 

Perubahan yang dialami merupakan keadaan yang penuh percobaan 

maupun tekanan yang dapat menjadi suatu emosi, dan merasa cemas 

serta timbul ketidaknyamanan pada saat pandemi Covid-19, sehingga 

dapat menambah tekanan terhadap remaja dan memberi dampak 

terjadinya kecemasan.  

Menurut  asumsi peneliti usia remaja akan cenderung mengalami 

kecemasan yang disebabkan oleh psikologis masih belum matang, 

apalagi jika harus menerapkan physical distancing dan berinteraksi 

dengan hal baru yang pertama kali dihadapi oleh remaja. Tentu hal ini 

akan menimbulkan bagi remaja, remaja takut apakah bisa melalui nya 

atau tidak. Diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan 

Nurislaminingsih, (2020) remaja merupakan usia rentan mengalami 

kecemasan sebab pada usia remaja pemikiran yang masih berubah-ubah, 



 

 
 

pada saat menghadapi kondisi yang tak terduga, sehingga kondisi remaja 

sangat mudah terguncang, dengan adanya pembahasan paling utama di 

seluruh dunia yaitu pemberitahuan mengenai Covid-19 baik di internet 

maupun di berita, dapat menimbulkan ketakutan akan penularan virus 

serta menyebabkan kecemasan pada remaja, adanya berita yang ambigu 

dapat menambah kekhawatiran pada remaja sehingga muncul rasa 

kecemasan. 

b. Jenis Kelamin  

Pada hasil penelitian ini menunjukkan responden mayoritas jenis 

kelamin perempuan dari jumlah keseluruhan responden pada penelitian 

ini yaitu 178 responden, ada sebanyak 137 responden (77%) yang 

dialami oleh perempuan selanjutnya dengan jumlah 41 responden  (23%) 

yang dialami oleh laki-laki.  

Berdasarkan hasil tersebut peneliti menganalisis dominasi 

perempuan yang mengalami kecemasan dapat disebabkan oleh 

perempuan cenderung lebih tinggi tingkat kecemasannya, karena 

perempuan lebih menggambarkan diri mereka lebih emosional daripada 

laki-laki dan merasakan emosional yang lebih intens. Hal ini didukung 

oleh penelitian Danasasmita & Widianti, (2021) mengenai pelajar 

perempuan yang merespon emosional dengan cara yang berlebihan 

dalam menghadapi situasi yang dialaminya, dalam hal ini pada saat 

melakukan pembelajaran daring sehingga menyebabkan rasa cemas 

dengan jumlah responden kelompok laki-laki (61,7%), sedangkan untuk 

responden kelompok perempuan nilai rata-rata sebesar (79.9%).   

Berdasarkan hasil analisis penelitian Lindasari dkk., (2021) 

mengemukakan bahwa responden dengan nilai yang terbanyak dengan 



 

 
 

jumlah 151 responden (68,60%) yaitu perempuan, sedangkan pada 

jumlah responden 69 (31,40%) yang mengalami kecemasan dialami oleh 

laki-laki, sehingga dapat dilihat bahwa responden paling banyak 

mengalami kecemasan yaitu pada perempuan. Kecemasan yang terjadi 

pada remaja perempuan, memiliki dua kali lipat jumlah pengalaman 

mengalami kecemasan dibandingkan pada remaja laki-laki.  

2. Gambaran Gejala Cemas yang dialami oleh Siswa Berdasarkan 

Jawaban pada Item Pertanyaan Modifikasi Kuesioner HRS-A 
   Pada penelitian yang dilakukan terhadap siswa saat melakukan 

pembelajaran daring siswa diperhadapkan dengan situasi yang tidak 

menyenangkan, yang dapat menyebabkan perubahan pada kebiasaan 

dalam kurun waktu yang berlangsung cukup lama. Kebiasaan melakukan 

pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran yang dilakukan secara 

daring. Hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner Hamilton Rating 

Scale For Anxiety diperoleh data bahwa rata-rata siswa mengalami cemas 

saat pembelajaran daring, dengan diperoleh sebanyak 86 (48,3%) 

responden yang memilih kategori berat, 69 responden (38,2%) yang 

memilih kategori sedang dan hanya 1 responden (0,6%) yang memilih 

kategori gejala ringan.  

 Hal ini sesuai dengan temuan studi Vibriyanti, (2020) menyatakan  

reaksi kecemasan setiap individu berbeda-beda, reaksi kecemasan yang 

dialami seseorang tidak selalu sama. Adanya respon dalam kecemasan 

yang melibatkan reaksi fisiologis dialami oleh beberapa orang tertentu, 

seperti merasakan ketidaknyamanan sakit kepala, serta merasa pusing. Hal 

ini sejalan dengan penelitian gejala yang dialami merasa pusing, dan gejala 

tambahan termasuk detak jantung yang lebih cepat serta tidak dapat 

dijelaskan. Beberapa individu mencoba untuk menaklukkan kecemasan 

dan mengurangi atau bahkan menghilangkan sensasi terancam jika mereka 



 

 
 

mengalami kecemasan, karena siapa pun yang menderita kecemasan 

memiliki kemampuan untuk membela diri, itu dapat digunakan sebagai 

mekanisme pertahanan untuk meningkatkan aktivitas kognitif atau fisik. 

 Selanjutnya hasil penelitian mengemukakan bahwa gejala 

kecemasan ditandai dengan berkeringat tanpa sebab dengan kategori 

sedang sebanyak 76 (42,7%) responden, merasa gemetar dengan 90 

(50,6%) responden pada kategori sedang,  dan sulit untuk tidur diperoleh 

jumlah responden lebih banyak memilih kategori sedang yaitu 73 (41%) 

dari 178 responden yang ada serta merasa mudah marah, merasa cepat 

kelelahan, dan tidak memiliki nafsu makan sehingga sulit untuk 

berkonsentrasi. Kecemasan terhadap gangguan panik juga dapat dialami 

ditandai dengan berkeringat tanpa sebab, ketakutan yang dialami selama 

pembelajaran daring yang diperoleh sebanyak 72 (40,45%) responden 

berada di kategori sedang, dengan jantung berdebar, nyeri dada, wajah 

pucat, gemetar seperti tersedak, detak jantung cepat. Kecemasan sosial 

juga dapat dirasakan ditandai rasa cemas atau takut, dengan suatu keadaan 

sosial sehingga tidak pandai berinteraksi dengan orang lain baik setelah 

keadaan maupun sebelum terjadinya keadaan tersebut.  

 Temuan studi yang dilakukan sambil melakukan penelitian selama 

pandemi Covid-19 beberapa siswa mengalami tekanan atau kecemasan 

yang disebabkan, oleh siswa kurang mampu memahami materi dengan 

merasa kesulitan mengerjakan tugas yang sesuai pada batas waktu yang 

diberikan. Sebagian siswa mengalami keterbatasan untuk mengakses 

internet, serta mengalami  beberapa keluhan lainnya dengan rasa khawatir 

berhadapan dengan materi yang lebih tinggi. Hal ini berkaitan pada 

pertanyaan 1 modifikasi kuesioner HRS-A yang berbunyi, cemas ketika 



 

 
 

pembelajaran secara daring berlangsung pada masa pandemi Covid-19 dari 

178 responden lebih dominan memilih kategori berat sebanyak 86 (48,3%) 

responden dan hanya 1 (0,6%) responden yang memilih kategori tidak ada 

gejala yang dialami.  

 Pendapat dari teori Nevid Jeffrey S, & Greene Beverly., (2005) 

mengemukakan bahwa suatu keadaan yang menimbulkan perasaan 

khawatir, memberikan tanda bahwa hal buruk akan segera terjadi 

merupakan suatu keadaan yang aprehensi. Ketika kecemasan berada bukan 

pada porsinya dengan memperoleh ancaman atau tanpa memiliki penyebab 

yang pasti atau tidak, sebagai perubahan pada lingkungan kecemasan dapat 

dikatakan abnormal dengan adanya wabah Covid-19 saat ini, 

menggunakan sistem pembelajaran yang daring dapat menyebabkan 

pelajar menjadi cemas dengan nilai mereka. Asumsi peneliti bahwa dalam 

melakukan pembelajaran secara daring siswa diminta untuk mempunyai 

konsekuensi yang lebih berat, menyadari kepentingan terhadap penguasaan 

materi yang diberikan oleh pengajar dan penguasaan mata pelajaran yang 

menyulitkan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan 

dapat meningkatkan siswa, akan segera menghadang pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi dalam perkuliahan dan terutama setelah 

memasuki dunia kerja, dengan ini akan menambah kecemasan sebagai 

pelajar. 

