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ABSTRAK  

Nama : Ayu Anandah 

NIM : 70300118060 

Judul : Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Operasi di 

RS Bhayangkara Makassar 

 

Operasi besar (mayor) adalah operasi dengan risiko tinggi terhadap kesehatan karena  

perubahan besar atau rekonstruksi  tubuh. Masalah psikologis yang paling umum dialami oleh 

orang yang baru saja menjalani operasi adalah kecemasan. Peran perawat pada periode post 

operasi adalah membantu mengelola kecemasan, menilai kebutuhan fisik dan psikologis, 

termasuk meningkatkan efikasi diri. Self-efficacy memiliki peran penting dalam kaitannya 

dengan kecemasan pada pasien post operasi, karena mempengaruhi keyakinan dan motivasi 

pasien mengenai perencanaan perilaku dan pengambilan keputusan selama periode post operasi 

untuk fase selanjutnya. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu bagaimana hubungan antara efikasi 

diri pasien dengan tingkat kecemasan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei 

deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Sampel yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah 57 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Data dikumpulkan 

menggunakan kuesioner General Self-Efficacy (GSE) untuk mengukur efikasi diri dan 

kuesioner Hamilton Anxiety Rating Scale (HRS-A14) untuk mengukur kecemasan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 20 (35,1%) responden memiliki efikasi diri 

rendah dan 37 (64,9%) responden memiliki efikasi diri tinggi. Tingkat kecemasan responden 

adalah: kecemasan ringan 9 orang (15,8%), kecemasan sedang 31 orang (54,4%), dan 

kecemasan berat 17 orang (29,8%). Tingkat efikasi diri dan kecemasan ditabulasi silang 

menggunakan uji chi-square SPSS, dengan nilai p-value 0,000 dan tingkat signifikansi <0,05. 

Karena p-value < 0,000 maka dapat disimpulkan bahwasanya ada hubungan yang signifikan 

antara efikasi diri dengan tingkat kecemasan pada pasien post operasi di RS Bhayangkara 

Makassar. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

efikasi diri dengan tingkat kecemasan pada pasien post operasi di Rumah Sakit Bhayangkara 

Makassar. Tenaga kesehatan khususnya perawat dapat mengkaji aspek psikologis pasien secara 

holistik salah satunya dengan meningkatkan efikasi diri pasien dengan memberikan intervensi 

pengajaran perioperatif. 

 

Kata Kunci : Post Operasi, Kecemasan, Efikasi Diri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kecemasan menurut American Psychological Association (APA), adalah 

keadaan dan perasaan (mood) seseorang yang memiliki tanda dan juga gejala 

fisik, yaitu otot-otot menjadi lebih tegang dari biasanya dan adanya kekhawatiran 

perihal bagaimana masa depan nanti Ahmad (2020). Yusminus S, 2006 dalam 

Kurniawan (2018) Efek dari kecemasan dapat dibagi menjadi beberapa gejala, 

gejala pertama adalah gejala emosional yaitu ketika seseorang mengalami 

ketakutan perihal adanya hukuman yang diberikan atau datangnya sebuah 

bencana, gejala kedua adalah gejala motorik yang sering membuat orang resah 

dan gelisah, dan terakhir meliputi: gejala kognitif. Gelaja ini mampu 

mempengaruhi individu sehingga memiliki perasaan cemas dan dapat berakibat 

pada terpengaruhnya proses berpikir seseorang oleh segala macam kejadian yang 

tidak menyenangkan dan kemungkinan terjadi. Salah satu penyebab kecemasan 

adalah setelah operasi (Potter, 2013). 

Tindakan operasi dibagi menjadi beberapa kategori, salah satunya adalah 

operasi mayor, yaitu operasi yang memiliki risiko tinggi terhadap efek kesehatan 

akibat perubahan atau rekonstruksi bagian tubuh yang ekstensif Muttaqin (2013). 

Menurut penelitian Kate, (2021), dengan efikasi diri sebagai satu-satunya penentu 

selama pemulihan dan penyembuhan agar tidak terjadi  peningkatan nyeri dan 

disfungsi Post  operasi. Dan menurut Bandura (1994), jika seseorang mempunyai 
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efikasi diri yang tangguh, maka kemampuan untuk menjaga kesehatannya juga 

akan baik. 

Menurut WHO (2017), proporsi populasi secara global dengan gangguan 

kecemasan diperkirakan mencapai 3,6% pada tahun 2015. Seperti depresi, 

gangguan kecemasan lebih sering terjadi pada wanita dari pada pria (4,6% 

dibandingkan dengan 2,6% secara global). Jumlah total orang yang hidup dengan 

gangguan kecemasan di dunia diperkirakan 264 juta, meningkat 14,9% pada tahun 

2015 sejak tahun 2005 karena pertumbuhan penduduk dan penuaan. 

Data dan informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

menunjukkan bahwa pada tahun 2017 angka kontribusi beban gangguan mental di 

Indonesia sebesar 4,5% dan mengalami kenaikan sebesar 6,8% selama masa 

pandemi. Dari tahun 2017 hingga 2020, kecemasan menempati urutan kedua di 

antara gangguan mental (Kementrian Kesehatan RI, 2020). Penelitian yang 

dilakukan oleh Ayu (2021) pada masyarakat usia produktif (15-64 tahun) di 

Sulawesi Selatan menunjukkan, secara keseluruhan, 58,6% masyarakat 

mengalami kecemasan selama pandemi COVID-19, hanya 28,3% masyarakat 

merasa cemas terhadap ekonomi dan agama, dan 60,4% merasa cemas 

berdasarkan interaksi sosial. 

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di Italia tentang stres orang tua 

dan gejala depresi yang terkait dengan efikasi diri pada anak dengan diabetes tipe 

1, hasilnya menunjukkan bahwa orang tua mengalami tingkat kecemasan, depresi, 

dan gejala stres yang relatif tinggi yang terkait dengan pengelolaan pasien dengan 

tipe 1 diabetes Anak-anak dengan DMT1 berhubungan dengan efikasi diri orang 
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tua. Stres orang tua memprediksi kontrol kadar HbA1c yang lebih buruk, 

sementara stres spesifik diabetes orang tua memprediksi peningkatan gejala 

depresi pada anak-anak. Efikasi diri orang tua yang lebih tinggi berhubungan 

dengan pemantauan yang lebih baik (Giulia, 2021). 

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Afnan (2020) menunjukkan bahwa 

tingkat efikasi diri dari 125 mahasiswa, tidak ada (0%) mahasiswa yang memiliki 

efikasi diri rendah, 72 mahasiswa (57,6%) memiliki efikasi diri yang sedang dan 

53 mahasiswa (42,4%) memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi. Sedangkan pada 

variable Stress terdapat 2 mahasiswa (1,6%) memiliki tingkat stress yang rendah, 

111 mahasiswa (88,8%) memiliki tingkat stress yang sedang dan 12 mahasiswa 

(9,6%) memiliki tingkat stress yang tinggi. Nilai korelasi menunjukkan bahwa 

arah hubungan kedua variabel adalah negatif. Dengan kata lain, semakin tinggi 

efikasi diri, semakin rendah stress pada mahasiswa yang berada pada tahap 

quarter life crisis, dan sebaliknya semakin rendah efikasi diri maka semakin tinggi 

pula stres yang dialami mahasiswa pada tahap quarter life crisis. 

Selain itu, berdasarkan  penelitian Mustikasari (2019), menunjukkan 

variabel efikasi diri menunjukkan kontribusi efektif (SE) dalam penelitian ini  

sebesar 23,7%, dan sisanya 76,3%  dipengaruhi oleh faktor lain. Menurut Prayogi 

F (2017), faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis adalah efikasi 

diri, optimisme, dan  dukungan sosial. Selain itu, Keyes C.L.M (2002) 

mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis 

antara lain sosiodemografi, status sosial ekonomi, status pendidikan, kepribadian, 
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usia, dan ekstraversi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa efikasi diri dengan segala 

aspek  memberikan kontribusi sebesar 23,7% terhadap kesejahteraan psikologis. 

Berdasarkan data dari RS Bhayangkara Makassar menyatakan bahwa pada 

tahun 2015 pasien yang melakukan operasi sebanyak 3,218 pasien, dan pada 

tahun 2016 sebanyak 3.640 pasien, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 3.715, 

jadi pada pasien yang melakukan tindakan operasi selama 3 tahun terakhir ini di 

RS. Bhayangkara Makassar selalu mengalami peningkatan (Rusli, 2018). Dan 

berdasarkan hasil dari wawancara dengan 5 pasien 3 pasien mengatakan bahwa 

dirinya merasa cemas 2 pasien mengatakan bahwa dirinya tidak bisa istirahat 

tenang karena memikirkan bagaimana kehidupannya setelah di operasi. Dari latar 

belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian ilmu keperawatan jiwa yang 

berjudul “Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post 

Operasi di RS Bhayangkara Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

Merujuk pada penjelasan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk 

menyusun masalah penelitian yaitu “Bagaimana hubungan efikasi diri dengan 

tingkat kecemasan pada pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar”. 

C. Definisi Operasional 

Tabel 1. 1Definisi Operasional 

No 

Definisi 

Operasional 
Cara Ukur Alat Ukur Kriteria Objektif Skala 

1 Efikasi Diri adalah 

keyakinan pasien 

post operasi dalam 

kemampuannya 

untuk melakukan  

suatu bentuk 

kontrol terhadap  

Cara ukur yang 

digunakan yaitu 

dengan mengisi 

Kuesioner 

kepada 

Responden yang 

berisi 

pertanyaan 

Kuesioner 

General Self 

Efficacy 

(GSE) 

 

- Nilai 1 = sangat 

tidak setuju 

- Nilai 2 = Tidak 

setuju 

- Nilai 3 = Setuju 

- Nilai 4 = Sangat 

Setuju 

Ordinal  
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dirinya. untuk mengukur 

tingkat Efikasi 

Diri  melalui 

pengisian 

kuesioner secara 

langsung 

- Skor 10-25 = 

Efikasi Diri 

Rendah 

- Skor  26-40 = 

Efikasi Diri Tinggi 

2 Kecemasan 

adalah respon 

terhadap situasi 

pada pasien post 

operasi sebagai 

ancaman yang 

dapat  

menyebabkan 

dampak 

psikologis. 

 

- “Kuesioner 

HRS-A14 

(Hamilton 

Rating For  

Anxiety)” 

- Skor <14 = 

Kecemasan ringan 

- Skor  14-27 = 

Kecemasan sedang 

- Skor  28-56 = 

Kecemasan Berat 

 

Ordinal 

 

D. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka 

No 
Sumber Metode Hasil penelitian Perbedaan 

1. Hubungan 

efikasi diri 

dengan 

kesejahteraa

n psikologis 

remaja yang 

tinggal di 

panti asuhan 

 

(Mustikasari

, 2019) 

Metode penelitian 

yang dipilih 

adalah metode 

penelitian 

kuantitatif 

korelasional, 

metode 

pengumpulan data 

menggunakan 

skala likert, teknik 

pengambikan 

sampel yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

dengan Cluster 

random sampling, 

analisa data 

menggunakan  

teknik korelasi 

product moment. 

Berdasarkan hasil 

penelitian ini 

didapatkan bahwa ada 

hubungan yang 

bermakna pada efikasi 

diri terhadap 

kesejahteraan mental 

remaja yang tinggal di 

panti asuhan, yang 

dilihat dari hasil hasil 

analisis data yang 

menunjukkan hasil 

korelasi  r=0,487 dan 

p=0,000 (p≤0,01). 

Besarnya sumbangan 

efikasi diri tersebut 

dapat diketahui uji 

hipotesis terbukti ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

efikasi diri dengan 

kesejahteraan 

psikologis. 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada 

sampel. Peneliti akan 

mengambil sampel pasien 

post operasi di RS 

Bhayangkara, sedangkan 

pada penelitian (Dwi 

Artika Mustikasari, 2019) 

hanya melakukan 

penelitian pada remaja 

yang tinggaal di panti 

asuhan.   
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2  Improvemen

t  of the 

breastfeedin

g self-

efficcacy and 

postpartum 

mental 

health after 

lactation 

consultations

-

observationa

l study. 

 

(Magdalena, 

2021) 

 

Metode penelitian 

literature review 

 

Hasil yang didapatkan 

dari penelitian adalah 

wanita yang mencari 

dukungan laktasi 

menunjukkan kesulitan 

kesehatan mental yang 

lebih besar sementara 

self-efficacy menyusui 

mereka serupa  dengan 

kelompok control. 

Efikasi diri menyusui 

awal berkolerasi 

negative dengan 

tingkat keparahan 

masalah kesehatan 

mental Post  

melahirkan. Satu bulan 

setelah konsultasi 

laktasi, peingkatan 

yang signifikan dalam 

efikasi diri menyusui 

dan secara  

signifikanmengurangi 

gejala kesulitan mental. 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada 

tujuan dan sampel. 

Dimana peneliti ingin 

mengetahui hubungan 

efikasi diri dengan tingkat 

kecemasan, dan peneliti 

akan mengambil sampel 

pada pasien  post operasi. 

Sedangkan penelitian 

yang dilakukan  oleh 

(Magdalena Chran-

Detkos,2020) bertujuan 

untuk mengetahui 

peningkatan efikasi diri 

meyusui dan kesehatan 

mental postpartum setelah 

konsultasi laktasi dan 

mengambil sampel pada 

ibu menyusui. 

 

3  Hubungan 

syukur dan 

efikasi diri 

terhadap 

kesejahteraa

n psikologis 

mahasiswa 

tingkat akhir 

di masa 

pandemic 

covid-19. 

 

(Ira, 2021) 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 

metode kuantitatif 

korelasional, 

teknik 

pengambilan 

sampel pada 

penelitian ini yaitu 

purposive 

sampling, pada 

penelitian ini 

analisa data yang 

digunakan yaitu 

melalui SPSS ver 

26.0 

Hasil yang di dapatkan 

dari penelitian: terdapat 

keterkaitan antara dua 

variabel yang diteliti 

yaitu variabel X dan 

variabel Y yang 

bernilai signifikansi 

0,000 > 0,0. Demikian 

halnya dengan simultan 

antara apresiasi 

terhadap kesejahteraan 

psikologis dan efikasi 

diri yang memiliki 

hubungan dengan nilai 

signifikansi > 0,000 

dan nilai faktor 

keputusan sebesar 

0,693. Artinya variabel 

rasa syukur dan efikasi 

diri berhubungan 

positif dengan 

kesejahteraan 

psikologis, dengan 

kontribusi efektif 

sebesar 69,3%, dan 

sisanya sebesar 4.444 

dipengaruhi  variabel 

lain. 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada 

tujuan dan sampel. 

dimana peneliti ingin 

mengetahuai hubungan 

efikasi diri dengan tingkat 

kecemasan dan sampelnya 

diambil dari pasien post 

operasi sedangkan pada 

pelitian (Ira Anis Safitri, 

2021) tujuannya ingin 

mengetahui hubungan 

syukur dan efikasi diri 

terhadap kesejahteraan 

psikologis dan sampelnya 

dari sarjana S1 tingkat 4 

yang mengalami situasi 

covid-19. 
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4 Efikasi diri 

terhadap 

kesejahteraa

n psikologis 

guru 

pendidikan 

anak usia 

dini. 

 

(Suranto, 

2021) 

 

Penelitian Haris 

Suranto,dkk 

menggunakan 

kuantitatif sebagai 

metode 

penelitiannya dan 

menggunakan 

skala, teknik 

pengambilan 

sampel yang 

digunakan degan 

sampling 

incidental, dan 

teknik analisa data 

yang digunakan 

yaitu 

menggunakan PLS 

berbasis SEM.  

Merujuk hasil pada 

penelitian diperoleh 

hasil efikasi diri 

berpengaruh positif 

pada kesejahteraan 

psikologis dengan hasil 

koefisien regresi (β) 

0.19 dan P –value 

<0.01. 

Tujuan menjadi pembeda 

dalam penelitian ini. 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

hubungan efikasi diri 

dengan tingkat kecemasan 

pada pasien post operasi 

di RS Bhayangkara 

Lain halnya dengan 

penelitian yang dilakukan 

oleh (Suranto, dkk, 2021), 

dimana tujuannya adalah 

agar dapat diketahui 

efikasi diri terhadap 

kesejahteraan psikologis 

guru pendidikan anak usia 

dini. 

5  Pengaruh 

efikasi diri 

dan 

penyesuaian 

diri terhadap 

stress 

akademik 

pada 

mahasiswa 

masa 

pandemi 

Covid-19. 

 

(Ifan, 2021) 

Metode yang 

dipakai adalah 

kuantitatif dan 

survey melalui 

google form 

sebagai alat untuk 

mengumpulkan 

data responden. 

Alat untuk 

melakukan analisa 

data berupa 

aplikasi SPSS 

versi 25. 

