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ABSTRAK 

Stres merupakan respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap 

kebutuhan tubuh yang terganggu, akan berdampak secara total pada 

individu yaitu terhadap fisik, psikologis, intelektual, sosial dan spiritual. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitik. 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 56 responden. Penentuan 

sampel menggunakan teknik total sampling, didapatkan sebanyak 56 

responden. 

Hasil penelitian menunjukkan Gambaran Tingkat Stres Pada 

Mahasiswa Keperawatan Angkatan 2017 UIN Alauddin Makassar, 

yaitu sebanyak 1 orang (1,8%) tidak mengalami stres (normal), 10 

orang (17,9%) mengalami stres ringan, 14 orang (25,0%) mengalami 

stres sedang, dan 31 orang (55,4%) mengalami stres berat.  

 

Kata Kunci : Tingkat Stres Mahasiswa, Keperawatan, Angkatan 

2017, UIN Alauddin Makassar

mailto:70300115047@uin-alauddin.ac.id
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Memasuki perguruan tinggi merupakan tahap perubahan status dari 

seorang siswa menjadi mahasiswa. Status sebagai seorang mahasiswa 

dipandang lebih tinggi dari pada status menjadi seorang siswa sehingga 

tuntutan dan kewajiban akan menjadi lebih tinggi dari pada sebelumnya 

berdasarkan Bertens 2005 dikutip dalam (sabila rosyad, 2019). 

 Berdasarkan PDDIKTI populasi mahasiswa di dunia diproyesikan 

mencapai 262 juta jiwa pada tahun 2025 (kementrian riset, teknologi, 

pendidikan tinggi, 2018). Di Indonesia sendiri populasi mahasiwa tahun 

2015 2016 mencapai 5.153.971 jiwa, yang tesebar diseluruh provinsi di 

indonesia berada diperingkat pertama yaitu diprovinsi Jawa Timur  

berjumlah 721.652 jiwa, diposisi kedua yaitu provinsi jawa barat 643.229, 

dan provinsi DKI Jakarta  berjumlah 583.229 jiwa , dan Provinsi Sulawesi 

Selatan menempati posisi keenam tertinggi dari 34 provinsi dengan jumlah 

mahasiswa 296.508 jiwa (kementrian riset,teknologi, pendidikan tinggi, 

2016). 

 Semakin banyak mahasiswa maka semakin besar pula persaingan. 

Selama berproses menjadi mahasiswa akan banyak tahapan, hambatan, 

tantangan serta kendala yang akan akan dialami oleh mahasiswa selama 

menempu pendidikan di perguruan tinggi, baik dalam proses perkuliahan, 

pengerjaan tugas, maupun penyelesaian tugas akhir menurut ulfa, 2010 
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dikutip dalam (sabila rosyad, 2019).  

 Beberapa hal ini akan berdampak terhadap perubahan status 

kesehatan, kesehatan merupakan suatu kondisi sejaterah secara fisik, mental, 

dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif baik secara 

sosial maupun ekonomis dan juga ketiadaan penyakit atau kelemahan. 

Apabila kesejateraan dari fisik, mental dan sosial tidak terpenuhi maka akan 

muncul masalah kesehatan. Masalah kesehatan perlu menjadi perhatian bagi 

semua orang baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikologisnya. 

Tuntutan akademis yang harus dihadapi dan tidak siapnya individu untuk 

menghadapinya juga dapat mengakibatkan gangguan psikologis seperti 

stres.  

 Berdasarkan situasi global dan nasional saat ini gangguan jiwa 

diproyeksikan sekitar 450 juta jiwa termasuk skizofrenia, ansietas, dan 

depresi berdasarkan WHO 2017 dikutip dalam (Kemenkes Ri, 2019). 

 Stress merupakan suatu keadaan yang dapat disebabkan oleh tuntutan 

fisik, lingkungan, dan situasi sosial yang tidak terkontrol. Prevalensi 

kejadian stress cukup tinggi dimana hampir lebih dari 350 juta penduduk 

mengalami stres dan merupakan penyakit yang menepati peringkat ke-4 di 

dunia menurut WHO dikutip dalam (dewi ambarwati et al., 2017). 

 Berdasarkan studi prevalensi stres yang dilakukan oleh healt and 

safety exsecutive di inggris melibatkan penduduk ingris sebanyak 487.000 

orang yang masih produktif dari tahun 2013-2014. Didapatkan data bahwa 

angka kejadian stres lebih besar teradi pada wanita (54,62%) dibandingkan 
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pada pria (45,38%) berdasarkan WHO dalam (Rizki Saputri, 2017). 

Di Indonesia gangguan mental masih menjadi salah satu permasalahan 

yang signifikan. Riskesdas 2013 menyatakan bahwa prevalensi gangguan 

mental emosional di Indonesia mencapai 14 juta orang atau 6% dari jumlah 

penduduk di Indonesia untuk usia 15 tahun ke atas (Kemenkes Ri, 2019).  

Menurut penelitian yang dilakukan di University of Gondar di 

Ethiopia prevalensi gangguan mental emosional pada mahasiswa adalah 

40,9%, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan di German University 

prevalensi gangguan mental emosional pada mahasiswa adalah 22,7% 

(Prihatiningsih & Wijayanti, 2019). 

Stress yang dialami mahasiswa ketika tidak ditangani maka semakin 

hari akan semakin meningkat dan akan menimbulkan dampak  negatif 

terhadap fisik yaitu gangguan pada lambung (pedak, 2008). Dan 

berdasarkan Haryanto menyatakan bahwa dampak yang dapat ditimbulkan 

oleh stress seperti gangguan pencernaan, obesitas, hipertensi, serangan 

jantung, dan bahkan stroke yang merupakan akibat dari gejala stress yang 

berkepanjangan (Haryanto, 2019). 

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan 

GERMAS Kelolah stress yaitu dengan tujuan dapat memberikan solusi  dan 

menjadi opsi dalam mengatasi stress dan mencapai jiwa yang sehat yang 

terdiri dari 7 point  yaitu, bicarakan keluhan dengan orang yang dapat 

dipercaya, melakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan, 

kembangkan hobi yang bermanfaat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan 
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diri kepada Tuhan, berpikir positif, tenangkan pikiran dengan relaksasi, 

jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, tidur 

yang cukup, makan makanan gizi seimbang dan terapkan perilaku hidup 

bersih dan sehat (Kemenkes RI, 2018). 

 Berdasarkan hasil riset sebelumnya menunjukkan gangguan kesehatan 

mental pada mahasiswa sering dilaporkan, dimana menunjukkan bahwa baik 

mahasiswa kedokteran maupun dokter mengalami gejala yang lebih tinggi 

dari segi tekanan psikologis, depresi, anxietas, dan kelelahan daripada 

populasi lain. Hal ini dapat disebabkan karena mahasiswa kedokteran 

memiliki stres tambahan akibat dari masa studi yang lebih panjang serta 

lebih beresiko terpapar dengan penyakit maupun kematian karena patogen 

yang ditularkan dari pasien. Penelitian mengenai prevalensi stres pada 

mahasiswa kedokteran sudah pernah dilakukan di beberapa universitas. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada mahasiswa kedokteran 

sebanyak 329 responden prevalensi stres adalah 52,4% (Pathmanathan & dr. 

M.  Husada , 2013). 

 Adapun hasil riset lain menunjukkan bahwa tingkat stress pada 

mahasiswa keperawatan menunjukkan 35,6% dengan kategori stress ringan, 

57,4 dengan kategori stress sedang dan sebanyak 6,9% dengan kategori 

stress tinggi (Dewi Ambarwati et al., 2017). 

 Hasil penelitian tentang mahasiswa tingkat akhir Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017, diperoleh 

mahasiswa mengalami gejala fisik dengan tingkat ringan sebanyak 88.9% 



5 
 

 

orang dengan gejala seperti sesak napas, berkeringat berlebih, detak jantung 

tidak stabil. Mahasiswa mengalami gejala psikologis dengan tingkat ringan 

sebanyak 85.2% orang dengan gejala seperti cemas, mudah marah karena 

hal yang sepele, merasa sedih dan tertekan, mudah panik, takut dan gelisah. 

Kemudian mahasiswa mengalami gejala perilaku pun dengan tingkat ringan 

sebanyak 92.6% orang dengan gejala seperti merasa sulit untuk bersantai, 

tidak mampu bersabar jika mengalami penundaan serta kehilangan minat 

dan inisiatif dalam melakukan sesuatu. (Indarwati, 2017) 

 Berdasarkan data akademik Jurusan Keperawatan tahun 2020, jumlah 

mahasiswa S1 keperawatan dengan status aktif yaitu 304 orang. Pada 

angkatan 2017, jumlah Mahasiswa aktif terjadi penurunan dari jumlah 

sebelumnya. Hal ini dikarenakan banyak mahasiswa yang keluar. 

Disamping itu, IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) beberapa Mahasiswa 

Keperawatan angkatan 2017 juga mengalami penurunan disetiap 

semesternya. Kemudian, hasil wawancara sederhana yang dilakukan oleh 

calon peneliti terkait kondisi psikoligis mahasiswa sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Indarwati tahun 2017. Dari 15 mahasiswa Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang diwawancarai, masing-masing 

mahasiswa memiliki kondisi psikoligis yang berbeda-beda. Ada yang 

mengatakan sering cemas dan mudah marah karena hal yang sepele. 

Beberapa diantaranya juga mengatakan sering tertekan dengan hal yang 

dialami, mudah panik dan gelisah. 
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 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, calon peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Gambaran Tingkat Stres Pada Mahasiswa 

Keperawatan Angkatan 2017 UIN Alauddin Makassar. Adapun alasan lain 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dimana berdasarkan 

hasil wawancara 15 mahasiswa menyatakan bahwa sering cemas, mudah 

marah, sering tertekan, mudah panik dan gelisah dikarenakan adanya 

perubahan motode pembelajaran dari offline ke online yang pengaruhi oleh 

kondisi pandemik covid-19 dan adanya tuntutan untuk menghafal al-qur’an 

jus 30 sebagai salah satu syarat penyelesai tugas akhir, serta proses 

bimbingan tugas akhir secara online yang kurang efektif. 

B. Rumusan Masalah 

Peningkatan prevalensi mahasiswa serta kejadian stres pada 

mahasiswa dalam menghadapi hambatan, tantangan serta kendala dalam 

proses pembelajaran, penyelesaian tugas kuliah serta tugas akhir maka 

dirumuskan pertanyaan penelitian “bagaimanakah gambaran tingkat stres 

pada mahasiswa keperawatan angkatan 2017 UIN ALAUDDIN 

MAKASSAR”. 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional sebagai variabel operasional yang dilakukan 

penelitian berdasarkan karakteristik yang diamati (Donsu, 2016). Dalam 

penelitian ini variabel tunggal yaitu tingkat stres pada mahasiswa. Adapun 

definisi operasional variabel tunggal tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Defenisi Operasional 

 
No. Defenisi Operasional Cara ukur Alat Ukur Kriteria Objektif Skala 

1. Stres merupakan suatu reaksi 

tubuh sebagai respon 

emosional seseorang. Gejala 

stress pada umumnya seperti 

merasa kelelahan, sulit 

berkonsentrasi, mudah marah 

dan merasa khawatir.  

Cara ukur yang 

digunakan yaitu 

dengan 

membagikan 

kuisioner kepada 

responden yang 

berisi pernyataan 

untuk mengukur 

tingkat stress yang 

dialami responden. 

Kuisioner Berdasarkan hasil 

pengukuran 

tingkat stres = 

Perceived Stress 

Scale (PSS-10) 

dengan skor: 

Stres ringan = 1-

14 

Stres sedang = 15-

26 

Stres berat = >26 

Ordinal 

2.  Mahasiswa merupakan 

seseorang yang belajar 

diperguruan tinggi dan 

secara administrative mereka 

terdaftar diperguruan tinggi. 