 Sementara itu, Ferazona, S., & Riau, (2020) mengemukakan bahwa 

pembelajaran daring sebagai upaya social distancing telah memberikan, 

kontribusi yang signifikan dalam memutus rantai penularan Covid-19 

berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dari 

beberapa sumber pembelajaran online meningkatkan motivasi dan hasil 



 

 
 

belajar siswa sebesar 70%. Menempatkan mereka dalam kategori kuat 

dengan nilai yang diperoleh (78,25%) termasuk kriteria baik, terhadap 

konsentrasi materi yang dipaparkan, sehingga dapat diartikan bahwa 

beberapa siswa memiliki kemampuan konsentrasi dan fokus yang baik 

terhadap materi ajar pada kegiatan pembelajaran. Tetapi kendala yang 

dialami guru, dan siswa, baik dari segi fasilitas pembelajaran maupun cara 

penyampaian materi perlu ditingkatkan dan diprioritaskan oleh 

pemerintah. 

 Menurut Sari dkk., (2020) mengungkapkan bahwa pada saat masa 

new normal diberlakukan ketika pandemi Covid-19, terjadinya kecemasan 

yang dialami oleh individu diantaranya dikalangan siswa. Hal ini 

mengungkapkan bahwa adanya dampak pada saat pandemi Covid-19 

ketika mengerjakan aktivitasnya, banyak individu mengalami kecemasan 

cemas berlebihan sangat berpengaruh kepada para pelajar yang melakukan 

pembelajaran daring. Hal ini berkaitan pada pertanyaan 2 modifikasi 

kuesioner HRS-A yang berbunyi, cemas berlebihan saat pembelajaran 

daring diperoleh sebanyak 68 (38,2%) responden yang memilih kategori 

berat dan hanya ada 6 responden (3,4%) yang memilih kategori tidak ada 

gejala.  

 Pada teori kecemasan  menurut Frances O’Connor, (2007) anjuran 

daya pikir dan batin terhadap individu dengan mengalami kebimbangan 

akan bencana sehingga merasa risau akan masa depan tanpa alasan 

rasional, sampai berakibat mengacaukan sistem pikiran terhadap respon 

tubuh serta perilaku yang memiliki tekanan, ketika melaksanakan 

pekerjaan maupun kegiatan lainnya pada saat suasana akademik 

merupakan gangguan serius kecemasan  yang dialami siswa.    



 

 
 

 Sementara itu, beberapa siswa mengatakan bahwa menerapkan 

atau mengikuti proses pembelajaran secara daring, bukanlah masalah bagi 

mereka. Hal ini karena adanya fasilitas dan minat siswa agar siswa tidak 

mengalami kecemasan yang berlebihan saat mengikuti pembelajaran 

daring, dengan memiliki kepercayaan ketika melaksanakan pembelajaran 

daring semuanya akan berjalan dengan rencana. Penelitian Maia & Dias, 

(2020) mengklaim bahwa siswa memiliki tingkat kecemasan yang jauh 

lebih besar selama pandemi daripada mereka di waktu normal . 

 Dampak lain yang dirasakan siswa yaitu munculnya rasa takut 

menurut temuan studi Megreya dkk., (2020) kecemasan berkontribusi pada 

penerimaan dan kesadaran emosional, dengan ini sejalan pada penelitian 

yang mengemukakan ketika mengalami kesulitan untuk memahami 

pembelajaran daring dapat meningkatkan rasa cemas sehingga merasa 

banyak menghabiskan energi pada saat mengalami kecemasan. Hal ini 

berkaitan pada pertanyaan 3 modifikasi kuesioner HRS-A yang berbunyi, 

menghabiskan banyak energi karena cemas dengan jumlah responden yang 

memilih kategori sedang sebanyak 84 (47,2%) dan 8 responden (4,5%) 

yang memilih kategori tidak ada gejala. 

 Yang dkk., (2018)  pada hasil penelitian mengungkapkan bahwa 

suatu keadaan ataupun peristiwa yang terjadi belum pernah dibayangkan 

sebelumnya, sehingga dapat memberikan kerugian dengan menghadirkan 

respon yang dapat mengganggu seperti, kekhawatiran secara berlebihan 

ketika melakukan pembelajaran daring. Hal ini berkaitan pada pertanyaan 

4 modifikasi kuesioner HRS-A yang berbunyi, merasa khawatir saat 

pembelajaran daring berlangsung ada sebanyak 93 (52,2%) responden 



 

 
 

yang memilih kategori sedang dan ada 21 (11,8%) responden yang 

memilih kategori tidak ada gejala.  

 Pada saat mendapatkan imbauan dengan diharapkan kepada semua 

masyarakat, untuk mampu beradaptasi terhadap keadaan yang terjadi pada 

masa era new normal. Masyarakat dituntut untuk mematuhi aturan-aturan 

oleh sebab itu dengan meningkatnya jumlah yang terpapar virus Covid-19 

serta angka kematian, sehingga tidak berhenti menyebabkan kepanikan 

pada saat  keadaan yang menakutkan belum pernah dialami sebelumnya 

sehingga mengalami perasaan takut maupun cemas (P. Sari dkk., 2020). 

Hal ini berkaitan pada pertanyaan 5 modifikasi kuesioner HRS-A yang 

berbunyi, ketakutan berlebihan pada saat pembelajaran daring sebanyak 72 

(40,4%) yang memilih kategori ringan dan ada hanya 1 (0,6%) responden 

yang memilih kategori tidak ada gejala, rasa takut dan cemas yang dialami 

siswa meningkat ketika melakukan pembelajaran daring, rasa takut tidak 

mampu memahami materi yang diberikan serta kendala lain yang tidak 

mampu diatasi.  

 Sejalan dengan teori Freud mengenai kecemasan realistik yaitu 

mengenai perasaan takut maksud dari perasaan takut yaitu timbulnya 

kecemasan yang dirasakan siswa, dengan mengalami perasaan takut 

terhadap masalah yang terjadi kecemasan yang dialami individu akan 

sesuai dengan tingkat masalah yang dimiliki (Febryliani dkk., 2021a). 

Berdasarkan pemikiran individu kecemasan merupakan sebagai unsur dari 

emosi yang akan membahayakan dirinya, dengan pemikiran individu 

terhadap suatu keadaaan munculnya rasa emosi sehingga menyebabkan 

perasaan yang tidak menyenangkan. Akan adanya perasaan takut tersebut 

biasa ketakutan tanpa memahami alasan yang jelas dan ketidakmampuan 



 

 
 

untuk mencegah sensasi yang tidak menyenangkan, merupakan contoh 

keterbatasan sadar, akibatnya individu akan lebih siap menghadapi 

ancaman yang akan datang untuk antisipasi menghadapi datangnya 

ancaman.  

 Teori ini diperkuat oleh Atkinson mengemukakan bahwa 

kecemasan yang dialami pada perasaan yang emosi dengan rasa takut, 

serta kekhawatiran menuai keprihatinan yang dialami individu tidak selalu 

sama. Sedangkan menurut American Psychiatric Association menyatakan 

bahwa kecemasan merupakan perasaan dengan ketakutan adanya tekanan 

serta merasa gelisah, yang menjadi pertanda dari mengantisipasi terhadap 

adanya bahaya dengan bersumber pada sesuatu yang tidak diketahui atau 

dikenali (Solehah, 2014). Sebaliknya menurut penelitian Fitria & Suminah, 

(2020) setiap kegiatan atau tugas dapat diselesaikan dengan sukses jika 

disertai dengan pola pikir yang baik, perasaan gembira merupakan gejala 

psikologis subjektif yang sering dibarengi dengan gejala lain, dan 

bervariasi kualitasnya sesuai dengan jenis dan ketersediaan fasilitas yang 

dibutuhkan.  