Hasil survei yang 

dilakukan peneliti 

didapatkan 647 orang, 

akan tetapi ketika 

peneliti mengecualikan 

data responden, 

terdapat total 446 

subjek dalam penelitian 

ini yang memenuhi 

kriteria peneliti. Dan 

sebanyak 446 orang 

yang memiliki tingkat 

presentasi keseluruhan 

100% untuk setiap 

nomor, yaitu 92,6% 

untuk 413 responden 

pria dan sebanyak 33 

responden wanita. Data 

deskriptif yang 

dilakukan peneliti 

menemukan bahwa 

variabel efikasi diri (M 

= 64,84, SD = 8,515, 

dan variabel 

penyesuaian diri (M = 

330, SD = 32,967) 

untuk variabel stres 

akademik (M = 104,09, 

SD = 18.060 Regresi 

berganda bertujuan 

untuk menguji apakah 

efikasi diri dan variabel 

penyesuaian memiliki 

efek stimulasi pada 

stres akademik. Nilai 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada 

tujuan penelitian. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui hubungan 

efikasi diri dengan tingkat 

kecemasan pada pasien 

post operasi di RS 

Bhayangkara.  Sedangkan 

pada Penelitian (Ifan 

Maulana, 2021) adapun 

tujuannya yaitu  untuk 

mengetahui apakah 

efikassi diri dan 

penyesuaian diri dapat 

mempengaruhi stress 

akademik mahasiswa S1 

tingkat 4 di situasi 

pandemi. 
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R2 adalah 0,181 atau 

18,1%. Hal ini 

menunjukkan bahwa 

stres sekolah dijelaskan 

oleh 18,1%  variabel 

bebas self-efficacy dan 

self-adaptation, 

sedangkan 81,9% stres 

sekolah dijelaskan oleh 

variabel selain 

penelitian ini. Juga, 

signifikansi semua 

variabel independen  

kurang dari 0,05. 

Artinya semua variabel 

bebas mempengaruhi 

dari variabel terikat. 

6 Hubungan 

efikasi diri 

dengan 

stress  pada 

mahasiswa 

yang berada 

dalam fase 

Quarter  Life 

Crisis.  

 

(Afnan, 

2020) 

Metode skala 

efikasi diri dan 

skala stress 

sedangkan 

pemilihan sampel 

menggunakan alat 

ukur quarter life 

crisis, teknik 

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

purposive 

sampling, dan 

teknik analisa data 

yang digunakan 

yaitu teknik 

korelasi product 

moment pearson. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan 

efikasi diri dan stress 

pada Mahasiswa yang 

berada dalam fase 

quarter life crisis 

berkorelasi. Nilai 

korelasi menunjukikan 

arah hubungan kedua 

variabel negative, yang 

berarti semakin tinggi 

efikasi diri maka 

semakin rendah stress 

pada mahasiswa yang 

berada dalam fase 

quarter life crisis, dan  

sebaliknya semakin 

rendah efikasi diri 

maka semakin tinggi 

stress pada mahasiswa 

berada dalam fase 

quarter life crisis. 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian 

sebelumnya ada pada 

maksud penelitian dan 

sampel yang diteliti. 

Tujuan research ini yaitu  

untuk meneliti hubungan 

efikasi diri dengan tingkat 

kecemasan juga sampel 

yang merupakan bahan 

penelitian yang menjadi 

subjek adalah pasien post  

operasi. Lalu (Afnan, 

2020) melalui 

penelitiannya 

menguraikan maksud dari 

research yang dilakukan 

adalah untuk mengetahui 

hubungan efikasi diri  

dengan stress dan sampel 

yang diteliti yaitu 

mahasiswa. 

7  Hubungan 

antara self-

efficacy dan 

dukungan 

social 

dengan 

coping stress 

pada petani  

hortikultura 

dalam 

mengelola 

usaha tani di 

Penelitian ini 

menggunakan  

metode kuantitatif   

dengan metode 

pengumpulan data 

melalui  skala 

coping stress,  

skala self-efficacy, 

dan skala 

dukungan social, 

teknik 

pengambilan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

ada hubungan positif 

antara self-efficacy 

dengan coping stress 

dengan Rxy= 0,464 

dengan p<0,05; besar 

sumbangan 21,6%. 

Ada hubungan positif 

antara hubungan 

dukungan social 

dengan koping stress 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian 

sebelumnya yaitu  terletak 

pada tujuan dan sampel 

penelitian. Peneliti 

bertujuan untuk 

mengetahui hubungan 

efikasi diri dengan tingkat 

kecemasan dan sampel 

yang akan di teliti yaitu 

pada pasien post operasi. 

Sedangkan pada 
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saribudolok. 

 

(Sabrina, 

2020) 

sampel yang 

digunakan yaitu  

total acak 

sederhana  dan 

teknik analisa data 

penelitian ini 

menggunakan 

regresi berganda. 

dengan Rxy= 0,180 

dengan p < 0,05 ; besar 

sumbangan 3,2%. Ada 

hubungan dukungan 

social dengan koping 

stress dengan Rxy=  

0,180  dengan p<0,05;  

besar sumbangan 3,2%. 

Ada hubungan positif 

antara self-efficacy dan 

dukungan social 

dengan coping stress  

dengan F 23,072 dan 

Rxy=0,477  sedangkan 

R2=0,227 dengan 

p<0,05. Total 

sumbangan efektiv 

variabel self-efficacy  

dan dukungan social 

dengan coping stress 

adalah 22,7% .  Artinya 

masih ada 77,3% 

pengaruh  dari factor  

lain terhadap koping 

stress. 

penelitian (Sabrina 

Agrivita Saragih,2020) 

tujuan penelitian untuk 

mengetahui hubungan 

antara self-efficacy dan 

dukungan sosialdengan 

koping stress dan 

sampelnya yaitu pada 

petani hortikultura. 

8 Health status 

stability of 

patients in a 

medical 

rehabilitatio

n program : 

what are the 

roles  of 

time, 

physical 

fittnes level, 

and self-

efficacy? 

 

(Qianqian 

Ju, 2021) 

Metode ini 

menggunakan 

metode 

pengukuran 

kebugaran jasmani 

(fungsi paru-paru) 

secara objektif, 

reabsorpsi oksigen 

pada ambang 

anerobik 

(VO2AT) 

digunakan secara 

bersama dengan 

beberapa skala 

laporan diri, 

desain yang 

digunakan yaitu 

desain memanjang 

yang mencakup 

empat pengukuran 

titik waktu selama 

15 bulan dan 

populasi peserta 

termasuk 201 

pasien yang 

direkrut dari pusat 

rehabilitasi medis. 

Hasil penelitian 

menemukan perubahan 

nonlinier dalam 

kesehatan mental di 

antara pasien 

rehabilitasi medis. 

Hasil menggarisbawahi 

pentingnya rehabilitasi 

medis untuk kesehatan 

mental pasien dari 

waktu. Selain itu, 

kesehatan fisik pasien 

stabil. Tingkat awal 

kebugaran fisik secara 

positif memprediksi 

kesehatan mental 

mereka dan terus 

menjadi tren stabil. 

Self  efficacy 

tampaknya memiliki 

hubungan positif 

dengan kesehatan 

mental setelah 

perawatan rehabilitasi. 

Perbedaan penelitian ini 

terletak pada tujuan 

dimana peneliti memiliki 

tujuan mengetahui apakah 

efikasi diri dengan tingkat 

kecemasan berhubungan 

dengan pasien post 

operasi di RS 

Bhayangjkara. Sedangkan 

pada penelitian yang 

dilakukan oleh (Qianqian 

Ju,2021)  bertujuan untuk 

menyelidiki tren 

perkembangan kesehatan 

mental dan fisik di antara 

pasien dalam rehabilitasi 

medis dan peran efikasi 

diri dan kebugaran fisik 

dalam perkembangan 

kesehatan mental dan 

fisik. 
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9  Self  Efficacy 

berhubungan 

dengan 

stress 

keluarga 

pasien 

skizofrenia. 

 

(Pardede, 

2020) 

Metode penelitian 

ini menggunakan 

desain deskriptif 

korelasi dngan 

pendekatan cross-

sectional dengan 

pendekatan Cross-

Sectional, 

sedangkan teknik 

pengambilannya 

yaitu Purposive 

sampling dan uji 

statistic yang 

digunakan yaitu 

uji statistic chi-

square. 

Dari penelitian di 

dapatkan hasil bahwa 

self-efficacy mayoritas 

rendah sebanyak 86,1% 

dan stress keluarga 

mayoritas berat 

sebanyak 65,8%. Dari 

hasil uji statistic yang 

digunakan 

menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan self-

efficacy dengan stress 

keluarga pada pasien 

skizofrenia. 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian 

sebelumnya yaitu terletak 

pada tujuan dan sampel. 

Peneliti bertujuan untuk 

hubungan efikasi diri 

terhadap tingkat 

kecemasansampel pasien 

post operasi di RS 

Bhayangkara. Sedangkan 

pada penelitian (Jek 

Amidos Pardede,2020) 

fokus penelitiannya 

bertujuan untuk 

mengetahui self-efficacy 

berhubungan dengan 

stress dan sampel pada 

keluarga pasien 

skizofrenia. 

10  Parental 

Stress, 

Anxiety and 

depression 

symptoms 

associated 

with self-

efficacy in 

pediatric 

type 1 

diabetes : A 

literature 

review 

 

(Giulia, 

2021) 

Metode sebuah 

tinjauan literature 

review dilakukan 

dengan 

menggunakan 

PsycINFO, Web 

of science dan 

PubMed. 

Dari penelitian di 

dapatkan hasil:  

Temuan menunjukkan 

bahwa orang tua yang 

mengalami tingkat 

kecemasan, depresi dan 

gejala stress yang 

relatif tinggi terkait 

dengan pengelolaan 

anak dengan DM tipe 1 

dan terkait  dengan 

self-efficacy orang tua. 

Stress orang tua 

memprediksi 

peningkatan gejala 

depresi anak. Efikasi 

diri orang tua yang 

tinggi berhubungan 

dengan pemantauan 

yang lebih baik. 

Intervensi yang 

ditujukan untuk 

membina dukungan 

social, meningkatkan 

manajemen diabetes, 

dan mengurangi stress 

yang dirasakan dapat 

meringankan gejala 

psikologis orang tua 

dengan berfokus pada 

peningkatan efikasi diri 

mereka. 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian 

sebelumnya yaitu terletak 

pada tujuan penelitian dan 

metode. Dimana tujuan 

penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui hubungan 

efikasi diri dengan tingkat 

kecemasan pada pasien 

post operasi di RS 

Bhayangkara dan Metode 

Survey Deskriptif. 

Sedangkan pada 

penelitian (Giulia Bassi, 

2021) fokus penelitiannya 

bertujuan untuk 

menyelidiki stress orang 

tua, depresi dan 

kecemasan yang terkait 

dengan self-efficacy 

mengacu pada manajemen 

pediatrik dengan metode 

penelitian literature  

review. 
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E. Tujuan penelitian 

1. Tujuan Umum  

 Untuk mengetahui hubungan efikasi diri terhadap tingkat kecemasan pada  

pasien post operasi di RS Bhayangkara. 

2. Tujuan Khusus  

a. Diketahuinya efikasi diri pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar 

b. Diketahuinya kecemasan pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar 

c. Diketahuinya apakah efikasi diri dengan kecemasan memiliki hubungan 

dengan pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya  

Diharapkan research yang telah dilakukan mampu memberikan tambahan 

informasi untuk peneliti sendiri perihal apakah efikasi diri dan tingkat kecemasan 

pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar memiliki hubungan, penelitian 

ini pula dapat menjadi acuan utama bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti 

perihal hubungan  efikasi diri dan tingkat kecemasan pada pasien post operasi di 

RS Bhayangkara Makassar. 

2. Bagi Pendidikan  

a. Dapat menjadi bahan rujukan sumber referensi dan bahan masukan untuk RS 

Bhayangkara Makassar tentang hubungan efikasi diri dengan tingkat 

kecemasan pada pasien post operasi. 
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b. Peneliti sangat berharap bahwa hasil dari penelitian ini mampu memberikan 

manfaat berupa tambahan ilmu terkhusus bagi mahasiswa/i UIN Alauddin 

Makassar. 

3. Bagi Intansi Rumah Sakit. 

a. Dapat menjadi data tambahan bagi RS Bhayangkara Makassar  tentang apakah 

efikasi diri dan tingkat kecemasan berhubungan dengan pasien post operasi. 

b. Dengan penelitian ini maka rumah sakit memiliki alternatif intervensi yang 

dapat diberikan kepada pasien sehingga dapat menurunkan kecemasan salah 

satunya dengan cara efikasi diri. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Efikasi Diri  

1. Definisi Efikasi Diri  

Efikasi diri merupakan sikap yakin seseorang terhadap keunggulan yang 

ada pada dirinya dalam menghadapi suatu keadaan yang terjadi Astuti (2016). 

Efikasi diri mampu memberikan pengaruh perihal seperti apa seseorang 

merasakan, bertindak, berpikir, juga memberikan motivasi pada diri mereka 

sendiri agar mampu meraih goals nya. Semakin kuat efikasi diri seseorang maka 

upaya yang dilakukan juga semakin besar sehingga perilaku sehat individu dapat 

meningkat Bandura (1997). Alwisol (2009) berpendapat efikasi diri sama dengan 

kesadaran diri seseorang dan berhubungan dengan kepercayaan diri dalam 

mengambil perilaku yang diharapkan. Menurut Bandura efikasi diri 

mempengaruhi keputusan yang dibuat orang, cara mereka bertindak, upaya 

mereka, dan ketekunan mereka. 

 Islam dalam hal ini berpandangan bahwa mereka yang bisa dengan ikhlas 

menerima dirinya sendiri  akan memiliki konsep hidup yang lebih baik karena 

mereka percaya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan 

kesanggupannya. Hal ini telah dicantumkan dalam QS. Al-Baqarah/2/286 yang 

berbunyi : 

بٌٰ ا لَ   ب تْ ۗ ر  ا اكْت س  ل يْه ا ه  ع  ب تْ و  س  ا ك  ه ا ۗ ل ه ا ه  ُ ً فْسًا الَِٰ وُسْع 
لِّفُ اّللّه ً ا  اىِْ لَ  يكُ  ْْ ِِ ا  َ ُُ 

يْي  هِيْ ق بْلٌِ ا ۚ  ِْ ل ى الٰ لْت هٗ ع  و  ا ح  و  ل يٌْ ا  اصِْرًا ك  لَ  ُ حْوِلْ ع  بٌٰ ا و  ط أًْ ا ۚ ر  ِْ بٌٰ ا ًسِٰيٌْ ا  ا وْ ا  ر 

ًْت   وٌْ ا ۗ ا  ارْح  اغْفرِْ لٌ  اۗ و  ٌاٰۗ و  اعْفُ ع  ۚ و  ا لَ  ط اق ة  لٌ  ا بهِ  لٌْ ا ه  وِّ لَ  ُحُ  ًْصُرًْ ا  و  ىٌ ا ف ا ىْله ه 

فرِِيْي   ل ى الْق ىْمِ الْكه  ع 
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Terjemahannya : 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya, ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 

dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka 

berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa 

atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada 

kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang 

sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa 

yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; 

dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami. Maka tolonglah kami 

terhadap kaum yang kafir.” “(QS. Al-Baqarah/2/286).”  

 

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia,  ajaran agama Tuhan 

itu sederhana, tidak ada unsur kesulitan di dalamnya. Allah tidak meminta apa pun 

kepada hamba-hamba-Nya yang tidak mampu mereka bayar. Orang yang berbuat 

baik mendapat pahala yang baik, dan orang yang berbuat jahat mendapat balasan 

yang setimpal. Kepada Tuhan, jangan sulitkan kami ketika kami melupakan apa 

yang telah Engkau perintahkan kepada kami, atau ketika hamba-Mu melakukan 

hal yang  salah dengan melakukan apa yang Engkau larang. Ya Tuhan kami, 

jangan bebani kami dengan beratnya amalan yang harus kami kerjakan yang 

Engkau berikan sebagai hukuman bagi orang-orang yang berdosa sebelum kami. 

Ya Tuhan kami, jangan bebani kami dengan apa yang tidak bisa kami toleransi, 

baik berupa perintah syariat maupun bencana. Dan hapuslah dosa-dosa kita, 

sembunyikan kekurangan kita, dan kami rela berbuat baik. Engkau adalah 

penguasa dan penolong kami. Maka bantulah hamba Mu dalam menghadapi 

mereka yang mengingkari agamamu, dan mendustai sifat ke Esa-an Mu, dan nabi-

nabimu. Dan jadikan kami akhir yang baik untuk dunia ini dan masa depan 

(Kemenag RI, 2020). 
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Peneliti berasumsi bahwa orang memiliki keinginan penting untuk 

melakukan pekerjaan dengan baik. Ini memberinya kesempatan untuk 

menemukan cara mudah untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika ia berhasil dan  

menikmati usahanya, motivasi dan semangatnya untuk melakukan pekerjaan baik 

lainnya akan meningkat. 