Cara ukur yang 

digunakan yaitu 

dengan 

membagikan 

kuisioner kepada 

responden yang  

berisi pertanyaan  

status 

kemahasiswaan. 

Kuesioiner Dengan kriteria 

objektif: 

 Kartu mahasiswa 

Ordinal 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bertujuan untuk membantu peneliti menyelesaikan 

masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang relevan. Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan, serta 

untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing penelitian. 

Berikut dipaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini 

sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 

Kajian Penelitian 

 
Judul Penelitian Tujuan Metode Hasil Perbedaan dengan 

Riset 

Gambaran Tingkat 

Stres Berdasarkan 

Stressor pada 

Mahasiswa 

Kedokteran Tahun 

Pertama Program 

Studi Profesi 

Dokter Fakultas 

Kedokteran 

Universitas 

Andalas Angkatan 

2017 

Bertujuan  
untuk 

mengetahui 

gambaran 

tingkat stres 

berdasarkan 

stressor pada 

mahasiswa 

profesi dokter 

tahun pertama 

Fakultas 

Kedokteran 

Universitas 

Andalas 

studi 

deskriptif 

dengan 

desain cross-

sectional 

Hasil analisis 

univariat 

menunjukkan 

sebagian besar 

responden memiliki 

tingkat stres sedang 

(48,4%). Tingkat 

stres terkait 

akademik yang 

terbanyak adalah 

tingkat stres berat 

(51,6%). Tingkat 

stres terkait 

hubungan 

intrapersonal dan 

interpersonal yang 

terbanyak adalah 

tingkat stres berat 

(42,6%). Tingkat 

stres terkait 

hubungan belajar-

mengajar yang 

terbanyak adalah 

tingkat stres sedang 

(42%). Tingkat 

stres terkait 

hubungan sosial 

yang terbanyak 

adalah tingkat stres 

sedang (53,2%). 

Tingkat stres terkait 

keinginan dan 

pengendalian yang 

terbanyak adalah 

tingkat stres sedang 

(39,9%). Tingkat 

stres terkait 

aktivitas kelompok 

yang terbanyak 

adalah tingkat stres 

sedang (45,2%). 

Perbedaan pada focus 

penelitian. Peneliti 

akan mengkaji 

tentang bagaimana 

gambaran tingkat 

stres pada mahasiswa 

keperawatan 

angkatan 2017 UIN 

Alauddin Makassar. 

Sedangkan, (dwina 

rahmayani et al., 

2019) berfokus pada 

tingkat stres 

berdasarkan stressor 

pada mahasiswa 

kedokteran 

Gambaran Stres 

Mahasiswa 

Tingkat Akhir 

Dalam 

Penyusunan 

Skripsi Di 

Fakultas 

Bertujuan 

untuk 
mengetahui 

gambaran stres 

mahasiswa 

tingkat 

akhir dalam 

Mengunakan 

metode 

deskriptif 

serta 

menggunaka

n teknik 

Hasil penelitian 

dengan uji analisis 

univariat, diperoleh 

mahasiswa 

mengalami gejala 

fisik dengan tingkat 

ringan sebanyak 

Perbedaan pada focus 

penelitian. Peneliti 

akan mengkaji 

tentang bagaimana 

gambaran tingkat 

stres pada mahasiswa 

keperawatan 
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Kedokteran Dan 

Ilmu Kesehatan 

Uin Alauddin 

Makassar 

penyusunan 

skripsi di 

Fakultas 

Kedokteran 

dan Ilmu 

Kesehatan UIN 

Alauddin 

Makassar 

purposive 

sampling 

88.9% orang 

dengan gejala 

seperti sesak napas, 

berkeringat 

berlebih, detak 

jantung tidak stabil. 

Mahasiswa 

mengalami gejala 

psikologis dengan 

tingkat ringan 

sebanyak 85.2% 

orang dengan 

gejala seperti 

cemas, mudah 

marah karena hal 

yang sepele, merasa 

sedih dan 

tertekan, mudah 

panik, takut dan 

gelisah. Kemudian 

mahasiswa 

mengalami gejala 

perilaku pun 

dengan tingkat 

ringan sebanyak 

92.6% orang 

dengan gejala 

seperti 

merasa sulit untuk 

bersantai, tidak 

mampu bersabar 

jika mengalami 

penundaan serta 

kehilangan minat 

dan inisiatif dalam 

melakukan sesuatu. 

 

angkatan 2017 UIN 

Alauddin Makassar. 

Sedangkan 

(Indarwati Indarwati, 

2018) berfokus pada 

gambaran tingkat 

stres mahasiswa 

tingkat akhir dalam 

penyusunan skripsi 

Overview of Stress 

Level Among the 

Students in 

Medical Faculty 

of North Sumatera 

University Odd 

Semester 

Academic Year 

2012/2013 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

gambaran 

tingkat stres 

pada 

mahasiswa 

fakultas 

kedokteran 

fakultas 

Kedokteran 

USU semester 

ganjil tahun 

akademik 

2012/2013. 

Metode 

penelitian ini 

ialah 

menggunaka

n metode 

deskriptif 

cross 

sectional 

Hasil yang 

didapatkan bahwa  
 Dari 100 

mahasiswa Fakultas 

Kedokteran USU, 

sebanyak 35 orang 

(35%) mengalami 

stres tingkat rendah, 

61 orang (61%) 

mengalami stres 

tingkat sederhana 

dan 4 orang (4%) 

mengalami stres 

tingkat tinggi. 

Perbedaan pada focus 

penelitian. Peneliti 

akan mengkaji 

tentang bagaimana 

gambaran tingkat 

stres pada mahasiswa 

keperawatan 

angkatan 2017 UIN 

Alauddin Makassar.   

Sedangkan, (dewi 

ambarwati et al., 

2017) berfokus pada 

akan mengkaji 

tentang bagaimana 

gambaran tingkat 

stres pad                                                    
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Berdasarkan usia, 

kelompok usia 19 

dan 20 tahun 

merupakan 

kelompok usia yang 

paling banyak 

mengalami stres 

a mahasiswa fakultas 

Kedokteran USU 

semester ganjil tahun 

akademik 2012/2013 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini 

yaitu:  

1. Mengetahui gambaran tingkat stres pada mahasiswa keperawatan 

angkatan 2017 UIN Alauddin Makassar. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Bagi pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

Institusi dan mahasiswa terkait dengan “Gambaran Tingkat Stres Pada 

Mahasiswa Keperawatan Angkatan 2017 UIN Alauddin Makassar” 

serta sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

mengenai Pentingnya ilmu pengetahuan tentang dampak stress bagi 

Mahasiswa. 

2. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman bagi peneliti terkait, “Gambaran Tingkat Stres Pada 

Mahasiswa Keperawatan Angkatan 2017 UIN Alauddin Makassar”  dan 

dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya. Selain itu, sebagai sumber 

referensi tambahan dan acuan pengembangan konsep pencegahan 
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terjadinya peningkatan stress dan komplikasinya serta prevalensi stress 

pada mahasiswa, dan juga diharapkan dapat meneliti intervensi atau 

terapi dalam menangani stres pada mahasiswa. 

 

3. Bagi masyarkat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

baru serta memberikan gambaran kepada masyarakat, tentang kondisi-

kondisi stress yang dialami para mahasiswa. bahwa stres bukanlah 

masalah sepele untuk tidak di tanggapi, melainkan masalah yang harus 

di tanggapi untuk meminimalisir peningkatan stres serta komplikasi 

yang bisa timbul. 

4. Bagi Pelayanan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk perawat, 

konselor, pemerintah, dan bagian pelayanan masyarakat, sehingga 

pelayanan yang diberikan  bukan sekedar berfokus pada aspek fisik 

melainkan aspek psikologis, dengan memberikan dukungan untuk 

membantu meningkatkan mekanisme koping mahasiswa menjadi lebih 

adaptif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjuan Umum Stres 

1. Definisi stres 

Stres mempunyai arti sendiri bagi setiap orang, dimana hampir 

semua orang mengalami satu tingkat stres yang rumit dan kompetitif 

namun tidak selalu mendukung. Secara teknis, stres merupakan respon 

tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu, 

akan berdampak secara total pada individu yaitu terhadap fisik, psikologis, 

intelektual, sosial dan spiritual  berdasarkan Rasmun, 2004: 09 dikutip 

dalam (Indarwati, 2018) stress adalah: 

a. Stress merupakan gejala subyektif seseorang secara alami yang 

merupakan hasil dari akses tuntutan lingkungan. 

b. Stres ialah reaksi seseorang secara psikologis, fisiologis maupun 

perilaku bila seseorang mengalami ketidak seimbangan antara 

tuntutan yang dihadapi dengan kemampuannya untuk memenuhi 

tuntutan yang dihadapi dengan kemampuannya untuk memenuhi 

tuntutan tersebut dalam jangka waktu tertentu.  

c. Istilah stres yang berarti reaksi non spesifik tubuh terhadap beberapa 

tuntutan yang melebihi dari kemampuan  berdasarkan Bambang 

tarupolo, 2002:04 dikutip dalam (Indarwati Indarwati, 2018). 

d. Menurut Hel Selye (1976) stres adalah respon tubuh yang bersifat 

tidak spesifik terhadap setiap tuntutan atau beban atasnya. 
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Dari beberapa defisini diatas dapat disimpulkan bahwa stress 

merupakan respon individu dalam menghadapi suatu tekanan, 

problematika maupun konidisi mengancam yang berasal dari dalam 

maupun luar yang mengakibatkan rasa takut dan cemas secara berlebihan 

ketika seseorang tidak mampu memikul beban atau tugas. 

Cemas, marah, sedih dan tertekan, panik, takut dan gelisah akan selalu 

terjadi dalam hidup manusia yang datangnya dari Allah swt untuk menguji 

hambaNya. Hal tersebut bisa mempengaruhi jiwa manusia untuk 

mengalami stres ketika tidak ada sabar didalamnya. 

Dalam QS. Al-Baqarah/2: 155 Allah berfirman: 

   

   

   

  

   

    

Terjemahnya: 

“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah buahan. Dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar” (Q.S: Al-

Baqarah/2:155) (Depertemen Agama RI, 2015). 

 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah memberitahukan bahwa Dia 

pasti menimpahkan cobaan kepada hamba-hambanya, yakni dengan sedikit 

ketakutan dan kelaparan maksudnya adalah kekurangan harta yakni 

lenyapnya sebagian harta, kekurangan jiwa yaitu dengan meninggalnya 

teman, kaum kerabat dan kekasih-kekasih. Kekurangan buah-buahan yakni 

kebun dan lahan pertanian tanamanya tidak menghasilkan buahnya. 
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sebagaimana biasanya. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang 

sabar (Abdullah, 2016). 

Dalam Tafsir Al-Misbah, Q.S: Al-Baqarah/2:155 bahwa, Selama 

hayat masih dikandung badan, kita tidak akan lepas dari berbagai ujian dan 

cobaan. Adapun bentuk ujian dan cobaan itu antara lain, kecemasan, 

kegelisahan serta ketakutan dan kekurangan harta agar kita selalu 

mengingat kepadaNya. Dan hendaklah berikan kabar gembira kepada 

orang-orang yang sabar karena orang yang sabar adalah orang-orang yang 

selalu mengingat Allah, dan mereka diberikan kemudahan untuk 

mengahadapi cobaan tersebut karena dengan cobaan inilah cara Allah 

untuk manusia senantiasa mendekatkan diri kepada-Nya (Syihab, 2012). 