 Dalam penelitian Kassymova dkk., (2018) mengungkapkan bahwa, 

keberhasilan individu dalam melakukan pembelajaran daring dengan 

mampu mengontrol emosi dan kecemasan yang berlebihan, ketika 

mengalami kecemasan yang dipengaruhi oleh sesuatu yang mengancam 

keadaan dengan adanya tuntutan untuk dipenuhi. Ahli mengemukakan 

bahwa dengan melakukan pembelajaran akan mendapat manfaat dari 

pengelolaan emosi yang sangat baik karena akan mengarahkan proses 

berpikir, memberikan pemahaman tentang hal-hal yang menciptakan 



 

 
 

kecemasan dan membantu kemajuan emosional dan intelektual (Braun et 

al., 2020). 

 Sari, (2020) mengemukakan bahwa seorang pelajar yang mampu 

untuk memahami serta membedakan pada saat mengalami emosi atau 

perasaan yang kurang baik, tetapi mampu mengetahui bagaimana cara 

untuk tetap termotivasi meskipun siswa berada di dalam kondisi yang 

tertekan. Munculnya perasaan cemas yang dialami pelajar salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi keadaan pada saat dirumah maupun kondisi di 

sekolah, yang tidak mendapatkan kenyamanan bimbingan orang tua sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan, dan pemahaman yang kurang baik 

sangat mempengaruhi proses belajar. Memberikan dukungan keluarga 

serta pengajar diharapkan untuk memberikan motivasi, terhadap pelajar 

agar menjadi semangat serta menunjukkan bahwa siap untuk memberikan 

masukan terhadap siswa, ketika mengalami kesulitan memahami pelajaran 

dengan memberikan metode pembelajaran dengan aktif serta kreatif, 

sehingga para pelajar sangat antusias untuk mengikuti dan memahami 

materi pembelajaran dengan baik.  

Trujillo & Hadfield mengemukakan teori mengenai kecemasan 

yang dialami siswa sebagai faktor yang mempengaruhi suatu proses 

pembelajaran, salah satunya adanya masalah mental atau psikologis yang 

menyebabkan siswa takut akan keterampilannya yang mengakibatkan 

hilangnya minat belajar atau bahkan kurangnya minat dan motivasi siswa 

karena kurangnya rasa percaya diri, serta pesimis, terhadap kemampuan 

yang dimiliki (Febryliani dkk., 2021b). Hal ini berkaitan pada pertanyaan 

6 modifikasi kuesioner HRS-A yang berbunyi, hilangnya minat belajar 

saat pembelajaran daring dengan diperoleh 91 (51,1%) responden yang 



 

 
 

memilih kategori ringan dan sebanyak 4 (2.2%) yang memilih kategori 

tidak ada gejala. 

 Selanjutnya pada penelitian Mukholil, (2018) ada beberapa yang 

menyebabkan kecemasan bersifat fisik antara lain yaitu munculnya rasa 

gelisah, pada penderita kecemasan sering mengalami gejala yang tidak 

biasa yaitu mengalami keringat berlebihan, merasakan detak jantung yang 

cepat, dan merasa dingin pada pada tangan maupun kaki, serta terjadi 

pegal-pegal, kedutan pada kelopak mata, dan ekspresi wajah yang nampak 

tegang, sehingga sulit untuk berkonsentrasi. Hal ini berkaitan pada 

pertanyaan 7 modifikasi HRS-A kuesioner yang berbunyi, berkeringat 

tanpa sebab saat pembelajaran daring dengan diperoleh jumlah responden 

sebanyak 76 (42,7%) yang memilih kategori sedang, dan hanya ada 6 

(3,4%) yang memilih kategori tidak ada gejala.  

 Pada  penelitian Aviani, (2021) mengatakan bahwa adapun pada 

saat melakukan proses pembelajaran dengan daring, muncul tanda-tanda 

sebagai tanda bahwa terjadinya kecemasan terhadap individu ketika tidak 

mampu menghadapi masalah yang terjadi, ketika melakukan  

pembelajaran secara daring  dapat menyebabkan pusing ada beberapa 

siswa yang mengalami keterlambatan mengikuti prosedur pembelajaran 

online, denyut nadi berdetak lebih cepat, dan ketakutan akan kehilangan 

pengetahuan membuat tidak dapat memahami konten yang disajikan saat 

itu. Hal ini berkaitan pada pertanyaan 8 modifikasi kuesioner HRS-A yang 

berbunyi, merasa pusing ketika pembelajaran daring berlangsung dengan 

didapatkan responden yang lebih dominan memilih kategori sedang 

sebanyak 85 (47,8%) responden dan hanya ada 8 (4,5%) responden yang 

memilih kategori tidak ada gejala, karena rutin diberikan tugas pada saat 



 

 
 

pembelajaran daring tugas yang selalu diberikan oleh guru menimbulkan 

rasa cemas serta terganggunya pola tidur yang dialami siswa.  

 Adapun hasil penelitian Annisa & Ifdil, (2016) menjelaskan bahwa 

ketika terjadi kecemasan maka setiap individu terdapat perilaku seperti 

merasa gelisah, siswa juga mengalami gemetar di sekitar tangan, dan 

merasakan reaksi terkejut dengan berbicara secara cepat, serta kurangnya 

koordinasi dengan menghindar untuk berhubungan secara interpersonal. 

Hasil penelitian ini berkaitan pada pertanyaan 9 modifikasi kuesioner 

HRS-A yang berbunyi, merasa gemetar ketika pembelajaran daring 

berlangsung dengan responden yang lebih dominan memilih kategori 

sedang yaitu 90 (50,6%) responden dan hanya ada 4 (2,2%) responden 

yang memilih kategori tidak ada gejala. Kecemasan yang dialami remaja 

ini memberikan dampak yang menyebabkan insomnia dan masalah tidur 

lainnya sehingga mengalami kurang tidur.  

 Fitria & Ifdil, (2020) mengemukakan bahwa semakin sedikit tidur 

maka memberikan peluang besar terjadinya cemas dengan ini perlu cara 

untuk dapat mengatasi kurang tidur dengan berfokus terhadap peningkatan 

kualitas tidur, meningkatnya kecemasan dapat dikurangi dengan tidur yang 

cukup. Hal ini berkaitan pada pertanyaan 10 modifikasi kuesioner HRS-A 

yang berbunyi, semenjak pembelajaran daring menjadi susah tidur 

(insomnia) yang dialami oleh siswa dengan diperoleh sebanyak 73 (41%) 

responden yang memilih kategori sedang, dan hanya 1 (6%) responden 

yang memilih kategori tidak ada gejala.  

 Pentingnya mempertahankan waktu tidur dengan konsisten dan 

membatasi minum kopi serta melakukan hal positif, dengan berolahraga 

dan berjemur di paparan sinar matahari yang dilakukan setiap hari, 



 

 
 

selanjutnya memberikan nuansa kamar tidur yang sejuk dan tenang serta 

menghindari gadget agar lebih cepat tidur. Tugas perawat memiliki peran 

penting sebagai edukator atau advokasi terhadap kecemasan yang dialami 

oleh siswa, saat kondisi dari gangguan emosional yang memberikan 

dampak buruk terhadap suasana atau perasaan yang dialami siswa, tujuan 

dari perawat memberikan manajemen kecemasan sebagai upaya membantu 

siswa mengatasi kecemasan yang dirasakan. Hal ini bukan berarti 

menghilangkan kecemasan tetapi justru menguranginya, sehingga tidak 

menjadi penghalang untuk menjalani kehidupan yang normal, kecemasan 

juga dapat dimanfaatkan untuk memotivasi seseorang agar lebih baik dan 

lebih ceria.  

 Aufar & Raharjo, (2020) mengemukakan bahwa teknik relaksasi 

otot progresif dapat membantu individu mengatasi kecemasan, relaksasi 

merupakan kegiatan mengendurkan otot-otot dalam rangka meminimalkan 

pengecilan tubuh dengan menenangkan otot-otot tubuh yang merasa 

tegang karena kecemasan, dengan berlatih relaksasi otot progresif akan 

membantu menstabilkan emosi individu. Mutawalli dkk., (2020) 

mendukung penelitian ini yang menunjukkan bahwa perawatan relaksasi 

otot dapat membantu untuk bersantai, dengan menikmati diri sendiri 

perawatan relaksasi otot progresif dapat menurunkan kecemasan dan 

ketegangan seseorang terhadap gangguan emosional dan psikologis, dapat 

dikelola dengan lebih baik dengan melakukan relaksasi otot progresif 

dapat memberikan pengobatan terhadap kecemasan.  