2. Sumber Efikasi Diri  

 Bandura 1994 dalam Shofiah (2014) menjelaskan bahwa efikasi diri 

memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu: 

a. Pengalaman Keberhasilan (Perfomance Accoplisments) 

 Prestasi yang didapatkan dapat dibentuk dengan pengalaman di masa lalu. 

Pengalaman sukses bisa diperoleh melalui kerja keras, tekad diri yang kuat, juga 

ketekunan dalam menyelesaikan persoalan. Pengalaman berhasil mempengaruhi 

efikasi diri seseorang, seseorang dengan efikasi diri yang tinggi akan lebih cepat 

bangkit dan bertahan ketika menghadapi masalah, sedangkan individu dengan 

efikasi diri yang rendah memiliki kecenderungan untuk menyerah dengan 

mudahnya dan cenderung memiliki prestasi yang menurun. Kuraesin (2009) 

menguraikan jika sesuatu di masa lampau dapat berpengaruh pada proses 

pengembangan skill koping. Seseorang yang memiliki pengalaman telah 

menjalani operasi sebelumnya akan menjadi lebih tenang saat akan kembali 

menjalani operasi dari pada yang belum pernah mengalaminya. Pengalaman 

operasi dimasa lampau dapat mempengaruhi respons psikologis terhadap operasi  

yang dilakukan lagi (Rahmawati, 2014). 
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b. Pengalaman Orang Lain (Vicarius Experience) 

 Pengalaman keberhasilan dan kegagalan seseorang tidak dapat ditentukan 

hanya dengan pengalaman belaka yang dijadikan sebagai objek efikasi diri, tetapi 

dibentuk dengan mengamati keberhasilan orang lain. Individu menggunakan 

seseorang sebagai panutan dalam situasi yang memiliki kesamaan terhadap apa 

yang ada didirinya, dengan demikian dapat memotivasi seseorang untuk mencapai 

yang telah diraih orang lain. Kehadiran seorang panutan tersebut mampu 

memberikan peningkatan efikasi diri pada diri seseorang agar mencapai 

kesuksesan dengan yang diraihnya (Bandura, 1994). 

c. Persuasi Sosial (Social Persuasion) 

 Persuasi lisan adalah sumber informasi yang dapat dimiliki dengan 

mendengarkan masukan dan nasehat dari lingkungan sekitar. Persuasi lisan 

memberikan petunjuk kepada individu bahwa mereka dapat memecahkan 

persoalan yang dihadapi, dengan demikian dapat berpengaruh terhadap perilaku 

dan sikap mereka. Orang yang sering dibujuk secara verbal mempunyai tingkat 

efikasi diri yang tinggi karena mereka yakin dapat berhasil menyelsaikan 

persoalan (Bandura, 1994). 

d. Kondisi fisik dan emosional (Physiological and Emotional Arraousal) 

Keadaan fisik dan perasaan adalah sumber efikasi diri, kedua faktor 

tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat efikasi diri seseorang 

perihal memahami efikasi diri juga dalam mengambil keputusan sehingga dapat 

mempertahankan sikap (Bandura, 1994). 
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3. Dimensi Efikasi Diri 

 Fattah (2017) menyampaikan bahwa efikasi diri memiliki tiga dimenasi 

yang terbagi kedalam : 

a. Dimensi Level (Magnitude)  

 Fokus dimensi ini mengacu pada tingkat kesulitan yang akan dihadapi 

individu dan usaha yang akan dilakukannya untuk mempengaruhi pilihan perilaku 

sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan rencana dan harapan 

keberhasilannya serta keterbatasan kemampuannya. 

b. Dimensi Generalisasi (Generality) 

Dimensi ini menitikberatkan pada kemampuan individu berupa aktivitas 

dan perilaku. Secara luas diyakini bahwa berbagai pengalaman pribadi lebih 

mungkin untuk meningkatkan efikasi diri individu. 

c. Kekuatan (Strength)  

 Faktor kekuatan mengacu pada sikap yakin seseorang untuk menggapai 

goals yang diinginkan dalam kaitannya dengan sulitnya masalah. Mengharapkan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan terkait dengan kesulitan tugas. Keyakinan 

yang kuat mempengaruhi individu saat menghadapi tantangan untuk bagaimana 

tetap dapat bertahan mengupayakan usahanya. 

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efikasi Diri 

 Beberapa faktor di bawah ini memiliki kaitan dengan efikasi diri baik 

efikasi diri tingkat rendah maupun tinggi menurut Bandura, 1997 dalam Efendi R 

(2013) : 
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a. Usia  

 Menurut Howsepian (2019) usia merupakan satu dari beberapa faktor yang 

mempengaruhi efikasi diri. Orang yang telah berumur mempunyai rasa efikasi diri 

yang lebih tinggi saat menghadapi masalah juga mampu mengorganisir dan 

hidupnya terlebih terencana dibanding orang yang berumur muda. Self-efficacy 

juga berpengaruh langsung terhadap sistem emosional pasien (Sanaei, 2014). 

b. Sifat dari tugas yang dihadapi 

Seseorang yang diberikan amanah kepadanya mempengaruhi penilaian 

kemampuannya pribadi. Hal tersebut terjadi karena peran yang cukup luas yang 

mengarah pada penilaian pribadi yang besar dan rendah (Bandura, 1997). 

c. Status dalam keluarga dan lingkungan 

 Efikasi diri seseorang dikatakan bagus jika ia mempunyai kedudukan pada 

keluarganya juga berada pada kondisi masyarakat yang bagus untuk mengatasi 

tuntutan situasi, sehingga akan memperoleh kontrol terhadap tuntutan situasi. Di 

sisi lain, jika individu mempunyai persoalan dengan orang tua atau saudaranya 

dan tidak adanya penghargaan dalam masyarakat maka efikasi individu juga 

rendah (Bandura, 1997). 

d. Informasi tentang kemampuan diri 

 Efikasi diri seseorang dapat dikatakan bagus ketika menerima informasi 

positif tentangnya, dan seseorang yang berefikasi diri rendah jika mendapatkan 

info buruk perihal dirinya (Bandura, 1997). 
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e. Gender 

Perbedaan jenis kelamin dapat mempengaruhi self-efficacy. Bandura 

(1997) menyatakan bahwa wanita pada posisi manajerial sangat self-efficacy dan 

lebih self-efficacy daripada pria yang bekerja karena wanita tidak hanya ibu 

rumah tangga tetapi juga  wanita karir.  

f. Budaya  

 Budaya dapat mempengaruhi efikasi diri seseorang yang dapat dilihat dari 

penilaian, keyakinan, serta proses manajemen diri sehingga dapat digunakan 

untuk menilai hasil efikasi diri juga keyakinan tentang efikasi diri. 

g. Intensif Eksternal 

 Intensif Eksternal atau competent contingens incentive adalah insentif 

yang diterima yang berasal dari orang lain dan bisa mengarah pada kesuksesan 

seseorang. 

5. Proses Pembentukan Efikasi Diri 

 Proses efikasi diri terbagi menjadi 4 menurut Bandura 1994 dalam 

Sulistyaningsih (2012) yaitu, sebagai berikut : 

a. Proses Kognitif 

 Proses mempengaruhi keadaan pikiran seseorang sebelum mengambil 

tindakan dan memulai sesuatu. Semakin kuat rasa efikasi diri, semakin besar 

keinginan untuk membuat rencana untuk mencapai tujuan pribadi. 

b. Proses Motivasi 

 Kemampuan individu untuk memberikan pengaruh kepada diri mereka 

sendiri yang didasarkan pada pencapaian atau sesuatu yang diharapkan. 
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Ketekunan dan tekad membantu seseorang mendapatkan kinerja puncak. Self-

efficacy memberikan dukungan dengan memotivasi individu mereka dapat 

mengatasi kegagalan yang merusak pencapaian atau harapan yang dipilih. 

c. Proses Afektif 

 Sikap yakin pada diri sendiri akan skill yang dimiliki berperan penting 

dalam mengendalikan banyak masalah yang ada. Mengontrol emosi berkaitan 

dengan melindungi seseorang dari ancaman yang memengaruhi kejadian 

kehidupan. Jika efikasi diri baik maka seseorang juga akan mampu mengatasi 

segala macam siatusi yang terjadi. 

d. Proses Seleksi 

Menilai perkembangan efikasi diri yang berhubungan dengan skill 

menuntaskan tugas dan mengambil keputusan. Pilihan  individu  mempengaruhi 

arah pengembangan diri di hari-hari selanjutnya yang didasarkan pada penilaian, 

niat juga keadaan.  

6. Penilaian Efikasi Diri 

General Self-Efficacy (GSE) mencakup perangkat yang  mengukur self-

efficacy umum. Kuesioner ini dibuat pada tahun 1995 oleh Matthias Jerusalem 

dan Ralf Schwarzer dalam bahasa Jerman. Tujuannya untuk menilai emosi dan 

keyakinan pasien dalam menghadapi segala macam kejadian guna mempersiapkan 

tindakan apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah. Kuesioner ini 

terdiri dari 10  pertanyaan dengan skala Likert dan indeks pertanyaan berdasarkan 

Teori Kognitif Sosial Albert Bandura. Survei berisi tiga indikator: ukuran, umum, 

dan intensitas. Kuesioner GSE mempunyai Corconbach Alpha dengan kisaran 
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0,79-0,9 dan rata-rata  dunia  Corconbach Alpha = 0,8, dengan demikian bisa 

dianggap reliabel.(Schawarzer, 1995). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner GSE hal ini karena 

kuesioner ini berfokus pada keyakinan pasien terhadap kemampuannya untuk 

melakukan atau menyelesaikan suatu tugas sehingga dapat mengarah pada pasien 

post operasi untuk mengerjakan tugas tersebut. Kuesioner GSE selesai 

diterjemahkan dan diverifikasi pada (Puspita,D., 2018). 

B. Kecemasan 

1. Definisi Kecemasan 

 Kecemasan adalah suatu keadaan perasaan gelisah, ketidakpastian, 

ketakutan akan ancaman aktual atau yang dirasakan dari sumber yang tidak 

diketahui persoalannya Paredede et al., (2020). Rasa cemas adalah tanda yang 

dapat muncul diawal penyakit mental juga yang memiliki peluang untuk 

diselesaikan. Susanti & Rohmah (2016) menyatakan bahwa kecemasan adalah 

suasana dan emosi (mood) yang ditandai dengan gejala fisik seperti ketegangan 

fisik dan kecemasan akan masa depan, menurut American Psychological 

Association (APA) Ahmad (2020). Rasa cemas merupakan suatu kondisi 

emosional, respon awal terhadap tekanan psikologis yang dapat mengakibatkan 

timbulnya perasaan emosi dan resiko pada values seseorang yang dinilai penting. 

Kecemasan umumnya didefinisikan dengan kekhawatiran, ketidakberdayaan, 

keraguan, dan ketidaknyamanan fisik yang terkait (Azizah, 2016). 

Kecemasan adalah keadaan mengkhawatirkan sesuatu yang tidak baik 

yang mungkin kejadian. Rasa cemas memperingatkan diri agar tetap 
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memperhatikan dan memberi perlindungan untuk dirinya sendiri. Kurangnya 

kecemasan dapat meningkatkan kinerja individu. Lain halnya dengan rasa cemas 

berlebih dapat mempengaruhi kegiatan harian sehingga produktivitas individu 

akan menurun. Kecemasan berlebih tentang kekalahan dapat mengalihkan 

perhatian dari fokus yang seharusnya ditujukan untuk sukses. 

Gejala kecemasan akut dan kronis adalah bagian dari hal penting pada 

seluruh jenis gangguan kejiwaan. Dalam kitab Al-Qur'an telah disampaikan 

bahwa iman dapat mempengaruhi keselamatan dan ketenteraman jiwa hamba-

Nya, mari bertaqwa hanya pada Allah SWT. Dzikir secara umum diartikan 

penyebab, memahami dan menghadirkan Allah kedalam pikiran dan perbuatan. 

 Dalam QS Ar-Ra’d/13/28-29 dijelaskan bahwa: 

ٌىُْا و   ه  يْي  اه ِْ ٌىُْا الٰ ه  يْي  اه ِْ ى ِيُّ الْقلُىُْبُ ۗا لٰ ِ ُ طْو 
كْرِ اّللّه ِْ ِ ۗ ا لَ  بِ

كْرِ اّللّه ِْ ى ِيُّ قلُىُْبهُنُْ بِ ُ طْو 

ب   اه حُسْيُ ه  ى ل هنُْ و  تِ طىُْبه لحِه وِلىُا الصّه ع   و 

Terjemahnya:  

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati 

menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, 

mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. QS Ar-

Ra’d/13/28-29” 

 

Merujuk pada pendapat Prof. Dr. M.Quraish Shihab pada Tafsir Al-

Mishbah, bahwasanya dzikir membawa ketenangan pikiran tidak hanya dalam 

ucapan lisan, tetapi juga dalam mendorong orang untuk menyadari kebesaran dan 

kekuasaan Allah SWT. Tentu saja, ketenangan dimulai dengan keyakinan serta 

wawasan perihal suatu kepercayaan. Pemahaman perihal sesuatu belum sampai 

pada kepercyaan diri dan ketenangan jiwa. Wawasan tidak mencontohkan 

keimanan. Wawasan pada dasarnya dapat pula menghadirkan rasa cemas ataupun 
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adanya pengingkaran terhadap sesuatu. Dengan demikian diperlukan ilmu yang 

mampu mengokohkan kembali keimanan meliputi wawasan yang dimana Allah 

SWT selalu dilabtkan dalam prosesnya, sadar akan kelemahan diri dan mengakui 

akan kebesaran Allah SWt. Ada ketenangan juga ketentraman ketika pengetahuan 

dan kesadaran lahir  (Shihab, 2012). 

Dzikir dapat dengan lisan, sehingga individu sadar bahwa Allah 

merupakan pemilik segalanya termasuk alam semesta dan segala sesuatu ada di 

tangannya, maka menyebut namanya, mengingat kekuasaan dan kebesaran-Nya, 

niscaya akan melahirkan kenyamanan dan ketenangan dalam jiwanya. 

Imam Al Ghazali mempercayai bahwa fitrah manusia adalah mengejar 

kedamaian dalam hidup agar tercipta keseimbangan antara dunia dan akhirat, agar 

dapat membawa kedamaian jiwa. Sesuai dengan tujuan  hidup hamba-Nya untuk 

selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa 

ingatan dapat menenangkan jiwa, mencerahkan kedalaman pikiran, menuntun 

jiwa  kepada hal-hal yang baik, dan menghindari perilaku maksiat. Beberapa 

orang  dapat mengingat dan terus berdoa. Menurut Imam Al Ghazali, untuk 

mengenal Allah SWT, prioritas pertama dalam menjalankan Dzikir adalah 

mendapatkan ampunan terlebih dahulu, baru kemudian mencegah orang  mudah 

melupakan atau mengabaikannya, lalu terus bersemangat jika berhadapan dengan 

banyak persoalan hidup, yang keempat hidup dengan jiwa yang tenang (Ilyas, 

2017) 

Hamka melalui tafsir Al-Azhar menjelaskan jika keimanan dapat membuat 

manusia senantiasa mengingat Tuhannya. Iman menjadikan hati makhluknya 
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memiliki kemampuan daya ingat dan terus mengingat Allah SWT yang telah 

menciptakan kedamaian dan secara ototmatis menghilangkan semua kecemasan, 

pikiran bingung, keputusasaan, ketakutan, keraguan dan kesedihan. 

Pada surah diatas menegaskan bahwa iman menyebabkan senantiasa ingat 

kepada Allah, dan ingat kepada Allah itu menimbulkan ketentraman, sehingga 

segala kegelisahanpun hilang. Hamka menjelaskan bahwa dalam surat Ar Ra’d 

pada ayat ini disebutkan bahwa dengan berdzikir kepada Allah, pikiran menjadi 

tentram. Dzikir sebagai cara untuk mencapai kedamaian hati dilakukan dengan 

tata-cara tertentu. Dzikir dipahami dan diajarkan dengan mengucapkan kalimat-

kalimat thayyibah secara lantang dan dengan kalimat-kalimat thayyibah yang 

memfokus, dari kalimat syahadat la ilaha illaalllah (Istiqomah, 2020) 

Di sisi lain, makna QS. Ar-Ra’d ayat 28 juga dijelaskan dalam tafsir ibnu 

katsir yaitu hati mendapatkan ketenangan saat mengambil jalan untuk berjalan ke 

jalan yang Allah ridhoi; mengingat keagungan-Nya. Melalui cara ini, kedamaian 

batin tersebut akan hadir saat manusia sadar bahwa hanya Allah SWT 

merupakann yang mampu memberikan perlindungan dan menolong hambanya. 

Mereka yang menjadikan dzikir sesuatu yang sangat krusial dalam kehidupan 

mereka dan yang benar-benar mengingatnya akan membuat hidup mereka tenang 

dan damai (Istiqomah, 2020) 

Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan pemimpin adalah 

orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, hatinya tenteram serta 

mengingat Allah. Ingatlah bahwa ketenangan pikiran hanya dapat ditemukan 

dalam ingatan sempurna kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang beriman 
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kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, berbuat baik dan beramal sholeh. Mereka pasti 

akan mendapatkan tempat kembali yang baik berupa surga dan keridhaan Allah 

dalam kebahagiaan dan akhirat (Kemenag RI, 2020). 

