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ABSTRAK  
Nama : Maulinda 
NIM : 70300118054 
Judul : Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa 

di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa 
 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 mencatat prevelensi 
gangguan jiwa sebanyak 450 juta orang. Data yang diperoleh di Puskesmas Samata Kabupaten 
Gowa mencatat pada tahun 2021 pasien skizofrenia sekitar 71 orang, depresi sekitar 12 orang, 
ansietas sekitar 16 orang. Peneliti menjadikan kekambuhan sebagai target populasi pada penelitian 
ini dikarenakan angka terjadinya gangguan jiwa masih berada di angka yang relatif tinggi. 
Gangguan jiwa hingga saat ini menjadi penyakit yang sulit untuk sembuh sehingga peluang untuk 
kambuh juga makin besar ketika tidak didapatkan support entah dari keluarga, masyarakat dan 
pihak puskesmas. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk diketahuinya faktor apa saja yang berkontribusi 
terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata kabupaten Gowa. 
Penelitian ini memakai desain penelitian Deskriptif Analtik dengan menggunakan pendekatan 
Cross Sectional. Sampel penelitian ini diambil dengan cara Non Probability Sampling memakai 
teknik Purposive Sampling. Didapatkan sebanyak 41 orang yang memenuhi kriteria inklusi yang 
akan menjadi sampel. Data dikumpulkan dengan memakai teknik penyebaran kuesioner dengan uji 
hubungan Chi Square 

Hasil penelitian menunjukkan 23 (56,1%) responden memiliki dukungan keluarga kurang 
baik, dan 18 (43,9%) responden yang memiliki dukungan keluarga baik dengan (p=0,017), 
kepatuhan klien minum obat yaitu 24 (58,5%) responden yang patuh dan 17 (41,5%) responden 
tidak patuh dengan (p=0,019). Adapun dukungan lingkungan sekitar mendukung yaitu 23 (56,1%) 
responden, dan 17 (43,9%) tidak mendukung dengan (p=0,043). Karena p –value <0,05 maka 
disimpulkan terdapat hubungan antara dukungan keluarga, kepatuhan klien minum obat dan 
dukungan lingkungan sekitar dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa. 

Kesimpulan dari penelitian ini yakni terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan 
keluarga, kepatuhan klien minum obat dan dukungan lingkungan sekitar dengan kekambuhan 
pasien gangguan jiwa serta terdapat faktor yang paling berpengaruh dengan kekambuhan pasien 
gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa adalah dukungan keluarga. 
Saran untuk perawat  untuk meningkatkan edukasi tentang pentingnya dukungan keluarga terhadap 
pasien gangguan jiwa agar lebih memperhatikan kebutuhan pasien. Ketika dukungan keluarga baik 
maka peluang terjadinya kekambuhan pasien gangguan jiwa juga akan makin sedikit.  
 
Kata Kunci : Kekambuhan, Dukungan Keluarga, Kepatuhan Minum Obat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan jiwa adalah elemen penting dari kesehatan secara keseluruhan, 

bukan cuma tidak menderita penyakit jiwa, tetapi juga memenuhi kebutuhan akan 

kebahagiaan, kesehatan dan kemampuan menghadapi tantangan hidup. Dari segi 

medis, pasien gangguan jiwa mengalami perasaan stres, cemas, depresi, 

penggunaan narkoba, dan kenakalan remaja akibat skizofrenia. Dari sekian 

banyak penyakit jiwa, skizofrenia merupakan salah satu penyakit jiwa yang paling 

buruk. (Arianti, 2017) 

UU RI No. 18 Tahun 2014 mengartikan bahwa masalah kejiwaan adalah 

suatu keadaan dimana seseorang mengalami kejengkelan dalam pertimbangan dan 

perasaan, muncul sebagai akibat sampingan atau perubahan tingkah laku yang 

luar biasa, serta dapat menimbulkan ketahanan dan hambatan dalam 

menyempurnakan kemampuan seseorang secara pribadi. (Pebrianti, 2021). 

Gangguan jiwa merupakan gangguan mental berupa gangguan dalam berpikir, 

emosi dan berupa tindakan. Dalam artian lain merupakan perubahan perilaku dan 

psikologis pasien gangguan jiwa karena faktor stressor atau ketidakberdayaan dan 

bisa berisiko melukai diri pasien gangguan jiwa. (Pebrianti, 2021) 

Skizofrenia adalah seseorang yang memiliki masalah kesejahteraan 

psikologis atau kondisi perilaku, seperti pertimbangan, sentimen, pendengaran, 
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perasaan, bahasa, tipu daya, dan praktik yang tidak sesuai dengan individu biasa 

lainnya. (Arianti, 2017). Skizofrenia merupakan gangguan kepribadian dimana 

seseorang mengalami gangguan pada pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang. 

Untuk seseorang yang sehat, bidang pikirannya, emosionalnya, juga tindakan 

saling berhubungan ataupun satu arah, namun untuk pasien skizofrenia, semua 

bidang ini tidak ada hubungannya dengan salah satu atau semuanya. 

(Simanjuntak, 2017). Insiden penyakit mental saat ini sedang meningkat, dan 

semakin banyak orang dengan penyakit mental meningkat di berbagai belahan 

dunia setiap tahun. (Aji, 2019) 

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa pada tahun 2019 

terdapat 264 juta orang mengalami depresi, 45 juta orang menderita gangguan 

bipolar, 50 juta orang mengalami demensia dan 20 juta orang mengalami 

skizofrenia. Sedangkan pada tahun 2020 secara global diperkirakan terdapat 379 

juta orang yang menderita gangguan jiwa. (Siringoringo, 2018).  

Angka kejadian gangguan jiwa diseluruh dunia meningkat setiap tahunnya. 

Hal ini dibuktikan dengan Penelitian Wardiyah (2020) yang menyatakan bahwa 

angka kejadian gangguan jiwa mengalami peningkatan karena dari tahun ke tahun 

terus meningkat. Jumlah penderita gangguan jiwa di dunia menurut WHO ada 

sebanyak 51 juta orang Amerika didiagnosa gangguan jiwa juga angka demikian 

6,5 juta pasien sebagai penyandang disabilitas. (Wardiyah, 2020) 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 Kementerian Kesehatan 

Masyarakat Republik Indonesia (Depkes RI) menyebutkan angka permasalahan 

jiwa sebanyak 450 juta orang dan sedikitnya empat orang pernah merasakan 
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gangguan jiwa. Prevalensi di Indonesia adalah 1,7 juta dan Masalah mental yang 

paling banyak diakui adalah skizofrenia. Wilayah Jawa Tengah adalah wilayah 

kelima dengan jumlah penderita skizofrenia terbesar dan yang menempati urutan 

pertama adalah Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Selatan juga Bali (RI, 2008). 

Menurut Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPJKM) Jawa Tengah, 

individu dengan masalah mental di Jawa Tengah tergolong sakit berat, dengan 

jumlah penduduk 107.000 jiwa atau 2,3.  (Gilang Purnama, 2016).  

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 menyatakan bahwa 

prevelensi gangguan jiwa tinggi ada di Provinsi Bali, dan Yogyakarta dengan 

prevelensi menunjukkan angka 11,1% dan 10,4%. Provinsi Sulawesi Selatan 

berada pada peringkat 5 terbanyak penderita skizofrenia yaitu sekitar 8,8%. 

Sedangkan pada tahun 2020 ada sebanyak 277 ribu kasus yang mengalami 

gangguan jiwa. Jadi jumlah kasus gangguan jiwa ada yang meningkat daripada 

2021 yang hanya 197 ribu orang.  

Data Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 ditentukan gangguan jiwa 

emosional sekitar 22.798 orang. Pasien yang terdiagnosis oleh keperawatan 

adalah 8.677 skizofrenia, 22.798 depresi, 7.604 halusinasi, 2.705 menarik diri, 833 

delusi, 1.771 harga diri rendah, 1.304 perilaku kekerasan, 2.235 orang berusaha 

untuk perawatan di rumah sakit, percobaan bunuh diri 59 orang berobat ke rumah 

sakit jiwa 79,2% dan minum obat dan menjalani pengobatan 1.766 orang. 

(Siswanto, 2018) 

Data yang diperolah di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa 

menyatakan bahwa pada tahun 2019 pasien skizofrenia sekitar 97 orang, depresi 



4 

 

 

 

sekitar 55 orang, gangguan ansietas sekitar 19 orang, epilepsi sekitar 27 orang, 

retardasi mental sekitar 3 orang, napza sekitar 9 orang dan percobaan bunuh diri 2 

orang. Jadi jumlah keseluruhan pasien gangguan jiwa sebanyak 219 orang. Pada 

tahun 2020 pasien skizofrenia sekitar 73 orang, depresi sekitar 21 orang, epilepsi 

sekitar 7 orang, napza sekitar 4 orang, ansietas sekitar 26 orang, reterdasi mental 6 

orang. Jadi jumlah keseluruhan pasien gangguan jiwa sebanyak 141 orang. Pada 

tahun 2021 pasien skizofrenia sekitar 71 orang, depresi sekitar 12 orang, ansietas 

sekitar 16 orang, insomnia sekitar 10 orang. Jadi jumlah keseluruhan gangguan 

jiwa sebanyak 109 orang. Maka terjadi peningkatan angka gangguan jiwa di 

Puskesmas Samata Kabupaten Gowa setiap tahunnya. 

Kekambuhan adalah tantangan yang seringkali muncul pada pengobatan 

skizofrenia. Kekambuhan dalam 1 tahun diagnosis skizofrenia terjadi pada 60-

70% pasien yang tidak menerima pengobatan. (Wardani, 2009). Fenomena 

kekambuhan terutama disebabkan oleh berhenti untuk berobat. Adanya studi 

menunjukkan faktor munculnya kekambuhan disebabkan karena kurangnya 

kepatuhan adalah studi Jesika Pasaribu (2019) yang menunjukkan penurunan 

kepatuhan. Ketidakpatuhan minum obat pada bulan pertama sebesar 6,3%, bulan 

berikutnya 16,7%, dan bulan ketiga 37,5%. Informasi pasien skizofrenia pada 

bulan berikutnya adalah 4,2%, sedangkan angka ulangan pada bulan ketiga adalah 

12,5%. (Pasaribu et al., 2019) 

Sebuah penelitian oleh Randy Refnandes (2021) menunjukkan bahwa dari 

63 pasien skizofrenia, 54% pasien skizofrenia memiliki penggunaan narkoba yang 

rendah, 34,9 penggunaan narkoba sedang, dan 11,1 penggunaan narkoba yang 
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tinggi. Ketidakpatuhan minum obat mungkin mempunyai risiko kekambuhan 

yang lebih tinggi daripada pasien dengan kepatuhan. (Refnandes, 2021) 

Kepatuhan klien minum obat merupakan masalah utama dalam 

kekambuhan. Sangat penting untuk mematuhi faktor-faktor penyebab kambuhnya 

gangguan jiwa, yaitu kepatuhan klien minum obat. Obat-obatan mestinya 

dimanfaatkan di porsi layak dalam jangka waktu yang memadai. (Sari, 2018) 

Pada Januari 2020, sebanyak 204 pasien skizofrenia terkontrol dirawat di 

poliklinik RS Muhammadiyah Selogiri, menurut penelitian Fajar Alam Putra 

(2021). Hampir 80% kasus atau sekitar 162 pasien kontrol datang ke poliklinik 

karena kekambuhan akibat kurang berobat secara teratur. Kambuhnya gangguan 

skizofrenia sering terjadi dikarenakan pasien tidak minum obat dan tidak patuh. 54 

pasien skizofrenia per bulan yang memantau keluarganya dengan kepatuhan 

pengobatan pasien skizofrenia dan mengalami kekambuhan. (Putra, 2019) 

Dukungan keluarga menjadi faktor penting terhadap kepatuhan minum 

obat pasien skizofrenia sehingga dapat berpengaruh positif terhadap kesehatan 

psikologis. Pekerjaan keluarga atau wali sangat penting dalam mengelola dan 

mencegah efek samping berulang karena mereka bertanggung jawab untuk 

memberikan pertimbangan langsung serta pengawasaan dalam kepatuhan minum 

obat. (Bagus, 2020) 

Faktor lingkungan dinyatakan berhubungan dalam terjadinya gangguan 

skizofrenia. Variabel ekologi yang mempengaruhi pengulangan aksesibilitas 

kantor perawatan medis, visibilitas umum skizofrenia. Pasien yang tinggal sendiri 

memiliki tingkat pengulangan yang tinggi dibandingkan dengan pasien yang 
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tinggal di iklim yang menawarkan bantuan sosial bagi pasien. Bagaimanapun, 

iklim yang menimpa pasien benar-benar dapat membuat perbedaan sebaliknya. 