Menurut  Amin & Al-Fandi, 2007 yang dikutip dalam (Indarwati, 

2018), Penyebab munculnya stres dalam bahasa ilmu jiwa disebut dengan 

istilah stressor. Secara umum stressor dapat berupa faktor internal dan 

faktor eksternal Faktor internal penyebab munculnya stres adalah faktor 

yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor internal dapat berupa 

kualitas akhlak atau kepribadian dan kondisi emosi seseorang, perilaku, 

kebiasaan, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal berupa faktor alam, 

lingkungan masyarakat, keluarga dan lain-lain. 

2. Jenis – Jenis Stress 

Quick dan Quick (1984) dalam (Rilando, 2019) mengkategorikan stress 

menjadi dua yaitu : 
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a. Eustres, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, 

positif dan kontruktif (bersifat membangun). Hal tersebut termasuk 

kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan 

pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat 

performance yang tinggi. 

b. Distres, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, 

negative dan destruktif (bersifat merusak). Hal tersebut termasuk 

konsekuensi individu dan juga organisasi seperti penyakit 

kardiovaskular dan tingkat ketidakhadiraan (absenteisme) yang tinggi, 

yang diasosiasikan dengan keadaan sakit. 

Selye (1993), menyatakan bahwa stres terdiri atas empat jenis yaitu 

overstress, understress, badstress, dan goodstress. Overstress merupakan 

stres yang terjadi ketika stres dihadapi individu melebihi ambang batas 

ketahanan individu terhadap stres. Understress merupakan stres yang 

terjadi ketika individu merasakan bahwa sesuatu yang dilakukan kurang 

mewujudkan siapa dirinya dan menimbulkan kebosanan. Badstress 

merupakan stres yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak 

menyenangkan. Goodstress merupakan stres yang diakibatkan oleh 

pengalaman-pengalaman positif (Indarwati Indarwati, 2018). 

3. Sumber- Sumber Stress 

Menurut (Rilando, 2019) ada beberapa sumber stress (stressor), yaitu: 

a. Lingkungan sosial dan keluarga seperti perceraian, pensiun, atau 

kehilangan orang yang dicintai. 



16 
 

 

b. Pekerjaan seperti terkena PHK, perselisihan dengan teman kerja atau 

pimpinan. 

c. Masalah pribadi seperti konflik internal yang mengharuskan berada 

dalam pilihan yang sulit. 

d. Masalah pendidikan, seperti ambisi dalam ambisi yang berlebihan 

dalam mengejar nilai yang sempurnah, ancaman drop out atau tekanan 

dalam penyelesaian tugas akhir. 

e. Masalah kesehatan seperti menderita penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

f. Masalah finansial seperti bangkrut atau terlilit utang. 

g. Persoalan lingkungan misalnya hidup didaerah yang banyak polusi 

atau lingkungan kumuh dan tidak sehat. 

4. Tanda dan gejala stress 

Menurut Possert (1995:160) yang dikutip dalam (Qurtubi, 2014), stress 

dapat ditunjukkan dengan beberapa gejala umum, dan possert membagi 

menjadi empat kategori umum gejala stress yaitu: 

a. Fisik (physical) 

Gejala fisik ditunjukkan dengan timbulnya kelelahan badan, sakit 

kepala, kesulitan tidur dan lain-lain. 

b. Mental/ kejiwaan 

Hal ini ditunjukkan dengan hilangnya konsentrasi, bimbang, 

kebingungan, dan hilangnya rasa humor. 

c. Emosional (emotional) 
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Hal ini ditunjukkan dengan adanya rasa gelisah, tegang, frustasi,  

cemas dan ketakutan. 

d. Perilaku (behavior) 

Hal ini ditunjukkan dengan tindakan seperti merokok atau makan 

yang berlebihan, menangis dan menyalahkan orang lain. 

5. Factor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Stress 

Menurut  Amin & Al-Fandi, 2007 yang dikutip dalam (Indarwati, 

2018), Penyebab munculnya stres dalam bahasa ilmu jiwa disebut dengan 

istilah stressor. Secara umum stressor dapat berupa faktor internal dan 

faktor eksternal Faktor internal penyebab munculnya stres adalah faktor 

yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor internal dapat berupa 

kualitas akhlak atau kepribadian dan kondisi emosi seseorang, perilaku, 

kebiasaan, dan lain-lain. Sedangkan factor eksternal berupa faktor alam, 

lingkungan masyarakat, keluarga dan lain-lain. 

Menurut Smet dalam (Indarwati, 2018) setiap individu memberikan 

respon yang berbeda pada setiap stimulus yang datang. Demikian pula 

ketika individu menghadapi stimulus yang dapat mendatangkan stres. 

Respon terhadap munculnya stimulus stres dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain: 

a. Variabel dalam diri individu Variabel dalam diri individu meliputi: 

umur, tahap kehidupan, jenis kelamin, temperamen, faktor genetik, 

inteligensi, pendidikan, suku, kebudayaan, status ekonomi. 



18 
 

 

b. Karakteristik kepribadian Karakteristik kepribadian meliputi: 

introvertekstrovert, stabilitas emosi secara umum, kepribadian 

ketabahan, locus of control, kekebalan, ketahanan. 

c. Variabel sosial-kognitif Variabel sosial-kognitif meliputi: dukungan 

sosial yang dirasakan, jaringan sosial, dan kontrol pribadi yang 

dirasakan. 

d. Hubungan dengan lingkungan sosial Hubungan dengan lingkungan 

sosial adalah dukungan sosial yang diterima dan integrasi dalam 

komunikasi interpersonal. 

e. Strategi coping merupakan rangkaian respon yang melibatkan unsur-

unsur pemikiran untuk mengatasi permasalahan sehari-hari dan 

sumber stres yang menyangkut tuntutan dan ancaman yang berasal 

dari lingkungan sekitar. 

Sedangkan menurut (Lidiawati, 2011), stres ditimbulkan oleh dua 

faktor, yaitu: 

a. Faktor pribadi 

1) Intelektual, orang yang cenderung berfikir negatif dan pesimis, 

serta banyak keyakinan irasional lebih gampang stres berat 

daripada orang yang berfikiran positif, optimis, dan berkeyakinan 

rasional. 

2)  Motivasi, jika peristiwa yang mendatangkan stres itu mengancam 

cita-cita hidup, orang yang menghadapi peristiwa stres itu akan 

mengalami stres lebih berat. 
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3) Kepribadian, orang yang berharga diri rendah, merasa tidak 

memiliki kemampuan untuk mengatasi stres yang datang padanya. 

b. Faktor situasi 

1) Suatu hal peristiwa, orang dan keadaan yang mengandung tuntutan 

berat dan mendesak. 

2) Hal tersebut berhubungan dengan perubahan hidup, seperti 

menyusun tugas akhir dalam sekolahnya, memulai masuk kerja, 

menikah, menjadi orang tua dengan kelahiran anak pertama, dan 

peristiwa lain yang terjadi terlalu cepat atau lambat. 

3) Ketidakjelasan (ambiguity) dalam situasi, misalnya di tempat kerja 

fungsi tidak jelas, tugas kabur, ukuran penilaian kerja tidak ada. 

4) Tingkat diinginkan (desirability) suatu hal. Hal yang diingingkan 

kurang mendatangkan stres daripada hal yang tidak diinginkan. 

5) Kemampuan orang untuk mengendalikan (controllability) hal yang 

membawa stres. Orang yang lebih mampu mengendalikan pada 

umumnya kurang terkena stres daripada orang yang kurang mampu 

mengendalikan hal yang penuh stres 

6. Tingkatan Stress 

Menurut Potter, P & Perry (2005) dalam (Afryan Susane, 2017) 

membagi tingkat stres dengan kejadian sakit yang meliputi : 

a. Stres Ringan 

Stressor yang dihadapi setiap orang secara teratur, biasanya tidak 

merusak aspek fisiologis misalnya terlalu banyak tidur, kemacetan 
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lalu lintas,kritikan dari atasan. Situasi seperti ini biasanya berakhir 

dalam bebarapa menit atau jam. Stressor ini bukan risiko yang 

signifikan untuk timbulan gejala. Namun demikian stressor ringan yng 

banyak dalam waktu singkat dihadapi terus menerus dapat 

meningkatkan risiko penyakit. 

Pada mahasiswa stres ringan biasanya terjadi saat dimarahi dosen, 

mengalami kemacetan dan terlalu banyak tidur. Gejala dari stres 

ringan adalah bibir kering, bernafas terengah-engah, kesulitan 

menelan merasa lemas, goyah, berkeringat belebihan saat temperature 

normal, takut tanpa alasan yang jelas dan merasa sangat lega saat 

situasi berakhir, dengan demikian adanya stressor ringan dalam 

jumlah banyak dalam waktu singkat akan menyebabkan peningkatan 

risiko penyakit bagi mahasiswa (Psychology Foundation of Australia, 

2010). 

b. Stres Sedang  

Berlangsung lebih lama dari beberapa jam sampai beberapa hari, 

contoh perselisihan yang belum terselesaikan dengan rekan kerja, 

beban kerja yang berlebihan, anak yang sakit, mengharapkan 

pekerjaan baru, anggota keluarga yang pergi dalam waktu yang lama, 

situasi seperti ini dapat bermakna bagi individu yang mempunyai 

faktor predisposisi. 

Stres sedang dapat terjadi saat terdapat masalah perselisihan yang 

tak bisa terselesaikan. Gejala yang timbul diantaranya mudah marah, 
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bereaksi berlebihan, sulit beristirahat, merasa cemas hingga 

mengalami kelelahan (Psychology Foundation of Australia, 2010). 

c. Stres Berat 

Situasi kronik yang dapat terjadi dalam beberapa minggu sampai 

beberapa tahun misalnya kesulitan finansial yang berkepanjangan, 

perselisihan pernikahan terus menerus, penyakit fisik yang jangka 

panjang. Makin sering dan makin lama situasi stres makin tinggi 

risiko kesehatan yang ditimbulkan. 

Pada lingkup mahasiswa misalnya adanya perselisihan dengan 

dosen dan teman-teman secara terus menerus, mengerjakan skripsi, 

kebutuhan finansial yang kurang memadai dan penyakit kronis pada 

pasien. Stres ini dapat menimbulkan gejala tidak dapat merasakan 

perasaan positif, tidak kuat melakukan kegiatan, merasa pesimis 

secara berlebihan, sedih, tertekan dan sangat mudah untuk putus asa.  

Pada prinsipnya adalah semakin lama dan sering stressor 

menyebabkan stress maka semakin tinggi risiko stres yang 

ditimbulkan dan ketika terdapat risiko stress yang tinggi maka akan 

menyebabkan penurunan energi dan respon adaptif pada mahasiswa 

(Psychology Foundation of Australia, 2010). 

Sedangkan menurut Mardiana Y & Zelfino Tingkatan stress tergantun 

pada tekanan fisik atau psikologis yang dialami individu, tingkat stress 

digolongkan berdasarkan hasil penilaian derajat stress yang dialami 

indivisu tersebut. Berdasarkan (Mardiana Y & Zelfino, 2014) membagi 
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stress kedalam 4 tingkatan yaitu: 

a.   Stress Normal 

Batas normal merupakan stress yang dihadapi secara teratur dan 

merupakan bagian alamiah dari kehidupan, seperti takut tidak lulus 

ujian, kelelahan megerjakan tugas dan sebagainya  berdasarkan 

purwati, 2012 dikutip dalam (Mardiana Y & Zelfino, 2014). 

b. Stress ringan  

Stres ringan adalah stressor yang dihadapi setiap orang secara 

teratur, umumnya dirasakan oleh setiap mahasiswa misalnya: lupa, 

kebanyakan tidur, kemacetan, dikritik atau revisi skripsi yang 

menumpuk. Situasi seperti ini biasanya berakhir dalam beberapa 

menit atau beberapa jam dan biasanya tidak akan menimbulkan 

bahaya berdasar Rachmadi, 2014 yang dikutip dalam (Ismayana 

Santy, 2017). 

c. Stress sedang  

Stres sedang berlangsung lebih lama dari beberapa jam sampai 

beberapa hari. Misalnya masalah perselisihan yang tidak dapat 

diselesaikan dengan teman atau kerabat (Potter & Perry, 2011). 