Jika pasien Post  operasi dalam keadaan cemas, hal ini mempengaruhi 

proses dan tidak optimal untuk kesehatannya. Ketakutan dan kecemasan dapat 

bertahan dan bahkan meningkat, membuat emosi tidak adaptif, bahkan tanpa 

adanya situasi yang benar-benar mengancam. Kecemasan yang berlebihan 

berbahaya bagi pikiran dan tubuh dan bahkan dapat menyebabkan sakit pada 

fisiknya (Rambe, 2016). 

Peneliti berasumsi jika ketakutan dan kecemasan muncul ketika terdapat 

hal yang berpengaruh pada seseorang lainnya, hal itu meliputi fisikal atau hanya 

sekedar halusinasi yang berhubungan dengan naluri tersebut. Contohnya, diancam 

atau terlalu khawatir bisa menakutkan. Kecemasan akut ujungnya akan 

mengurangi konsentrasi juga tidak akan mampu untuk membedakan. Jika  ingin 

ketenangan hati, ingatlah Allah di pagi, siang, sore, di manapun berada. 

Bimbingan Allah mengajarkan untuk mengingat Allah hanya dengan mengingat 

Allah akakn membuat hati kita jadi tenang, aman dan dampai. Dengan mengingat 

Allah, seberat apapun masalah akan Allah mudahkan jalannya. 

2. Teori Kecemasan 

Kecemasan adalah kebingungan emosional seseorang terkait hal yang ada 

diluar kendalinya, suatu mekanisme yang dipakai seseorang untuk menyelsaikan 

persoalan. Stuart (2017) dalam Hanaba (2018) menyatakan terdapat konsep yang 

menguraikan perihal rasa cemas yaitu: 
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a. Teori Psikoanalitik 

 Dari sudut pandang psikoanalitik, kecemasan adalah konflik emosional 

yang muncul antara dua faktor kepribadian: dorongan dan superego. id mewakili 

naluri dan impuls primitif, superego mencerminkan hati nurani  dan dikendalikan 

oleh norma-norma budaya. Ego bertindak untuk melihat tuntutan elemen, dan 

fungsi ketakutan adalah untuk membangkitkan ego bahwa ada bahaya. 

b. Teori Interpersonal  

 Dari perspektif interpersonal, kecemasan muncul dari perasaan takut 

tentang penolakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini juga berkaitan 

dengan trauma, kehilangan dan perpisahan dari orang yang dicintai. Menolak 

keberau masyarakat membuat penderitaan menjadi cemas, tetapi jika hadirnya 

diterima oleh orang lain, ia akan menjadi lebih tenang dan rasa cemasnya 

berkurang. Oleh karena itu ketakutan berhubungan dengan antar manusia. 

c. Teori Perilaku 

 Dari sudut pandang perilaku, kecemasan adalah produk frustasi yang 

menghambat skill individu dalam menggapai tujuannya yang di mimpikan. Para 

ahli perilaku lainnya memandang bahwa rasa cemas sebagai stimulus belajar yang 

didasarkan pada keinginan untuk menghindari rasa sakit. Peka tentang 

pembelajaran meyakini bahwa mereka yang terbiasa dengan sering menunjukkan 

ketakutan dalam kehidupan mereka setelahnya. 
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d. Teori Keluarga 

 Kajian keluarga menunjukan bahwa gangguan kecemaans merupakan hal 

yang biasa didapatkan dalam suatu  keluarga,  Adanya  tumpang  tindih  antara 

gangguan kecemasan dan gangguan depresi. 

e. Teori Biologis 

 Studi biologis telah menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor 

tertentu untuk benzodiazepin, yang dapat menyebabkan kecemasan. 

Penghambatan asam aminobutil gamma neuromodulator (GABA), seperti 

endorfin, mungkin juga memainkan peran penting dalam mekanisme biologis 

yang terkait dengan kecemasan. Selain itu, kesehatan umum individu telah 

terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap kecenderungan kecemasan. 

3. Jenis-Jenis Kecemasan  (Anxiety) 

 Jenis Kecemasan berdasarkan Spilberger dalam Annisa (2016) terbagi 

kedalam 2 jenis sebagai berikut:  

a. Trait anxiety, adalah perasaan cemas dan merasa adanya ancaman pada diri 

seseorang untuk mengatasi suatu keadaan yang sebenarnya tidak berbahaya. 

Kecemasan ini diakibatkan oleh kepribadian individu yang memang memiliki 

potensi cemas dibandingkan dengan individu yang lainnya.  

b. State anxiety, merupakan kondisi emosional dan keadaan sementara pada diri 

individu dengan adanya perasaan ketegangan dan kekhawatiran yang 

dirasakan secara sadar serta bersifat subjektif. 

Sedangkan menurut Freud dalam Annisa (2016) membedakan 

kecemasan dalam tiga jenis, yaitu: 
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a. Kecemasan neurotik adalah ketakutan akan bahaya yang tidak diketahui. 

Perasaan itu berada pada ego, tetapi muncul dari dorongan id. Kecemasan 

neurotik tidak takut pada naluri itu sendiri, tetapi ketakutan pada hukuman 

yang dapat terjadi ketika naluri terpenuhi. 

b. Kecemasan moral Kecemasan ini muncul dari konflik antara ego dan super 

ego. Kecemasan ini dapat terjadi jika mereka tidak setuju pada hal yang 

dipercayainya secara moral. Kecemasan moral adalah kecemasan hati nurani. 

Kecemasan moral juga didasarkan pada kenyataan, di masa lampau individu 

pernah mendapat hukuman karena melanggar norma moral dan dapat 

dihukum kembali. 

c. Kecemasan realistic adalah perasaan yang tidak menyenangkan dan tidak 

spesifik yang mencakup kemungkinan bahaya itu sendiri. Kecemasan yang 

realistis adalah kecemasan akan bahaya nyata yang dating dari dunia luar.  

4. Gejala-Gejala Kecemasan 

 Gejala kecemasan merujuk pada pendapat Meiyanti (2018) dikategorikan 

dalam tiga simptom, yaitu: 

a. Gejala Fisikal merupakan terganggunya fungsi tubuh, seperti tubuh 

menggigil, berkeringat berlebihan, takikardi, dispnea, vertigo, vasokonstriksi, 

mual, kedinginan, lebih sensitif, gelisah, gugup, pingsan, lemah, pollakiuria, 

dan diare. 

b. Gejala Perilaku merupakan kecemasan yang dapat mengubah sikap dan 

tindakan individu berubah dan memiliki perbedaan sehingga menyebabkan 

hal-hal tidak umum, misal sikap menghindari, perilaku kecanduan atau 
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melekat, perilaku menyakitkan, dan pergi dari kondisi yang menghadirkan 

rasa cemas. 

c. Gejala kognitif, yaitu mengkhawatirkan sesuatu, percaya pada sesuatu yang 

mengerikan dapat terjadi tanpa penjelasan yang jelas, takut tidak dapat 

menyelesaikan permasalahan, pikiran tidak tenang atau bingung, saya 

menonjol dari keramaian dan memutuskan melarikan diri berpikir saya harus 

bisa untuk melakukannya, khawatir tentang hal-hal kecil, saya takut ditinggal 

sendirian dan sulit berkonsentrasi.  

d.  Nolen (2007) dari Meiyanti (2018) menyatakan bahwa ada empat gejala 

kecemasan: 

 Nolen (2007) dari Meiyanti (2018) menyatakan bahwa ada empat gejala 

kecemasan 

a. Gejala fisikal hadir dalam bentuk keringat yang berlebihan, gugup, sakit perut, 

ekstremitas atas dan bawah rasanya dingin, kehilangan nafsu makan, sakit 

kepala, dispnea, hiperhidrosis, pollakiuria, dan gangguan tidur. 

b. Gejala emosional hadir dalam bentuk frustasi, gampang marah, gampang 

gelisah, ketakutan, gelisah, dan khawatir. 

c. Gejala kognitif dapat berbentuk kekhawatiran pada suatu hal, kesulitan dalam 

berpikir, tidak bisa fokus, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. 

d. Gejala perilaku hadir dalam bentuk penghindaran, peningkatan keenggangan 

pada orang lain, ketidakpedulian, dan kehilangan keinginan untuk makan. 
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5. Tingkat Kecemasan  

 Menurut Stuart (2007) pada Taufan (2017) terdapat 4 tingkatan kecemasan 

yang manusia pada umumnya akan alami yaitu: 

a. Kecemasan Ringan 

Derajat kecemasan ringan adalah ketakutan umum yang merupakan bagian 

dari kehidupan sehari-hari, dan  seseorang menjadi lebih berhati-hati dan lebih 

fokus, tetapi  masih bisa memecahkan masalah. Kecemasan ringan dapat 

merangsang belajar dan mendorong pertumbuhan dan kreativitas, ketenangan, 

kepercayaan diri, perhatian, konsentrasi, sedikit ketidaksabaran, ketegangan otot 

ringan, lingkungan yang bersahabat, santai atau sedikit tenang. 

b. Kecemasan Sedang 

Kecemasan sedang menempatkan perhatian seseorang  pada apa yang 

penting dan mengesampingkan tujuan yang tidak penting atau non-utama. Hal ini 

ditandai dengan penurunan kewaspadaan, penurunan pemecahan masalah, 

ketidaksabaran, iritasi, ketegangan otot sedang, peningkatan tanda-tanda vital, dan 

berkeringat. Sering berjalan naik turun, pollakiuria dan sakit kepala . 

c. Kecemasan Berat 

 Derajat kecemasan berat secara signifikan menyebabkan kemampuan 

berpikir seseorang berkurang, keadaan saat seseorang memiliki kecenderungan 

fokus pada detail spesifik, sehingga tidak akan ada yang bisa dipertimbangkan. 

Segala tindakan bertujuan agar meredakan perasaan tegang. Seseorang dapat 

fokus pada area lain yang dipengaruhi oleh kesulitan berpikir, kurangnya 

pemecahan masalah, kecemasan, kebingungan, penarikan diri, kecemasan ekstrim, 
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kurangnya kontak mata, berkeringat secara berlebihan, berbicara cepat, 

mengatupkan rahang, pengeratan gigi, mondar-mandir dan tremor. 

d. Panik 

Derajat kecemasan panik berhubungan dengan perasaan cemas 

dikarenakan seseorang telah hilang kontrol pada dirinya. Seseorang yang pak 

tidak mampu berbuat apa-apa saat diintruksikan, panik disertai dengan 

kebingungan pribadi, keadaan tersebut menyebabkan kegiatan motorik tubuh 

meningkat, mengurangi kemampuan dalam membangun hubungan kepada 

individu lainnya, mengubah pandangan dan hilangnya rasionalitas seseorang. 

6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan 

 Asma Nadia (2008) dalam Hanaba (2018) menguraikan penyebab yang 

membuat individu merasa tidak nyaman dapat berasal dari faktor diri sendiri 

(faktor internal) atau dari luar dirinya (faktor eksternal). Pemicu kecemasan dapat 

dibagi menjadi dua faktor, antara lain :  

a. Ancaman terhadap integritas diri, termasuk kurangnya atau kebingungan 

dalam kemampuan fisiologis untuk melakukan aktivitas sehari-hari guna 

memenuhi kebutuhan dasar. 

b. Ancaman terhadap sistem diri adalah adanya sesuatu yang dapat mengancam  

terhadap identitas diri, harga diri, kehilangan status/peran diri, dan adanya 

sesuatu yang dapat mengancam hubungan pribadi. 

Mekanisme terjadinya cemas menurut Dadang Hawari (2016) dalam 

Hanaba (2018) adalah psiko-neuro-imunologi atau psikoendokrinologi. Stressor 

psikologis mengakibatkan kecemasan yaitu pernikahan, pekerjaan, lingkungan, 
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penyakit fisik, faktor keluarga, dan trauma. Namun, tidak semua orang yang 

menderita gangguan kecemasan bergantung pada strusktur perkembangan 

kepribadiannya seperti usia, tingkatan pendidikan, jenis kelamin, lingkungan, dan 

stressor. 

a. Usia  

Menurut Haryanto (2012), usia merupakan ukuran waktu seorang individu 

bertumbuh dan berkembang. Usia berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, 

dan keyakinan tentang sakit atau peristiwa lain yang akhirnya membangkitkan 

pematangan persepsi dan sikap, dan pematangan proses berpikir pada orang 

dewasa yang  lebih mungkin untuk mengadopsi mekanisme koping yang tepat 

daripada usia yang lebih muda. 

b. Lingkungan 

 Seseoraang yang tinggal di lingkungan yang bukan tempat tinggal aslinya 

lebih berpeluang merasa cemas lebih besar dibandingkan di lingkungan mereka 

dulu tinggal. 

c. Jenis kelamin 

 Mengenai kecemasan pada pria dan wanita, Myers (1983) menyatakan jika 

perempuan lebih peduli terhadap kekurangannya yang tidak mampu menghindari 

kecemasannya daripada pria, pria agresif dan eksploratif, dan perempuan sangat 

mudah tersentuh. Sunaryo, 2014, dalam bukunya, pria dewasa biasanya memiliki 

semangat yang kuat untuk sesuatu yang di anggap mengancamnya lain halnya 

dengan wanita karena pria memiliki tingkat pengetahuan yang lebih mumpuni, 

pria juga sering bersosialisasi dengan masyarakat luas. Namun wanita lebih 
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banyak berdiam diri di rumah menjadi ibu rumah tangga, dengan demikian derajat 

pengetahuan komunikasi mereka terhadapat pemecahan masalah terkait penyakit 

terbatas. 

d. Pendidikan  

Hasil penelitian yang dikerjakan Stuarth dan Sunddle (1999) 

menggambarkan jika responden dengan pendidikan lebih tinggi memiliki 

kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuannya untuk bereaksi terhadap 

peristiwa dengan cara yang lebih adaptif daripada seseorang yang memiliki 

pendidikan rendah. Lukman (2017) menyampaikan jika situasi tersebut 

menunjukkan bahwa reaksi kecemasan yang parah cenderung ditemukan pada 

orang dengan tingkat pendidikan rendah karena  pemahaman yang buruk tentang 

suatu peristiwa yang merupakan persepsi  menakutkan bagi individu.  

 Stresor psikososial merupakan situasi yang menghasilkan perubahan dalam 

kehidupan sehingga individu harus mampu beradaptasi  

e. Stressor  

 Stressor psikososial adalah situasi yang menciptakan dan memberikan 

dampak pada seseorang yang diberikan tuntutan untuk dapat beradaptasi dengan 

lingkungannya.  

7. Alat Ukur Tingkat Kecemasan 

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kecemasan seseorang, beberapa 

alat berikut dapat digunakan. Utomo (2015) dari Taufan (2017) mengatakan 

pengukur yang dapat dipakai yaitu “Hamilton Rating Scale for Anxiety.” Untuk 

mengukur kecemasan seseorang. HRS-A (Hamilton Rating Scale for Anxiety) 
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memiliki 14 tanda: kecemasan, ketegangan, kecemasan, gangguan tidur, gangguan 

intelektual, depresi, gejala otot, gejala sensorik, gejala kardiovaskular, gejala 

pernapasan, gejala gastrointestinal, gejala urogenital,  otonom dan gejala perilaku. 

Untuk evaluasi HRS-A menggunakan sistem evaluasi, evaluasi 0 = tidak ada 

gejala, evaluasi 1 = ringan (1 gejala), evaluasi 2 = sedang (2 gejala), evaluasi 3 = 

parah (2 gejala atau lebih), evaluasi 4 = Sangat parah (semua gejala). Jika skornya 

<14 artinya tidak mengalami cemas, jika 14-27 cemas sedang dan 28-56 = 

kecemasan berat. 

C. Post Operasi 

1. Definisi Post Operasi 

Pascaoperasi pengukuran dimulai saat pasien dipindahkan ke kamar rumah 

sakit untuk mengevaluasi tindak lanjut program pengobatan Maryunani (2015). 

Perawatan setelah operasi merupakan kelanjutan dari tahap pra dan intra-operatif. 

Kegiatan perawatan pasca operasi meliputi efek anestesi, pemantauan tanda-tanda 

vital, efektivitas saluran udara, dan pencegahan komplikasi lain akibat operasi 

(Santoso, 2016). 