(Sari, 2018) 

Adapun pada penelitian ini tidak mengambil faktor case manager karena 

pada penelitian Silvya W (2019) menyatakan bahwa belum adanya 

penataan/instrumen kemampuan pekerja kasus sesuai pedoman KARS, 

ketidaktahuan pekerja sosial dalam pendokumentasian dan belum optimalnya 

sosialisasi dan penyiapan pekerja sosial, sehingga pelaksanaan kerja pekerja kasus 

selama ini belum berjalan secara nyata dan produktif dengan tujuan agar sifat 

administrasi memberikan tidak ideal. 

Berdasarkan data di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa 

angka kejadian gangguan jiwa masih terbilang cukup tinggi yaitu pada akhir tahun 

2021 sebanyak 109 orang. Hal tersebut yang mendasari peneliti akan melakukan 

penelitian di wilayah kerja tersebut dengan mengangkat masalah kekambuhan 

sebagai target populasi. Data di atas juga di perkuat dengan hasil wawancara salah 

satu perawat jiwa di Puskesmas Samata mengatakan bahwa kejadian kambuhnya 

pasien jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa cukup tinggi, 

jumlah pasien gangguan jiwa sebanyak 109 orang. Berdasarkan hal ini, peneliti 

percaya perlu untuk mencaritahu faktor apa yang memiliki hubungan dengan 

kekambuhan pasien dengan penyakit mental. Peneliti memiliki ketertarikan untuk 

menggali lebih mendalam untuk mengetahui penyebab kekambuhan pasien 

tersebut, bahkan setelah mereka mendapatkan perawatan medis dan psikologis. 
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B. Rumusan Masalah 

Meninjau dari dasar isu-isu di atas, rincian masalah dalam penelitian ini 

merupakan Faktor Apa yang memiliki hubungan dengan kambuhnya Pasien 

Gangguan Jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. 

C.  Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif  

Tabel 1. 1Definisi Operasional 

No 
Variabel  

Definisi 
Operasional 

Indikator  
Kriteria 
Objektif 

Skala 

1 
Dependen : 

Kekambuhan 
Kekambuhan 
adalah kondisi 
pasien gangguan 
jiwa di  
Puskesmas 
Samata Kabupaten 
Gowa yang 
mengalami gejala 
yang sama seperti 
tegang, putus asa, 
murung, gelisah, 
cemas, histeris, 
dan lemas 
sehingga harus 
dilakukan 
perawatan 
kembali 
dikarenakan 
terjadinya hal 
yang tidak diduga-
duga. 

Jarang: Apabila 
dirawat. 
(Jika score ≤2 

kali selama 1 
tahun di wilayah 
kerja Puskesmas 
Samata 
Kabupaten 
Gowa) 
 
Sering: Apabila 
pasien berulang 
dirawat di 
wilayah kerja 
Puskesmas 
Samata 
Kabupaten Gowa. 
(jika score >2 kali 
selama 1 tahun) 
 

Sesuai dengan 
kekambuhan 
yang di isi oleh 
responden 
(keluarga) 
 

Guttman  

2 Independent : 
Dukungan 
Keluarga 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dukungan 
keluarga yang 
diberikan kepada 
pasien gangguan 
jiwa di wilayah 
kerja Puskesmas 
Samata Kabupaten 
Gowa seperti 
dukungan 
emosional yaitu 
memberikan 
perhatian lebih 

 
Kurang Baik : 
Jika skor nilai 
median ≤8 
 
Baik : Jika skor 
nilai median >8 
 
 
 
 
 

 
Nilai 0 jika 
Tidak 
 
Nilai 1 jika Ya  
 
 
 
 
 
 
 

 
Guttman 
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Kepatuhan 
klien minum 
obat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dukungan 
lingkungan 
sekitar 

dan mengontrol 
penderita 
gangguan jiwa, 
Dukungan 
instrumental 
melalui dukungan 
materi, dan 
dukungan 
apresiasi dengan 
meningkatkan 
harga diri 
penderita 
gangguan jiwa. 
 
Kepatuhan pasien 
berarti pasien 
meminum obat 
yang tepat pada 
waktu yang tepat, 
pada dosis yang 
tepat, pada jadwal 
yang tepat, dan 
pada kondisi yang 
tepat (seperti 
setelah makan).  
 
Dukungan 
lingkungan untuk 
orang dengan 
penyakit mental di 
wilayah kerja 
Samata seperti 
dukungan 
instrumental 
dengan 
memberikan 
dukungan yang 
didanai secara 
sosial melalui 
dorongan dan 
masyarakat tidak 
mengucilkan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak Patuh: 
Jika skor nilai 
median ≤5 
 
Patuh: Jika skor 
nilai median >5  
 
 
 
 
 
 
Tidak 
Mendukung: 
Jika skor nilai 
median ≤5 
 
Mendukung: 
Jika skor nilai 
median >5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai 0 jika 
Tidak 
 
Nilai 1 jika Ya 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai 0 jika 
Tidak 
 
Nilai 1 jika Ya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guttman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guttman  
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D. Kajian Pustaka 
Tabel 1. 2 Kajian Pustaka 

No Sumber Metode Hasil penelitian Perbedaan 

1.  Faktor-faktor 
yang berhubungan 
dengan 
kekambuhan 
pasien skizofrenia 
di Puskesmas 
Sepatan dan 
Puskesmas 
Kedaung Barat.  
(Siti Mashfupah, 
2020) 

Metode 
penelitian yang 
digunakan yaitu 
strategi koneksi 
adalah tinjauan 
untuk 
memutuskan 
hubungan dan 
tingkat 
hubungan antara 
setidaknya dua 
faktor dengan 
tidak ada upaya 
untuk 
mempengaruhi 
faktor-faktor 
tersebut 
sehingga tidak 
ada kontrol 
faktor. 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
p-esteem = 0,001 
artinya p < (0,05), 
maka dapat dikatakan 
bahwa terdapat 
hubungan kritis 
antara variabel 
herediter dengan 
kejadian ulangan 
pasien skizofrenia di 
Puskesmas Sepatan 
dan Puskesmas 
Kedaung Barat 
Kabupaten 
Tangerang Tahun 
2020 Mengingat nilai 
r = 0,337, 
menyiratkan bahwa 
variabel herediter 
memiliki hubungan 
positif terhadap 
pengulangan pasien 
skizofrenia dengan 
tingkat kekuatan 
hubungan yang 
rendah. 

Perbedaan dalam titik 
fokus ulasan terletak 
pada contoh. Analis 
akan melakukan tes 
terhadap faktor yang 
terkait dengan 
terulangnya pasien 
dengan masalah jiwa di 
wilayah fungsi 
Puskesmas Samata 
Kabupaten Gowa. 
Sedangkan, penelitian 
Siti Mashfupah, 2020) 
yaitu ingin mengetahui 
faktor kekambuhan 
pasien skizofrenia 
seperti pengetahuan 
keluarga dan 
perbedaannya terletak 
pada populasinya 
dimana populasinya 
seluruh keluarga pasien 
skizofrenia  di 
Puskesmas Sepatan, 
dan sampelnya 
sebanyak 97 orang.  
 

2. Hubungan 
kepatuhan minum 
obat dengan 
kekambuhan 
pasien skizofrenia 
paranoid. 
(Muhammad 
Fatkhul Mubin, 
Livana PH, 2019) 

Metode Kajian 
yang digunakan 
adalah strategi 
yang jelas, 
khususnya 
teknik yang 
digunakan untuk 
menggambarkan 
atau 
menguraikan 
suatu hasil 
eksplorasi 
namun tidak 
digunakan untuk 
membuat tujuan 
yang luas. 

Hasil dari penelitian 
ini Karakteristik 
penderita skizofrenia 
meliputi 50% laki-
laki dan 50% 
perempuan. 
Kepatuhan pasien 
termasuk 65,3% 
minum obat secara 
teratur  dan sisanya 
jarang. Hasil uji 
korelasi 
menunjukkan bahwa 
kepatuhan  pasien 
mempunyai kaitan 
yang signifikan 

Perbedaan dalam titik 
fokus ulasan terletak 
pada contoh. Analis 
akan melakukan tes 
terhadap faktor-faktor 
yang terkait dengan 
terulangnya pasien 
dengan masalah mental 
di wilayah fungsi 
Puskesmas Samata 
Kabupaten Gowa. 
Sedangkan, penelitian 
(Muhammad Fatkhul 
Mubin, Livana PH, 
2019) yaitu mengetahui 
kekambuhan pasien 
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dengan kekambuhan 
pasien (pvalue = 
0,002 & lt; 0,05), 
dengan  hubungan 
berbanding terbalik 
yang berarti 
kepatuhan. 

skizofrenia paranoid 
yang berhubungan 
dengan kepatuhan 
minum obat saja 
dengan sampel 84 
pasien di RSJD Dr. 
Amigo Gondohutomo 
Jawa Tengah.  
 

3. Faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
kekambuhan 
pasien gangguan 
jiwa: studi 
literatur. (Letty 
Notaria Panjaitan, 
Bela Purnama 
Dewi, 2022) 

Metode 
penelitian ini 
menggunakan 
metode literatur 
review dengan 
metode 
meringkas yaitu 
mengumpulkan 
jurnal yang 
sudah 
diterbitkan.  

hasil dari literatur 
review pada pasien 
masalah kejiwaan 
ditemukan adanya 
kaitan baik itu faktor 
dukungan keluarga 
dengan kekambuhan, 
serta adanya 
hubungan antara 
kepatuhan pasien., 
dan faktor lingkungan 
sosial  

Perbedaan dalam titik 
fokus ulasan terletak 
pada contoh. Para 
ilmuwan akan 
melakukan tes terhadap 
faktor-faktor yang 
terkait dengan 
terulangnya pasien 
dengan masalah mental 
di wilayah fungsi 
Puskesmas Samata 
Kabupaten Gowa. 
Sedangkan, penelitian 
(Letty Notaria 
Panjaitan, Bela 
Purnama Dewi, 2022) 
yaitu terletak pada 
pengumpulan datanya 
dengan menggunakan 
literatur review 
sedangkan peneliti 
menggunakan 
kuesioner.  
   