Fase ini ditandai dengan kewaspadaan, fokus pada indera 

penglihatan dan pendengaran, peningkatan ketegangan dalam batas 

toleransi, dan tidak mampu mengatasi situasi yang dapat 

mempengaruhi dirinya (Smeltzer & Brenda, 2013, p. 3). 
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d. Stress berat 

Situasi Stres yang terjadi beberapa minggu sampai tahun. Semakin 

sering dan lama situasi stress, semakin tinggi resiko kesehatan yang 

ditimbulkan (Mardiana & Zelfino, 2014).  

Stres berat seperti perselisihan dengan dosen atau teman secara 

terus-menerus, kesulitan finansial yang berkepanjangan, dan penyakit 

fisik jangka panjang. Makin sering dan lama situasi stres, makin tinggi 

risiko stres yang ditimbulkan. Stressor ini dapat menimbulkan gejala, 

antara lain merasa tidak dapat merasakan perasaan positif, merasa 

tidak kuat lagi untuk melakukan suatu kegiatan, merasa tidak ada hal 

yang dapat diharapkan di masa depan, sedih dan tertekan, putus asa, 

kehilangan minat akan segala hal, merasa tidak berharga sebagai 

seorang manusia, berpikir bahwa hidup tidak bermanfaat. Semakin 

meningkat stres yang dialami mahasiswa tingkat akhir secara bertahap 

maka akan menurunkan energi dan respon adaptif (Purwanti, 2012). 

7. Dampak stress 

Menurut Rafidah, dkk (2009) dalam (Indarwati, 2018) Stres yang 

dialami oleh individu akan menimbulkan dua dampak  yaitu positif atau 

negatif.  Dampak positif yaitu dapat meningkatkan kemampuan individu 

dalam proses belajar dan berfikir.  Kemudian Dampak negatif stress dapat 

berupa gejala fisik maupun psikis dan akan menimbulkan gejala-gejala 

stress tertentu.  

Menurut Rice (1992) dalam (Indarwati, 2018) mengelompokkan 
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dampak negatif stres yang dirasakan oleh individu dalam lima gejala yaitu 

gejala fisiologis, kognitif, interpersonal dan organisasional. Gejala 

fisiologis yang dirasakan individu berupa keluhan seperti sakit kepala, 

sembelit, diare, sakit pinggang, urat tegang pada tengkuk, tekanan darah 

tinggi, kelelahan, sakit perut, maag, berubah selera makan, susah tidur dan 

kehilangan semangat. 

Selain dampak fisiologis, individu yang mengalami stres akan 

mengalami perubahan kondisi psikis berupa perasaan gelisah, cemas, 

mudah marah, gugup, takut, mudah tersinggung, sedih dan depresi. 

Perubahan psikologis akibat stress akan mempengaruhi penurunan 

kemampuan kognitif, ssperti sulit berkonsentrasi, sulit membuat 

keputusan, mudah lupa, melamun secara berlebihan dan pikiran kacau. 

Dampak negatif stres yang mudah diamati antara lain sikap acuh tak acuh 

pada lingkungan, apatis, agresif, minder dan mudah menyalahkan orang 

lain (Indarwati, 2018). 

Sedangkan menurut (haryanto, 2019) dampak negative stress apabila 

tidak ditangani yaitu dapat menjadi distress, ansietas, bahkan depresi dan 

stress juga berdampak terhadap fisik seperti gangguan pencernaan, 

obesitas, hipertensi bahkan stroke. 

8. Respon stress  

Ketika individu mengalami stress maka akan mengalami perubahan 

dalam berbagi aspek seperti : 
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a. Respon fisiologis 

Walter canon memberikan deskripsi mengenai bagaimana reaksi 

tubuh atau respon tubuh terhadap  suatu peristiwa yang mengancam. 

Ia menyebut hal tersebut sebagai fight-or-fight response karena respon 

fisiologis mempersiapkan individu dapat berespon dengan cepat 

terhadap situasi yang mengancam. Akan tetapi bira aurosal yang 

tinggi terus menerus muncul dapat membahayakan kesehatan 

individu. 

Selye mempelajari akibat yang diperoleh bila tressor terus 

menerus muncul. Ia kemudian mengukakan istilah general adaptation 

syndrome (GAS) yang terdiri dari rangkaian tahapan reaksi fisiologi 

terhadap stressor. 

1) Alarm reaction 

Tahapan pertama ini mirip dengan fight-or-fight response. Pada 

tahap ini aurosal yang terjadi pada tubuh organisme terhadap 

stressor. Tapi tubuh tidak dapat mempertahankan intensitas aurosla 

dari alarm reaction dalam waktu yang sangat lama. 

2) Stage of resistance 

Aurosal masih tinggi, tubuh masih terus bertahan untuk 

melawan dan berpartisipasi dengan stressor. Respon fisiologis 

menurun, tetapi masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan 

kondisi normal. 
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3) Stage of exhaustion 

Respon fisiologi masih terus berlangsung. Hal ini dapat 

melemahkan system kekebalan pada tubuh. Stressor yang terus 

terjadi akan mengakibatkan penyakit dan kerusakan fisiologis dan 

dapat menyebabkan kematian. 

b. Psikologis 

Reaksi psikologis terhadap stress meliputi: 

1) Kognisi 

Menurut cohen stress dapat melemahkan ingatan dan perhatian 

dalam aktivitas kognitif. Stressor berupa kebisingan dapat 

menyebabkan deficit kognitif pada anak-anak. Kognisi juga dapat 

berpnegaruh dalam stress . baum mengatakan bahwa individu yang 

terus menerus memikirkan stressor dapat menimbulkan stress yang 

lebih parah. 

2) Emosi 

Emosi cenderung terkait dengan stress. Individu sering 

menggunakan keadaan emosinya untuk mengevalusi stress. Proses 

penilaian kognitif dapat mempengaruhi stress dan pengalaman 

emosional. Reaksi emosional terhadap stress yaitu rasa takut, 

phobia, kecemasan, depresi, perasaan sedih, dan rasa marah. 

3) Perilaku sosial 

Stress dapat mengubah perilaku individu terhadap orang lain. 

Individu juga dapat berperilaku menjadi positif maupun negative. 
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Stress juga dapat mempengaruhi perilaku memnamtu pada 

individu. Potensi respon perilaku yang hampir tak terbatas, 

tergantung pada sifat dari peristiwa stress. Aksi konfrontatif 

terhadap stressor (fight0 dan penarikan dari kejadian mengancam 

merupakan (flight) dua ketegori umum respon perilaku. 

9. Alat ukur stress  

Adapun alat ukur stress yang dapat digunakan yaitu Perceived stress 

scale (PSS-10). Perceived stress scale merupakan kuesioner yang telah 

terstandar dan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. 

Kuesioner ini dibuat oleh Sheldon Cohen, mampu mengukur persepsi 

global dari stress yang memberikan bebrapa fungsi penting. Perceived 

stress scale dapat memberikan informasi terkait kondisi penyebab stress 

yang dapat mempengaruhi kondisi fisik atau patologi dan dapat digunakan 

untuk menilai tingkat stress. Perceived stress scale  dibagi menjadi 4 

kategori stres yaitu tidak stres/normal, ringan, sedang, dan berat. 

Perceived stress scale terdiri dari 10 pertanyaan, terdapat 6 pertanyaan 

negative dan 4 pertanyaan positif. Setiap pertanyaan diberikan skor 0-4. 

Skor 0 untuk jawaban tidak pernah, skor 1 untuk jawaban hampir tidak 

pernah, skor 2 untuk jawaban kadang-kadang, skor 3 untuk jawaban 

sering, dan skor 4 untuk jawaban sangat sering. Nilai skor ini dibalik untuk 

menjawab pertanyaan positif, sehingga skor 0 = 4, skor 1=3, skor 2=2 dan 

seterusnya. Pertanyaan positif pada kuesioner ini terdapat pada pertanyaan 

nomor 4, 5, 7, dan 8, dan selebihnya adalah pertanyaan negarif. Tingkat 
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stress diketahui setelah menjumlahkan semua skor dari 10 pertanyaan yang 

terdapat pada kuesioner PSS. Total skor 13 menujukkan nilai rata-rata atau 

masih dikatakan dalam batas normal. Skor stress sekitar 20 atau lebih 

menunjukkan terdapat stress yang berat. Jika hal tersebut terjadi 

disarangkan untuk belajar untuk mengurangi stress dengan berolahraga 

tiga kali dalam seninggu. dan instrumen ini akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

10. Mekanisme koping stress 

Adapun Jenis Mekanisme koping menurut Taylor, (2012) membagi 

mekanisme koping dalam dua kategori yaitu:  

a. Direct action  

Strategi koping yang berfokus pada masalah problem focused 

coping yaitu segala tindakan yang diusahakan individu untuk 

mengatasi atau menanggulangi stres yang langsung diarahkan pada 

penyebab stres atau stresor. Jenis mekanisme koping yang berfokus 

pada masalah mencakup tindakan secara langsung untuk mengatasi 

masalah atau mencari informasi yang relevan dengan solusi yaitu 

(Mutoharoh, 2010; Taylor, 2012):   

1) Konfrontasi, jenis ini memiliki ciri dengan usaha untuk mengubah 

situasi atau keadaan. Jenis ini juga disebut strategi active coping 

karena ada penekanan pada tindakan aktif individu untuk mencoba 

mengatasi masalah maupun untuk mengurangi dampak dari 

masalah tersebut. Perencanaan masalah, menggambarkan 
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pertimbangan, usaha-usaha yang difokuskan pada masalah untuk 

mencari jalan keluar. Jenis ini melibatkan usaha memikirkan, 

menyusun rencana strategi tindakan dan langkah yang akan 

diambil, serta kemungkinan berhasilnya usaha tersebut. Mencari 

dukungan sosial berupa bantuan, merupakan usaha mencari 

dukungan sosial berupa nasehat, informasi, atau bantuan yang 

diharapkan agar membantu individu memecahkan masalah dan 

mengatasi stresor yang dihadapi. Jenis ini memiliki ciri khas yaitu 

usaha untuk memperoleh informasi dari orang lain.  

2) Penekanan kegiatan lain (suppression of competiting activities), 

mencakup usaha membatasi ruang gerak atau aktivitas lain yang 

tidak berhubungan dengan masalah. Hal ini dilakukan agar 

perhatian individu sepenuhnya tercurah untuk mengatasi stres.  

3) Penundaan perilaku mengatasi stres (restraint coping), adalah usaha 

mengatasi masalah dengan tidak melakukan tindakan apapun 

sampai ada kesempatan yang tepat untuk bertindak. 

b. Palliation (strategi koping yang berfokus pada emosi emotional 

focused coping), perilaku kategori ini merupakan suatu usaha yang 

diarahkan untuk mengatasi, mengurangi, atau menghilangkan 

ketegangan emosional yang timbul dari situasi stres, atau bertahan 

terhadap tekanan emosi negatif yang dirasakan akibat masalah yang 

dihadapi. Mekanisme koping yang berfokus pada emosi merujuk pada 

berbagai upaya untuk mengurangi berbagai reaksi emosional negatif 



30 
 

 

terhadap stres yaitu (Mutoharoh, 2010; Taylor, 2012): 

1) Penerimaan, menggambarkan penerimaan akan keadaan. 