2. Komplikasi Post Opersi 

Intervensi pasca operasi berbahaya karena risiko intervensi bedah dan  

komplikasi sehingga dapat memanjangkan proses recovery dan dapat berdampak 

buruk pada hasil  operasi. Komplikasi pasca operasi meliputi: 

a. Syok   

 Kondisi ini adalah kekurangan oksigen sel dan tidak mampunya untuk 

mengeliminasi produk sisa metabolisme. Secara umum, syok  adalah aliran darah 
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yang tidak memadai ke semua organ penting, dan jaringan organ tersebut tidak 

dapat menggunakan oksigen atau nutrisi lain. Syok yang paling umum pada 

pasien post operasi adalah syok hipoglikemik dan neurogenic (Brunner & 

Suddart, 2002). 

b. Retensi urin  

 Adalah kondisi yang seringkali muncul setelah proses operasi pada bagian 

rectum, anus, vagina dan abdomen bagian bawah. Retensi urin yang berlangsung 

selama beberapa jam dapat menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi pasien 

(Brunner & Suddart,2002). 

c. Trombosis vena profunda 

Adalah penyakit pada pembuluh darah vena yang telah mengalami 

trombosis. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti emboli dan 

sindrom postphlebitis (Majid A, 2011). 

d. Infeksi luka operasi (Dehisiensi, Evicerasi, Fistula, Nekrose dan Abses) 

Adanya infeksi luka pasca operasi dikarenakan terkontaminasinya pada 

luka operasi selama operasi atau di ruang perawatan. Intervensi yang harus 

dilakukan agar infeksi berkurang adalah penggunaan antibiotik dengan 

memperhatikan dosis pemberian juga prinsip aseptik selama merawat luka (Majid 

A, 2011). 

e. Sepsis 

 Sepsis adalah komplikasi pasca operasi yang disebabkan oleh infeksi 

bakteri proliferatif. Sepsis memiliki dampak burukseperti adanya kegagalan organ 

ganda, dan karena itu berpotensi fatal bagi pasien (Majid A, 2011). 
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f. Embolisme pulmonal 

 Emboli paru terjadi karena adanya benda asing misalnya oksigen, lemak, 

dan bekuan darah yang dibawa dalam darah. Emboli menyumbat arteri di paru-

paru, menyebabkan nyeri pasien, sesak napas, kecemasan, dan sianosis (Majid A, 

2011). 

g. Komplikasi gastrointestinal  

 Operasi perut dan panggul seringkali menyebabkan terjadinya komplikasi 

gastrointestinal. Komplikasi umum yang sering terjadi yaitu obstruksi intestinal, 

nyeri dan distensi abdomen (Majid A, 2011). 

h. Ketidaknyamanan post operasi 

1) Nyeri pascaoperasi menyebabkan kecemasan pada pasien dan  

menurunkan kualitas hidup pasien. Potter, (2006) Respon setiap orang 

berbeda-beda karena nyeri disebabkan oleh rangsangan fisik, psikologis, 

dan subjektif (Apriansyah A, 2014). 

2) Mual dan muntah umumnya terjadi pada pasien  24 jam setelah operasi 

McCracken (2008). Mual dan muntah akibat anestesi dapat mempengaruhi 

kualitas hidup pasien, memanjangkan masa perawatan, biaya rawat 

perioperatif juga meningkat, dan menunda jam kerja pasien  (Lichto dan 

Kalghatgi, 2008).  

3) Sembelit karena anestesi menunda gerakan peristaltik usus dan 

mempersulit feses untuk melewatinya. 

4) Gelisah dan gangguan tidur setelah  operasi 
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D. Hubungan Efikasi Diri Dengan Kecemasan Terhadap Pasien Post operasi 

1. Hubungan Efikasi Diri Dengan Kecemasan  

Terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis, 

yaitu efikasi diri. Hal ini didasarkan pada pendapat salah satu ahli, Bandura 

(1997) yang menyatakan bahwa efikasi diri adalah kemampuan individu dalam 

melakukan aktivitas. Menurut Bandura dan Wood Ghufron (2012) efikasi diri 

umumnya menentukan bagaimana seorang individu menentukan kemampuannya 

untuk memikirkan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas 

yang dihadapi. Setiap individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi dapat 

berusaha menghadapi segala permasalahan, walaupun permasalahan tersebut tidak 

gampang. Ini meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Karena mereka 

dapat melihat kesulitan  sebagai tantangan daripada ancaman. 

Didukung oleh penelitian Basson Mentarsih (2015), yang berpendapat 

bahwa efikasi diri memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan psikologis, 

terutama yang berkaitan dengan bagian perolehan lingkungan, pertumbuhan 

pribadi, dan hubungan yang baik dengan lingkungannya. Sebuah studi oleh 

Mustikasari (2019) mendapatkan bahwasanya efikasi diri berkontribusi hingga 

27% pada kesejahteraan psikologis. Dengan kata lain, seseorang dengan efikasi 

diri yang baik mempengaruhi kesejahteraan. Sebaliknya, efikasi diri yang rendah 

menyebabkan kesejahteraan psikologis juga sedikit. 

2. Hubungan Efikasi Diri Dengan Pasien Post Operasi 

Menurut Muttaqin (2013) tindakan operasi dibagi menjadi beberapa 

kategori, salah satunya adalah operasi mayor, operasi besar merupakan tindakan 
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beresiko besar terhadap keselamatan seseorang dikarenakan dilakukan perubahan 

besar atau mengubah sisi tertentu ditubuh seseorang. Menurut penelitian Kate 

(2021) dalam proses pemulihan dan penyembuhan agar tidak terjadi peningkatan 

nyeri Post operasi dan hipofungsi dengan efikasi diri sebagai satu-satunya 

penentu. Dan menurut (Bandura, 1994) semakin tinggi efikasi diri individu 

semakin besar upaya untuk menjadi sehat..  
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E. Kerangka Teori 
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Bagan 2.1 Kerangka Teori 

Faktor yang mempengaruhi operasi : 

a. Usia  

b. Luka serius  

c. Penyakit kronis  

d. Pola hidup tidak sehat 

(Qosim, 2013; Keliat dan Pasaribu, 

2016) 

Post Operasi 

Komplikasi post operasi  

1. Syok    7. Infeksi luka operasi 

2. Retensi  urine   8. Ketidaknyamanan  

3. Thrombosis vena profunda  a. Nyeri 

4. Sepsis      b.  Mual dan muntah 

5. Komplikasi gastrointestinal  c.  Konstipasi  

6. Embolisme pulmonal   d. Cemas dan sulit tidur 

(Brunner & Suddart,2002; Majid,2011; Apriansyah,2015) 

Cemas Efikasi Diri 

Sumber efikasi diri : 

a. Pengalaman 

keberhasilan 

b. Pengalaman 

orang lain 

c. Persuasi social 

d. Kondisi fisik 

(Bandura, 1994; 

Rahmawati dkk, 2014) 

Respon kecemasan : 

a. Respon fisiologis 

b. Respon psikologis 

c. Respon kognitif 

d. Respon social 

(Keliat dan Pasaribu, 2016) 

 

Faktor yang berhubungan dengan efikasi diri : 

a. Usia  

b. Sifat tugas yang dihadapi  

c. Status atau peran individu dalam lingkungan 

d. Informasi tentang kemampuan diri 

e. Kesejahteraan psikologis 

(Bandura, 1997 dalam Efendi,2013 

Tingkatkecemasan : 

a. Kecemasan ringan  

b. Kecemasan sedang 

c. Kecemasan berat 

d. Panik 

(Stuart, 2007 dalam Taufan, 2017 ) 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

Keterangan : 

   : Variabel bebas yang diteliti  (Variabel  

Independen) 

 

   : Variabel terikat (Variabel Dependen) 

 

    : Penghubung variabel yang diteliti 

 

    : Tidak diteliti 

 

    : Tidak diteliti 

Efikasi Diri 

Kecemasan 

Pasien Post 

Operasi 

 

Faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi Efikasi Diri : 

1. Usia 

2. Budaya  

3. Sifat dari tugas yang dihadapi 

4. Intensif eksternal 

5. Gender  

6. Status atau peran individu  dalam 

keluarga dan lingkungan 

7. Informasi mengenai kemampuan 

diri 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survey deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif yakni mencaritahu hubungan antar dua 

variabel dengan menerapkan pendekatan cross sectional study. Crosss sectional 

study merupakan jenis research dengan bentuk penelitian yang memiliki fokus 

pada waktu pengukuran atau observasi data variabel Nursalam (2015). Penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antar variabel efikasi diri dengan kecemasan pada pasien post operasi. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini telah dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar 

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini telah dilaksanakan pada 1-13 April 2022 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan jumlah keseluruhan subjek penelitian yang 

kemudian disesuaikan dengan ciri inklusi Sugiyono (2018). Populasi dalam  

penelitian ini yaitu pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar. Jumlah 

pasien yang telah menjalani operasi sebanyak  132 orang per bulan. 
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2. Sampel  

 Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang menunjukkan 

ciri-ciri populasi tersebut Sugiyono (2018). Pada penelitian ini metode 

pengambilan sampling yang digunakan adalah Non Probabiliti sampling. 

Metode purpose sampling memiliki karakteristik khusus untuk keperluan analisis 

data, sehingga peneliti melakukan metode ini. Namun, pilihan yang ditargetkan 

dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti dan tidak memberikan 

kesempatan yang sama bagi semua responden untuk berpartisipasi dalam survei. 

Besar sampel akan ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin yaitu: 

n = 
 

       
 

Keterangan : 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi  

d : tingkat signifikasi (1%, 5%, dan 10 % ) 

n =  
   

         
 

=  
   

             
 

= 
   

      
 

=  
   

    
 

=          ) responden 

Jadi berdasasrkan rumus Slovin dalam penelitian besar sampelnya adalah 

sebanyak 57 orang. 

Kriteria inklusi dan ekslusi untuk penelitian ini adalah: 
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a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah ciri dari objek penelitian yang ditentukan oleh 

peneliti untuk dijadikan sampel penelitian oleh Nursalam (2014). Kriteria inklusi 

untuk penelitian ini adalah 

1) Pasien  yang telah menjalani tindakan jenis operasi mayor dengan jenis  

penyakit Tumor dan Fraktur 

2) Pasien dengan usia >17 tahun 

3) Pasien post operasi yang telah di rawat inap selama 24-48 jam  

4) Pasien sadar dengan keadaan compos mentis 

5) Pasien bersedia menjadi responden penelitian dan telah menandatangani 

lembar informed concent. 

b. Kriteria Ekslusi 

 Kriteria ekslusi adalah ciri untuk objek dikeluarkan karena tidak 

memenuhi persyaratan inklusi disebabkan oleh banyak faktor Nursalam (2017). 

Kriteria ekslusi penelitian ini, yaitu : 

1) Pasien tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara 

2) Pasien yang mengalami gangguan jiwa berat 

3) Pasien yang mengundurkan diri dari penelitian 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik perolehan data merupakan cara yang digunakan agar data yang 

dibutuhkan dapat dikumpulkan. Berikut ini adalah prosedur perolehan data 

adalah: 
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1. Data primer 

Data primer merupakan sumber data  langsung dari responden, mulai dari 

pasien pasca operasi hingga pengumpul data, atau biasa disebut dengan data 

langsung. Metode pengumpulan data dalam survei ini adalah kuesioner. Survei 

adalah cara mengumpulkan data dengan memberikan responden instruksi tertulis 

untuk bertanya atau menjawab pertanyaan (Sugiyono, 2018). 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data dari dokumen dan lain-lain yang biasa 

disebut dengan data tidak langsung Sugiyono (2018). Pada penelitian ini, 

informasi diperoleh dari narasumber di Ditjen RS Bhayangkara dan beberapa 

perawat. 

E. Instrumen Penelitian 

Alat survey adalah alat pengumpulan data yang dirancang sesuai dengan 

jenis survey yang dilaksanakan peneliti. Dalam survei ini, kami menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Menurut Masturoh (2018), survei 

adalah metode pengumpulan data yang  dijawab oleh responden, termasuk 

pertanyaan dan komentar dari peneliti 

a. Kuesioner Efikasi Diri 

 Untuk variabel efikasi diri pasien pasca operasi, peneliti memakai 

kuesioner GSE yang sudah di terjemahkan dan dirancang ulang disesuaikan 

dengan kebutuhan peneliti dari Puspita, 2018. Kuesioner GSE terdiri dari 10  

pertanyaan. Setiap pertanyaan memberikan gambaran dimensi efikasi diri yang 

berlandaskan teori Bandura: magnituse (3 item), generality (5 item), dan strength 
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(2 item). Survei ini mengaplikasikan skala Likert. Penilaian pasien pada 

pernyataan pada kuesioner yaitu 1 =  sangat tidak setuju,  2 = tidak setuju,  3 = 

setuju, 4 = sangat setuju. Kemudian pasca responden selesai mengisi kuesioner, 

nilai tiap pertanyaan dijumlahkan dengan skor minimal 10 dan skor maksimal 

40. Saat nilai yang didapatkan besar maka dengan demikian efikasi diri pasien 

pasca operasi juga besar saat menghadapi kecemasan Schawarzer dan Jerusalem 

(1998). Pada penelitian ini, peneliti mendampingi responden untuk mengisi 

kuesioner sebanyak 10 item pertanyaan, peneliti juga memberikan 

pendampingan kepada responden saat pengisian kuesioner tersebut serta 

memberikan penjelaskan dari tiap pertanyaan, dengan begitu responden dapat 

memahaminya dan tidak asal saat mengisi kuesionernya. 

Tabel  3.1 Blue  Print Kuesioner GSE 

No                      Indikator                                   Pertanyaan                            Total 

1.                       Magitude                                     1, 4,  7                                      3 

2.                       Stregth                                        2, 3,  6, 8, 9                               5 

3.                      Generally                                     5,  10                                         2 

                         Jumlah                                                                                         10 

Sumber : (Puspita,D., 2018) 

b. Kuesioner Kecemasan  Post Operasi 

Dalam penelitian ini, untuk menentukan tingkat kecemasan pasien post 

operasi yaitu terdapat 14 buah pertanyaan dengan kuesioner HARS. Menurut 

Nursalam (2017),” kuesioner tersebut merupakan alat yang dimanfaatkan untuk 

mengukur derajat kecemasan misalnya suasana hati, ketegangan, gejala fisik dan 
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rasa khawatir. Kuesioner HARS memiliki 14 bagian kecemasan yang di jelaskan 

dengan rinci juga ditandai dengan 4 tingkatan nilai, diantaranya 0 hingga 4, 

berikut adalah pengklasifikasiannya: 

0 = Tidak ada gejala 

1 = Satu gejala dari pilihan yang ada 

2 = Separuh dari gejala yang ada 

3 = Lebih separuh dari gejala yang ada 

4 = Semua gejala ada i 

 Nursalam (2017) melalui Yesa (2018) berpendapat bahwa dalam 

menentukan tingkat cemas pasien dilakukan melalui penjelasan nilai angka 14 

poin yaitu:” 

<14 : Kecemasan ringan 

14-27 : Kecemasan sedang 

28-56 : Kecemasan berat 

1. Uji Validitas dan Reabilitas  

Validitas adalah ukuran validitas suatu alat penelitian. Uji validasi 

memiliki tujuan untuk mengukur keakuratan data alat penelitian oleh Budiastuti 

(2018). Sebuah kuesioner dinyatakan valid dan reliabel jika Cronbach 

menunjukkan alpha bila > 0,6, (Arikunto, 2010). 

Penelitian ini memakai kuesioner GSE dan peralatan berupa HRS-A14. 

Kuesioner GSE diuji oleh Schwarzer R pada tahun 2002. Faktor skala keandalan 

Skala Efikasi Diri dapat diandalkan karena nilai alfa Cronbach  berkisar antara 

0,75 hingga 0,90 dan nilai alfa rata-rata untuk setiap  Cronbach adalah 0,8 maka 

dinyatakan reliabel. Kuesioner GSE sebelumnya sudah di uji validitas dan 
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realibilitasnya oleh Puspita,D., (2018) pada 46 responden dengan nilai uji 

validitasnya yaitu dalam rentang r = 0,362-0,715 dari data rawat inap yang 

dilihat dari nilai Cronbach alpha 0,839, nilai tersebut menunjukkan bahwa 

kuesioner reliabel. 

Pada kuesioner HRS-A 14 tidak perlu dilakukan uji validitas dan 

reabilitas karena kuesioner HRS-A 14 merupakan  kuesioner pengukur tingkat 

kecemasan yang sudah baku. Hamilton Anxiety Scale (HAM-A) telah diuji untuk 

reabilitas dan validitas dengan hasil cronbach’s Alpha sebesar 0,793 dan terbukti 

reliabel dengan hasil >0,6 (Kautsar, 2015).  

F. Teknik Pengelola Data 

1. Pengolahan data 

Masturoh (2018) menyampaikan bahwa pengelolaan data ada beberapa 

proses yaitu: 

a. Editing 

 Pengeditan merupakan tahap memeriksa informasi yang telah didapatkan. 

Proses edit tersebut dilakukan dikarenakan mungkin saja data yang masuk ada 

yang sesuai maupun tidak sesuai dengan syarat yang telah disusun oleh peneliti. 