 Hasil penelitian Ahmad & Ambotang, (2020) berpendapat 

mengenai fakta bahwa ada solusi untuk individu sebagai upaya 

mengurangi kecemasan ketika belajar, dengan cara siswa berdoa dan 



 

 
 

memohon kepada Tuhan agar diberi ketabahan menghadapi berbagai 

masalah ketika melakukan kegiatan belajar di rumah agar tetap semangat 

menyelesaikan kegiatan belajar. Hal ini dapat mengurangi kecemasan yang 

dialami seseorang dengan berdoa atau melakukan ibadah lainnya, yang 

merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyembuhkan 

kesulitan fisik dan psikologis untuk dihadapi, dengan memperkuat bakat 

spiritual seperti menerima situasi saat ini dan mengidentifikasi makna dari 

suatu masalah. 

3. Gambaran Tingkat Kecemasan Siswa Selama Menjalani pembelajaran 

Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 

   Skala kategori cemas dikatakan ringan jika jawaban yang diperoleh 

dari responden pada item pertanyaan modifikasi kuesioner HRS-A yaitu 

skor 0-20, selanjutnya berada pada tingkatan sedang jika skor 21-27, dan 

yang terakhir berada pada tingkatan berat jika skor 28-41. Pada hasil uji 

univariat yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 31 (17,4%) 

responden berada pada tingkatan cemas skala ringan dan terdapat responden 

sebanyak 118 (66,3%)  mengalami tingkatan cemas skala sedang, dan yang 

terakhir 29 (16,3%) mengalami tingkatan cemas skala berat.  

 Dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian yang 

menggambarkan, mengenai siswa Madrasah Aliyah Negeri Pangkep selama 

pembelajaran yang dilakukan secara  daring ketika pandemi Covid-19, 

mengalami  cemas skala sedang sebanyak 118 (59%) responden. NurCita & 

Susantiningsih, (2020) mengungkapkan bahwa kondisi psikologi pada 

tingkatan sedang diperoleh jumlah sebanyak 19%, tingkatan kecemasan 

sedang ketika seseorang masih mampu untuk fokus melaksanakan kegiatan 

lainnya, dengan mengetahui sumber dari kecemasan sehingga masih dapat 



 

 
 

berfokus melakukan perencanaan lain. Keluhan yang dirasakan dengan 

merasa peningkatan detak jantung dengan pernafasan yang meningkat, 

merasa mudah lelah, serta merasa cepat tersinggung.  

Sejalan dengan penelitian Demak, (2016) mengatakan bahwa 

ketidakmampuan dalam mengelola emosi, serta sensitif dan peka terhadap 

respon cemas yang terjadi, menyebabkan perempuan dengan mudah 

mengalami cemas dengan persentase sebanyak (78,4%) 127 responden, 

sedangkan laki-laki memiliki kemampuan untuk lebih aktif dan 

bereksplorasi diperoleh persentase (21,6%) 35 responden. Pengaruh usia 

remaja dan jenis kelamin adanya proses berpikir merupakan penyebab yang 

akan menimbulkan kecemasan bagi siswa perempuan yang disebabkan 

banyaknya tuntutan yang harus dicapai, ketika remaja baik tuntutan dalam 

menyelesaikan tugas maupun tuntutan sebagai perkembangan usia remaja, 

dan tuntutan yang dialami pada lingkungan, semakin bertambahnya usia 

seseorang cenderung lebih dewasa menghadapi masalah.  

Kecemasan berat juga dirasakan oleh siswa dengan jumlah 

responden yang mengalami sebanyak 29 (14%). Sejalan dengan hasil 

penelitian Sari, (2020) rata-rata siswa yang mengalami kecemasan yang 

berat dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu indikasi dan perilaku gejala 

yang ditampakkan siswa memiliki banyak faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya gangguan kecemasan. Faktor penyebab kecemasan salah satunya 

adanya pembelajaran secara daring dimana untuk dibiasakan selalu belajar 

dengan  mandiri, serta kolaborasi menjadi sistem pendukung yang memiliki 

peran penting pada saat pembelajaran, baik terhadap lingkungan dengan 

suasana yang nyaman, maupun faktor pendukung lainnya.  



 

 
 

Beberapa hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 

kecemasan sedang paling banyak dialami oleh siswa, dengan nilai 

responden pengaruh lingkungan yang buruk terhadap tingkat kecemasan 

sedang sebanyak 75 responden (70,8%), sedangkan responden dengan 

tingkat kecemasan sedang pada lingkungan yang baik didapatkan sebanyak 

46 responden (82,1%). Kecemasan sedang diperoleh dengan jumlah paling 

banyak yang dialami oleh siswa, selain itu jumlah yang diperoleh dari 

kecemasan yang berat memiliki responden yang paling sedikit dengan 

kriteria buruk sebanyak 2 responden (1,9%) dan baik 4 responden (7,1%). 

Jika dibandingkan dengan kecemasan sedang ia memiliki tingkat respons 

yang lebih tinggi, ini merupakan kejadian alami karena setiap orang 

mengalami kecemasan tetapi pada tingkat yang berbeda-beda (Yulia 

Singgih D. Gunarsa, 2008).  

 Setelah diketahui bahwa jumlah yang terbanyak mengalami 

kecemasan berada pada kategori skala sedang, selanjutnya kecemasan yang 

dialami siswa berada pada kategori ringan. Sejalan dengan teori Stuart Gail 

W, (2016) mengungkapkan bahwa pada kehidupan sehari-hari kecemasan 

ringan memiliki hubungan terhadap ketegangan yg dialami, yang dapat 

menyebabkan individu menjadi lebih teliti terhadap apa yang dialami serta 

merasa lega dengan meningkatkan pendapatnya. Kecemasan dapat berguna 

untuk memberikan motivasi belajar dengan menghasilkan suatu 

pertumbuhan secara kreativitas, pada stimulus internal maupun eksternal 

terhadap cara untuk mengatasi masalah secara efektif dengan ini dapat 

memberikan kemampuan belajar.  

 Diperkuat oleh penelitian Casmi dkk., (2019) hasil studi 

menunjukkan bahwa (8,50%) mengalami kecemasan dengan menyebabkan 



 

 
 

perbedaan persepsi terhadap individu secara meningkat terhadap kehidupan 

sehari-hari yang dapat menjadikan motivasi untuk melakukan pembelajaran 

kecemasan yang dialami ini merupakan kecemasan ringan, selanjutnya 

kecemasan berat juga dialami oleh siswa Madrasah Aliyah Negeri Pangkep 

ada sebanyak 29 responden (14%) yang mengalami kecemasan berat, 

kecemasan berat dapat menghambat serta dapat memberikan pengaruh 

terhadap proses informasi yang diterima untuk mampu dipahami. Siswa 

dengan kecemasan yang berlebihan dapat memberikan kesulitan terhadap 

mengelola informasi yang diterima, sehingga mengalami kehilangan proses 

pengaturannya yang melibatkan suatu ingatan dan memori yang dimiliki 

(Lauditta & Ariana, 2021)  

Kecemasan berat yang dialami siswa diperoleh sebanyak 14% yang 

dapat menyebabkan kekhawatiran dan menimbulkan dampak buruk 

terhadap pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar siswa tersebut, 

kemudian terjadinya penurunan terhadap konseptual seperti tidak fokus 

terhadap permasalahan yang dialami. Tingkatan ini dapat menimbulkan 

gejala berupa insomnia, merasa sakit kepala, serta merasa bingung yang 

dapat mempengaruhi proses belajar yang tidak efektif yang berfokus pada 

diri sendiri terhadap keinginan untuk melepaskan diri dari kecemasan 

(NurCita & Susantiningsih, 2020). 