Penerimaan diharapkan terjadi dalam keadaan dimana stresor 

merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan bukan hal yang 

mudah diubah. Menjaga jarak, menggambarkan usaha-usaha untuk 

melepaskan atau memisahkan diri dari keadaan yang penuh stres 

Kontrol diri, menggambarkan usaha-usaha untuk mengatur 

perasaan atau diri sendiri. Mekanisme koping ini lebih 

mengarahkan usahanya untuk mengendalikan emosi-emosi yang 

tidak menyenangkan daripada menghadapi sumber stres itu sendiri 

secara langsung Penghindaran, menggambarkan akan harapan atau 

usaha untuk lari atau menghindari dari situasi. Mekanisme koping 

ini kadang-kadang muncul sebagai suatu respon terhadap stresor 

dan terjadi pada penilaian awal.  

2) Penghindaran akan berguna pada tahap awal menghadapi stres 

namun akan menyulitkan mekanisme koping pada tahap 

selanjutnya. Kembali ke agama, individu mencari pegangan pada 

agama saat ia mengalami stres. Penilaian positif, usaha-usaha untuk 

menemukan arti positif dalam pengalaman yang terjadi. Individu 

secara emosional dapat lebih tenang dan berpikir jernih sehingga 

dapat meneruskan atau memulai kembali tindakan mekanisme 

koping yang terarah pada masalah secara aktif. Penggunaan dalam 

menentukan mekanisme koping yang paling banyak atau sering 
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digunakan sangat tergantung pada kepribadian seseorang dan 

tingkat stres dari suatu kondisi atau masalah yang dialaminya 

(Rahmayanti, 2010).  

3) Mekanisme koping berorientasi pada masalah lebih sering 

dilakukan pada masalah yang dianggap dapat diubah sedangkan 

pada masalah yang tidak dapat diubah lebih menggunakan 

mekanisme koping berorientasi emosi (Mutoharoh, 2010). 

Mekanisme koping berfokus pada emosi lebih mengarah kepada 

mekanisme koping yang lebih buruk dibandingkan mekanisme 

koping berfokus masalah karena penyelesaian masalah. Mekanisme 

koping berfokus emosi biasanya bertahan sementara waktu saja 

karena sifatnya hanya menghindari bukan menyelesaikan masalah 

(Taylor, 2012). 

4) Mekanisme koping yang baik akan menghasilkan adaptasi yang 

menetap yang merupakan kebiasaan baru dan perbaikan dari situasi 

yang lama, sedangkan mekanisme koping yang buruk berakhir 

dengan maladaptif yaitu perilaku yang menyimpang dari keinginan 

normatif dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain atau 

lingkungan (Hasan & Rufaidah, 2013). 

11. Upaya Penanggulangan Stress 

Stres merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari. Namun, stres 

dapat dikurangi dan dapat pula diatasi. Pengelolaan stres secara efektif 

sangat diperlukan agar stres tidak mendatangkan dampak yang negatif. 
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Menurut Kreitner dan Kinicki (2005) yang dikutip dalam (Indarwati, 

2018), terdapat empat teknik pengurangan stres yang dominan yaitu: 

a. Relaksasi otot 

Bernafas secara lambat dan dalam suatu usaha yang disadari untuk 

memulihkan ketegangan otot. 

b. Biofeedback 

Bersandar pada suatu mesin untuk melatih orang mendeteksi tanda-

tanda stres secara badaniah. Kewaspadaan ini mempermudah 

penanggulangan proaktif dengan stressor. 

c. Meditasi 

Mengaktifkan respons relaksasi dengan mengarahkan ulang 

pemikiran seseorang jauh dari diri orang itu sendiri. 

d. Restrukturisasi kognitif 

Menimbulkan pengidentifikasian pemikiran yang tidak rasional 

dan maladaptive dan menggantikannya dengan pemikiran yang 

rasional atau logis. 

Sedangkan Menurut Mangkunegara AP, (2015) ada 3 pola dalam 

mengatasi stres, yaitu : 

a. Pola sehat 

Pola menghadapi stres yang terbaik yaitu dengan kemampuan 

mengelola perilaku dan tindakan sehingga adanya stres tidak 

menimbulkan gangguan, akan tetapi menjadi lebih sehat dan 

berkembang. 
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b. Pola harmonis 

Pola menghadapi stres dengan kemampuan mengelola waktu dan 

kegiatan secara harmonis dan tidak menimbulkan berbagai hambatan. 

c. Pola patologis  

Pola menghadapi stres dengan berdampak berbagai gangguan fisik 

maupun sosio-psikologis. 

Dalam menghadapi stres, dapat dilakukan dengan tiga strategi 

(Mangkunegara AP, 2015) yaitu : 

a. Memperkecil dan mengendalikan sumber-sumber stress 

b. Menetralkan dampak yang ditimbulkan oleh stress 

c. Meningkatkan daya tahan pribadi 

Inti dari sehatnya tubuh adalah sehatnya hati yang merupakan wujud 

dari hidupnya hati dan bersinarnya hati. Hati manusia itu mencintai, 

menginginkan dan mencari kebenarn. Jika keinginan buruk muncul, maka 

ia akan berusaha menolaknya karena keburukan itu merusak hati.  

Hati manusia tidak akan pernah baik, tenang, tentram dan bahagia, 

kecuali jika dia beribadah hanya kepada Allah SWT sebagai Rabb-nya. 

Dia merupakan sembahan, keinginan dan kecintaannya, yang dengan-Nya 

dia bisa meraih ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Semua itu juga 

tidak akan tercapai, kecuali dengan pertolongan dan kehendak Allah SWT 

semata. Amalan hati yang sehat merupakan pilar dan inti dari keimanan 

serta bangunan dasar dari syariat Islam, yang meliputi kecintaan kepada 

Allah SWT dan Rasul-Nya, tawakal kepada Allah SWT, mengikhlaskan 



34 
 

 

agama hanya kepada Allah SWT, senantiasa bersyukur kepada-Nya, sabar 

dalam menjalani ketetapan dan hukum-hukum-Nya, selalu takut, malu dan 

berharap kepada-Nya. 

B. Tinjauan Umum Mahasiswa 

Untuk mengetahui siapa mahasiswa perlu adanya penjelasan 

perkembangan manusia di usia menjadi mahasiswa, yaitu sebagai berikut: 

1. Definisi Mahasiswa 

Mahasiswa adalah individu yang belajar diperguruan tinggi baik 

negeri maupun institute, sebagaimana yang tercantum dalan undang 

undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 1 ayat (1) 

yang berbunyi “ Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan 

tinggi”. Terdaftar sebagai mahasiswa diperguruan tinggi hanyalah syarat 

sebagai administrtaif (Sutrisman, 2019). 

Sedangkan menurut Usman dalam (Indarwati, 2018) mengatakan 

“mahasiswa adalah sekelompok manusia yang berkecimpung dalam 

lembaga pendidikan dan dibina dengan etika ilmiah.” Kehidupan 

mahasiswa erat hubungannya dengan kajian keilmuan dan penelitian. 

Hurlock juga mengatakan: “Mahasiswa secara menyeluruh termasuk 

kategori tahap perkembangan dewasa awal. Mahasiswa berada dalam usia 

antara 19 tahun sampai dengan 26 tahun, mengalami transisi dari masa 

perkembangan remaja akhir ke pada tahapan berikutnya yaitu masa 

perkembangan dewasa awal (Indarwati, 2018). 

Menurut pendapat Usman di atas usia ketika menjadi mahasiswa 
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secara umum yaitu pada usia 19-26 tahun. Dalam psikologi perkembangan 

usia tersebut merupakan masa peralihan, yaitu individu berada di masa 

perkembangan remaja akhir dan menuju tahapan berikutnya masa 

perkembangan dewasa awal. Penetapan usia di tahap masa perkembangan 

dewasa awal berbeda-beda di antara para ahli. Santrok menetapkan usia 

dewasa rentang 20 tahun sampai 30 tahun. Sedangkan Papilia menentukan 

dewasa awal rentang usia 20 tahun sampai 40 tahun (Indarwati, 2018). 

Dari pendapat di atas mahasiswa adalah seseorang yang berkecimpung 

di lembaga pendidikan untuk menempuh masa studinya di lembaga 

tersebut dengan rentang usia 20 tahun sampai 40 tahun. Masa transisi ini 

tentunya individu mengalami perubahan-perubahan pada dirinya 

(Indarwati, 2018). 

2. Perkembangan Usia Mahasiswa 

Usia ini memiliki ciri khas serta perkembangan yang menonjol, yaitu 

perkembangan kognitif berada pada puncaknya atau mengalami 

perkembangan yang besar dari usia sebelumnya. Pada masa transisi 

dewasa awal ini mahasiswa mulai menguji ide-ide mengenai diri dan dunia 

disekitarnya secara umum.  

Clarke-Stewart dan Friedmakn (1987) yang dikutip dalam  (Lesmana, 

2009) mengemukakan bahwa perubahan kognitif yang terjadi pada 

mahasiswa yaitu mulai mampu untuk berpikir secara abstrak dan mulai 

melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam rangka 

menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa. Pada tahap 
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dewasa muda, individu mulai membentuk kemandirian dalam hal personal 

dan ekonomi Melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi atau 

akademi, mengembangkan karir, serta membentuk hubungan sosial secara 

kelompok maupun yang mengarah pada perkawinan adalah tugas 

perkembangan yang menonjol pada tahap ini. 

Dari perkembangan di atas dapat dibagi dua segi transisi yang dialami 

oleh mahasiswa yang berkaitan dengan stres dalam menyusun skripsi 

yaitu: 

a. Perkembangan kognitif  

Menurut Keating dalam Hendriati, individu pada masa ini 

kemampuan berpikirnya telah memiliki kemampuan yang lebih baik 

dari anak dalam berfikir mengenai situasi secara hipotetis, 

memikirkan sesuatu yang belum terjadi tetapi akan terjadi. Ia pun 

telah mampu berfikir tentang konsep-konsep yang abstrak seperti 

pertemanan, demokrasi, moral. Individu pun telah mampu berfikir 

secara logis tentang kehidupannya seperti: kehidupan apa yang akan ia 

tempuh dikemudian hari, tentang hubungannya dengan teman dan 

keluarga, tentang politik, kepercayaan, dan filsafat ( Indarwati, 2018). 

Menurut Mussen, Conger, dan Kagan dalam Hendriati, di masa ini 

juga merupakan suatu periode kehidupan di mana kapasitas untuk 

memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai 

puncaknya. Hal ini adalah karena selama periode, proses pertumbuhan 

otak mencapai kesempurnaan. Sistem saraf yang berfungsi memproses 
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informasi berkembang dengan cepat. Di samping itu, pada masa ini 

juga terjadi reorganisasi lingkaran saraf prontal lobe (belahan otak 

bagian depan sampai pada belahan atau celah sentral).  

Sedangkan Carol dan David, berpendapat bahwa prontal lobe ini 

berfungsi dalam aktivitas kognitif tingkat tinggi, seperti kemampuan 

merumuskan perencanaa strategis atau kemampuan mengambil 

keputusan. Perkembangan prontal lobe tersebut sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan kognitif mahasiswa, sehingga mereka dapat 

mengembangkan kemampuan penalaran yang memberinya suatu 

tingkat pertimbangan moral dan kesadaran sosial yang baru. Menurut 

Myers, ketika kemampuan kognitif mereka mencapai kematangan, 

kebanyakan diusia ini mulai memikirkan tentang apa yang diharapkan 

dan melakukan kritik terhadap masyarakat mereka, orang tua mereka, 

dan bahkan terhadap kekurangan mereka sendiri.  