4. Faktor-faktor 
yang berhubungan 
dengan 
kemampuan 
keluarga dalam 
pencegahan 
kekambuhan 
pasien 
skizofrenia. 
(Suhardiana 
Rachmawati, 
Ahmad Yusuf, 
Rizki Fitriyasari, 
2020) 

Metode 
penelitian ini 
yaitu metode 
kuantitatif 
dengan desain 
cross sectional 
yaitu 
menjabarkan 
status kejadian 
atau keterkaitan 
kejadian dalam 
satu waktu. 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
ada hubungan antara 
kelompok umur 
keluarga (p-value = 
0,012), peran 
responden dalam 
keluarga (p-value = 
0,032), waktu 
merawat pasien 
skizofrenia (p-value = 
0,032) p-value = 
0,001 tetapi tidak ada 
hubungan antara 

Penelitian ini berbeda 
dengan penelitian yang 
akan dilakukan.. 
Peneliti akan 
mengambil sampel 
pada faktor yang 
memiliki hubungan 
dengan kejadian 
kambuhnya pasien 
gangguan jiwa pada 
wilayah kerja 
Puskesmas Samata 
Kabupaten Gowa. 
Sedangkan, penelitian 
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kemungkinan 
pencegahan dan jenis 
kelamin responden 
(p-value = 0,835) 
dengan tingkat 
pendidikan responden 
(p-value 0,508). 

(Suhardiana 
Rachmawati, Ahmad 
Yusuf, Rizki 
Fitriyasari, 2020) yaitu 
ingin mengetahui 
faktor kekambuhan 
dari segi rentang usia 
keluarga, lama 
merawat pasien 
skizofrenia dan faktor 
jenis kelamin dengan 
sampel sebanyak 82 
keluarga. 
 

5.  Faktor-faktor 
kekambuhan pada 
klien skizofrenia 
di poliklinik 
rumah sakit jiwa 
prof Dr. Hb 
Sa’anin Padang. 

(Yudistira 
Afconneri, 
Khatijah Lim, Ira 
Erwina, 2020) 

Metode 
penelitian ini 
yaitu metode 
korelasi dengan 
jenis kuantitatif 
desain atau 
pendekatan 
yang digunakan 
adalah cross 
sectional.  

Hasil analisis 
univariat faktor usia 
menunjukkan bahwa 
kurang dari separuh 
responden berada 
pada usia dewasa 
awal (42,8%). Hasil 
penelitian 
menunjukkan bahwa 
lebih dari separuh 
orang dewasa yang 
merespon lebih awal 
memiliki tingkat 
residivisme yang  
tinggi (58,1%). Hasil 
uji Chi Square 
diperoleh nilai p 
value sebesar 0,315% 
(p > 0,05) sehingga 
dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada 
hubungan yang 
signifikan antara 
dukungan keluarga 
dengan residivisme. 

Perbedaannya terletak 
pada sampel yang 
digunakan. Peneliti 
akan mengambil 
sampel pada faktor 
yang memiliki 
hubungan dengan 
kambuhnya pasien 
gangguan jiwa pada 
wilayah kerja 
Puskesmas Samata 
Kabupaten Gowa. 
Sedangkan, penelitian 
(Yudistira Afconneri, 
Khatijah Lim, Ira 
Erwina, 2020) yaitu 
ingin mengetahui 
faktor kekambuhan 
pasien skizofrenia dari 
segi umur, jenis 
kelamin, status 
pendidikan, status 
pernikahan, status 
pekerjaan dan tinggal 
bersama caregiver 
dengan sampel 
sebanyak 173 klien dan 
keluarga.  
 

6.  Hubungan 
karakteristik 
keluarga terhadap 
frekuensi 

Metode 
penelitian ini 
menggunakan 
deskriptif 

Hasil penelitian uji 
statistik dengan 
menggunakan 
Spearman's rank test 

Sampel menjadi 
pembeda dalam 
penelitian ini. Peneliti 
akan mengambil 
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kekambuhan pada 
pasien dengan 
skizofrenia. (Ni 
Made Cintia, I 
Putu Edi, Ni Putu 
Eka, Ni Wayan, 
Ni Putu Rina, 
Desak Ayu, I 
Made Parayoga, 
2022) 

korelatif dengan 
jenis penelitian 
non 
eksperimental 
yang 
menggunakan 
rancangan cross 
sectional 
bertekad untuk 
mengetahui 
hubungan antara 
atribut keluarga 
dan terulangnya 
pengulangan 
pasien 
skizofrenia.  

menunjukkan bahwa 
karakteristik keluarga 
tingkat pendidikan 
(p-value = 0,01), 
pekerjaan (p-value = 
0,03), dan pendapatan 
(p-value = 0,03) 
berhubungan 
signifikan (p-value) 
<0,05 ) ditampilkan. 
Tingkat kekambuhan 
pasien dengan 
skizofrenia.  

sampel pada faktor 
yang berhubungan 
kekambuhan pasien 
gangguan jiwa di 
wilayah kerja 
Puskesmas Samata 
Kabupaten Gowa. 
Sedangkan, penelitian 
(Ni Made Cintia, I Putu 
Edi, Ni Putu Eka, Ni 
Wayan, Ni Putu Rina, 
Desak Ayu, I Made 
Parayoga, 2022) yaitu 
ingin mengetahui 
hubungan karakteristik 
keluarga terhadap 
kekambuhan pasien 
dari tingkat pendidikan, 
pekerjaan dan 
penghasilan saja 
dengan pengumpulan 
data menggunakan 
kuesioner dan rekam 
medis dengan sampel 
35 responden. 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan kekambuhan 

pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten 

Gowa. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya hubungan dukungan keluarga terhadap kekambuhan 

pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata 

Kabupaten Gowa. 
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b. Diketahuinya hubungan kepatuhan klien minum obat terhadap 

kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas 

Samata Kabupaten Gowa 

c. Diketahuinya hubungan dukungan lingkungan sekitar terhadap 

kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas 

Samata Kabupaten Gowa. 

d. Diketahuinya faktor yang paling berhubungan dengan kekambuhan 

pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata 

Kabupaten Gowa.  

F. Manfaat Penelitian   

1. Bagi Peneliti dan Penelitian Selanjutnya  

Peneliti sangat berharap penelitian ini bisa menambah wawasan peneliti 

terutama perihal faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan kembuhnya pasien 

gangguan jiwa ke wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa dan dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk peneliti lain terkait dengan faktor-faktor yang 

terkait dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa ke wilayah kerja Puskesmas 

Gowa Samata 

2. Bagi Pendidikan   

a. Dimanfaatkan untuk jadi saran juga informasi pada Puskesmas 

Samata Kabupaten Gowa tentang faktor yang berhubungan dengan 

kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas 

Samata Kabupaten Gowa  
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat jadi saran juga bisa menambah 

ilmu pengetahuan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

3. Bagi Instansi Puskesmas Samata 

a. Menjadi bahan informasi bagi Puskesmas Samata Kabupaten Gowa 

perihal faktor yang memiliki hubungan dengan kekambuhan pasien 

gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa 

b. Instansi Puskesmas Samata dapat melakukan berbagai cara untuk 

mengetahui faktor yang berhubungan dengan kekambuhan pasien 

gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Gangguan Jiwa  

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kesehatan mental adalah 

sejumlah fitur yang baik yang mewakili keterkaitan dan kesinambungan mental 

sehingga nampak pribadi yang dewasa. Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa No. 3 Tahun 1996 adalah suatu keadaan 

yang mengoptimalkan perkembangan fisik, mental, dan emosional seseorang serta 

berkembang secara harmonis dengan orang lain. Selain itu, menurut Gorman, 

kesehatan jiwa adalah keadaan sejahtera fisik, psikologis  dan sosial, tidak hanya 

bebas dari penyakit dan kecacatan, tidak ada stresor, tetapi juga mampu 

mengendalikan stres yang ditimbulkannya dengan sendirinya. Keadaan mental 

yang dipandang sebagai sesuatu yang negatif dapat menyebabkan keadaan yang 

tidak menyenangkan. Reaksi terhadap masalah yang diberikan kepada setiap 

individu berbeda seperti yang ditunjukkan oleh efek dan iklim adaptasi yang 

dimilkinya. (Zaini, 2019) 

1. Definisi Gangguan Jiwa 

Gangguan psikiatri (gangguan psikiatri) adalah sindrom manusia yang 

signifikan secara klinis atau pola perilaku atau psikologis, biasanya gejala 

kesusahan dan kelemahan atau kecacatan dari satu atau lebih fungsi manusia yang 

penting atau cacat atau kehilangan kebebasan yang signifikan terkait dengan 
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kematian, peningkatan risiko rasa sakit. Menurut klasifikasi ICD10 gangguan 

mental dan perilaku, disabilitas adalah aktivitas pada tingkat individu: 

kemandirian dan kelangsungan hidup (mandi, ganti pakaian, makan, kebersihan 

pribadi, buang air besar). (Yunatan, 2016) 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018) Penyakit jiwa adalah 

perubahan fungsi jiwa yang menyebabkan gangguan fungsi jiwa yang 

menyebabkan penderitaan pribadi dan kecacatan saat melakukan aktivitas sosial 

individu. (Aji, 2019) 

Penyakit mental dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia, ras, 

agama, atau status keuangan. Ketidakstabilan psikologis tidak disebabkan oleh 

kekurangan pribadi. Ada banyak penipuan dan legenda tentang penyakit mental di 

masyarakat, beberapa percaya bahwa penyakit mental disebabkan oleh roh jahat, 

sementara yang lain berpendapat bahwa efek sihir pada kutukan dan hukuman 

adalah karena dosa meningkat. Keyakinan yang salah ini hanya merugikan orang 

yang terkena dan keluarganya, karena orang dengan penyakit mental tidak 

menerima perawatan yang cepat dan tepat. (Notosoedirjo, 2018) 

Gangguan psikologis adalah pola psikologis atau perilaku yang umumnya 

dikaitkan dengan stres atau penyakit mental dan tidak dianggap sebagai bagian 

dari perkembangan manusia yang normal. Gangguan didefinisikan sebagai 

kombinasi elemen emosional, perilaku, kognitif, atau persepsi yang terkait dengan 

fungsi tertentu dari wilayah otak atau sistem saraf yang melakukan fungsi sosial 

manusia. (Hendrawathy, 2020) 
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Gangguan mental adalah masalah kesejahteraan dengan indikasi mental 

atau sosial yang dijelaskan oleh tekanan serta adanya gangguan fungsi dan akibat 

dari gangguan biologis, sosial, psikologis, genetik, fisik, atau kimia yang 

disebabkan oleh studi. Gangguan mental merupakan kondisi palsu yang 

melibatkan ketidaksesuaian dari prinsip dasar normatif. (Hendrawathy, 2020) 

Setiap jenis masalah kesejahteraan memiliki tanda-tanda dan efek samping 

yang luar biasa. Setiap masalah psikologis diberi nama sesuai ketentuan yang 

tercatat dalam PPDGKJIV (Pedoman Klasifikasi dan Diagnostik Gangguan Jiwa 

Indonesia, versi IV) dan DSMIVTR (Pedoman Diagnostik dan Statistik Gangguan 

Jiwa) Mental, nomor 4 dengan modifikasi teks). Namun, ada juga nama lain yang 

mampu menggambarkan gangguan jiwa: 

1. Masalah mental psikotik: dijelaskan oleh hilangnya penilaian praktis, 

waham yang dicap (lamunan) dan visualisasi, seperti skizofrenia 

2. Masalah mental neorotik: tanpa dicap kehilangan kapasitas untuk menilai 

semuanya sama, terutama didasarkan pada bentrokan intrapsikia atau 

peristiwa kehidupan yang menyebabkan ketegangan (kegelisahan), dengan 

efek samping fiksasi, ketakutan dan mendesak. 