Menurut Alwisol, (2019) mengungkapkan bahwa kecemasan 

adalah keadaan terhadap suatu sistem ego pada diri individu  yang dianggap 

dapat membahayakan, sehingga individu lebih mempersiapkan ketika 

muncul reaksi yang adaptif. Nugraha, (2020) menjelaskan sensasi 

emosional yang berupa ketakutan, menurut Islamic Psychological Study of 



 

 
 

Anxiety di dalam Qur'an dengan menunjukkan bahwa istilah Khasyyah 

muncul 39 kali dalam Al-Qur'an. 

Satu-satunya ketakutan yang dirasakan adalah takut kepada Allah 

SWT, takut akan hukuman, dan takut tidak menerima keridhaan-Nya, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dari beberapa pemaparan mengenai 

kecemasan yang memiliki pokok pembahasan pada penelitian ini 

merupakan kecemasan yang irrasional, artinya tidak nyaman reaksi 

emosional ketakutan, sehingga dapat dialami oleh semua orang sebagai 

respons normal individu sebagai suatu peristiwa menimbulkan perasaan dan 

dapat mengubah perilaku individu. Islam dengan mengajarkan bagaimana 

cara mengatasi kecemasan ketika mengalami kecemasan pada ayat Al-

Qur’an yang berbunyi:  

 

هۢ  ُ فلَََ غَبنتَِ نكَُمۡۖۡ وَإنِ ٌخَۡرُنۡكُمۡ فمََه ذَا ٱنَّرِي ٌىَصُرُكُم مِّ إنِ ٌىَصُرۡكُمُ ٱللََّّ

 ِ مِ ٱنۡمُؤۡمِىىُنَ   ثعَۡدِيِِۦۗ وَعَهىَ ٱللََّّ  فهٍَۡتَىََكَّ

 Terjemahannya :  

―Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat 

mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi 

pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolongmu (selain) 

dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-

orang mukmin bertawakal‖ (Q.S Al-Imran 160)  

Selanjutnya, surah Al-Insyirah: 1-8 yang diturunkan setelah Nabi 

Muhammad SAW mendapat amanat yang sangat berbobot diturunkan 

sebagai pembuka agar Nabi kuat dalam menjalankan amanat Allah, dan hal 

itu juga ditunjukkan dalam ayat bahwa setelah kesulitan datang kemudahan 

sementara itu Al-Baqarah: 286 menjelaskan bahwa manusia diberi beban 



 

 
 

oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan keberadaan sesuai dengan 

kemampuannya. Premis utama Islam adalah ia tidak membebani umat 

manusia dengan beban yang berat dan memberatkan; mudah, ringan, dan 

tidak sempit (Yudhani dkk., 2017). 

 Menurut Departemen Agama Republik Indonesia mengemukakan  

bahwa dengan membaca Al-Qur’an saja sudah termasuk kedalam amal yang 

sangat mulia dan akan memperoleh pahala yang berlipat ganda, sebab yang 

dibaca merupakan kitab suci Al-Qur’an yang berarti sebaik-baiknya bacaan 

bagi orang mukmin baik disaat perasaan sedih, maupun bahagia. Al-Qur’an 

tidak hanya menjadi amal dan ibadah namun menjadi obat penawar bagi 

jiwa yang sedang gelisah (Yudhani dkk., 2017). 

Yudhani dkk., (2017) mengungkapkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an 

dapat digunakan sebagai terapi untuk membantu orang mengatasi berbagai 

macam kecemasan, membaca Al-Qur'an secara teratur dapat membantu 

mengurangi rasa cemas. Hal ini didasarkan pada hadits Muslim Abu 

Hurairah yang menyatakan “Bagi orang yang ingin berkumpul di tempat-

tempat ibadah akan turun kepadanya ketenangan dan ketenangan, yang 

berlimpah dalam dirinya dengan bergiliran membaca Al-Qur'an dan 

mengajarkannya kepada satu sama lain”. Mereka akan dilindungi oleh 

malaikat dan Allah akan mengingat mereka terus-menerus Al-Qur'an adalah 

"Kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad SAW dan membacanya 

adalah nilai ibadah" menurut Manna 'Al-Qaththan. 

 

 

 

 



 

 
 

D. Rekomendasi  

 Dalam penelitian ini peneliti menemukan pentingnya pemberian 

terapi komunikasi antara siswa dengan perawat, berdasarkan hal tersebut 

peneliti merasa perlu dikaji tingkat pengetahuan dan meningkatkan 

dukungan keluarga serta faktor yang menghambat terlaksananya 

komunikasi perawat secara maksimal. Peneliti merasa perlu meningkatkan 

pelaksanaan komunikasi terapeutik demi asuhan keperawatan yang 

berkualitas baik secara teori maupun praktek, khususnya dalam mengatasi 

kecemasan pada siswa.   

 Serta dapat diberikan terapi seperti berikut : 

1. Share anxietas 

Berbagi pengalaman mengenai apa-apa yang dirasakan klien dan apa 

yang menyebabkan kecemasan klien saat berhubungan dengan orang 

lain.  

2. Therapist use empathy and relationship 

Empati dan turut merasakan apa-apa yang dirasakan oleh klien, 

perawat memberikan respon verbal yang menimbulkan rasa aman klien 

dalam berhubungan dengan orang lain.  

  Klien juga dapat diberikan terapi lingkungan proses terapi 

dilakukan dengan mengubah seluruh lingkungan menjadi lingkungan yang 

terapeutik untuk klien dengan memberikan kesempatan kepada klien untuk 

belajar dan mengubah perilaku yang memfokuskan nilai terapeutik 

aktivitas dan interaksi. Perawat memberikan kesempatan serta dukungan 

dan pengertian terhadap siswa untuk dapat berkembang menjadi pribadi 

yang bertanggung jawab, dengan adanya terapi lingkungan siswa mampu 

belajar dengan keterampilan baru serta mentaati aturan yang berlaku, 



 

 
 

selain itu siswa mampu mewujudkan harapan dari lingkungan yang telah 

disepakati untuk menghadapi tekanan dari teman (peer group) dengan hasil 

siswa mampu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi.  

E. Implikasi Penelitian 

 Pada hasil penelitian dan pembahasan terhadap tingkat kecemasan 

yang dialami siswa ketika pembelajaran secara daring dilaksanakan, 

adapun implikasi terhadap penelitian yaitu : 

1. Implikasi teoritis 

a. Secara teoritis diharapkan mampu berguna sebagai pengembangan 

kajian psikologis, terhadap rasa cemas yang dirasakan siswa selama 

pembelajaran daring yang dapat ditinjau pada jenis kelamin, dan 

usia.  

b. Memberikan referensi terhadap penelitian selanjutnya yang 

cakupannya lebih luas.  

2. Implikasi praktis  

a.  Pada hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mampu 

memberikan untuk aspek sekolah perlunya pelayanan, 

pendampingan, dan konseling untuk memerangi kecemasan siswa 

selama belajar dan siswa diharapkan dapat mengatasi tingkat 

kecemasannya. 

b. Mengamalkan Al-Qur’an dapat memperoleh banyak manfaat salah 

satunya dengan mendapatkan pahala yang termasuk pada amal yang 

sangat mulia, serta dapat bermanfaat sebagai penurunan kecemasan 

yang dialami seseorang.  

c. Pada hasil penelitian peran perawat sebagai edukator dalam 

pengelolaan kecemasan terhadap siswa dalam upaya pemenuhan 



 

 
 

kebutuhan rasa aman dan nyaman dengan menurunkan tingkat 

kecemasan siswa yang dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, 

dan motivasi sebagai perawat.  

G. Keterbatasan Penelitian 

 Pada pelaksanaan penelitian terhadap siswa Madrasah Aliyah 

Negeri Pangkep menggunakan data utama sebagai pertanyaan dalam 

bentuk angket. Pelaksanaan penelitian ini memiliki keterbatasan saat 

melaksanakan penelitian maupun hasil dari penelitian yaitu; Penelitian ini 

belum sepenuhnya sempurna disebabkan pelaksanaannya secara daring, 

sehingga peneliti tidak mampu melihat secara langsung respon cemas 

siswa Madrasah Aliyah Negeri Pangkep selama menjalani pembelajaran 

daring.  

1.  Peneliti hanya berfokus pada tingkat cemas siswa Madrasah Aliyah 

Negeri Pangkep selama menjalani pembelajaran daring dan tidak ada 

kolaborasi dengan penyebab terjadinya cemas, dan tanda gejala yang 

spesifik, oleh karena nya, diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat 

menambah aspek tersebut jika ingin melakukan penelitian serupa.  