Namun disamping perkembangan kognitif yang pesat, ada 

anggapan kemampuan kognitif di usia dewasa sedikit demi sedikit 

mengalami penurunan. Pada umumnya orang percaya bahwa 

kemampuan kognitif di usia dewasa akan mengalami penurunan 

seiring dengan bertambahnya umur. Studi lintas budaya yang 

dilakukan oleh B.I. Levy dan E. Langer menunjukkkan bahwa orang 

tua dalam kultur yang memberikan penghargaan tinggi terhadap orang 

tua, seperti kultur Cina daratan, kecil kemungkinan mengalami 

kemerosotan memori dibanding dengan orang tua yang hidup dalam 
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kultur yang mengira bahwa kemunduran memori adalah sesuatu yang 

memungkinkan terjadi. Lebih dari itu, Fieldman mengatakan ketika 

orang tua memperlihatkan kemunduran memori, kemunduran tersebut 

pun cenderung sebatas pada keterbatasan tipe-tipe memori tertentu. 

Misalnya, kemunduran cenderung pada keterbatasan memori episodic 

(episodic memories) atau memori yang berhubungan dengan 

pengalaman pengalaman tertentu di sekitar kehidupan kita. Sementara 

tipe-tipe memori lain, seperti memori semantik (semantic memories) 

atau memori yang berhubungan dengan fakta-fakta umum, dan 

memori implisit (implicit memories) atau memori bawah sadar kita, 

secara umum tidak mengalami kemunduran karena pengaruh ketuaan. 

Kemerosotan memori pada orang tua merupakan akibat dari 

kondisi lingkungan, sehingga individu akan belajar dan terbiasa dari 

lingkungan yang ada. Lingkungan di mana mahasiswa ketika 

menyusun skripsi akan mempengaruhi kondisi dan sikap mahasiswa. 

Jika lingkungan memberikan penghargaan yang inggi maka 

mahasiswa akan merasa tertantang menyusun skripsi, sebaliknya jika 

lingkungan tidak memberikan penghargaan maka mahasiswa tidak 

terbiasa meluangkan pikirannya untuk menyusun skripsi sehingga 

akan menjadi beban. Sehingga ketika mahasiswa tidak terbiasa dengan 

berbagai macam kegiatan keilmuan, penyesuaian intelektual terlebih 

penelitian meskipun sebelumnya sudah mempelajari metodelogi 

penelitian, dan mungkin lebih sedikit menggunakan memori atau 
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bahkan kurang termotivasi untuk mengingat berbagai hal, jelas akan 

mengalami kemunduran dalam memori episodiknya.  

Selanjutnya studi Thorndike mengenai kemampuan belajar orang 

dewasa menyimpulkan bahwa kemampuan belajar mengalami 

kemunduran sekitar 15% pada usia 22 dan 42 tahun. Kemampuan 

untuk mempelajari pelajaran-pelajaran sekolah ternyata hanya 

mengalami kemunduran sekitar 0,5% sampai 1% setiap tahun antara 

usia 21 dan 41 tahun. Memang, puncak kemampuan belajar bagi 

kebanyakan orang terdapat pada usia 25 tahun, namun kemunduran 

yang terjadi pada usia 25 dan 45 tahun tidak signifikan. Bahkan pada 

usia 45 tahun kemampuan belajar seseorang sama baiknya dengan 

ketika mereka masih berusia antara 20 hingga 25 tahun.  

Studi Thorndike tersebut menunjukkan bahwa kemunduran 

kemampuan intelektual pada orang dewasa tidak disebabkan faktor 

usia, melainkan oleh faktor-faktor lain. Witherington menyebutkan 

tiga faktor penyebab terjadinya kemunduran kemampuan belajar orang 

dewasa. Pertama, ketiadaan kapasitas dasar. Orang dewasa tidak akan 

memiliki kemampuan belajar yang memadai. Kedua, terlampau 

lamanya tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat intelektual. 

Artinya, orang-orang yang telah berhenti membaca bacaan-bacaan 

yang “berat” dan berhenti pula melakukan pekerjaan intelektual, akan 

terlihat bodoh dan tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan 

semacam itu. Ketiga, faktor budaya, terutama cara-cara seseorang 
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memberikan sambutan, seperti kebiasaan, cita-cita, sikap, dan 

prasangka-prasangka yang telah mengakar, sehingga setiap usaha 

untuk mempelajari cara sambutan yang baru akan mendapat tantangan 

yang kuat. 

Kemunduran kemampuan belajar yang dikatakan Torndike sama 

dengan kemunduran memori episodik yang diungkapkan Fieldman. 

Artinya meskipun secara kuantitas proses pertumbuhan otak mencapai 

kesempurnaan, perkembangan prontal lube yang berfungsi 

memproses informasi berkembang dengan cepat, namun jika tidak 

digunakan kegiatan-kegiatan intelektual, belajar, dan kondisi 

lingkungan yang memberi penghargaan, maka kualitas dari prontal 

lube atau kognisi mahasiswa tidak akan sebanding. 

b. Perkembangan Integritas 

Integritas paling tepat dilukiskan sebagai suatu keadaan yang 

dicapai seseorang setelah memelihara benda-benda, orang-orang, 

produk-produk, dan ideide, serta setelah berhasil melakukan 

penyesuaian diri dengan berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam 

kehidupannya. Lawan dari integritas adalah keputusasaan tertentu 

dalam menghadapi perubahan-perubahan siklus kehidupan individu, 

terhadap kondisi-kondisi sosial dan historis, ditambah dengan 

kefanaan hidup menjelang kematian.  

Kondisi ini dapat memperburuk perasaan bahwa kehidupan ini 

tidak berarti, bahwa ajal sudah dekat, dan ketakutan akan kematian. 
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Seseorang yang berhasil menangani masalah yang timbul pada setiap 

tahap kehidupan sebelumnya, maka dia akan mendapatkan perasaan 

yang utuh atau integritas. Sebaliknya, seorang yang berusia tua 

melakukan peninjauan kembali terhadap kehidupannya yang silam 

dengan penuh penyesalan, menilai kehidupannya sebagai suatu 

rangkaian hilangnya kesempatan dan kegagalan, maka pada tahun-

tahun akhir kehidupan ini akan merupakan tahun-tahun yang penuh 

dengan keputusasaan. 

Menurut Hall dan Linzey dalam Desmita, pertemuan antara 

integritas dan keputusasaan yang terjadi pada tahap kehidupan yang 

terakhir ini menghasilkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang 

sederhana akan menjaga dan memberikan integritas pada pengalaman-

pengalaman yang diperoleh pada tahun-tahun silam. Mereka yang 

berada pada tahap kebijaksanaan dapat menyajikan kepada 

generasigenerasi yang lebih muda suatu gaya hidup yang bercirikan 

suatu perasaan tentang keutuhan dan keparipurnaan.  

Perasaan keutuhan ini dapat meniadakan perasaan putus asa dan 

muak, serta perasaan berakhir ketika situas-situasi kehidupan kini 

berlalu. Perasaan tentang keutuhan juga akan mengurangi perasaan tak 

berdaya dan ketergantungan yang biasa menandai akhir kehidupan. 

Dari penjelasan di atas ada banyak faktor yang mempengaruhi 

mahasiswa dalam melakukan tugas perkembangannya. Faktor kognisi 

akan mempengaruhi mahasiswa dalam menyelesaikannya. Faktor 
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pengalaman masa lalu juga menjadi penentu dalam bersikap. 

Beberapa faktor di atas menjadi bahan pertimbangan dalam membuat 

keputusan dan hasil yang didapatkan.  

Di masa awal ketika menjadi mahasiswa tentu akan mengalami 

penyesuaian, baik berpikir maupun penyesuaian kondisi akademik di 

perguruan tinggi. sense of personal identity akan membantu 

mahasiswa untuk menyesuaikan diri dan diterima dalam kelompok, 

teman sebaya, dan orang dewasa. Mahasiswa di usia ini mulai 

mengembangkan kemampuan penalaran yang memberinya suatu 

tingkat pertimbangan moral dan kesadaran sosial yang baru sehingga 

dapat membuat perencaan strategis atau kemampuan dalam membuat 

keputusan. Mahasiswa yang memiliki integritas yang baik akan 

menilai secara utuh sehingga dapat menerima konsekuensi apapun 

meskipun konsekuensi tersebut buruk bagi dirinya. 
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C. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan  2.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pribadi : 

• Intelektual 

• Motivasi 

• kepribadian 

Faktor situasi: 

• suatu peristiwa 

• berhubungan 

dengan 

perubahan hidup 

• ketidakjelasan 

• tingkat 

diinginkan 

• kemampuan 

mengendalikan. 

 

Tingkat stress 

• Stres normal 

• Stres ringan 

• Stres sedang 

• Stres berat  
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 Mekanisme koping: 

• Direct action  

• Palliation  

Respon stress: 

• Fisiologis 

• Psikologi 

 

 

 

 

Gambaran stress 
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D. Kerangka Kosnsep 

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan secara 

teoritis antara variabel-variabel penelitian (Sugiyono, 2019, p. 128). Pada 

penelitian ini, peneliti merancang suatu kerangka konsep tentang “Gambaran 

Tingkat Stress Pada Mahasiwa 2017 Di UIN ALAUDDIN MAKASSAR” 

dalam bentuk Skema sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

Dari bagan kerangka konsep  di atas dapat dijelaskan bahwa 

Gambaran stress yang ingin diteliti adalah stress normal, stress ringan,  stress 

sedang,  serta stress berat, pada mahasiswa keperawatan angkatan 2017 di 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR. 
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Stress ringan 

Stress sedang 

Stress berat 
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E. Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bagan 2.3 Alur Penelitian 

Pengambilan data awal 

 

Surat Rekomendasi Pengambilan Data Awal Di Prodi keperawatan  
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BAB III 

METODE PENELIT IAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2015). 

Berdasarkan ruang lingkup dan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan 

desain penelitian deskriptif analitik. Desain penelitian deskriptif analitik 

merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh fakta-fakta yang 

menggambarkan secara sistematik, mendeskripsikan mahasiswa dengan 

tingkat stres. Pada penelitian ini bertujuan untuk memaparkan variabel 

penelitian secara deskriptif tanpa melakukan analisa hubungan antar variabel 

yang diteliti dan tidak melakukan suatu intervensi tetapi mengumpulkan 

informasi dengan menggunakan kuesioner. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Penelitian ini akan dilakukan di Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 

2. Penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 18-24  Juni 2021. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

(Donsu, 2016) menyatakan bahwa populasi adalah seluruh objek atau 

subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang sudah 

ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Populasi dan sampel dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Keperawatan angkatan 2017 UIN 
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Alauddin Makassar, yaitu sebanyak 56 orang. (Data Akademik 

FKIK,2021) 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Untuk memperoleh sejumlah sampling dalam penelitian, maka 

digunakan teknik sampling agar jumlah sampel yang ada sesuai dengan 

jumlah populasi (Bisri, 2014, p. 29). Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah total sampling yang berarti seluruh anggota populasi 

dijadikan sampel oleh peneliti. Dimana subyek dalam penelitian ini yaitu 

mahasiswa Jurusan Keperawatan angkatan 2017 UIN Alauddin Makassar. 

Adapun kriteria Inklusi dan Ekslusi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kriteria Inklusi 

Merupakan kriteria dimana subjek penelitian dapat mewakili sampel 

dalam peneitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Kriteria inklusi 

dari penelitian ini adalah: 

a. Mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan UIN Alauddin Makassar angkatan 2017.  

b. Tercatat aktif dalam mengikuti proses perkuliahan  

c. Pihak Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar telah menandatangani lembar persetujuan.  
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2. Kriteria Eksklusi 

Merupakan kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat mewakili 

sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel. Kriteria eksklusi 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Mahasiswa selain angkatan 2017 

b. Tidak tercatat aktif dalam proses perkuliahan 

3. Penentuan Besar Sampel 

Pada penelitian ini menggunakan total sampling yaitu jumlah populasi 

sama dengan jumlah sampel. (Sugiyono, 2017) 

Jumlah mahasiswa aktif Jurusan Keperawatan angkatan 2017 adalah 

56 orang. Jadi total sampel yang diambil peneliti sebanyak 56 orang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah informasi yang diperoleh melalui agregatif yang relevan 

dengan objek penelitian, baik berupa kata-kata, angka, simbol-simbol dan 

lain-lain yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian dan dapat 

dipertanggung jawabkan sumbernya (Syamsunie HR, 2018). 