3. Masalah mental praktis: tanpa bahaya yang mendasari atau keadaan organik 

jelas dikenal sebagai alasan untuk menunjukkan loyo. 

4. Masalah mental alami: Masalah kesehatan disebabkan oleh alasan tertentu 

yang menghasilkan perubahan utama dalam otak besar, umumnya terkait 

dengan eksekusi mental, wooziness atau dimensia, misalnya pada infeksi 

Pick. Isitilah tidak digunakan dalam DSM-IV-TR mengingat fakta bahwa 
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itu meringkas gagasan bahwa beberapa masalah mental tidak mengandung 

bagian biologi 

5. Masalah mental yang penting: tanpa alasan yang disadari juga disebut 

idiopatik atau berguna. 

6. Masalah mental tambahan: dikenal sebagai tanda sugestif dari masalah yang 

disengaja, klinis atau serebral, misalnya linglung yang disebabkan oleh 

kontaminasi otak besar. (Hendrawathy, 2020) 

2. Penyebab Gangguan Jiwa 

Arif Sudyant (Guru Besar Ilmu Kesehatan Jiwa (Psikiatri), Fakultas 

Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS), ada tiga penyebab  gangguan jiwa: 

1) Gangguan fisik, biologis atau organik. Penyebabnya antara lain faktor 

keturunan, kelainan otak, dan penyakit menular (demam tifoid, hepatitis, 

malaria). Kecenderungan obat-obatan dan alkohol. 

2) Cacat mental, emosional atau mental. Hal ini disebabkan oleh hubungan 

patologis pola asuh yang salah (parenting pattern) antar keluarga akibat 

frustasi, konflik dan tekanan krisis.  

3) Gejolak sosial atau lingkungan. Penyebabnya bisa berupa stress psikososial 

(perkawinan, masalah orang tua, pengembangan diri di tempat kerja atau 

sekolah, lingkungan, keuangan, hukum, pengembangan diri, faktor keluarga,  

penyakit fisik). (Pujiningsih, 2021) 
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3. Insiden Gangguan Jiwa 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2011) telah mengkonfirmasi 

bahwa prevalensi masalah kesehatan mental meroket. Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun, jumlah 

penderita gangguan jiwa di Indonesia meningkat dari 11,6 juta menjadi 238 juta. 

Artinya, hingga 26.180.000 orang Indonesia menderita gangguan jiwa. (Dewi, 

2020) 

Hasil Riskesdas menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jiwa berat pada 

penduduk Indonesia adalah 1,7 per mil persegi dan gangguan emosional 6,0% di 

Indonesia. Yang lebih mengejutkan lagi, 4% dari jumlah ini datang terlambat 

berobat dan tidak dirawat secara konsisten. Salah satu penyebabnya adalah 

minimnya pelayanan kesehatan jiwa. Perekonomian dunia yang sedang dilanda 

krisis ekonomi juga akan berdampak besar pada peningkatan jumlah penderita 

gangguan jiwa di dunia, khususnya Indonesia, dimana diperkirakan sedikitnya 50 

juta atau 25% penduduk Indonesia. populasi menderita penyakit mental termasuk 

skizofrenia. (Jul A, 2019) 

4. Tanda Gangguan Jiwa 

Gangguan kejiawaan dapat diketahui dengan melihat apa saja tanda dan 

gejalanya antara lain tegang, keputusasaan, depresi, kecemasan, kecemasan, 

perilaku kram, histeria, perasaan lemah dan tidak mampu mencapai tujuan, dan 

kecemasan. Tanda lainnya seperti gangguan pikiran ini biasa ditandai dengan 

bicara yang tidak bisa dipahami atau aneh, mengulang-ulang kata-kata yang sama, 

meyakini sesuatu yang tidak benar sesuai dengan nilai norma budaya setempat, 
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menunjukan perilaku yang aneh seperti bicara dan tertawa sendiri, berjalan tanpa 

tujuan atau arah dan tidak mampu melakukan perawatan diri sendiri. (Wiwik W, 

2021) 

5. Macam-Macam Gangguan Jiwa 

Berbagai jenis gangguan psikiatri: gangguan psikiatri alami dan sugestif, 

skizofrenia, kebingungan fantastis, masalah temperamen, masalah masokis, 

masalah artikulasi aktual, elemen fisiologis dan aktual, karakter dan masalah 

sosial dalam kondisi perilaku dewasa, penangguhan mental, masalah kemajuan 

mental, masalah sosial dan masalah antusias dengan dimulai pada pemuda dan 

kemudaan.  

a. Skizofrenia  

Skizofrenia umumnya ditandai dengan distorsi karakteristik yang 

mendasari pikiran dan emosi, serta efek yang tidak memadai atau 

membosankan. Pikiran, perasaan, dan tindakan terdalam sering kali akrab 

bagi orang lain, dapat menyebabkan delusi, dan menjelaskan kekuatan kerja 

alam dan supranatural mempengaruhi pikiran dan perbuatan si penderita 

dengan cara-cara yang sering tidak masuk akal (bizarre). (Rilla S, 2019) 

b. Depresi  

Kesedihan adalah kata yang memiliki banyak seluk-beluk 

signifikansi. Sebagian besar dari kita merasa menyedihkan atau terganggu, 

melanjutkan dengan keberadaan sehari-hari yang sarat dengan masalah, 

merasa berkecil hati, tersesat dan kecewa yang secara efektif mendorong 

kesedihan dan keputusasaan. Namun, secara keseluruhan sentimen semacam 
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itu sangat biasa dan merupakan respons yang baik yang terakhir sesaat dan 

mudah hilang. Despondency juga merupakan masalah psikologis yang 

sering terjadi secara lokal. Mulai dari tekanan yang tidak dapat bertahan, 

maka, pada saat itu, seseorang dapat jatuh ke dalam periode celaka. Adapun 

menurut ahli Atkinson (1991) depresi sebagai suatu gangguan mood yang 

dicirikan tak ada harapan dan patah hati, ketidakberdayaaan yang 

berlebihan, tak mampu mengambil keputusan memulai suatu kegiatan, tak 

mampu konsentrasi, tak punya semangat hidup, selalu tegang dan mencoba 

bunuh diri. (Lubis, 2016) 

c. Kecemasan  

Kecemasan adalah reaksi terhadap bahaya, asli atau fantastis. Orang-

orang mengalami ketegangan karena kerentanan dikemudian hari. Misalnya, 

seseorang yang berurusan dengan masalah besar dan tidak memiliki 

pengaturan yang jelas. Kegelisahan juga dapat membentuk masalah dengan 

asumsi itu menyebabkan ketakutan yang luar biasa dan bertahan pada orang 

tersebut. Salah satu arti kegelisahan adalah kekhawatiran tentang 

kekurangan. Kekurangan adalah kecenderungan yang anda alami ketika 

anda merenungkan sesuatu yang menjengkelkan yang akan terjadi. (Lubis, 

2016) 

a. Gangguan Kepribadian  

Sebuah poli menggambarkan bahwasanya tanda masalah 

kepribadian (psikopati) juga tanda neurologis semuanya memiliki 

kesamaan untuk seseorang yang memiliki kecerdasan tinggi dan orang 
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dengan kecerdasan rendah. Oleh karena itu, gangguan kepribadian, 

neuropati, dan distabilitas intelektual hampir independen ataupun 

belum memiliki hubungan. Pembagian masalah kepribadian: paranoid, 

emosional, skizofrenia, eksplosif, tidak sensitif, dll. (Barry, 2017) 

b. Gangguan Mental Organik 

Pada gangguan ini mendata tiga kategori luas dari gangguan ini 

yaitu pertama, dimensi yang timbul pada senium dan prosenium, kedua, 

gangguan mental organik akibat zat psikoaktif dan ketiga, gangguan 

mental organik berkaitan dengan gangguan fisik atau etiologinya tak 

diketahui. Kedua ketegori terakhir termasuk sindrom yang meniru 

gangguan psikotik fungsional. Gangguan ini termasuk demensi 

sekunder, deliria, gangguan amnestik organik, gangguan waham, 

halusinasi, dan lain-lain. (Barry, 2017) 

c. Reterdasi Mental 

Suatu kondisi yang ditandai dengan kecerdasan yang rendah (IQ 

< 70), yang membuat individu tidak mungkin belajar dan beradaptasi 

dengan tuntutan sosial akan keterampilan yang dianggap normal. (Diah 

Merdekawati, 2017) 
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B. Tinjauan Umum Kekambuhan  

1. Definisi Kekambuhan  

Kekambuhan adalah kondisi seseorang di mana efek samping yang sama 

muncul seperti di masa lalu dan mengakibatkan pasien dirawat kembali. Di 

seluruh dunia, laju pengulangan pada orang-orang yang selamat dari masalah 

mental mencapai setengah 92% yang disebabkan oleh perlawanan dalam situasi 

dan keadaan hidup tidak stabil terkait kurangnya perawatan dan dukungan serta 

meningkatnya stres. Diperkirakan 50% pasien yang terdiagnosis skizofrenia akan 

kambuh pada tahun pertama, 70% pada tahun kedua dan 100% pada tahun kelima 

setelah pulang. (Pebrianti, 2021) 

1. Faktor-Faktor Kekambuhan  

Menurut Wiwik Widiyawati (2021) terdapat beberapa faktor-faktor 

kekambuhan pada pasien gangguan jiwa antara lain : 

1. Dukungan keluarga 

Dukungan keluarga terjadi dalam semua tahap siklus kehidupan. 