Pada bagian ini, peneliti harus melakukan pemeriksaan integritas informasi yang 

didapatkan, termasuk ciri responden, hasil jawaban kuesioner efikasi diri dan 

kecemasan pasien post operasi. Jika kuesioner tidak diisi atau jika tidak 

mengikuti petunjuk pengisian kuesioner, responden akan dimintai untuk mengisi 

kuesioner kembali. 
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b. Coding 

 Coding adalah tindakan mengubah data format karakter menjadi data 

numerik. Pada tahap ini peneliti menandai jawaban responden dengan kode 

dapat dengan angka. Berikut adalah pengkodeannya dapat dilihat 3.2 

Tabel  3.2 Coding Data 

No Pilihan Jawaban   Kode 

1 Umur 

17-19 

20-60 

>60 

 

1 

2 

3 

2 Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

1 

2 

3 Pendidikan 

Tidak Sekolah 

SD 

SMP 

SMA 

Diploma/Perguruan Tinggi 

 

1 

2 

3 

4 

5 

4 Status Pernikahan 

Belum Menikah 

Menikah 

Janda/Duda 

 

1 

2 

3 

5 Pekerjaan 

Tidak Bekerja 

Buruh 

Petani 

Wiraswasta 

Karyawan Swasta 

PNS 

TNI/POLRI 

Lain-Lain 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

6 Kasus Operasi 

Fraktur 

Tumor 

 

1 

2 

 

c. Processing 

 Processing merupakan tahap saat semua data telah penuh dan dinyatakan 

benar, juga telah dilakukan pengkodeaan pada jawaban diaplikasi pengelolaan 
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data di komputer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program SPSS 

dalam komputer untuk memasukkan data yang diperoleh selama penelitian.  

d. Cleaning data 

 Cleaning data merupakan proses informasi dimasukkan diperiksa ulang 

untuk kebenaran atau kesalahan dalam entri data. Pada tahap ini terdiri dari 

proses mengecek ulang data karakteristik responden dan review hasil survei 

kuesioner GSE dan HRS-A 14. 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah aktivitas pasca semua informasi responden telah 

dikumpulkan Sugiyono (2018). Pada tahap ini informasi yang terkumpul akan 

dilakukan pengolahan dan dianalisis melalui metode statistik. Tahap 

memasukkan dan mengolah data memakai software computer dengan 

memanfaatkan apklikasi Microsoft Excel dan SPSS. Dalam penelitian ini 

menggunakan analisa data  univariat dan bivariat, yaitu : 

a. Analisa Univariat 

Adalah tahap mengolah informasi dalam bentuk grafik dan/atau tabel 

Nursala (2014). Analisis ini dimanfaatkan untuk melakukan penghitungan 

sebaran dari frekuensi sampai pada akhirnya ditemukan gambaran dari 

karakteristik responden. Variabel responden meliputi usia, gender, pendidikan, 

status perkawinan, pekerjaan dan kasus operasi. Sedangkan variabel kategorik 

pada penelitian ini yaitu efikasi diri dan tingkat kecemasan. 
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b. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat untuk menganalisis hubungan antara 2 variabel diduga 

memiliki hubungan Notoatmojo (2010). Analisis bivariat dalam penelitian ini 

dirancang agar diketahui hubungan antara efikasi diri pasien pasca operasi 

dengan tingkat kecemasan. Sebelum melakukan uji statistik kedua variabel, 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov, karena sampel penelitian sebesar 57, data dikatakan 

terdistribusi normal jika p-value >0,05. Berdasarkan hasil uji normalitas data 

diketahui nilai signifikansinya 0,158 >0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

berdistribusi normal.   

Uji statistik pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan chi square 

untuk tabel 2x3. Peneliti ingin mengetahui hubungan dari efikasi diri dengan 

tingkat kecemasan. Dua variabel termasuk dalam kategori jenis skala ordinal. 

G.  Etika Penelitian 

 Etika penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian. Peneliti 

terlebih dahulu meminta izin di bidang keperawatan sebelum melakukan 

penelitian. Responden yang berpartisipasi aktif dalam penelitian ini, secara sadar 

dan tanpa paksaan yang berpartisipasi. Penelitian ini telah lulus uji komite etik 

dari Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar dengan 

nomor etik :C.79/KEPK/FKIK/III/2022. Prinsip etika ketika pelaksanaan 

penelitian memiliki tujuan agar responden dapat dilindungi dari efek yang 

muuncul setelah aktivitas penelitian selesai Nursalam (2015) yaitu: 
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1. Informed Consent (Persetujuan Responden) 

Informed consent merupakan bukti kesepakatan antara peneliti dan 

responden yang akan diteliti. Informed consent diperoleh dalam penelitian ini 

melalui persetujuan kepada responden sebelum melakukan penelitian. Maksud 

dari informed consent adalah supaya responden memahami maksud dan tujuan 

penelitian, dan apabila responden tidak siap maka peneliti bisa menghargai 

keputusan responden. 

2. Anonymity (Tanpa Nama)  

Anonymity merupakan suatu bentuk kerahasiaan, dan dalam penelitian 

ini peneliti tidak diperbolehkan memasukkan nama responden, maka responden 

ditandai dengan pemberian kode atau menggunakan inisial nama. Contoh (A). 

3. Beneficience (manfaat) 

 Dalam penelitian, sangat penting untuk mendapatkan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi subjek penelitian. Jika responden tahu derajat kecemasan 

yang dialaminya, maka ada berbagai cara yang dapat dilakukan subjek untuk 

mencegah peningkatan kecemasan tersebut. Risiko penelitian ini rendah karena 

penelitian ini hanya mengajukan pertanyaan dan tidak memberikan perlakuan 

atau tindakan eksperimental.  

4. Confidentially (Kerahasiaan) 

Informasi yang didapatkan penelitian akan menjadi rahasia, dimana 

hanya diketahui oleh peneliti saja. Informasi yang diberikan kepeda peneliti 

dijamin kerahasiannya, dan hasil survei dilaporkan hanya untuk kelompok data 

tertentu yang  tidak memuat data yang dibutuhkan oleh surveyor, pada saat hasil 
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tidak disajikan. Pengukuran peneliti terhadap kecemasan dan efikasi diri  

responden akan dihilangkan setelah hasilnya disajikan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Bhayangkara Makassar 

Sejarah berdirinya RS  Bhayangkara Makassar  diawali berdasarkan 

perintah lisan Pangdak  (Panglima Daerah Kepolisian) XVIII Sulselra Brigjen 

Imam Supoyo kepada kapten Polisi  dr. Adam Imam Santoso pada tanggal 2 

November 1965, untuk menempati dan memfungsikan bekas sekolah polisi 

Negara Djongaya menjadi Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Makassar dan 

sebagai Kepala Rumah Sakit pertama adalah  Komisaris Polisi (Tit)  dr. Zainal 

Arifin, berdasarkan surat perintah Panglima Komando Daerah Angkatan 

Kepolisian XVIII Sulselra Nomor: 6/1069, tanggal 24 Januari 1969. Pada 

tanggal 10 Januari 1970 Rumah Sakit Bhayangkara Makassar diakui oleh  Mabes 

Polri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : B/117/34/I/1970 yang 

ditandatangani oleh Wakapolri. Dalam  perjalanan waktu,  RS Bhayangkara 

akhirnya berubah status menjadi Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II  dengan surat 

Kapolri No. Pol : Skep/1549/X/2001 tanggal 10 November  2001.  

Upaya untuk menghilangkan kesan bahwa Rumah Sakit Kepolisian 

Bhayangkara hanya diperuntukkan bagi anggota Polri maka diterbitkan Surat 

Keputusan Kapolda Sulsel  No.  Pol: Skep/321/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001 

diputuskan  pergantian nama Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara  Makassar 

menjadi Rumah Sakit Bhayangkara  Tk. II Mappaoudang Makassar. 
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2. Kondisi Geografis  

Rumah Sakit Bhayangkara  Makassar mempunyai lokasi yang strategis 

dipinggir jalan perkotaan dan lingkungan padat penduduk, Jalan  

Mappaoudang No. 63 Makassar, Kelurahan Jongaya,  Kecamatan 

Tamalate, Kota Makassar. 

3. Visi, Misi dan Motto RS Bhayangkara Makassar 

Visi : Menjadi Rumah Sakit  Bhayangkara terbaik di kawasan Timur 

Indonesia dan jajaran Polri, dengan pelayanan  Prima dan mengutamakan 

penyembuhan serta terkendali dalam pembiayaan. 

Misi :  

1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima dengan 

meningkatkan kualitas disegala bidang pelayanan kesehatan, termasuk  

kegiatan kedokteran kepolisian (forensic, perawatan  tahanan, kesehatan 

kamtibmas  dan  DVI) baik kegiatan operasional kepolisian, pembinaan 

kemitraan maupun pendidikan dan latihan. 

2) Menyelenggarakan perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan anggaran secara transparan dan akuntabel. 

3) Meningkatkan kualitas SDM yang professional, bermoral dan memiliki 

budaya organisasi sebagai pelayan prima. 

4) Mengelola  seluruh  sumber daya  secara efektif, efesien dan akuntabel 

guna mendukung pelaksanaan tugas pembinaan  maupun operasional 

polri. 
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Motto : Prima dalam pelayanan, Utama dalam penyembuhan, Terkendali dalam 

pembiayaan. 

B. Hasil Penelitian  

Penelitian ini tentang Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan 

Pada Pasien Post Operasi di RS Bhayangkara Makassar yang telah dilaksanakan 

pada 1-13 April 2022. Responden dalam penelitian ini adalah pasien Post 

Operasi jenis penyakit Tumor dan Fraktur sebanyak 57 responden. Metode 

penelitian ini adalah survei kuantitatif dimana hasil data survei yang didapatkan 

adalah bentuk angka dan desain yang diterapkan adalah survei deskriptif analitik. 

1. Karakteristik Responden  

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis 

Kelamin, Pendidikan, Status Pernikahan, Pekerjaan, Kasus Operasi. 

Karakteristik Frekuensi Persentase% 

Usia    

             17-19          

             20-60                                                                    

             >60 

4 

49 

4 

7,0% 

86,0% 

7,0% 

Jenis Kelamin                

             Laki-laki 25 43,9% 

             Perempuan 32 56,1% 

Pendidikan   

             Tidak Sekolah 3 5,3% 

             SD 16 28,1% 

             SMP 

             SMA 

Diploma/Perguruan Tinggi 

8 

24 

6 

14,0% 

42,1% 

10,5% 

Status Pernikahan   

             Belum Menikah 14 24,6% 

             Menikah 36 63,2% 

             Janda/Duda 7 12,3% 

Pekerjaan   

            Tidak Bekerja 22 38,6% 

            Buruh 4 7,0% 

            Petani 

            Wiraswasta 

            Karyawan Swasta 

6 

13 

3 

10,5% 

22,8% 

5,3% 
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            PNS 

            TNI/POLRI 

            Lain-Lain 

4 

3 

2 

7,0% 

5,3% 

3,5% 

Kasus Operasi   

            Fraktur 

            Tumor 

27 

30 

47,4% 

52,6% 

Sumber: Data Primer, 2022 

Tabel 4.1 didapatkan hasil bahwa dari karakteristik usia, mayoritas 

responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu umur 20-60 dengan 

jumlah responden sebanyak 49 (86,0%). Jenis kelamin responden paling banyak 

adalah perempuan dengan jumlah responden sebanyak 32 (56,1%). Pendidikan 

mayoritas responden ialah berpendidikan SMA dengan jumlah responden 24 

(42,1%). Status pernikahan mayoritas responden ialah sudah menikah dengan 

jumlah responden 36 (63,2%). Pekerjaan  mayoritas responden ialah tidak 

bekerja dengan jumlah responden 22 (38,6%). Dan dari kasus operasi jika 

dilihat, mayoritas responden yang berpartisipasi ialah kasus operasi dengan jenis 

penyakit tumor dengan jumlah responden sebanyak 30 (52,6%). 

2. Analisis Univariat 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Efikasi Diri Pada Pasien Post Operasi di Rumah Sakit 

Bhayangkara Makassar 

 
 Efikasi Diri Frekuensi Presentase 

 Rendah 20 35,1% 

 Tinggi 37 64,9% 

 Total 57 100% 

Sumber: Data Primer, 2022 

Tabel 4.2 didapatkan efikasi diri pasien post operasi di RS Bhayangkara 

Makassar lebih banyak mengalami efikasi diri tinggi dengan presentase 64.9% 

dengan total responden 37 orang, lalu responden dengan efikasi rendah memiliki 

presentase sebanyak presentase 35,1% dengan total 20 orang. 
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Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Pasien Post Operasi di Rumah 

Sakit Bhayangkara Makassar 

 
 Kecemasan Frekuensi Presentase 

 Ringan 9 15,8% 

 Sedang 

Berat 

31 

17 

54,4% 

29,8% 

 Total 57 100% 

Sumber: Data Primer, 2022 

Tabel 4.3 didapatkan hasil bahwasanya tingkat kecemasan pasien post 

operasi di RS Bhayangkara Makassar proporsi mengalami kecemasan sedang 

sebesar 54,4% sebanyak 31 responden, proporsi mengalami kecemasan berat 

sebesar 29,8% sebanyak 17 responden, dan proporsi kecemasan ringan sebesar 

15,8% sebanyak 9 responden. 

3. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu hubungan 

dua variabel yaitu variabel independen (Efikasi Diri) dengan variabel dependen 

(Tingkat Kecemasan) pada pasien post operasi dengan menggunakan uji statistik 

chi-square dan ditunjukkan dengan nilai p-value <0.05.i 

Tabel 4.4 

“Hasil Analisis Data Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan 

Pada Pasien Post Operasi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar” 

Efikasi 

Diri 

   Tingkat Kecemasan   

Kecemasan 

Ringan 

% Kecemasan 

Sedang 

% Kecemasan 

Berat 

% Total % P-

Value 

Rendah 2 3,5% 2 3,5% 16 28,1% 20 35,1%  

Tinggi 7 12,3% 29 50,9% 1 1,8% 37 64,9% 0,000 

 9 15,8% 31 54,4% 17 29,8% 57 100,0%  

“Sumber : Data Primer 2022” 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan hasil tabulasi silang antara Efikasi 

diri dengan derajat kecemasan pada pasien post operasi dengan menggunakan uji 
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statistik chi-square diperoleh hasil p-value sebesar 0,000 dengan taraf signifikan 

< 0,05. Nilai p-value (0,000) lebih kecil dari nilai α (0,05) sehingga Ha diterima 

dan Ho di tolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat 

hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan tingkat kecemasan pada 

pasien post operasi. 

C. Pembahasan 

1. Efikasi Diri Pada Pasien Post Operasi di RS Bhayangkara 

Makassar 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  efikasi diri terbanyak berada 

pada kategori tinggi yaitu sebanyak 37 (64,9%) artinya bahwa semakin tinggi 

nilai efikasi diri maka akan membantu individu menghindari kecemasan yang 

berkepanjangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2019) 

menyatakan bahwa dari 84 responden yang akan melakukan tindakan operasi 

sebanyak 73 (86,9%) pasien memiliki efikasi diri tinggi sedangkan sisanya 

memiliki efikasi diri kurang baik (11%). Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Deka (2020) menunjukkan bahwa nilai median efikasi diri pasien 146,00 nilai 

rata-rata 131,48 dan nilai minimum 25 dan nilai maksimum 175 dari hasil 

penelitian didapatkan sebanyak 53 responden (84,1%) memiliki efikasi diri baik. 

Seseorang yang mempunyai efikasi diri bagus maka orang tersebut akan 

yakin akan kemampuannya serta mereka memiliki motivasi dan komitmen yang 

tinggi terhadap tujuan yang ingin dicapai yaitu kesembuhan Tahmassian (2011). 

Menurut teori Pender (2011) dalam konsep Health Promotion Model (HPM) 

menggambarkan bahwa efikasi diri pasien mempengaruhi penilaian kemampuan 
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pribadi untuk mengatur dan melaksanakan perilaku sehingga meningkatkan 

komitmen untuk bertindak. Efikasi diri yang baik akan mengurangi hambatan 

perilaku dan memungkinkan tercapainya tujuan perubahan perilaku tersebut.  

Efikasi diri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain usia, status 

pernikahan dan pendidikan. Faktor pertama yang mempengaruhi efikasi diri 

yaitu usia. Pada penelitian ini rerata usia responden adalah 20-60 tahun. Pada 

usia tersebut masuk dalam kategori usia produktif (Biro Statistik Indonesia, 

2011). Korelasi yang diamati menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, 

individu lebih mudah dalam menghadapi situasi secara langsung sehingga 

mempengaruhi perilaku kesehatan Bakalaki (2017). Namun efikasi diri juga akan 

memberi dan mempengaruhi secara positif fungsi emosinal pasien Sanaei (2014). 

Penelitian Shindy (2014) usia berhubungan dengan kematangan emosional, 

fungsi kognitif dan banyaknya pengalaman pribadi sehingga semakin siap 

menghadapi segala situasi.  