2. Penelitian yang dilakukan secara daring dengan melakukan penyebaran 

kuesioner dalam bentuk google form dengan menggunakan aplikasi 

whatsapp. Sehingga pada penelitian ini memiliki kelemahan yaitu 

peneliti tidak mampu melihat kondisi responden dengan benar pada 

ketika pengisian kuesioner dilakukan, yang dapat memungkinkan 

terjadinya suatu keadaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang 

dialami responden.  

3. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap kelas XII dengan tujuan untuk 

mencirikan atau mendefinisikan fenomena yang sedang diselidiki 



 

 
 

akibatnya, dalam penelitian ini memiliki kekurangan yaitu peneliti tidak 

mampu melihat hubungan yang signifikan antara kecemasan yang 

dialami kelas X, XI dan XI.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Selama melaksanakan proses pembelajaran daring di Madrasah Aliyah 

Negeri Pangkep diperoleh responden terbanyak dialami oleh remaja akhir 

yang berusia 17-18 tahun sebanyak 109 responden (61,2%) dibandingkan 

remaja awal dengan jumlah 69 responden (38,8%). Selain itu diperoleh 

perempuan dominan lebih mengalami kecemasan yaitu 137 responden 

(77%) yang disebabkan karena perempuan lebih merasakan emosional 

yang lebih intens, sehingga menimbulkan kecemasan dibandingkan dengan 

laki-laki dengan jumlah responden 41 (23%).  

2. Jumlah responden yang mengalami kecemasan dengan gejala berat 

sebanyak 86 responden (48,3%) dengan pertanyaan modifikasi kuesioner 

HARS-A, yaitu “cemas ketika pembelajaran daring berlangsung”. Hal ini 

membuktikan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara daring dapat 

memberikan pengaruh terhadap individu baik secara psikis maupun dari 

hasil belajar siswa, dibandingkan pembelajaran yang dilakukan secara 

tatap muka.  

3. Tingkat cemas pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Pangkep saat 

menjalani pembelajaran secara daring, didapatkan 31 responden (17,4%) 

mengalami tingkat cemas ringan, terdapat 118 responden (66,3%) yang 

mengalami tingkat cemas sedang, dan diperoleh sebanyak 29 responden 

(16,3%) yang berada pada kategori tingkat kecemasan berat. 

 

 

 



 

 
 

B. Saran 

1. Bagi Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Pangkep  

Diharapkan kepada orangtua murid beserta pihak sekolah agar saling 

bekerjasama, karena memiliki peran penting terhadap apa yang dialami 

siswa dengan mendampingi siswa ketika mengalami kecemasan agar dapat 

mengelolah kecemasan dengan baik.  

2. Bagi Pengajar 

Mendampingi dan membimbing siswa dalam menghadapi semua 

pembelajaran, sebab memiliki peran penting sebagai pengelolaan kecemasan 

yang dialami siswa selama pembelajaran .  

4. Bagi Siswa 

     Siswa dalam hal ini diharapkan untuk mampu beradaptasi terhadap 

lingkungannya dan tidak mudah merasa cemas dalam menghadapi 

pembelajaran yang akan diterima, sehingga dapat menerima dan 

menerapkan pengetahuan yang lebih luas berguna pada masa yang akan 

datang.  
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LAMPIRAN 1 

SURAT PENGANTAR JURUSAN PENGAJUAN ETIK 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 2  

SURAT KETERANGAN LAYAK ETIK 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 3 

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 4  

HASIL UJI INSTRUMEN PENELITIAN

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 54 100,0 

Excluded 0 ,0 
Total 54 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
,876 10 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Pertanyaan 1 16,61 62,619 ,766 ,853 

Pertanyaan2 16,17 64,028 ,581 ,866 

Pertanyaan 3 17,00 61,321 ,719 ,855 

Pertanyaan 4 17,02 63,113 ,687 ,858 

Pertanyaan 5 16,61 62,770 ,643 ,861 

Pertanyaan 6 16,50 65,953 ,488 ,873 

Pertanyaan 7 17,48 64,179 ,602 ,864 

Pertanyaan 8 16,83 63,575 ,616 ,863 

Pertanyaan 9 17,57 64,476 ,648 ,861 

Pertanyaan 10 16,87 69,436 ,301 ,888 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 5 

PERNYATAAN PERSETUJUAN 
Informed Consent 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Yth. Para Responden Siswa(i) Madrasah Aliyah Negeri Pangkep 

 Sehubungan dengan adanya Tugas Akhir dari Program Studi S1 Keperawatan 
UIN Alauddin Makassar, maka dengan itu saya Nurul Fajriah bermaksud untuk 
menyusun skripsi dengan judul GAMBARAN KECEMASAN SISWA SELAMA 
PEMBELAJARAN DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19. Peneliti 
menyadari sepenuhnya bahwa dengan kehadiran kuisioner ini akan mengganggu 
aktivitas dari para Siswa(i) Madrasah Aliyah Negeri Pangkep yang memiliki 
kesibukan yang padat. Namun, terhadap kerendahan hati peneliti, berharap agar para 
Siswa(i) Madrasah Aliyah Negeri Pangkep  dapat bersedia mengisi kuesioner berikut 
untuk pengumpulan data penelitian ini dan diharapkan jawaban jujur berdasarkan 
keadaan yang sebenar-benarnya. Jika siswa menjadi responden dalam penelitian ini, 
peneliti akan merahasiakan identitas siswa dan jawabannya. Untuk melindungi siswa 
(privacy) peneliti cukup memberikan simbol atau kode sebagai pengganti identitas, 
bukan nama siswa. Anda dapat menghubungi saya melalui wa jika ada pertanyaan. 
(082247641980).  

 Atas partisipasi dari para Siswa(i) Madrasah Aliyah Negeri Pangkep yang telah 
menyempatkan waktunya dengan mengisi kuesioner ini, saya sebagai mengucapkan 
terima kasih banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 7 

KUESIONER 

Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)  

Gambaran Kecemasan Siswa Selama Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi 
Covid-19 Di Wilayah Madrasah Aliyah Negeri Pangkep 

Identitas Responden 

Nama/Inisial : 
Umur : 
Kelas/Peminatan : 
JenisKelamin : 
Instruksi untuk pengisian: 

 
Kuesioner ini memiliki sepuluh pertanyaan yang mungkin relevan dengan 

pengalaman Anda I dengan berani belajar selama epidemi Covid-19. Untuk setiap 
pertanyaan, ada lima kemungkinan jawaban, termasuk: 

 
0   : Tidak ada kecemasan 
1 : Ringan (satu gejala) 
2 : Sedang (dua gejala) 
3 : Berat (lebih dari dua gejala) 
4 : Sangat berat (semua gejala) 

 
Siswa/(i) kemudian akan diminta untuk memilih salah satu kolom di formulir 

google untuk memberikan tanggapan. Tidak ada tanggapan yang benar atau salah; 
siswa/(i) wajib menjawab dengan jujur berdasarkan kondisi yang dihadapi dan 
jawaban yang terlintas dalam pikirannya. 

 

No. Pertanyaan 0 1 2 3 4 

1. Saya merasa cemas 

ketika   pembelajaran 

daring berlangsung 

pada masa pandemi 

Covid-19.  

0 1 2 3 4 

2. Cemas yang 0 1 2 3 4 



 

 

berlebihan pada saat 

pembelajaran daring 

berlangsung namun 

bisa lega jika 

pembelajaran daring 

selesai. 

3. Merasa banyak 

menghabiskan energi 

karena cemas 

0 1 2 3 4 

4. Saya merasa khawatir 

pada saat 

pembelajaran daring 

berlangsung 

0 1 2 3 4 

5. Ketakutan berlebihan 

tidak mampu 

memahami 

pembelajaran saat 

pembelajaran daring 

berlangsung.  

0 1 2 3 4 

6. Hilangnya minat 

belajar saat 

pembelajaran daring 

berlangsung.  

0 1 2 3 4 



 

 

7. Berkeringat tanpa 

sebab pada saat 

pembelajaran daring 

berlangsung. 