Dengan adanya keluarga, keluarga mampu berfungsi dengan berbagai 

keilmuan dan akal untuk meningkatkan kesehatan dan adaptasi keluarga 

dalam kehidupan. Sehingga dukungan keluarga sangat berpengaruh besar 

dalam proses penyembuhan. Apabila tidak ada dukungan keluarga maka 

keberhasilan penyembuhan dan pemulihan pasien gangguan jiwa juga 

berkurang. Dengan demikian dukungan keluarga berkaitan dengan 

kekambuhan pasien gangguan jiwa sehingga tidak dapat diabaikan dalam 

penatalaksanaan pasien gangguan jiwa. Dukungan keluarga untuk pasien 
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dapat dilakukan dengan memberikan dukungan emosional dengan mencintai 

dan menghormati kebutuhan pasien. Dukungan informasi terdiri dari 

memberikan saran dan instruksi kepada pasien tentang cara meminum 

obatnya. Dukungan peralatan diberikan membantunya mempersiapkan 

obatnya juga memantau asupan obatnya. (Syndi C, 2020) 

2. Kepatuhan klien minum obat 

Kepatuhan klien minum obat yaitu tindakan agar kegiatan meminum 

obat yang diselesaikan sampai dengan obat itu tertelan sesuai jadwalnya dan 

dosis obat yang disarankan sesuai kategori yang telah ditentukan, lengkap 

ketika obat waktunya pas, dan tidak lengkap ketika waktunya tidak pas. 

Kepatuhan pasien berarti pasien meminum obat yang tepat pada waktu yang 

tepat, pada dosis yang tepat, pada jadwal yang tepat, dan pada kondisi yang 

tepat (seperti setelah makan). (Lambung, 2016) 

3. Dukungan lingkungan sekitar 

Dukungan lingkungan untuk orang dengan penyakit mental di 

wilayah Samata seperti dukungan emosional, yaitu dukungan instrumental 

dengan memberikan dukungan yang didanai secara sosial melalui dorongan 

dan masyarakat tidak mengucilkan. (Wiwik W, 2021) 

4. Farmakoterapi 

Mengambil obat-obatan tradisional bisa membuat pengulangan 

berkurang, akan tetapi pengobatan neuroleptik ditarik bisa menyebabkan 

dampak sekunder sehingga menghambat hubungan sosial misalnya 

perkembangan menjadi tidak bisa terkendali. Organisasi pengobatan pada 
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spesialis adalah normal disesuaikan porsi perbaikan untuk mencegah 

pengulangan. (Lambung, 2016) 

5. Stressor  

Stessor merupakan kondisi psikologis atau kejiwaan yang membuat 

pasien mengalami stress. Dimana stress ini dapat berupa terlalu banyak 

pikiran, konflik, dendam, iri hati maupun berbagai jenis konflIk batin 

lainnya sehingga membuat pasien mengalami gangguan jiwa. Stress ini juga 

muncul sebagai akibat kecemasan atau depresi.(Desi A, 2019)  

6. Case Manager 

Strategi yang bisa digunakan yaitu dengan peningkatan pengetahuan 

dan skill case manager  melalui sosialisasi. Adapun tugas case manager  

yaitu meningkatkan kualitas mutu pelayanan pasien gangguan jiwa di rumah 

sakit atau puskesmas. (Silvya W, 2019)  

2. Faktor Resiko Kekambuhan  

Murphy, MF & Moller MD mengatakan faktor risiko kekambuhan 

Videbeck (2016) merupakan: 

1. Faktor risiko kesehatan  

a) Penyebab pikiran menjadi terganggu  

b) Masalah pemrosesan data 

c) Malnutrisi 

d) Pola tidur terganggu 

e) Tidak olahraga 

f) Kelelahan 
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g) Dampak obat yang tak tertahankan 

2. Faktor risiko lingkungan  

a) Ekonomi sulit 

b) Akomodasi sulit 

c) Stres berubah saat kejadian dalam hidup 

d) Tidak terampil ketika bekerja, belum mampu memperhatikan kerjaan 

e) Belum ada transportasi 

f) Kurang terampil dibidang sosial, isolasi sosial, kesepian 

g) Sulit dalam hubungan inter personal 

3. Penyebab risiko perilaku dan emosional 

a) Perilaku yang belum terkendali, agresif atau kekerasan 

b) Berubahnya suasana hati 

c) Perawatan juga manajemen tanda begitu rendah 

d) Konsep perusahaan rendah 

e) Tampilan juga gerakan yang memiliki perbedaan 

f) Berputus asa 

g) Semangat hidup hilang. (Videback, 2016) 

3. Gejala-gejala kambuh  

Jek Amidos (2021) menyatakan, gejala kekambuhan mengidentifikasi 

pasien dan keluarganya dengan kegelisahan, kehilangan nafsu makan, sulit 

berkonsentrasi, sulit tidur, tidak tertarik dan menarik diri. Perbedaan titik utama 

setiap penelitian ada pada sampelnya. Di sisi lain, gangguan jiwa psikotik 

memiliki tanda yang baik juga sangat baik dalam menunjukkannya misalnya: 
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delusi, berhalusinasi, masalah kejiwaan, echoprazia, asosiasi berkepanjangan, 

pelarian pikiran. 

Berikut ini adalah tanda berulang yang perlunya dikenali pada pasien juga 

kerabat dekat adalah: 

a) Keragu-raguan, segala kegugupan (nervousness) 

b) Tidak ada nafsu makan 

c) Kesulitan berkonsentrasi 

d) Sulit tidur 

e) Depresi 

f) Tidak ada minat 

g) Menarik diri. (Jek A, 2021) 

4. Strategi untuk membantu keluarga mencegah kepulangan 

 Strategi yang dapat dilakukan keluarga adalah: 

1) Pengendalian konsumsi obat pada pasien. Dalam hal ini dukungan 

keluarga dalam konsumsi obat yang sering dianggap sebagai 

pengobatan sehari-hari dalam keluarga, terdiri dari memberikan 

pengertian dan nasehat kepada pasien yang ingin minum obat. 

2) Identifikasi tanda-tanda kekambuhan 

3) Ciptakan situasi yang dapat menimbulkan gejala seperti menonton 

film di program TV 

4) Mengenal penyakit yang diidap oleh keluarga 

5) Memberikan teknik manajemen stres. Contoh meditasi, pemikiran 

positif, dan pernapasan dalam 
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Penelitian menyebutkan Istirahat yang memuaskan dapat mempengaruhi 

jiwanya dan mencegah pengulangan. Dalam hal kekuatan tidur berlebihan, itu bisa 

diidentifikasi sebagai tanda depresi. Di sisi lain, jika intensitas tidurnya rendah, 

pasien mungkin menunjukkan kecemasan. Menjaga cara hidup yang sehat, 

memeriksa dan menilai kerabat yang mengalami pengulangan penyakit psikologis 

dapat membantu mengatasi pengulangan yang dialami oleh pasien. (Herdiyanto, 

2018) 

C. Tinjauan Islam tentang Penyakit Psikis dan Pengobatannya  

Dalam Al-Qur'an telah diuraikan sudah ada ketika masa Nabi, Skizofrenia 

(penyakit jiwa) telah terjadi, namun berkenaan dengan permasalahan penyakit 

kejiwaan, sekarang dalam keadaan yang memungkinkan perkembangan fisik 

individu secara optimal telah dibuat untuk dijangkau, secara intelektual dan 

emosional, kecuali jika bertentangan dengan kepentingan mereka. Seperti dalam 

firman Allah SWT QS Hud/11/54 

تِن ا لِه  ىك  ب عْضُ اَّٰ ا  انِْ نَّقوُْلُ الََِّّ اعْت رَّٰ مَّ ءٌ مِِّ ا ا نِّيِْ ب رِيْْۤ دوُْْٓ اشْه  ءٍ قۗ ال  اِنِّيِْْٓ اشُْهِدُ اللّٰه  و  بسُِوْْۤ

 تشُْرِكُوْن  
Terjemahan:  

“Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan 

penyakit gila atas dirimu.” Dia (Hud) menjawab, “Sesungguhnya aku bersaksi 

kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu 
persekutukan.” 
 

Makna dari kalimat di atas adalah tidak ada yang dapat memberikan 

penyakit kepada orang lain selain Allah SWT. Gangguan jiwa ditularkan oleh 

seseorang yang dikehendaki Allah SWT. Kalian menyekutukan Allah SWT, 

meyakini hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan syirik yang membuat mental 
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mereka terganggu karena pelanggaran terhadap standar juga agama sudah 

diajukan. Hati orang-orang demikian mendapatkan jarak pada Tuhan juga 

kepercayaan diri mereka melemahkan keyakinan mereka dalam keliru. Mereka 

tidak dapat menangani diri mereka sendiri tanpa bantalan, sehingga sikap mereka 

lemah. Sejak saat itu, Allah SWT sangat memperingatkan kita untuk terus 

menjaga kepercayaan diri kita karena keyakinanlah yang benar-benar memperkuat 

dan menopang semangat. 

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa surah agar terhindar dari gangguan jiwa 

diantaranya QS An-Nas/114/1-6 

 

Terjemahan : 

“Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia dan 
Tuhannya manusia dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi dari 
(golongan) jin dan manusia. 
 

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa seorang manusia berlindung 

kepada Allah SWT dari kejahatan berupa bisikan setan sehingga terhindar dari 

gangguan jiwa. 
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Dalam Islam, panduan kita untuk hidup, Al-Qur'an, menjelaskan bahwa 

penyakit mental bisa menyakitkan. Seperti halnya dalam QS Al-Maidah/5/52  

ْٓ أ ن تصُِيب   رِعُون  فيِهِمْ ي قوُلوُن  ن خْش ىَّٰ ضٌ يسُ َّٰ ر  ى ٱلَّذِين  فىِ قلُوُبِهِم مَّ ةٌ ۚ ن  ف ت ر  ا د آْئرِ 

وا۟ فِ  آْ أ س رُّ نْ عِندِهۦِ ف يصُْبحُِوا۟ ع ل ىَّٰ م  ن ي أتْىِ  بٱِلفْ تحِْ أ وْ أ مْرٍ مِِّ
ىْٓ أ نفسُِهِمْ ف ع س ى ٱللَّهُ أ 

دِمِين    ن َّٰ
Terjemahan :  

“Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-
orang munafik) bersegera menedekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya 
berkata “Kami takut akan mendapat bencana”. Mudah-mudahan Allah akan 
mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya) atau sesuatu keputusan dari sisi-
Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka 
rahasiakan dalam diri mereka”. 

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa seorang manusia memiliki 

kecenderungan gangguan jiwa. Beberapa sakit jiwa yang sering dialami manusia 

adalah keraguan, hidayah, dan kemunafikan. Jika hal ini terjadi secara 

berkelanjutan sehingga bisa membuat psikis seseorang terganggu. Menurut Tafsir 

Al-Katsir tentang ayat ini, kedua belah pihak langsung memiliki hubungan yang 

erat dengan yahudi, baik lahir maupun batin. 

Adapun peran dukungan keluarga yang diberikan seperti dukungan 

instrumental merupakan sebuah sumber pertolongan praktis diantaranya kesehatan 

pasien gangguan jiwa dalam hal kebutuhan makan dan minum, istirahat dan 

terhindarnya penderitaan dari kelelahan. Dalam QS. Ad-Dhuha/93/6-8) dalam 

ayat tersebut menjelaskan mengenai dukungan instrumental  
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د ك  ض الَّ ف ه د ى )( ۶أ ل مْ ي جِدكْ  ي تيِمًا) ج  و  ى و  د ك  ع ائلِا ف أ غْن ى )( ۷ف آو  ج  و  ۸و   
  

Terjemahan:  

“Bukankan dan mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungi(mu) dan 

dia mendapatimu sebagai seorang yang bingun, lalu dia memberikan petunjuk dia 
mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikanmu 
kecukupan”. 
   