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi efikasi diri adalah status 

pernikahan. Pada penelitian yang dilakukan Zhong (2013) menemukan 

hubungan yang signifikan antara status pernikahan dan efikasi diri. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Janko (2018) menemukan bahwa sebagian besar 

responden berstatus menikah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Banik (2017) 

individu yang sudah menikah cenderung mampu meningkatkan efikasi diri 

dengan mudah karena mendapat dukungan sehingga dapat melakukan perawatan 

positif selama proses pemulihan setelah operasi. Orang terdekat membantu 

individu meningkatkan pemahaman tentang penyakitnya dan memberikan 
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motivasi untuk mengelola masalah yang berhubungan dengan penyakit Bandura 

(1997). Pasangan berpengaruh terhadap sumber utama ketika pasangan 

memahami kondisi pasien dan ikut mendukung terkait penanganan penyakitnya 

Wantiyah (2010). Pada penelitian ini mayoritas responden berstatus menikah 

yakni 36 (63,2%) responden, hal ini dimungkinkan bahwa dukungan terkait 

penanganan penyakit dari pasangan dalam bentuk motivasi dan memahami 

kondisi pasangan akan mempengaruhi efikasi diri individu menjadi baik. 

Faktor yang terakhir yakni pendidikan. Pendidikan berkaitan erat dengan 

pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan terbanyak adalah 

SMA sebanyak 24 (42,1%). Pada penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2019) 

jumlah pendidikan paling banyak yakni SMA/sederajat sebanyak 34 orang 

dengan persentase 26,2% dari 84 responden, sehingga memungkinkan dengan 

adanya individu memperoleh informasi dan pengetahuan yang tinggi 

berpengaruh pada keyakinan selama proses perawatan. Menurut Nursalam 

(2016) semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah orang 

tersebut menerima informasi sehingga banyak pula pengetahuan yang dimiliki. 

Pengetahuan yang tinggi dapat membantu individu untuk menentukan proses 

perawatan dalam pengambilan keputusan. 

Dalam pandangan agama, mereka yang bisa melakukan penerimaan diri 

dengan baik memiliki kecenderungan akan memiliki pandangan hidup yang baik 

karena mereka percaya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan 

dengan kesanggupannya. Hal ini telah dicantumkan dalam QS. Al-

Baqarah/2/286 yang berbunyi : 
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ً ا   ْْ ِِ ا  َ بٌٰ ا لَ  ُُ ب تْ ۗ ر  ا اكْت س  ل يْه ا ه  ع  ب تْ و  س  ا ك  ه ا ۗ ل ه ا ه  ُ ً فْسًا الَِٰ وُسْع 
لِّفُ اّللّه اىِْ لَ  يكُ 

يْي  هِيْ ق بْلِ  ِْ ل ى الٰ لْت هٗ ع  و  ا ح  و  ل يٌْ ا  اصِْرًا ك  لَ  ُ حْوِلْ ع  بٌٰ ا و  ط أًْ ا ۚ ر  ِْ بٌٰ ا ًسِٰيٌْ ا  ا وْ ا  ٌ ا ۚ ر 

ًْصُرًْ ا ىٌ ا ف ا ىْله ًْت  ه  وٌْ ا ۗ ا  ارْح  اغْفرِْ لٌ  اۗ و  ٌاٰۗ و  اعْفُ ع  ۚ و  ا لَ  ط اق ة  لٌ  ا بهِ  لٌْ ا ه  وِّ لَ  ُحُ   و 

فرِِيْي   ل ى الْق ىْمِ الْكه  ع 
Terjemahannya : 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya, ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 

dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka 

berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa 

atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada 

kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang 

sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami 

apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah 

kami; dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami. Maka tolonglah kami 

terhadap kaum yang kafir.” (QS. Al-Baqarah/2/286).i 

 

Menurut Kementrian Agama Republik Indonesia, menjelaskan bahwa 

ajaran agama Tuhan itu sederhana dan tidak ada unsur kesulitannya. Allah tidak 

meminta apa pun kepada hamba-hamba-Nya yang tidak mampu mereka bayar. 

Orang yang berbuat baik mendapat pahala yang baik, dan orang yang berbuat 

jahat mendapat dosa. Tuhan, jangan sulitkan kami ketika kami melupakan apa 

yang telah Engkau perintahkan kepada kami, atau ketika kami melakukan hal 

yang  salah dengan melakukan apa yang  Engkau larang. Ya Tuhan kami, jangan 

bebani kami dengan amalan yang sulit sebagai hukuman bagi orang-orang yang 

berdosa sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan bebani kami dengan apa yang 

tidak bisa kami pikul, baik berupa perintah syariat maupun bencana. Dan 

hapuslah dosa-dosa kami, sembunyikan kekurangan kami, dan kami akan 

berbuat baik kepada sesama. Engkau adalah penguasa  dan penyelenggara segala 

yang ada di alam semesta. Maka bantulah kami menghadapi mereka yang 

mengingkari agamamu, menolak mengakui keEsaan-Mu, dan nabi-nabimu. Dan 
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beri kami akhir yang baik bagi mereka di dunia ini dan di masa depan (Kemenag 

RI, 2020). 

Asumsi peneliti mengatakan bahwa adanya keinginan yang tertanam 

pada diri seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang baik, akan 

memberikan kemungkinan baginya untuk mendapat jalan yang mudah dalam 

mengerjakan pekerjaan itu. Apalagi bila dia berhasil dan dapat menikmati 

usahanya, maka dorongan dan semangat untuk melakukan pekerjaan baik yang 

lain semakin bertambah pada dirinya. 

Menurut asumsi peneliti mengatakan bahwa efikasi diri tinggi terjadi 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain usia, status pernikahan dan 

pendidikan. Apabila individu ingin efikasi dirinya baik maka individu harus 

yakin terhadap kemampuannya. 

2. Kecemasan Pada Pasien Post Operasi di RS Bhayangkara 

Makassar 

Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 57 responden sebanyak 9 (15,8%) 

responden mengalami tingkat kecemasan ringan, 31 (54,4%) responden 

mengalami tingkat kecemasan sedang dan 17 (29,8%) responden mengalami 

tingkat kecemasan berat. Skor yang paling tinggi yaitu pada kecemasan sedang 

menurut asumsi peneliti hal tersebut dipengaruhi oleh persepsi atau penerimaan 

responden itu sendiri terhadap operasi yang telah dijalaninya melalui 

pengalaman responden yang telah melihat atau mendengar orang yang 

melakukan operasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen 

(2017) yang menyebutkan bahwa persiapan psikologis sebelum operasi berefek 
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pada bagaimana manajemen stresor dan hasil operasi pada tahap selanjutnya. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Prasetyo (2019) sebanyak 56 

responden mengalami tingkat kecemasan ringan, sedangkan pada penelitian 

Havivah  (2019) berdasarkan jenis kelamin perempuan paling banyak mengalami 

tingkat kecemasan sedang (57,1%) dan berat (22,4%) sedangkan jenis kelamin 

laki-laki banyak mengalami cemas ringan (22,1%) dan sedang (64,2%), 

sedangkan secara keseluruhan pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar 

rata-rata memiliki tingkat kecemasan sedang yaitu 31 (54,4%) responden. 

Tindakan operasi adalah tindakan atau intervensi yang lekat dengan 

permasalahan kesehatan mental emosional yaitu kecemasan, terlepas dari operasi 

yang dilakukan merupakan operasi besar atau kecil. Ramirez (2017). Dalam hal 

ini peneliti berpendapat bahwa beberapa pasien memiliki tingkat kecemasan 

tinggi dan memiliki rasa takut apabila kondisi setelah di operasi tidak kembali 

normal atau bahkan lebih buruk setelah tindakan operasi, dan takut akan rasa 

sakit yang dirasakannya setelah operasi hal ini dapat diketahui dari hasil 

wawancara dengan responden. Sedangkan untuk pasien yang mengalami tingkat 

kecemasan ringan pasien memiliki keinginan yang tinggi untuk mencapai 

kesembuhannya sehingga pasien dapat mengalahkan rasa takutnya setelah 

tindakan operasi. 

Perbedaan tingkat kecemasan individu dalam hal ini dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan kasus 

operasi. Faktor pertama yang mempengaruhi kecemasan Post operasi adalah 

usia. Pada penelitian ini rerata responden adalah 20-60 tahun. Hasil penelitian 
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yang dilakukan oleh Budiman (2015) menyatakan ada hubungan yang signifikan 

antara usia dan tingkat kecemasan. Pada penelitian Anugrah (2010) bahwa usia 

dewasa merupakan kategori usia produktif dimana individu tidak lagi bergantung 

secara psikologis, ekonomi maupun sosiologis kepada orang tuanya sehingga 

operasi membawa dampak pada integritasnya. Menurut Notoatmojo (2002) 

semakin dewasa seorang individu maka tingkat kematangan individu beradptasi 

dengan stress akan lebih optimal dalam berfikir, sehingga kecemasan lebih 

banyak pada usia dewasa. Kecemasan pada pasien post operasi dalam penelitian 

ini rata-rata berusia 20-60 tahun. Hal ini dimungkinkan karena usia tersebut 

termasuk dalam kategori usia produktif dan memiliki tingkat kematangan untuk 

beradaptasi dengan stress sehingga berpengaruh pada kecemasan menghadapi 

operasi. 

Faktor kedua yakni jenis kelamin. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Aust (2018) di Brazil dengan 3.087 pasien operasi, dimana hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai kecemasan lebih banyak pada pasien berjenis kelamin 

perempuan dari pada laki-laki. Penelitian lain oleh Adha (2014) menyebutkan 

bahwa jenis kelamin mempengaruhi kecemasan individu yang akan operasi, hal 

ini karena kemampuan fisik dan mental perempuan lebih lemah dan kurang siap 

untuk melakukan, menerima dampak, efek dan komplikasi Post operasi sehingga 

cenderung lebih suka mengeluhkan sakitnya dan menangis. Penelitian ini 

menunjukkan nilai rerata kecemasan dominan berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 32 (56,1%) responden. Hal ini dapat dimungkinkan karena perempuan 
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cenderung kesulitan menghadapi tekanan dan lebih sensitive emosional 

dibandingkan laki-laki. 

Faktor selanjutnya yaitu pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pendidikan terbanyak yakni tingkat SMA yaitu sebanyak 24 (42,1%) 

responden. Penelitian yang dilakukan oleh Ramesh (2017) didapatkan hasil 

bahwa pendidikan terbanyak adalah SMA sebanyak 53 orang (37,9%). Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Zhong (2013) dari 100 orang responden sebanyak 88 

orang memiliki pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan individu berpengaruh 

terhadap kemampuan berfikir rasional dan menangkap informasi baru Vellyana 

(2017). Penelitian Girsang (2015) individu dengan pendidikan yang lebih tinggi 

akan berpengaruh pada proses perawatan kesiapan fisik dan mentalnya. Pada 

penelitian ini, pendidikan terbanyak yaitu SMA sebanyak 24 (42,1%) responden. 

Hal ini dimungkinkan pendidikan yang tinggi berpengaruh pada kemampuan 

berfikir rasional dan menangkap informasi baru sehingga individu memiliki 

persepsi, kesiapan fisik dan mental dalam mengidentifikasi stresor. 

Faktor selanjutnya yakni pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan 

mayoritas responden tidak bekerja sebanyak 22 (38,6%) responden. Menurut 

penelitian Qulsum (2013) ditemukan bahwa dari 18 responden paling banyak 

tidak memiliki pekerjaan yakni sebanyak 5 orang. Penelitian lain oleh 

Kusmarjathi (2009) bahwa tidak bekerja dapat beresiko mengalami kecemasan 

karena dengan tidak mendapatkan penghasilan sehingga mempengaruhi perilaku 

individu dalam menentukan pengobatan dan penentuan biaya perawatan rumah 

sakit. Pada penelitian ini, responden paling banyak adalah individu yang tidak 
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bekerja. Hal ini dimungkinkan dapat menimbulkan kecemasan karena tidak 

mendapatkan penghasilan dapat berpengaruh pada perilaku pasien menentukan 

pengobatan dan biaya perawatan rumah sakit.  

Faktor terakhir yaitu kasus operasi. Pada penelitian ini kasus operasi 

paling banyak dengan tingkat kecemasan tinggi yakni 10 responden sedangkan 

kasus tumor 7 responden. Menurut asumsi peneliti hal tersebut dipengaruhi oleh 

persiapan psikososial dimana pasien post operasi tumor lebih lama untuk 

mempersiapkan dirinya menghadapi operasi sedangkan pada penelitian ini kasus 

operasi fraktur terbanyak diakibatkan karena kasus kecelakaan  dan waktu untuk 

mempersiapkan dirinya tidak ada oleh sebab itu kecemasan pasien post operasi 

fraktur lebih tinggi dibandingkan kasus post operasi tumor. Hal ini sejalan 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Amalia (2019) yang 

menyatakan bahwa kasus operasi paling banyak adalah fraktur hal ini 

memungkinkan kecemasan timbul disebabkan oleh perasaan takut terkait operasi 

dan anastesi yang akan dijalani. Di Negara ini, mobilitas sangat besar dan 

merupakan faktor lalai yang menyebabkan adanya kecelakan salah satunya 

dijalan. Semua total kejadian yang telah terjadi didapatkan 5,8% cedera yang 

merupakan korban atau sama dengan 8 jt orang telah menjadi korban patah 

dengan tipe fraktur terbanyak adalah patah pada tubuh bagian atas sebanyak 

36,9% dan bagian bawah sebanyak 65,2% (Departemen Kesehatan RI, 2013). 

Saat merasakan patah dibagian ekstremitas, salah satu cara yang diterapkan 

untuk mengembalikan bagian tubuh yang rusak menjadi berfungsi lebih baik 
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dengan operasi. Menurut Smeltzer (2002) operasi ataupun pembeddahan 

dimasalalu tetap dapat memunculkan perasaan cemas. 

Gejala kecemasan akut dan kronis adalah bagian utama dari semua 

gangguan kejiwaan. Al-Qur'an telah memberikan penjelasan perihal pengaruh 

iman terhadap keselamatan dan ketenteraman jiwa seseorang, mari bertaqwa 

kepada Allah SWT. Dzikir jika diartikan secara umum berarti memberikan 

sebab, memahami dan senantiasa ada Allah dalam pikiran dan perbuatannya. 

.Dalam QS Ar-Ra’d/13/28-29 dijelaskan bahwa: 

يْ  ِْ ى ِيُّ الْقلُىُْبُ ۗا لٰ ِ ُ طْو 
كْرِ اّللّه ِْ ِ ۗ ا لَ  بِ

كْرِ اّللّه ِْ ى ِيُّ قلُىُْبهُنُْ بِ ُ طْو  ٌىُْا و  ه 
يْي  اه ِْ ٌىُْا الٰ ه  ي  اه

لحِه  وِلىُا الصّه ع  ب  و  اه حُسْيُ ه  ى ل هنُْ و  تِ طىُْبه  

Terjemahnya:  

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati 

menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, 

mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. QS Ar-

Ra’d/13/28-29.” 

  

Berdasarkan pendapat Prof. Dr. M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-

Mishbah, menyatakan dzikir membawa ketenangan pikiran tidak hanya dalam 

ucapan lisan, tetapi juga dalam mendorong orang untuk menyadari kebesaran 

dan kekuasaan Allah SWT. Tentu saja, ketenangan dimulai dengan keyakinan 

serta wawasan perihal objek kepercayaan. Dikarenakan pemahaman perihal 

sesuatu tidak membawa rasa percaya diri dan ketenangan pikiran. Pengetahuan 

tidak mewakili iman. Kenyataannya, realisasi ini bahkan dapat menyebabkan 

kecemasan atau bahkan penolakan di antara mereka yang terlibat. Oleh karena 

itu, diperlukan ilmu yang dapat membangkitkan keyakinan, bahwa ilmu itu 
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disertai dengan ilmu tentang kebesaran Allah SWT, serta kelemahan dan 

kebutuhan makhluk terhadap-Nya.. Ada ketenangan dan ketentraman ketika 

pengetahuan dan kesadaran lahir  (Shihab, 2012). 

Asumsi peneliti mengatakan bahwa ketakutan dan kecemasan muncul 

ketika terdapat hal yang memberikan pengaruhnya kepada orang lain, yang bisa 

berupa fisik atau ilusi yang terkait dengan naluri itu. Misalnya, diancam atau 

terlalu khawatir bisa menakutkan. Kecemasan akut ujungnya akan mengurangi 

konsentrasi dan tidak akan mampu untuk membedakan. Jika  ingin ketenangan 

hati, ingatlah Allah di pagi, siang, sore, di manapun berada. Bimbingan Allah 

mengajarkan untuk mengingat Allah dan hanya dengan mengingat Allah semua 

akan baik-baik saja dan terasa mudah. 

3. Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien 

Post Operasi di RS Bhayangkara Makassar 

Hasil analisis bivariat dengan memakai uji statistic Chi-Square memiliki 

taraf signifikan 0,05 sehingga didapatkan hasil p-value sebesar 0,000 dimana 

nilai p-value <0,05 artinya hipotesis diterima yang berarti terdapat hubungan 

bermakna antara efikasi diri dengan tingkat kecemasan pada pasien post operasi 

di RS Bhayangkara Makassar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

efikasi diri tinggi dengan tingkat kecemasan sedang yaitu 29 responden (50,9%), 

namun terdapat 1 responden (2,7%) dimana hasil tidak sesuai dengan teori 

karena memiliki tingkat kecemasan tinggi dengan nilai efikasi diri tinggi. 