Dalam mendukung proses pengumpulan data dan memperoleh data 

yang diinginkan, maka diperlukan instrument pengumpulan data. Instrument 

pengumpulan data adalah alat dalam penelitian yang berfungsi sebagai alat 

pengumpulan data atau informasi yang diperoleh. Angket (kuisioner) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017). 
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Adapun jenis data dalam penelitin ini, antara lain: 

1. Data Primer 

Pengumpulan data pada responden menggunakan alat ukur yaitu 

lembaran kuesioner, lebih spesifiknya dalam pengumpulan data primer 

yaitu diperoleh secara langsung menggunakan kuesioner melalui google 

form yang dikirim kepada mahasiswa. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari sumber lain yaitu Data Akademik 

Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 

Alauddin Makassar. 

F. Instrumen Penelitian 

Menurut (Sugiyono, 2017) instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara 

spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen penelitian 

adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang 

diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola 

ukur yang sama. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur tingkat 

stres pada subyek. Kuesioner yang menggunakan skala likert dimana masing-

masing pertanyaan terdiri dari lima poin yaitu 0 (tidak pernah) sampai 4 

(sangat sering).  

Pada Instrumen penelitian menggunakan lembar kuesioner yang berisi 

tetang data demografi responden meliputi nama/inisial, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan dan alamat. Lembar kuesioner yang digunakan dalam 
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mengukur tingkat stres mahasiswa adalah kuesioner Perceived Stress Scale 

(PSS-10). Metode PSS-10 ini merupakan self report questionnaire yang 

terdiri dari 10 pertanyaan dan dapat mengevaluasi tingkat stres beberapa 

bulan yang lalu dalam kehidupan subjek penelitian. Masing-masing 

pertanyaan diberi skor 0-4. Dari hasil tersebut dijumlahkan dan akan 

diketahui derajat stres seseorang yaitu : 

a. Skor 1-14 : stres ringan 

b. Skor 15-26 : stres sedang 

c. Skor >26 : stres berat 

Adapun skor yang diperoleh oleh responden setelah menjawab angket 

stres dengan menggunakan skala likert dengan alternatif jawaban pada setiap 

item dengan rentang skor 0-4. Skoring alternatif jawaban pada pertanyaan 

yaitu : 

Tabel 3.1 Skala Alternatif Jawaban Stres 

No. Alternatif Jawaban Skor 

1. Tidak pernah 0 

2. Hampir tidak pernah 1 

3 Kadang-kadang 2 

4. Hampir sering 3 

5. Sangat sering 4 

 

Kuesioner penelitian ini diadobsi dari penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Rudi Haryono (2015) dengan judul penelitian, 



51 
 

 

“Pengaruh Kombinasi Pijat Punggung dan Dzikir untuk Menurunkan Tingkat 

Stres dan Tekanan Darah pada Penderita Hiertensi di Wilayah Kerja 

Puskesmas Pengasih II Kabupaten Kulon Progo”. 

G. Uji Validitas dan Uji Reabilitas 

Uji validitas menunjukkan ketepatan pengukuran suatu intrumen, 

artinya suatu instrument dikatakan valid apabila instrument tersebut, 

mengukur apa yang harus diukur. Sedangkan uji reabilitas yaitu kesamaan 

hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta telah diukur berkali-kali dalam 

waktu yang berlainan (Nursalam, 2013). 

Dalam penelitian ini menggunakan alat berupa kuesioner, tidak perlu 

di uji validitas dan reabilitasnya, karena kuesioner yang digunakan adalah 

kuesioner baku yaitu Perceived Stress Scale (PSS-10) yang pernah digunakan 

oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 

H. Pengelohan Data 

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh 

ringkasan data berdasarkan kelompok data yang telah ada, sehingga 

didapatkan data yang diperlukan. Pengolahan data dilakukan secara online 

dengan memilih jawaban kuesioner yang disediakan. Pengolahan data 

tersebut kemudian diolah menggunakan program SPSS. 

Ada beberapa proses atau langkah-langkah pengelolaan data menurut  

(Setiadi, 2013) diantaranya: 
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1. Editing 

Setelah Lembar Observasi kemudian dikumpulkan dalam bentuk data, 

data tersebut dilakukan pengecekan dengan maksud memeriksa 

kelengkapan data, kesinambungan data dan keseragaman data dalam usaha 

melengkapi data yang masih kurang, kemudian data dikelompokkan sesuai 

kriteria yang sudah ditetapkan. 

2. Pengkodean (Coding) 

Dilakukan pengkodian dengan maksud agar data-data tersebut lebih 

mudah diolah yaitu dengan cara semua jawaban atas data disederhanakan 

dengan memberikan simbol-simbol atau kode dalam bentuk angka maupun 

alphabet pada nomor daftar pertanyaan, nomor variable. 

3. Tabulasi Data 

Mengelompokkan data atau memasukkan data ke dalam suatu table, 

kemudian data dianalisa secara statistik melalui perhitungan persentase 

dan hasil perhitungan dijumlah. 

I. Etika Penelitian 

Di Indonesia standar etik penelitian kesehatan yang melibatkan 

manusia sebagai subjek, harus didasarkan asas perikemanusiaan yang disebut 

sebagai falsafah bangsa Indonesia. Etika yang perlu dan harus diperhatikan 

adalah : 

1. Menghormati Harkat dan Martabat Manusia (Respect For Human Dignity)  

Peneliti perlu mengetahui hak-hak subyek agar mendapatkan 

informasi yang terbuka berkaitan dengan proses penelitian serta memiliki 
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kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan penelitian (autonomy). Beberapa hal yang harus dilakukan 

terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah 

peneliti harus mempersiapkan formulir persetujuan subyek (informed 

consent), (Sumantri, 2015) yang terdiri dari: 

a. Penjelasan manfaat penelitian  

b. Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat 

ditimbulkan  

c. Penjelasan manfaat yang akan didapatkan  

d. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan 

berkaitan dengan prosedur penelitian  

e. Persetujuan subyek dapat mengundurkan diri kapan saja 

f. Jaminan anominitas dan kerahasiaan 

2. Menghormati Privasi dan Kerahasiaan Subyek Penelitian (Respect For 

Privacy and Confidentiality)  

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasinya 

dan kebebasan individu tersebut. Pada dasarnya penelitian  dapat 

memberikan akibat terbukanya informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan 

tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, 

sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. 

Dalam penerapannya, peneliti tidak menyajikan informasi terkait identitas 

baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur 

apapun untuk menjaga aninimitas dan kerahasiaan identitas subyek. 
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Peneliti menggunakan koding (inisial atau identification member) sebagai 

identitas individu (Sumantri, 2015). 

3. Keadilan dan Inklusivitas (Respect For Justice and Inclusiviness)  

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk 

memenuhi keterbukaan, penelitian harus dilakukan secara jujur, hati-hati, 

profesional, berperi kemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor 

ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan 

religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan supaya 

memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. 

Keadilan memiliki bermacam-macam teori, tapi yang terpenting adalah 

bagaimana keuntungan dan beban harus didistribusikan diantara anggota 

kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana 

kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata 

atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas 

masyarakat. Sebagai tolak ukur dalam prosedur penelitian, peneliti harus 

mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak subyek untuk 

mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah 

berpartisipasi dalam penelitian. Mempertimbangkan manfaat dan kerugian 

yang ditimbulkan (balancing harms and benefits) (Sumantri, 2015) 

4. Memperhintungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing 

harms and benefists) 

Peneliti melaksanakan penelitian harus sesuai dengan prosedur 

penelitian agar mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin 
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bagi subyek penelitian dan dapat disimpulkan ditingkat populasi 

(beneficence). Peneliti meminimalisasi dampak yang akan merugikan bagi 

subyek (nonmalaficence). Apabila intervensi penelitian berpotensi 

mengakibatkan cedera atau sakit, maka subyek dikeluarkan dari kegiatan 

penelitian tujuannya untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan maupun 

kematian subyek dalam penelitian (Sumantri, 2015). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh berasal dari hasil pengisian lembar kuesioner 

responden melalui google form yang di share melalui aplikasi whatsapp yang 

terdiri dari informen consent dan kuesioner gambaran tingkat stres. Penelitian 

ini dilakukan di Prodi Keperawatan UIN Alauddin  Makassar, yang terletak di 

kawasan Indonesia Timur yang terletak di Sulawesi Selatan Kabupaten 

Gowa, luas Kabupaten Gowa adalah 1.883 km2. Penelitian ini di laksanakan 

mulai 18 - 24 Juni 2021. Analisis yang digunakan mencakup analisis 

univariat untuk mengetahui sebaran data frekuensi responden yaitu gambaran 

tingkat stres pada mahasiswa keperawatan angkatan 2017 UIN Alauddin 

Makassar dengan menggunakan uji univariat. 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian dengan judul “gambaran tingkat stres pada mahasiswa 

keperawatan angkatan 2017 UIN Alauddin Makassar” telah dilaksanakan 

pada tanggal 18 – 24 Juni 2021 dengan jumlah responden sebanyak 56 orang 

dengan membagikan kuesioner secara online.  

1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari lembar 

kuesioner responden di Jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar, 

menggambarkan karakteristik responden yang memiliki data kategorik 

yaitu jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan. 
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Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Karakteristik yang 

menjadi responden dalam penelitian ini yaitu, jenis kelamin laki-laki 

terdiri dari 10 orang (17,9%) dan yang terbanyak yaitu dari perempuan 

sebanyak 46 orang (82,1%). Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

(n:56) 

No. Variabel Frekuensi (n)  Persentase (%) 

 Jenis kelamin   

1. Laki-laki  10   17.9 

2. Perempuan  46   82.1 

Total    56   100.0 

 Sumber : Data Primer 2022 

2. Gambaran tingkat stres pada mahasiswa keperawatan angkatan 2017 

UIN Alauddin Makassar  

Dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat secara deskriptif, 

yaitu menampilkan tabel distribusi frekuensi tentang Gambaran tingkat 

stres pada mahasiswa keperawatan angkatan 2017 UIN Alauddin 

Makassar. Hasil pengolahan data kuesioner tingkat stres menggunakan uji 

univariat pada uji statistik dan pengkategorian tingkat stres pada 

mahasiswa keperawatan angkatan 2017 UIN Alauddin Makassar 

menggunakan rumus scoring penilaian skala Likert. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini, 

bahwa sebanyak 1 orang (1,8%) tidak mengalami stres (normal), 10 orang 



58 
 

 

(17,9%) mengalami stres ringan, 14 orang (25,0%) mengalami stres 

sedang, dan 31 orang (55,4%) mengalami stres berat. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Gambaran Tingkat stres pada 

mahasiswa keperawatan angkatan 2017 UIN Alauddin Makassar 

(n:56) 

 
    

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. bbbbnnn Ketegori  Frekuensi 

(n) 

Presentasi (%)  

1. Normal 1 1.8 

2. Stres ringan 10 17.9 

3. Stres sedang 14 25.0 

4. Stres berat 31 55.4 

Total 56 100.0 
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C. Pembahasan  

1. Karakterisktik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa karakteristik yang 

menjadi responden dalam penelitian ini yaitu, jenis kelamin laki-laki 

terdiri dari 10 orang (17,9%) dan yang terbanyak yaitu dari perempuan 

sebanyak 46 orang (82,1%), dari total keseluruhan responden responden. 