Ayat di atas menjadi peringatan bagi Rasulullah SAW bagaimana Allah 

SWT sudah begitu besar mendukung Rasulullah SAW ketika masa kehidupannya 

di saat-saat Rasulullah SAW dalam kemiskinan, Allah SWT memberikan 

kecukupan rezeki melalui sifat qanaah juga dengan kerja keras dan doa istrinya. 

Mendukung pasien bisa dilaksanakan dengan memberikan suasana, kondisi 

juga sumber daya yang bisa memberikan dukungan sehingga bisa memberikan 

keringan keadaan stres yang individu alami. Oleh karena itu, bisa ditarik 

kesimpulannya bahwasanya aya di atas menggambarkan support alat yang Allah 

SWT berikan untuk Nabi Muhammad SAW dalam bentuk melindungi, wahyu, 

dan karunia-Nya, entah itu di akhirat ataupun apa yang dibutuhkan didunia. 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

D. Kerangka Teori  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyebab gangguan jiwa : 

1) Gangguan fisik, 
biologis atau 
organik 

2) Gangguan mental, 
emosional atau 
kejiawaa 

3) Gangguan sosial 
atau lingkungan.  
(Pujiningsih, 2021) 
 

Tanda gangguan jiwa 

1) Ketegangan 
2) rasa putus asa 
3) murung 
4) gelisah 
5) takut 
6) Tanda lainnya 

gangguan pikiran. 
(Widiyawati, 2021) 

Macam-macam gangguan jiwa 

1) Skizofrenia 
2) Depresi 
3) Kecemasan 
4) Gangguan kepribadian 
5) Gangguan mental 
6) Reterdasi mental. 

(Rilla S, 2019) 

 

Faktor-faktor kekambuhan 

1) Dukungan keluarga  
2) Kepatuhan klien minum 

obat 
3) Dukungan lingkungan 

sekitar 
4) Farmakoterapi 
5) Stressor 
6) Case manager. 

(Widiyawati, 2021) 

Faktor resiko kekambuhan 

1) Faktor resiko 
kesehatan  

2) Faktor resiko 
lingkungan 

3) Faktor resiko 
perilaku dan 
emosional. 
(Videback, 2016) 

Gejala-gejala kambuh 

1) Tidak nafsu makan 
2) Sukar konsentrasi 
3) Sulit tidur 
4) Tidak ada minat dan 

menarik diri 
5) Serba takut 
6) Depresi. (Jek A, 2021) 

 

Gangguan Jiwa 

Kekambuhan 
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E. Kerangka Konsep Penelitiaan  

Kerangka ini dibuat dengan tujuan agar bisa merumuskan variabel yang 

digunakan dalam penelitiannya didasarkan pada kerangka teori. 

 

  VARIABEL INDEPENDEN 

 

 

      VARIABEL DEPENDEN 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   = Variabel Dependen 

   = Variabel  Independen   

   = Variabel yang ditelitim  

   = Variabel yang tidak diteliti 

 

 

Dukungan Keluarga 

Kepatuhan Klien 
Minum Obat 

Dukungan 
lingkungan sekitar  

Kekambuhan  

1. Farmakoterapi 
2. Stressor  
3. Case manager 
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F. Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan surat izin meneliti 

Pengambilan dan Populasi pasien yang 
mengalami kekambuhan  

Menentukan Sampel yang 
memenuhi kriteria Inklusi 

Melakukan pengambilan 
data : kuesioner  

Variabel Indepeneden 
Dukungan Keluarga 
Kepatuhan Klien Dukungan 
Lingkungan 

Varibel Dependen 
kekambuhan 

Analisa Data:   

Kuesioner diolah dengan menggunakan komputerisasi 

Analisis Univariat: Menjelaskan setiap faktor 
Bivariat: Untuk menemukan hubungan variabel 

Multivariat: Untuk menemukan variabel independent yang paling berpengaruh 

Penyajian hasil  

Kesimpulan dan Saran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif dengan desain penelitian 

Deskriptif Analtik memakai pendekatan Cross Sectional (belah melintang) yaitu 

menurut (Nototadmodjo, 2010) adalah melakukan Cross Tab antara variabel 

independent (dukungan keluarga, kepatuhan klien minum obat, dukungan 

lingkungan sekitar). Desain ini digunakan dikarenakan dalam prosesnya tidak 

dilakukan pemberian intervensi juga data hanya diambil dalam satu waktu saja. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi  

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Samata 

Kabupaten Gowa 

2. Waktu penelitian  

 Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Mei-9 Juni 2022 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi merupakan keseluruh sumber data (orang, kelompok, lembaga, 

organisasi, dll) dalam suatu penelitian yang menjadi objek. (Kasjono, 2016). 

Maka populasi yang digunakan penelitian ini adalah pasien gangguan jiwa di 

wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa sebanyak 71 populasi. 

2. Sampel  

Sampel adalah elemen kecil dari populasi yang secara nyata diteliti juga 

mewakili populasi itu sendiri (Sugiyono, 2016). Pengambilan sampel 

menggunakan Non Probability Sampling dengan teknik purposive sampling. Cara 

ini digunakan oleh peneliti dikarenakan memiliki ciri khusus yang ditujukan untuk  
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analisis data. Akan tetapi, penargetan dipilih didasarkan kriteria yang ditetapkan 

oleh peneliti dan tidak diberikan peluang pada yang lain untuk bisa menjadi 

responden dan ikut memberikan partisipasinya pada survei. (Sugiyono, 2016).   

Dalam menentukan besaran sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini digunakan rumus Slovin sebagai berikut : 

n = 
N

1+N(d)2 

Keterangan : 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi  

d : tingkat signifikasi (0,1 ) 

n= 
71

1+71(0,12)
 

 =
𝟕𝟏

𝟏+𝟕𝟏(𝟎,𝟎𝟏)
  

= 
𝟕𝟏

𝟏+𝟎,𝟕𝟏
 

=  
𝟕𝟏

𝟏,𝟕𝟏
= 41 

Dengan demikian total sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini berjumlah 41 

responden. 
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Adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sebagai berikut 

a. Kriteria Inklusi  

Kriteria inklusi adalah ciri subjek penelitian yang sudah ditetapkan oleh 

peneliti sehingga dapat dijadikan sampel penelitian. (Nursalam, 2014) dengan 

kriteria pada penelitian yaitu : 

1) Pasien atau keluarga pasien yang bersedia menjadi responden  

2) Pasien yang mengalami skizofrenia  

3) Pasien dengan usia 20 -65 tahun 

4) Pasien yang pada saat pengisian kuesioner didampingi keluarga 

b. Kriteria Eksklusi  

Kriteria eksklusi adalah subjek yang tidak memenuhi kriteria inklusi karena  

beberapa faktor. (Nursalam, 2017) 

1) Pasien yang tidak pernah mengalami kekambuhan  

2) Pasien yang tidak menjawab pertanyaan pada kuesioner 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik mengumpulkan data merupakan teknnik yang diterapkan ketika data 

akan dikumpulkan yang dimana data tersebut memiliki hubungan dengan topik 

riset. Adapaun proses data dikumpulkan adalah sebagai berikut : 

1. Data primer  

Data primer merupakan informasi utama yang diperoleh langsung 

pada responden pasien gangguan jiwa (skizofrenia) untuk dikumpulkan 

datanya ataupun yang umumnya diistilahkan dengan informasi langsung. 
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Teknik yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi penelitian 

berupa kuesioner. Kuesioner adalah sekumpulan pertanyaan dan pernyataan 

yang dituliskan oleh responden agar dijawab. (Sugiyono, 2018) 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dengan 

penggunaan dokumen ataupun umumnya diistilahkan dengan data yang 

tidak langsung. (Sugiyono, 2018). Data sekunder untuk riset ini ditemukan 

di data Puskesmas Samata Kabupaten Gowa dan hasil wawancara salah satu 

perawat jiwa di Puskesmas Samata. 

E. Instrument Penelitian  

Instrument penelitian adalah peralatan bantuan dalam mengumpulkan 

informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, instrumen digunakan adalah 

kuesioner. Menurut (Masturoh, 2018) kuesioner merupakan teknik 

mengumpulkan informasi yang isinya pertanyaan dan pernyataan peneliti lalu 

selanjutnya diberikan kepada responden agar diisi. 

1. Kuesioner Dukungan Keluarga 

 Pada variabel dukungan keluarga, peneliti menggunakan kuesioner 

dukungan keluarga dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari 

Muhammad Ali (2014) dan dikembangkan kembali oleh peneliti. Kuesioner 

dukungan keluarga terdiri dari 16 pertanyaan positif dan negatif, dimana 

setiap pertanyaan positif terdiri dari 14 pertanyaan dan pertanyaan negatif 

terdiri dari 2 pertanyaan negatif, setiap pertanyaan menggambarkan tentang 

dukungan keluarga. Dengan menggunakan kuesioner dan peneliti 

kembangkan kembali dengan menggunakan skala Guttman. Menurut 



39 

 

 

 

(Sugiyono, 2016) yaitu skala yang dimanfaatkan agar menjawab dengan 

tepat dan baik dari sikap benar dan salah, pernah–tidak pernah, ya-tidak. 

Untuk jawaban benar atau ya diberi skor 1 sedangkan untuk tidak atau 

negatif diberi skor 0. 

Skala Guttman mempunyai tingkatan yang dijadikan sebagai tolak 

ukur atau nilai dari positif sampai negatif 

Tabel 1.3 skoring skala 

Alternatif jawaban Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

Adapun cara yang digunakan untuk mengukur indikator penilaian 

yaitu dengan mengambil nilai median dari jumlah pertanyaan sebanyak 16 

pertanyaan. Jadi, dikatakan dukungan keluarga kurang baik jika menjawab 

≤8, dukungan keluarga baik jika menjawab >8. 

2. Kuesioner Kepatuhan Klien Minum Obat 

Instrumen pada kepatuhan klien minum obat, peneliti akan 

menggunakan kuesioner kepatuhan klien minum obat dari penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian dari Muhammad Ali (2014). Kuesioner 

kepatuhan klien minum obat terdiri dari 10 pertanyaan positif dan negatif. 

Dimana setiap pertanyaan terdiri dari 2 pertanyaan postif dan 8 pertanyaan 

negatif yang menggambarkan tentang kepatuhan klien minum obat. Dengan 

menggunakan kuesioner dengan skala Guttman. Menurut Sugiyono (2016) 

yaitu skala yang dimanfaatkan agar menjawab dengan baik dan tepat dari 
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sikap benar dan salah, pernah–tidak pernah, ya-tidak. Untuk jawaban benar 

atau ya diberi skor 1 sedangkan untuk tidak atau negatif diberi skor 0. 