0 1 2 3 4 

8. Merasa Pusing ketika 

pembelajaran daring 

berlangsung. 

0 1 2 3 4 

9. Merasa gemetar ketika 

pembelajaran daring 

berlangsung. 

0 1 2 3 4 

10. Semenjak 

pembelajaran daring 

berlangsung pada 

masa covid-19, saya 

menjadi susah tidur  

(Insomnia) ketika 

malam.  

0 1 2 3 4 
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MASTER TABEL 

 

KODE U J
K 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL TC 

1 4 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 27 2 
2 3 1 4 2 4 4 4 1 3 4 1 2 29 3 
3 4 1 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 35 3 
4 4 2 2 4 2 2 3 2 1 4 2 1 23 2 
5 4 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 21 2 
6 4 2 4 4 3 3 3 3 0 3 3 2 28 3 
7 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 22 2 
8 4 2 2 3 2 1 4 3 1 3 2 1 22 2 
9 3 2 2 2 1 2 4 1 2 2 2 3 21 2 
10 4 2 4 4 2 4 4 3 3 4 1 1 30 3 
11 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 3 21 2 
12 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 29 3 
13 4 1 4 3 3 4 2 4 2 3 3 4 32 3 
14 4 2 2 3 4 2 2 2 3 0 3 2 23 2 
15 4 2 3 4 3 2 1 4 2 4 2 3 28 3 
16 3 2 4 4 3 3 4 1 4 3 3 4 33 3 
17 4 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 21 2 
18 3 2 3 3 2 2 3 2 3 0 2 2 22 2 
19 4 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 24 2 
20 4 2 3 4 2 2 2 2 1 2 3 2 23 2 
21 3 2 1 2 1 1 4 3 4 0 3 2 21 2 
22 3 2 2 4 3 4 3 3 3 4 4 2 32 3 
23 4 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 21 2 
24 4 2 4 3 4 3 3 3 0 2 1 4 27 2 
25 4 2 2 2 3 3 2 2 4 1 3 3 25 2 
26 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 22 2 
27 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 26 2 
28 4 2 3 4 2 3 3 4 0 4 2 1 26 2 
29 4 1 2 4 1 2 2 2 3 2 1 4 23 2 
30 3 2 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 27 2 
31 4 1 3 2 2 1 2 4 2 3 3 2 24 2 



 

 

32 4 2 2 2 3 2 4 2 4 2 1 1 23 2 
33 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 22 2 
34 4 2 3 3 1 2 2 2 1 2 2 3 21 2 
35 4 2 2 4 4 1 1 1 4 0 2 4 23 2 
36 4 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 26 2 
37 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 23 2 
38 4 1 3 4 2 2 3 1 2 4 2 1 24 2 
39 4 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 2 17 1 
40 4 2 3 4 2 3 2 1 1 1 1 4 22 2 
41 4 2 2 4 2 2 3 1 2 3 2 2 23 2 
42 3 2 2 3 2 2 4 1 4 4 4 4 30 3 
43 3 1 4 3 2 2 2 3 1 2 1 2 22 2 
44 3 1 3 3 2 2 3 1 2 3 2 4 25 2 
45 4 2 3 3 4 2 3 2 2 2 1 2 24 2 
46 4 2 3 4 1 2 2 1 4 2 1 1 21 2 
47 4 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 21 2 
48 4 2 3 3 4 3 4 1 4 2 1 4 29 3 
49 4 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 21 2 
50 4 2 3 4 2 2 2 2 1 1 3 3 23 2 
51 4 2 2 2 3 1 3 1 2 1 1 2 18 1 
52 4 2 3 2 4 4 2 1 1 3 2 4 26 2 
53 3 2 3 2 2 1 2 1 3 3 2 2 21 2 
54 4 2 3 3 4 2 3 1 2 2 3 3 26 2 
55 3 2 3 4 2 2 2 2 1 2 2 1 21 2 
56 4 2 2 4 2 1 1 1 2 2 1 4 20 1 
57 4 2 2 4 2 3 4 1 1 2 2 2 23 2 
58 4 1 2 4 2 2 1 1 3 3 4 2 24 2 
59 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 21 2 
60 4 2 4 3 1 4 4 1 4 4 1 4 30 3 
61 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 24 2 
62 4 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 20 1 
63 4 2 3 3 2 1 4 1 2 1 1 3 21 2 
64 4 2 3 4 2 2 1 1 2 3 2 1 21 2 
65 3 2 3 3 3 2 1 1 3 3 2 3 24 2 
66 4 2 3 2 4 2 4 1 2 1 2 1 22 2 
67 4 2 3 4 4 4 4 2 2 3 2 2 30 3 
68 4 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 31 3 
69 3 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 3 20 1 
70 4 1 3 4 3 2 2 1 2 3 1 1 22 2 
71 4 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 23 2 



 

 

72 3 2 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 35 3 
73 4 2 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 36 3 
74 4 1 3 2 1 3 4 2 3 4 4 4 30 3 
75 4 2 2 3 1 2 1 1 2 3 2 2 19 1 
76 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 1 2 21 2 
77 4 1 2 4 1 1 4 3 1 4 4 1 25 2 
78 3 1 3 4 4 3 4 1 2 3 3 2 29 3 
79 4 2 3 2 3 3 4 4 2 1 2 2 26 2 
80 4 2 3 3 2 3 4 1 2 4 3 4 29 3 
81 4 2 3 4 0 3 3 3 2 2 0 3 23 2 
82 4 2 3 4 3 2 3 1 3 4 2 3 28 3 
83 4 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 21 2 
84 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 21 2 
85 3 2 3 4 3 3 2 1 3 2 2 3 26 3 
86 4 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 21 2 
87 4 2 2 4 3 2 3 1 1 2 1 3 22 2 
88 4 2 4 2 4 3 1 3 3 1 3 2 26 2 
89 4 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 20 1 
90 4 2 2 3 2 4 3 1 3 2 1 2 23 2 
91 4 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 29 3 
92 4 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 4 24 2 
93 4 2 2 2 1 4 4 1 2 3 3 3 25 2 
94 4 2 3 2 1 4 4 1 3 2 2 2 24 2 
95 4 1 4 4 2 4 2 1 4 4 2 3 30 3 
96 4 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 19 1 
97 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 25 2 
98 4 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 3 21 2 
99 4 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 3 19 1 

100 4 2 3 3 2 3 4 2 2 4 2 4 29 3 
101 4 1 2 2 2 4 3 1 2 3 2 2 23 2 
102 4 1 3 4 4 3 3 1 1 2 1 2 24 2 
103 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 22 2 
104 4 2 4 4 4 4 4 1 2 4 2 4 33 3 
105 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 22 2 
106 4 2 3 4 2 2 4 1 3 2 2 2 25 2 
107 4 1 3 4 2 2 3 1 2 2 2 2 23 2 

1 4 2 3 2 2 4 2 2 3 0 2 4 24 2 
2 4 1 3 3 2 2 2 3 3 0 2 2 22 2 
3 4 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 25 2 
4 4 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 25 2 



 

 

5 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 22 2 
6 4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 26 2 
7 4 1 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 23 2 
8 4 2 4 4 2 2 2 1 1 2 2 2 22 2 
9 4 1 3 3 2 2 2 3 1 2 1 4 23 2 
10 4 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 21 2 
11 4 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 22 2 
12 4 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 2 23 2 
13 4 2 3 1 3 2 3 1 2 2 2 2 21 2 
14 4 2 4 2 2 3 3 1 1 3 2 1 22 2 
15 4 1 4 3 3 4 4 1 4 4 2 4 33 3 
16 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 19 1 
17 4 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 18 1 
18 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 24 2 
19 3 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 21 2 
20 4 2 3 2 4 4 4 1 1 1 1 4 25 2 
21 4 1 3 3 2 1 3 2 2 0 2 4 22 2 
22 3 2 3 3 4 3 2 1 1 3 1 4 25 2 
23 3 2 2 4 1 1 2 1 2 3 2 3 21 2 
24 3 2 3 2 1 3 3 1 1 3 1 4 22 2 
25 3 2 3 3 0 2 4 1 0 4 3 0 20 1 
26 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 16 1 
27 3 2 2 2 2 3 4 1 2 2 3 3 24 2 
28 4 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 24 2 
29 3 2 2 2 3 2 0 1 3 3 2 4 22 2 
30 3 2 3 2 2 2 4 2 2 3 3 3 26 2 
31 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 25 2 
32 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 23 2 
33 3 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 22 2 
1 4 2 3 2 2 3 1 0 2 2 1 1 17 1 
2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 15 1 
3 3 1 3 2 0 1 2 2 1 1 1 2 15 1 
4 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 21 2 
5 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 21 2 
6 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 16 1 
7 3 2 2 2 0 1 3 1 1 1 2 2 15 1 
8 3 2 2 3 3 2 4 2 1 2 1 1 21 2 
9 3 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 17 1 
10 3 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 3 18 1 
11 3 2 2 1 0 1 1 2 2 2 2 3 16 1 