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa jenis kelamin responden terbanyak 

adalah perempuan. Pada studi prevalensi stres yang dilakukan oleh healt 

and safety exsecutive di inggris yang melibatkan penduduk ingris 

sebanyak 487.000 orang yang masih produktif dari tahun 2013-2014. 

Didapatkan data bahwa angka kejadian stres lebih besar teradi pada wanita 

(54,62%) dibandingkan pada pria (45,38%), berdasarkan WHO dalam 

(Rizki Saputri, 2017). Adapun asumsi peneliti bahwa pada responden 

penelitian adalah dominan perempuan karena jumlah mahasiswa 

keperawatan angkatan 2017 UIN Alauddin Makassar lebih dominan 

perempuan dibandingkan laki-laki. 

2. Gambaran  tingkat stres pada mahasiswa keperawatan angkatan 2017 UIN 

Alauddin Makassar  

Hasil pengkategorian secara keseluruhan responden memberikan 

gambaran tentang gejala stres yang terjadi pada dirinya selama 1 bulan. 

Tingkat stres pada mahasiswa keperawatan angkatan 2017 UIN Alauddin 

Makassar secara umum menunjukan tingkat stres dengan kategori berat 

sangat dominan yaitu 31 orang (55,4%), atau lebih dari 50% jumlah 
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responden, adapun gejala stres berat, yaitu tidak dapat merasakan perasaan 

positif, tidak kuat melakukan kegiatan, merasa pesimis secara berlebihan, 

sedih, tertekan dan sangat mudah untuk putus asa, Potter, P & Perry 

(2005) dalam (Afryan Susane, 2017).  Kategori sedang sebanyak 14 orang 

(25,0%), atau seperempat dari total responden, adapun gejala yang timbul 

diantaranya mudah marah, bereaksi berlebihan, sulit beristirahat, merasa 

cemas hingga mengalami kelelahan, Potter, P & Perry (2005) dalam 

(Afryan Susane, 2017). Sedangkan distribusi tingkat stres dengan kategori 

ringan yaitu 10 orang (17,9%), adapun gejala dari stres ringan yaitu goyah, 

takut tanpa alasan yang jelas dan merasa sangat lega saat situasi berakhir, 

Potter, P & Perry (2005) dalam (Afryan Susane, 2017). Adapaun yang 

menunjukkan kategori normal yaitu 1 orang (1,8%). Hal ini 

menggambarkan bahwa tingkat stres pada mahasiswa keperawatan 

angkatan 2017 UIN Alauddin Makassar sudah masuk dalam kategori 

berat. Dalam hal ini responden dominan memilih jawaban 1 (kadang-

kadang), 2 (hampir tidak pernah), dan 3 (hampir sering).  

Berdasarkan penelitian tersebut dengan tingkat stres mahasiswa dalam 

penelitian lain di Universitas Muhammadiyah Magelang menunjukkan 

35,6% dengan kategori stress ringan, 57,4% dengan kategori stress sedang 

dan sebanyak 6,9% dengan kategori stress tinggi (Dewi Ambarwati et al., 

2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indarwati, 

2017) di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar bahwa lebih dari setengah responden mengalami gejala 
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psikologis dengan tingkat ringan sebanyak 85.2% orang dengan gejala 

seperti cemas, mudah marah karena hal yang sepele, merasa sedih dan 

tertekan, mudah panik, takut dan gelisah.  

Stres mempunyai arti sendiri bagi setiap orang, dimana hampir semua 

orang mengalami satu tingkat stres yang rumit dan kompetitif namun tidak 

selalu mendukung. Secara teknis, stres merupakan respon tubuh yang tidak 

spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu, akan berdampak 

secara total pada individu yaitu terhadap fisik, psikologis, intelektual, 

sosial dan spiritual  berdasarkan Rasmun, 2004: 09 dikutip dalam 

(Indarwati, 2018). Menurut Potter, P & Perry (2005) dalam (Afryan 

Susane, 2017) membagi tingkat stres dengan kejadian sakit yang meliputi : 

stres ringan, stres sedang dan stres berat. 

Cemas, marah, sedih dan tertekan, panik, takut dan gelisah akan selalu 

terjadi dalam hidup manusia yang datangnya dari Allah swt untuk menguji 

hambaNya. Hal tersebut bisa mempengaruhi jiwa manusia untuk 

mengalami stres ketika tidak ada sabar didalamnya. 

Dalam QS. Al-Baqarah/2: 155 Allah berfirman: 
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Terjemahnya: 

“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah buahan. Dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar” (Q.S: Al-

Baqarah/2:155) 

“(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 

mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun" (sesungguhnya 

kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali)”. (Q.S: Al-

Baqarah/2:156) (Depertemen Agama RI, 2015). 

 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah memberitahukan bahwa Dia 

pasti menimpahkan cobaan kepada hamba-hambanya, yakni dengan sedikit 

ketakutan dan kelaparan maksudnya adalah kekurangan harta yakni 

lenyapnya sebagian harta, kekurangan jiwa yaitu dengan meninggalnya 

teman, kaum kerabat dan kekasih-kekasih. Kekurangan buah-buahan yakni 

kebun dan lahan pertanian tanamanya tidak menghasilkan buahnya. 

sebagaimana biasanya. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang 

sabar (Abdullah, 2016). 

Dalam Tafsir Al-Misbah, Q.S: Al-Baqarah/2:155 bahwa, Selama 

hayat masih dikandung badan, kita tidak akan lepas dari berbagai ujian dan 

cobaan. Adapun bentuk ujian dan cobaan itu antara lain, kecemasan, 

kegelisahan serta ketakutan dan kekurangan harta agar kita selalu 

mengingat kepadaNya. Dan hendaklah berikan kabar gembira kepada 

orang-orang yang sabar karena orang yang sabar adalah orang-orang yang 

selalu mengingat Allah, dan mereka diberikan kemudahan untuk 
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mengahadapi cobaan tersebut karena dengan cobaan inilah cara Allah 

untuk manusia senantiasa mendekatkan diri kepada-Nya (Syihab, 2012). 

Menurut  Amin & Al-Fandi, 2007 yang dikutip dalam (Indarwati, 

2018), Penyebab munculnya stres dalam bahasa ilmu jiwa disebut dengan 

istilah stressor. Secara umum stressor dapat berupa faktor internal dan 

faktor eksternal Faktor internal penyebab munculnya stres adalah faktor 

yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor internal dapat berupa 

kualitas akhlak atau kepribadian dan kondisi emosi seseorang, perilaku, 

kebiasaan, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal berupa faktor alam, 

lingkungan masyarakat, keluarga dan lain-lain. 

Dalam agama Islam banyak hal yang dapat mempengaruhi jiwa 

manusia untuk mencapai kedamaian, seperti firman Allah dalam  Q.S.Al-

Ahzab 41-42 : 

َٰٓأيَُّهاَ َ  ٱذۡكُرُواْ ءَامَنوُاْ  ٱلَّذِينَ  يَ    ١٤ذِكۡرٗا كَثيِرٗا  ٱللَّّ

 ١٤بكُۡرَةٗ وَأصَِيلً  وَسَبِّحُوهُ 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) 

Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya 

diwaktu pagi dan petang.” 

Dalam Tafsir Al-Misbah (2012), Q.S Al-Ahzab 41-42 yang 

menjelaskan tetang kaum muslim diperintahkan untuk berdzikir karena 

zikir menghubungkan jiwa manusia dengan Allah. 

Menurut Sholihin (2004) yang dikutip dalam  (Aynul, 2019), bahwa 

terapi zikir merupakan upaya pengobatan yang ditujukan untuk 
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penyembuhan kondisi psikologis, terapi zikir juga berarti upaya yang 

sistematis dan terencana dalam menaggunalangi masalah-masalah yang 

dihadapi klien dengan tujuan mengembalikan, memelihara, menjaga dan 

mengembangkan kondisi klien agar psikologisnya berada dalam kondisi 

yang seimbang. 

Beberapa teori tersebut membuktikan bahwa stres merupakan suatu 

keadaan yang tidak pernah lepas dalam kehidupan manusia, terkhusus 

yang dialami mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar angkatan 

2017. Berdasarkan asumsi peneliti terhadap stres yang dialami mahasiswa 

keperawatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu proses 

perkuliahan yang dilakukan secara online, sehingga dapat memungkinkan 

terjadinya hambatan dalam mengikuti proses pembelajaran. Mahasiswa 

yang kekurangan fasilitas penunjang dalam mengikuti perkuliahan seperti 

internet dan laptop/handphone yang memadai untuk mengakses media 

perkuliahan (zoom / google meet), sangat memungkinkan mempengaruhi 

kondisi psikologis mahasiswa. Disamping itu, juga adanya tuntutan 

hafalan Al-Qur’an jus 30 bagi mahasiswa sebagai salah satu syarat 

penyelesai tugas akhir, serta proses bimbingan tugas akhir secara online 

yang kurang efektif. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis 

mahasiswa, apalagi jika mahasiswa yang bersangkutan memiliki 

keterbatasan dalam lafaz dan bacaan Al-Qurannya. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan secara online, baik itu pengambilan data awal 

maupun penelitian yang dilakukan, hal ini dikarenakan pandemi COVID-

19 dan proses perkuliahan dilakukan secara online. 

2. Mahasiswa yang menjadi responden juga menjalani proses perkuliahan 

secara online, sehingga peneliti kesulitan dalam mengontrol pembagian 

kuesioner penelitian. 

3. Pada instrument penelitian yang digunakan hanya menggambarkan secara 

umum tentang stres, tidak menggambarkan secara spesifik terkait dengan 

faktor lain yang mempengaruhi stres mahasiswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa gambaran tingkat stres pada mahasiswa keperawatan angkatan 2017 

UIN Alauddin Makassar sebanyak 1 orang (1,8%) tidak mengalami stres 

(normal), 10 orang (17,9%) mengalami stres ringan, 14 orang (25,0%) 

mengalami stres sedang, dan 31 orang (55,4%) mengalami stres berat. Hal ini 

menggambarkan bahwa tingkat stres pada mahasiswa keperawatan angkatan 

2017 UIN Alauddin Makassar sudah masuk dalam kategori berat, sehingga 

perlu adanya perhatian yang lebih. 

B. Saran  

1. Bagi pendidikan  

Pentingnya ilmu pengetahuan tentang dampak stres bagi mahasiswa. 

Diharapkan kepada tenaga pendidik untuk senantiasa memperhatikan 

kondisi fisik, terlebih kondisi psikologis mahasiswa. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya. Selain itu, sebagai 

sumber referensi tambahan dan acuan pengembangan konsep pengendalian 

terjadinya peningkatan tingkat stres pada mahasiswa. Peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat meneliti intervensi atau terapi dalam menangani stres 

pada mahasiswa. 
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3. Bagi masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baru serta 

memberikan gambaran kepada masyarakat, tentang kondisi-kondisi stres 

yang dialami para mahasiswa. bahwa stres bukanlah masalah sepele untuk 

tidak di tanggapi, melainkan masalah yang harus di tanggapi untuk 

meminimalisir peningkatan stres serta komplikasi yang bisa timbul. 

Terlebih kepada masyarakat yang memiliki anak sedang menempuh 

pendidikan. 

4. Bagi Pelayanan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk perawat, 

konselor, pemerintah, dan bagian pelayanan masyarakat, sehingga 

pelayanan yang diberikan bukan sekedar berfokus pada aspek fisik 

melainkan aspek psikologis, dengan memberikan dukungan untuk 

membantu meningkatkan mekanisme koping mahasiswa menjadi lebih 

adaptif. 
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