Skala Guttman mempunyai tingkatan yang dijadikan sebagai tolak  

ukur atau nilai dari positif sampai negatif 

Tabel 1.3 skoring skala 

Alternatif jawaban Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

Adapun cara yang digunakan untuk mengukur indikator penilaian 

yaitu dengan mengambil nilai median dari jumlah pertanyaan sebanyak 10 

pertanyaan. Jadi, dikatakan kepatuhan klien minum obat tidak patuh jika 

menjawab ≤5, patuh jika menjawab >5 

3. Kuesioner Dukungan Lingkungan Sekitar  

Instrumen pada dukungan lingkungan sekitar, peneliti menggunakan 

kuesioner dukungan lingkungan sekitar, peneliti menggunakan kuesioner 

kepatuhan klien minum obat dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

Muhammad Ali (2014). Kuesioner dukungan lingkungan sekitar terdiri dari 

10 pertanyaan postif dan negatif. Dimana setiap pertanyaan terdiri dari 2 

pertanyaan postif dan 8 pertanyaan negatif yang menggambarkan tentang 

dukungan lingkungan sekitar. Dengan menggunakan kuesioner 

menggunakan skala Guttman. Menurut Sugiyono (2016) yaitu skala yang 

dimanfaatkan agar bisa memberi jawaban yang tepat dan baik dari sikap 

benar dan salah, pernah–tidak pernah, ya-tidak. Untuk jawaban benar atau 

ya diberi skor 1 sedangkan untuk tidak atau negatif diberi skor 0. 
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Skala Guttman mempunyai tingkatan yang dijadikan sebagai tolak  

ukur atau nilai dari positif sampai negatif 

Tabel 1.3 skoring skala 

Alternatif jawaban Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

Adapun cara yang digunakan untuk mengukur indikator penilaian 

yaitu dengan mengambil nilai median dari jumlah pertanyaan sebanyak 10 

pertanyaan. Jadi, dikatakan dukungan lingkungan sekitar mendukung jika 

menjawab >5, tidak mendukung jika menjawab ≤5 

4. Kuesioner Kekambuhan 

Instrumen pada kekambuhan, peneliti menggunakan kuesioner 

kekambuhan, peneliti menggunakan kuesioner kepatuhan klien minum obat 

dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Muhammad Ali (2014). 

Kuesioner kekabuhan terdiri dari 1 pertanyaan. Dimana pertanyaan tersebut 

menggambarkan tentang kekambuhan pada pasien skizofrenia dan berapa 

kali pasien mengalami kekambuhan Dengan menggunakan kuesioner 

dengan skala Guttman. Menurut Sugiyono (2016) yaitu skala yang 

dimanfaatkan agar memberi jawaban yang tepat dan baik dari sikap benar 

dan salah, pernah–tidak pernah, ya-tidak. Untuk jawaban benar atau ya 

diberi skor 1 sedangkan untuk tidak atau negatif diberi skor 0. 

Skala Guttman mempunyai tingkatan yang dijadikan sebagai tolak  

ukur atau nilai dari positif sampai negatif 
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Tabel 1.3 skoring skala 

Alternatif jawaban Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

Adapun cara yang digunakan untuk mengukur indikator penilaian 

yaitu dengan menentukan berapa kali klien mengalami kekambuhan. Jadi, 

dikatakan sering apabila dirawat >2 kali dalam 1 tahun, dikatakan jarang 

apabila dirawat ≤2 kali selama 1 tahun.  

5. Uji Validitas  

Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

kuesioner tersebut valid atau tidak pada suatu alat penelitian. (Dahlan, 2013). Uji 

validitas di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan dengan responden sebanyak 10 

responden. Penelitian ini menggunakan kuesioner berupa kuesioner dukungan 

keluarga, kepatuhan klien minum obat, dukungan lingkungan sekitar dan 

kekambuhan. Kuesioner ini sebelumnya telah diuji oleh peneliti Muhammad Ali 

(2014) pada 10 responden.  

Hasil uji validitas kuesioner dilaksanakan melalui komputer. Keputusan 

tersebut didasarkan pada p-value dengan signifikansi <0,05 (5%) sehingga 

struktur proposisi dimensi variabel dapat diandalkan dengan nilai significancy 

>0.05 (5%) dinilai tidal valid. 

6. Reabilitas  

Reliabilitas adalah indeks yang menggambarkan derajat kehandalan suatu 

alat ukur (instrumen) dan mempertahankan konsistensinya walaupun gejala yang 

sama diukur berkali-kali. Uji reliabilitas tercermin dari  nilai cronbach's alpha. 



43 

 

 

 

Jika nilainya > 0,60, maka struktur pernyataan yang berdimensi variabel adalah 

reliabel. (Arikunto, 2010). Hasil dari uji reabilitas pada kuesioner dukungan 

keluarga 0,770 kuesioner kepatuhan klien minum obat 0,782 dan kuesioner 

dukungan lingkungan sekitar 0,783 dan terbukti reliabel dengan hasil >0,60. 

(Kautsar, 2015).  

F. Teknik Pengelola Data 

Menurut Sugiyono (2015) Penanganan informasi penelitian dilakukan 

secara fisik dengan menyelesaikan lembar persepsi yang diberikan. Penanganan 

data kemudian ditangani dengan memanfaatkan program SPSS dengan tahapan 

yang menyertainya: 

1. Pengelolaan data 

a. Editing  

Pengeditan adalah pemeriksaan data yang telah dikumpulkan. Pengeditan 

dilakukan karena kemungkinan data yang masuk tidak memenuhi syarat atau tidak 

sesuai dengan kebutuhan. Pada penelitian ini, peneliti memeriksa kelengkapan 

data yang telah terkumpul, meliputi karakteristik responden, hasil jawaban 

kuesioner dukungan keluarga, kepatuhan klien minum obat, dukungan keluarga 

dan kekambuhan. Apabila masih belum terisi atau tidak sesuai dengan petunjuk 

pengisian kuesioner maka responden akan diminta untuk melengkapi kembali. 

b. Coding  

Pengkodingan merupakan aktivitas berubah data yang awalnya berbentuk 

abjad lalu diubah jadi bentuk angka/bilangan. 

 



44 

 

 

 

 

a. Data demografi 

1) Umur  

Remaja Akhir (17-25 tahun)     : diberi kode 1 

Dewasa Awal (16-35 tahun)     : diberi kode 2 

Dewasa Akhir (36-45 tahun)    : diberi kode 3 

Lansia Awal (46-55 tahun)    : diberi kode 4 

Lansia Akhir (56-65 tahun)    : diberi kode 5 

2) Jenis Kelamin 

Laki-laki      : diberi kode 1 

Perempuan      : diberi kode 2 

3) Suku 

Makassar      : diberi kode 1 

Bugis       : diberi kode 2 

Toraja       : diberi kode 3 

Mandar      : diberi kode 4 

Lain-lain      : diberi kode 5 

4) Pendidikan Terakhir 

SD       : diberi kode 1 

SLTP      : diberi kode 2 

SLTA      : diberi kode 3 

Perguruan tinggi    : diberi kode 4 
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5) Pekerjaan  

PNS       : diberi kode 1 

Wiraswasta     : diberi kode 2 

IRT       : diberi kode 3 

Lain-lain      : diberi kode 4 

6) Status Perkawinan 

Menikah      : diberi kode 1 

Belum menikah    : diberi kode 2 

Duda/Janda     : diberi kode 3 

a. Dukungan Keluarga 

Kurang baik (<8)    : diberi kode 1 

Baik (>8)     : diberi kode 2 

b. Kepatuhan Klien Minum Obat 

Tidak patuh (<5)    : diberi kode 1 

Patuh (>5)     : diberi kode 2 

c. Dukungan Lingkungan Sekitar 

Tidak mendukung (<5)   : diberi kode 1 

Mendukung (>5)    : diberi kode 2 

d. Kekambuhan  

Jarang (<2)     : diberi kode 1 

Sering (>2)     : diberikan kode 2, 3 
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c. Processing   

Pengolahan adalah proses setelah semua kuesioner diisi secara lengkap dan 

benar serta  jawaban responden atas kuesioner tersebut telah dikodekan ke dalam 

aplikasi pengolah data di komputer. 

d. Cleansing data 

Pembersihan data memeriksa kembali apakah data yang dimasukkan sudah 

benar atau terjadi kesalahan  saat memasukkan data. 

2. Analisa data 

Analisis data adalah aktivitas yang mengikuti pengumpulan data dari semua 

responden atau sumber lain (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, data yang 

terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Proses 

pemasukan data dan pengolahan data menggunakan software komputer Microsoft 

Excel dan program SPSS. Dalam penelitian ini menggunakan analisa data 

univariat dan multivariat, yaitu : 

a. Analisa Univariat 

Merupakan proses pengolahan data dengan bentuk grafik atau tabel 

(Nursalam, 2014). Analisa ini digunakan untuk menghitung distribusi dari 

frekuensi sehingga diketahui gambaran dari karakteristik responden. Variabel 

responden yang termasuk dalam kategorik berupa umur, jenis kelamin, suku, 

pendidikan, pekerjaan, karakteristik lingkungan, dan status perkawinan. 

Sedangkan variabel berbentuk numerik pada penelitian ini adalah dukungan 

keluarga, kepatuhan klien minum obat, dukungan lingkungan sekitar dan 

kekambuhan. (Nototadmodjo, 2010) 
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b. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat untuk menganalisis hubungan antara 2 variabel yang diduga 

berkorelasi (Nototadmodjo, 2010). Analisa bivariat pada penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga, kepatuhan klien minum obat dan 

dukungan lingkungan sekitar terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa. 

Penelitian ini menggunakan skala nominal dan ordinal, sehingga menggunakan 

statistik Non Parametric. (Norfai, 2021). Dalam statistik Non Parametric,  data 

yang akan dianalisis tidak harus terdistribusi normal. Maka dari itu, pada 

penelitian ini tidak dilakukan uji normalitas. (Sugiyono, 2016). 

Uji statistik pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan Chi Square 

untuk tabel 2x2, Peneliti ingin mengetahui hubungan dukungan keluarga, 

kepatuhan klien minum obat dan dukungan lingkungan sekitar terhadap 

kekambuhan. Variabel kekambuhan termasuk skala ordinal dan varaibel 

independent termasuk skala nominal. (Sugiyono, 2016). 

c. Analisa Multivariat  

Analisis multivariat merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

menganalisis variabel dalam jumlah yang banyak. Analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui terdapat pengaruh dari variabel-variabel terhadap suatu objek secara 

simultandan serentak. Penelitian ini digunakan analisis uji regresi logistik 

berganda sebab menggunakan skala data kategorik dengan 2 kategori.  

Tahap awal, dilakukan seleksi terhadap variabel independen yang memiliki 

hubungan berdasarkan hasil analisis bivariat. Kemudian, diperoleh subvariabel 
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yang memenuhi syarat untuk dilakukan uji multivariat secara satu per satu. 

Adapun syarat dalam melakukan seleksi variabel jika nilai sigfikansi p-value < 

0,25. Selanjutnya dilakukan uji regresi logistik berganda pada subvariabel yang 

memenuhi syarat dengan Confident Interval (CI) 95% untuk melihat subvariabel 

yang paling berpengaruh berdasarkan nilai Exp(B) atau Odds Ratio (OR).  