Menurut asumsi peneliti hal tersebut bisa dikaitkan dengan tingkat pendidikan 
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dan kurangnya informasi yang didapatkan responden karena apabila pasien 

menerima informasi yang cukup terkait tindakan operasi maka individu akan 

dapat melaksanakan kontrol dari hambatan yang dihadapi sehingga dapat 

memiliki derajat kecemasan yang kurang. Hal ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Zhong (2013) dari 100 orang responden 

sebanyak 88 orang memiliki pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan individu 

berpengaruh terhadap kemampuan berfikir rasional dan menangkap informasi 

baru (Vellyana, 2017). 

Berdasarkan pendapat salah seorang pakar yaitu Bandura (1997) 

mengemukakan bahwasanya efikasi diri adalah kemampuan seseorang untuk 

menciptakan rasa percaya diri perihal keahliannya untuk menggapai tujuannya. 

Bandura dan Wood dalam Ghufron (2012) menyampaikan secara umum efikasi 

diri dipengaruhi terhadap bagaimana seseorang mampu menciptakan kemauan 

yang besar pada dirinya, dapat berpikiran baik perihal step selanjutnya yang 

diperlukan dalam hal menyelesaikan peran yang ada dan menurut Efendi R 

(2013) efikasi diri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain usia, informasi 

tentang jenis pekerjaan, posisi dalam keluarga dan lingkungan, serta efikasi diri. 

Kemampuan efikasi diri yang tinggi dari setiap individu dapat membuat mereka 

tetap berusaha untuk mengatasi semua masalah, meskipun masalah yang mereka 

hadapi tidak mudah. Oleh karena itu, kesejahteraan psikologis individu  

meningkat karena  kesulitan dapat dilihat sebagai tantangan daripada ancaman. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2019) yang 

berarti bahwa efikasi diri memberikan kontribusi hingga 27% terhadap 
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kesejahteraan mental dan mempengaruhi kesejahteraan mental efikasi diri yang 

tinggi. Kemanjuran individu yang rendah dan kesejahteraan psikologis yang 

rendah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Peterson (2013) yang menyatakan 

bahwa individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi mampu menghadapi 

tantangan hidup dengan bekerja keras dan cenderung memiliki persepsi yang 

adekuat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Deka (2020) menyatakan bahwa 

nilai rata-rata efikasi diri responden 131,48 dengan nilai median 146,00, 

persentase efikasi diri didapatkan hasil sebanyak 53 (84,1%) responden memiliki 

tingkat efikasi diri baik dan 10 responden (15,9%) memiliki efikasi diri buruk, 

nilai persentase kecemasan pasien didapatkan hasil sebanyak 39 (61,9%) 

responden memiliki tingkat kecemasan ringan dimana dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi efikasi diri pasien maka tingkat kecemasannya akan semakin 

rendah. 

Pada penelitian ini didapatkan ada hubungan yang signifikan antara 

efikasi diri dengan kecemasan pada pasien post operasi. Menurut asumsi peneliti 

teori ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa responden yang memiliki tingkat 

kecemasan sedang mereka sebagian besar mengatakan ingin cepat pulih 

sehingga mereka memiliki efikasi diri atau keyakinan yang baik dalam 

melakukan tindakan yang harus dilakukan setelah operasi guna mencapai 

kesembuhan yang optimal. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

 Adapun keterbatasan selama penelitian yakni : 

1. Sulitnya untuk mengumpulkan data responden yang sudah operasi berada 

di ruangan mana saja, sehingga peneliti harus menemui satu-persatu responden 

pada ruangan masing-masing. 

2. Kuesioner penelitian yang digunakan terlalu panjang untuk mengukur 

efikasi diri dan tingkat kecemasan pada pasien post operasi sehingga peneliti 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjelaskan kepada pasien yang 

mengalami kondisi post operasi yang bervariatif. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Efikasi diri pada pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar 

sebagian besar memiliki efikasi diri tinggi. 

2. Tingkat kecemasan pada pasien post operasi di RS Bhayangkara 

Makassar sebagian besar berada pada tingkat kecemasan sedang. 

3. Terdapat hubungan antara efikasi diri dengan tingkat kecemasan pada 

pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar 

B. Saran 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat melihat faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kecemasan pasien, menemukan faktor-faktor yang paling 

mempengaruhi tingkat kecemasan  pasien post operasi, dan memberikan 

intervensi yang tepat untuk mengatasi kecemasan pasien. Selain itu, 

penelitian lebih lanjut diharapkan lebih spesifik pada kasus operasi. 

2. Bagi Instansi Pendidikan 

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu memberi kontribusi 

dan ilmu yang baik seperti memperluas wawasan dan ilmu perihal 

strategi dalam mengatasi kecemasan pada pasien post operasi. 

3. Bagi Petugas Kesehatan dan Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai acuan bagi tenaga 

kesehatan khususnya perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan 



73 

 

 
 

dengan melakukan pengkajian dan pendekatan dengan pasien secara 

holistik dan komprehensif sehingga dapat memberikan intervensi 

peningkatan efikasi diri dengan pengajaran perioperatif kepada pasien 

post operasi berupa edukasi. 

4. Bagi Pasien dan Masyarakat 

Hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan bisa menjadi tambahan 

informasi kepada pasien post operasi bahwa efikasi diri sangat penting 

untuk mengontrol kecemasan sehingga dapat berdampak pada pasien 

dalam menentukan perilaku dan pengambilan keputusan untuk 

menghadapi situasi setelah operasi. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PERNYATAAN PENELITI  

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan hormat,  

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 Nama   : Ayu Anandah 

 NIM  : 70300118060 

 Alamat  : Jl. Abdul Rahman Bontoa, Barombong 

 No. Telepon : 081342196024 

 Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bermaksud akan 

melaksanakan penelitian dengan  judul “Hubungan Efikasi Diri Dengan 

Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Operasi di RS Bhayangkara 

Makassar”. Penelitian ini merupakan bagian persyaratan untuk program 

pendidikan sarjana saya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini tidak akan 

menimbulkan akibat yang dapat merugikan bagi responden. Responden 

penelitian  hanya akan  mengisi lembar kuesioner yang membutuhkan waktu 

kurang lebih 10 menit untuk proses pengisiannya. Kerahasiaan semua 

informasi akan terjaga dan dipergunakan hanya untuk kepentingan 

penelitian semata. Untuk itu saya memohon kesediaannya menjadi 

responden dalam penelitian saya.  Atas kesediaannya sebagai responden 

saya ucapkan terima kasih.  

Gowa, 2 Februari 2022 

Peneliti, 

 

Ayu Anandah 
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Lampiran 2 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Inisial responden   : 

Usia    :  

 Dengan ini menyatakan bahwa saya telah  mendapatkan penjelasan 

maksud dari pengumpulan data untuk penelitian tentang “Hubungan Efikasi Diri 

Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Operasi di RS Bhayangkara 

Makassar”. Untuk itu secara sukarela saya menyatakan bersedia menjadi 

responden penelitian tersebut. Adapun bentuk kesediaan saya adalah bersedia 

mengisi kuesioner. Demikian  pernyataan  ini saya buat dengan sebenarnya dan 

dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.  

 

Makassar, 2 Februari 2022 

Responden  

 

(  ) 

 

 

 

 

 

  

Kode Responden : 
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Lampiran 3 

 

KUESIONER DATA DIRI 

HUBUNGAN EFIKASI DIRI DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA 

PASIEN  POST OPERASI DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

 Sebelum mengisi kuesioner ini, anda dimohon menuliskan identitas anda 

secara lengkap dan lingkari pilihan yang ada pada bagian berikut ini. Kerahasiaan 

identitas/data anda dijamin sepenuhnya oleh peneliti. Terimakasih atas kesediaan 

dan kerjasamanya. 

1. Inisial   : 

2. Tanggal Pengkajian : 

3. Usia   : 

4. Jenis Kelamin   

a.  Laki-laki    b.  Perempuan  

5. Pendidikan Terakhir 

a. Tidak Sekolah   e. Diploma/Perguruan Tinggi 

b. Tamat SD/Sederajat 

c. SMP/Sederajat 

d. SMA/Sederajat 

6. Status Pernikahan 

a. Belum Menikah 

b. Menikah  

c. Janda atau Duda 

7. Pekerjaan  

a. Tidak bekerja  e. Karyawan Swasta 

b. Buruh    f. PNS 

c. Petani   g. TNI/POLRI 

d. Wiraswasta  h. Lain-lain 
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Lampiran 4 

KUESIONER EFIKASI DIRI 

Petunjuk Pengisian : 

1. Dibawah  ini terdapat 10 pertanyaan yang mungkin sesuai atau  tidak 

sesuai dengan kondisi Anda. Berilah jawaban pada setiap pertanyaan 

(jangan dikosongkan) 

2. Berilah tanda (√) pada kolom yang telah disediakan yang sesuai dengan  

kondisi  yang  Anda rasakan  saat ini, dengan  pilihan  jawaban antara lain: 

Sangat Tidak Setuju 

Setuju 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

No Pertanyaan 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

1 2 3 4 

1. Pemecahan 

masalah yang sulit 

selalu berhasil bagi 

saya, kalau saya 

berusaha 

    

2. Jika seseorang 

menghambat 

tujuan saya, saya 

akan mencari cara 

dan jalan untuk 

mencapainya 

    

3. Saya tidak 

mempunyai 

kesulitan untuk 

melaksanakan  niat 

dan tujuan saya 

    

4. Dalam  situasi 

yang tidak terduga, 

saya selalu tahu 

bagaimana saya 

harus bertingkah 

laku 

    

5. Kalau saya akan      
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berhadapan 

dengan sesuatu 

yang baru, saya 

tahu bagaimana 

saya 

menghadapinya 

6. Saya memiliki 

pemecahan 

terhadap 

permasalahan yang 

saya alami 

    

7. Saya dapat 

menghadapi 

kesulitan dengan 

tenang, karena 

saya  selalu dapat  

mengandalkan 

kemampuan saya 

    

 

 

 

 

 

 

 

8. Kalau saya 

menghadapi 

kesulitan,  

biasanya saya 

mempunyai 

banyak ide untuk 

mengatasinya 

    

9. Dalam kejadian 

yang tidak terduga, 

saya dapat 

mengatasinya 

dengan baik 

    

10. Apapun yang 

terjadi, saya akan 

tetap siap 

menanggapinya 
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Lampiran 5 

KUESIONER HAMILTON ANXIETY RATING SCALE (HARS) 

Petunjuk Pengisian : 

 Kuesioner ini terdiri dari 14 pertanyaan yang mungkin sesuai dengan apa 

yang saudara/I  rasakan selama selesai operasi. Terdapat dua pilihan jawaban 

yang disediakan untuk setiap pertanyaan, antara lain YA dan TIDAK: 

 Berikan penilaian atas masing-masing pernyataan dibawah ini dengan 

memberikan tanda ceklis (√ ) pada kolom  pilihan yang sesuai menurut 

saudara/I  

No Gejala kecemasan 
Pilihan Skor 

Ya Tidak 

1  Perasaan Cemas  

Cemas     

Firasat buruk    

Takut akan pikiran sendiri   

Mudah tersinggung    

2  Ketegangan   

 

 
Merasa Cemas     

Tidak bisa istirahat tenang   

Mudah terkejut   

Mudah menangis   

3  Ketakutan  

Ketika gelap   

Ketika ada orang asing   

Ketika ditinggal sendiri    
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4  Gangguan tidur   

Sukar memulai tidur   

Terbangun malam hari   

Tidur tidak nyenyak   

Mimpi buruk   

Mimpi yang menakutkan    

5  Gangguan kecerdasan   

Sukar konsentrasi   

Daya ingat menurun   

Sering bingung    

6  Perasaan depresi   

Kehilangan minat   

Sedih   

Bangun dini hari   

Berkurangnya kesukaan pada hobi   

Perasaan berubah ubah sepanjang hari    

7  Gejala fisik (otot)   

 

 

 

 

 

 

Sakit dan nyeri otot   

Kaku    

Suara tidak stabil    

Keram otot   

Kelamahan otot   

8  Gejala fisik (sensorik)   

Penglihatan kabur   

Muka merah atau pucat   



89 

 

 
 

Merasa lemas   

Perasaan ditusuk-tusuk    

9  Gejala kardiovaskuler   

Denyut jantung cepat   

Berdebar-debar   

Nyeri dada   

Rasa lesu/lemas    

10  Gejala pernafasan   

Rasa tertekan atau sempit di dada.   

Sering menarik nafas dalam    

Rasa tercekik    

11  Gejala gastrointestinal   

Sulit menelan   

Nyeri sebelum dan sesudah makan   

Mual dan muntah   

Rasa lesu/lemas   

12  Gejala  urogenital   

Sering BAK     

Tidak dapat menahan air seni   

Darah haid berlebihan   

Darah haid sedikit  

Tidak datang bulan (haid)  

  

Haid beberapa kali dalam sebulan   

Ejakulasi dini   

Ereksi melemah   

Ereksi menghilang   
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13  Gejala otonom  

Mulut kering   

Muka merah   

Mudah berkeringat   

Kepala pusing   

Kepala terasa berat dan sakit   

14  Tingkah laku Anda saat berkomunikasi   

Gelisah   

Tidak tenang    

Jari gemetar   

Muka tegang    
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Lampiran 6 

Hasil Karakteristik Responden 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17-19 4 7.0 7.0 7.0 

20-60 49 86.0 86.0 93.0 

>60 4 7.0 7.0 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 25 43.9 43.9 43.9 

Perempuan 32 56.1 56.1 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

 

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Sekolah 3 5.3 5.3 5.3 

SD 16 28.1 28.1 33.3 

SMP 8 14.0 14.0 47.4 

SMA 24 42.1 42.1 89.5 

Diploma/Perguruan Tinggi 6 10.5 10.5 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

 

 

Status Pernikahan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Belum Menikah 14 24.6 24.6 24.6 

Menikah 36 63.2 63.2 87.7 

Janda/Duda 7 12.3 12.3 100.0 
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Total 57 100.0 100.0  

 

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Bekerja 22 38.6 38.6 38.6 

Buruh 4 7.0 7.0 45.6 

Petani 6 10.5 10.5 56.1 

Wiraswasta 13 22.8 22.8 78.9 

Karyawan Swasta 3 5.3 5.3 84.2 

PNS 4 7.0 7.0 91.2 

TNI/POLRI 3 5.3 5.3 96.5 

Lain-Lain 2 3.5 3.5 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

 

 

Kasus Operasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Fraktur 27 47.4 47.4 47.4 

Tumor 30 52.6 52.6 100.0 

Total 57 100.0 100.0  
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Lampiran 7 

Distribusi Frekuensi Efikasi Diri 

 

Efikasi Diri 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Efikasi Diri Rendah 20 35.1 35.1 35.1 

Efikasi Diri Tinggi 37 64.9 64.9 100.0 

Total 57 100.0 100.0  
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Lampiran 8  

Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan 

 

Kecemasan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kecemasan Ringan 9 15.8 15.8 15.8 

Kecemasan Sedang 31 54.4 54.4 70.2 

Kecemasan Berat 17 29.8 29.8 100.0 

Total 57 100.0 100.0  
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Lampiran 9  

Hasil Uji Chi-Square 

Kelompok Efikasi Diri * Kelompok Kecemasan Crosstabulation 

 

Kelompok Kecemasan 

Total 

Kecemasan 

Ringan 

Kecemasan 

Sedang 

Kecemasan 

Berat 

Kelompok Efikasi Diri Efikasi Diri 

Rendah 

Count 2 2 16 20 

Expected Count 3.2 10.9 6.0 20.0 

% within Kelompok Efikasi Diri 10.0% 10.0% 80.0% 100.0% 

% within Kelompok Kecemasan 22.2% 6.5% 94.1% 35.1% 

% of Total 3.5% 3.5% 28.1% 35.1% 

Efikasi Diri 

Tinggi 

Count 7 29 1 37 

Expected Count 5.8 20.1 11.0 37.0 

% within Kelompok Efikasi Diri 18.9% 78.4% 2.7% 100.0% 

% within Kelompok Kecemasan 77.8% 93.5% 5.9% 64.9% 

% of Total 12.3% 50.9% 1.8% 64.9% 

Total Count 9 31 17 57 

Expected Count 9.0 31.0 17.0 57.0 

% within Kelompok Efikasi Diri 15.8% 54.4% 29.8% 100.0% 

% within Kelompok Kecemasan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 15.8% 54.4% 29.8% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 37.823
a
 2 .000 

Likelihood Ratio 41.898 2 .000 

Linear-by-Linear Association 21.723 1 .000 

N of Valid Cases 57   

a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3.16. 

 

 

 



96 

 

 
 

Lampiran 10  

Surat Pengambilan Data Awal 
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Lampiran 11 

Surat Keterangan Layak Etik 
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Lampiran 12  

Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal 
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Lampiran 13 

Surat Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 14 

Pembagian Kuesioner 
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