 

 

12 3 1 2 2 1 1 3 0 1 2 1 1 14 1 
13 3 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 2 13 1 
14 3 2 2 1 2 2 2 0 1 1 2 1 14 1 
15 4 2 3 4 2 1 2 3 1 2 2 1 21 2 
16 4 1 2 3 0 1 1 1 1 2 1 1 13 1 
17 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 17 1 
18 4 1 3 2 0 3 2 2 1 2 2 2 19 1 
19 4 2 2 3 3 2 3 1 3 2 2 1 22 2 
1 3 2 3 3 2 3 4 2 2 2 0 2 23 2 
2 3 1 3 3 2 4 4 2 2 4 1 3 28 3 
3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 23 2 
4 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 20 1 
5 3 2 3 1 3 3 4 1 3 3 3 4 28 3 
6 4 2 3 3 2 3 2 1 3 0 2 3 22 2 
7 3 1 3 3 2 2 3 1 3 2 1 2 22 2 
8 3 2 2 3 2 3 2 1 1 2 0 2 18 1 
9 3 2 2 3 1 2 2 1 0 2 0 2 15 1 
10 3 1 3 2 2 3 4 1 2 3 3 3 26 2 
11 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 3 21 2 
12 3 2 2 3 3 3 3 1 0 3 2 3 23 2 
13 4 2 2 2 3 2 4 1 1 3 2 4 24 2 
14 3 2 2 3 1 2 4 2 2 2 2 2 22 2 
15 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 23 2 
16 3 2 3 3 1 2 2 0 4 3 4 4 26 2 
17 4 2 2 4 3 2 1 2 2 1 1 1 19 1 
18 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 21 2 
19 3 1 3 4 3 3 4 2 1 4 4 3 31 3 
               

KETERANGAN    
    
U = Usia    
JK= Jenis   
Kelamin 

1= Laki-laki 2= Perempuan 3= Berat 

TS =Total Score 1= Ringan 2= Sedang 3= Remaja awal 
TC=  Tingkat    

Cemas 
   

4= Remaja akhir 
0= Tidak ada 
kecemasan 

   

1= Ringan (satu 
gejala) 
 

   

2= Sedang (dua    



 

 

gejala) 
3= Berat (lebih 
dari dua gejala) 

   

4= Sangat Berat 
(semua gejala) 
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HASIL ANALISIS UNIVARIAT 

 
USIA 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Remaja awal             69        38,8              38,8 38,8 

Remaja akhir 109 61,2              61,2 100,0 
Total 178 100,0            100,0  

 
 

JENIS KELAMIN 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid laki-laki 41 23,0 23,0 23,0 

Perempuan 137 77,0 77,0 100,0 
Total 178 100,0 100,0  

 
 

Statistics 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

N Valid 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,72 2,81 2,20 2,36 2,66 1,70 2,02 2,26 1,99 2,46 

Std. Error of Mean ,051 ,062 ,072 ,063 ,071 ,068 ,072 ,074 ,063 ,072 

Median 2,69a 2,79a 2,21a 2,32a 2,63a 1,59a 1,97a 2,26a 1,95a 2,43a 

Mode 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 

Std. Deviation ,679 ,829 ,965 ,840 ,950 ,913 ,956 ,982 ,837 ,963 

Variance ,461 ,686 ,931 ,706 ,903 ,834 ,915 ,964 ,700 ,927 

Range 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

Minimum 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Maximum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Sum 485 500 392 420 474 302 360 403 354 437 



 

 

 
 
 
Frequency Table 

PERTANYAAN 1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ringan 1 ,6 ,6 ,6 

Sedang 69 38,8 38,8 39,3 

Berat 86 48,3 48,3 87,6 

Berat Sekali 22 12,4 12,4 100,0 

Total 178 100,0 100,0  

 
 

PERTANYAAN 2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ringan 6 3,4 3,4 3,4 

Sedang 63 35,4 35,4 38,8 

Berat 68 38,2 38,2 77,0 

Berat Sekali 41 23,0 23,0 100,0 

Total 178 100,0 100,0  

 
PERTANYAAN 3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak ada gejala 8 4,5 4,5 4,5 

Ringan 26 14,6 14,6 19,1 

Sedang 84 47,2 47,2 66,3 

Berat 42 23,6 23,6 89,9 

Berat Sekali 18 10,1 10,1 100,0 

Total 178 100,0 100,0  

 
PERTANYAAN 4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ringan 21 11,8 11,8 11,8 

Sedang 93 52,2 52,2 64,0 

Berat 43 24,2 24,2 88,2 

Berat Sekali 21 11,8 11,8 100,0 

Total 178 100,0 100,0  

a. Calculated from grouped data. 



 

 

 
PERTANYAAN 5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak ada gejala 1 ,6 ,6 ,6 

Ringan 14 7,9 7,9 8,4 

Sedang 72 40,4 40,4 48,9 

Berat 48 27,0 27,0 75,8 

Berat Sekali 43 24,2 24,2 100,0 

Total 178 100,0 100,0  

 
PERTANYAAN 6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak ada gejala 4 2,2 2,2 2,2 

Ringan 91 51,1 51,1 53,4 

Sedang 44 24,7 24,7 78,1 

Berat 33 18,5 18,5 96,6 

Berat Sekali 6 3,4 3,4 100,0 

Total 178 100,0 100,0  

 
PERTANYAAN 7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak ada gejala 6 3,4 3,4 3,4 

Ringan 47 26,4 26,4 29,8 

Sedang 76 42,7 42,7 72,5 

Berat 35 19,7 19,7 92,1 

Berat Sekali 14 7,9 7,9 100,0 

Total 178 100,0 100,0  

 
PERTANYAAN 8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak ada gejala 8 4,5 4,5 4,5 

Ringan 22 12,4 12,4 16,9 

Sedang s85 47,8 47,8 64,6 

Berat 41 23,0 23,0 87,6 

Berat Sekali 22 12,4 12,4 100,0 

Total 178 100,0 100,0  

 



 

 

PERTANYAAN 9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak ada gejala 4 2,2 2,2 2,2 

Ringan 43 24,2 24,2 26,4 

Sedang 90 50,6 50,6 77,0 

Berat 33 18,5 18,5 95,5 

Berat Sekali 8 4,5 4,5 100,0 

Total 178 100,0 100,0  

 
PERTANYAAN 10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak ada gejala 1 ,6 ,6 ,6 

Ringan 26 14,6 14,6 15,2 

Sedang 73 41,0 41,0 56,2 

Berat 47 26,4 26,4 82,6 

Berat Sekali 31 17,4 17,4 100,0 

Total 178 100,0 100,0  
 
 
FREQUENCIES VARIABLES= Tingkat Cemas 
  /STATISTICS= STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN 
MEDIAN MODE SUM 
  /GROUPED= Tingkat Cemas 
  /ORDER= ANALYSIS. 
   
 

Frequencies 
 

Statistics 

TOTAL TINGKAT CEMAS 
N Valid 178 

Missing 0 

Mean 1,99 

Std. Error of Mean ,044 

Median 1,99a 

Mode 2 

Std. Deviation ,582 

Variance ,339 

Range 2 

Minimum 1 



 

 

Maximum 3 

Sum 354 

a. Calculated from grouped data. 

 
TOTAL TINGKAT CEMAS 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ringan 31 17,4 17,4 17,4 

Sedang 118 66,3 66,3 83,7 

Berat 29 16,3 16,3 100,0 

Total 178 100,0 100,0  
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