G. Etika Penelitian  

Etika penelitian sangat penting pada penelitian, sehingga sebelum 

melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu memperoleh lisensi di bidang 

keperawatan. Penelitian ini hanya melibatkan responden yang bersedia terlibat 

secara sadar daripada terpaksa. Penelitian ini telah diuji oleh komite etik Komite 

Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar, Nomor Etik: No. 

C.84/KEPK/FKIK/IV/2022. Prinsip-prinsip etika di mana penelitian ini dilakukan 

dirancang untuk melindungi responden dari berbagai kekhawatiran dan pengaruh 

yang timbul dari kegiatan penelitian (Nursalam, 2014) yaitu. 

1. Informed Consent (Persetujuan Responden) 

Informed consent adalah suatu kesepakatan baik peneliti dan responden 

penelitian dengan memberikan formulir persetujuan. Informed consent diberikan 

kepada responden sebelum melakukan penelitian dengan memberikan formulir 

persetujuan untuk menjadi responden. Maksud dari informed consent adalah agar 

responden memahami maksud dan tujuan penelitian, jika responden tidak 

menghendaki demikian peneliti harus tunduk dan hormat pada hak-hak responden.  
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2. Anonymity (Tanpa Nama) 

Anonimitas merupakan aktivitas dalam penjagaan rahasia dan peneliti tidak 

diperbolehkan untuk memperlihatkan identitas responden, maka dalam kuesioner 

responden cuma dimintai agar memberi tanda berupa huruf awal nama contohnya 

saja (M). 

3. Beneficience (Manfaat) 

Di sebuah riset harusnya memberikan dampak baik bagi subjek sehingga 

dapat mencegah peningkatan kecemasan dengan berbagai cara jika mereka 

mengetahui tingkat kecemasan yang mereka alami. Risiko penelitian ini sangat 

rendah karena dalam penelitian ini pertanyaan yang diajukan hanya berupa angket 

dan tidak dilakukan perlakuan atau uji coba. 

4. Confidentially (Kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi responden diberikan penjaminan oleh peneliti, dan 

hanya beberapa kelompok data yang dilaporkan sebagai hasil penelitian yang 

tidak memuat data yang dibutuhkan peneliti, tidak akan disajikan dalam hasil dan 

kuesioner yang digunakan. peneliti untuk mengukur kecemasan melalui 

responden akan dihilangkan setelah hasil disajikan. 
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1. Karakteristik Responden  

Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Jenis 

Kelamin, Suku, Pendidikan, Pekerjaan, Karaktertistik Lingkungan, Status 
Perkawinan  

Karakteristik  Frekuensi Presentase% 
Umur   

Remaja Akhir (17-25) 
Dewasa Awal (26-35) 
Dewasa Akhir (36-45) 
Lansia Awal (46-55) 
Lansia Akhir (56-65) 

 

5 
7 
10 
9 
10 

12,2% 
17,1% 
24,4% 
22,0% 
24,4% 

Jenis Kelamin   
Laki-laki  

Perempuan  
 

18 
23 

43,9% 
56,1% 

Suku   
Makassar  

 
41 100% 

Pendidikan   
SD 

SLTP 
SLTA 

 

15 
11 
15 

36,6% 
26,8% 
36,6% 

Pekerjaan    
PNS 

Wiraswasta 
IRT 

Lain-lain 
 

1 
5 
18 
17 

2,4% 
12,2% 
43,9% 
41,5% 

Karakteristik Lingkungan   
Perkotaan  
Pedesaan  

 

28 
13 

68,3% 
31,7% 

Status Perkawinan   
Menikah 

Belum Menikah 
33 
8 

80,5% 
19,5% 

Sumber: Data Primer, 2022 

Tabel 4.1 menggambarkan bahwa jika dilihat dari segi umur, mayoritas 

responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu umur dewasa akhir (36-

45) dengan jumlah responden sebanyak 10 (24,4%) dan lansia akhir (56-65) 

dengan jumlah responden sebanyak 10 (24,4%). Jika dilihat dari jenis kelamin, 

mayoritas responden ialah berjenis kelamin perempuan dengan jumlah responden 
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sebanyak 23 (56,1%). Jika dilihat dari segi suku semua responden suku Makassar 

dengan jumlah responden 41 (100%). Jika dilihat dari segi pendidikan mayoritas 

responden ialah berpendidikan SD dengan jumlah responden 15 (36,6%) dan 

SLTA dengan jumlah responden 15 (36,6). Jika dilihat dari status pekerjaan 

mayoritas responden ialah IRT dengan jumlah responden sebanyak 18 (43,9%). 

Jika dilihat dari karakteristik lingkungan mayoritas responden ialah perkotaan 

dengan jumalah responden 28 (68,3). Jika dilihat dari segi  status perkawinan 

mayoritas responden ialah sudah menikah dengan jumlah responden 33 (80,5%). 

2. Analisis Univariat 

Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Dukungan Keluarga, Kepetuhan Klien Minum Obat, 

Dukungan Lingkungan Sekitar  dan Kekambuhan Pada Pasien Gangguan Jiwa di 
Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa 

 
Dukungan Keluarga Frekuensi Persentase (%) 

Kurang Baik 23 56,1% 
Baik 18 43,9% 
Total 41 100% 

Kepatuhan Klien Minum 
Obat 

Frekuensi Presentase 

Tidak Patuh 17 41,5% 
Patuh  24 58,5% 
Total 41 100% 

Dukungan Lingkungan 
Sekitar 

Frekuensi Presentase 

Tidak Mendukung 18 43,9% 
Mendukung  23 56,1% 

Total 41 100% 
Kekambuhan Frekuensi Presentase 

Jarang  21 51,2% 
Sering  20 48,8% 
Total 41 100% 

  Sumber: Data Primer, 2022 

Tabel 4.2 menggambarkan bahwa jika dilihat dari responden yang 

memiliki dukungan keluarga yang kurang baik lebih banyak dengan jumlah 

responden 23 (56,1%) dan yang memiliki dukungan keluarga baik dengan jumlah  

18 (43,9%). Jika dilihat dari responden yang melakukan patuh minum obat lebih 
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banyak dengan jumlah responden 24 (58,5%) dan yang melakukan tidak patuh 

minum obat dengan jumlah responden 17 (41,5%). Jika dilihat dari responden 

yang memiliki dukungan lingkungan sekitar yang mendukung lebih banyak 

dengan jumlah responden 23 (56,1%) dan dukungan lingkungan sekitar tidak 

mendukung dengan jumlah responden 18 (43,9%). Jika dilihat dari responden 

yang mengalami jarang kekambuhan lebih banyak dengan jumlah responden 21 

(51,2%) dan yang mengalami sering kambuh dengan jumlah responden 20 

(48,8%). 

3. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan kedua variabel 

yaitu variabel independen (Dukungan Keluarga, Kepatuhan Klien Minum Obat, 

Dukungan Lingkungan Sekitar) dengan variabel dependen (Kekambuhan) pada 

pasien gangguan jiwa dengan menggunakan uji statistic Chi-Square dan 

ditunjukkan dengan nilai p<0.05. 

a. Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kekambuhan  

Tabel 4.3 
Hasil Analisis Data Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kekambuhan Pasien 

Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa 

 Sumber : Uji Chi Square  

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil tabulasi silang antara 

Dukungan keluarga terhadap kekambuhan pada pasien gangguan jiwa dengan 

menggunakan uji statistik Chi-Square diperoleh hasil p-value sebesar 0,017 

Dukungan Keluarga 
 Kekambuhan   

Jarang  % Sering % Total % P 

Kurang baik  8 19,5% 15 36,6% 23 56,1%  
Baik  13 31,7% 5 12,2% 18 43,9% 0,017 

 21 51,2% 20 48,8% 41 100,0%  
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dengan taraf signifikan < 0,05. Nilai p-value (0,017) lebih kecil dari nilai α (0,05) 

sehingga Ha diterima dan H0 di tolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga 

terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa.  

b. Hubungan Kepatuhan Klien Minum Obat Terhadap Kekambuhan  

Tabel 4.4 
Hasil Analisis Data Hubungan Kepatuhan Klien Minum Obat Terhadap 

Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata 
Kabupaten Gowa 

  Sumber : Uji Chi Square 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden yang memiliki patuh minum obat, sehingga kekambuhannya 

jarang sebanyak 16 (39,0%) responden, sedangkan yang sering mengalami 

kekambuhan hanya 8 (19,5%) responden. Responden yang tidak patuh minum 

obat, sebanyak 12 (29,3%) responden. Berdasarkan hasil tabulasi silang antara 

Kepatuhan klien minum obat terhadap kekambuhan pada pasien gangguan jiwa 

dengan menggunakan uji statistik Chi-Square diperoleh hasil p-value sebesar 

0,019 dengan taraf signifikan < 0,05. Nilai p-value (0,019) lebih kecil dari nilai α 

(0,05) sehingga Ha diterima dan H0 di tolak. Maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan klien 

minum obat terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa. 

 

 

Kepatuhan Klien 
Minum Obat 

 Kekambuhan   

Jarang  % Sering % Total % P 

Tidak Patuh 5 12,2% 12 29,3% 17 41,5%  
Patuh  16 39,0% 8 19,5% 24 58,5% 0,019 

 21 51,2% 20 48,8 41 100,0%  
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c. Hubungan Dukungan Lingkungan Sekitar Terhadap Kekambuhan  

Tabel 4.5 
Hasil Analisis Data Hubungan Dukungan Lingkungan Sekitar Terhadap 

Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata 
Kabupaten Gowa 

 Sumber : Uji Chi Square 

Berdasarkan tabel 4.5 hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yang memiliki dukungan lingkungan sekitar yang mendukung dan 

jarang mengalami kekambuhan sebanyak 15 (36,6%) responden, sedangkan yang 

sering mengalami kekambuhan hanya 8 (19,5%) responden. Responden yang 

memiliki dukungan lingkungan sekitar yang tidak mendukung sebanyak 12 

(29,3%) responden, sedangkan yang jarang mengalami kekambuhan hanya 

sebanyak 6 (14,6%) responden. Berdasarkan hasil tabulasi silang antara dukungan 

lingkungan sekitar terhadap kekambuhan pada pasien gangguan jiwa dengan 

menggunakan uji statistik Chi-Square diperoleh hasil p-value sebesar 0,043 

dengan taraf signifikan < 0,05. Nilai p-value (0,043) lebih kecil dari nilai α (0,05) 

sehingga Ha diterima dan H0 di tolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan lingkungan 

sekitar terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa. 

4. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

menganalisis variabel dalam jumlah yang banyak. Analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui terdapat pengaruh dari variabel-variabel terhadap suatu objek secara 

Dukungan 
Lingkungan 

Sekitar 

 Kekambuhan   

Jarang  % Sering % Total % P 

Tidak Mendukung 6  14,6% 12 29,3% 18 43,9%  
Mendukung   15 36,6% 8 19,5% 23 56,1% 0,043 

 21 51,2% 20 48,8 41 100,0%  
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simultandan serentak. Penelitian ini digunakan analisis uji regresi logistic 

berganda sebab menggunakan skala data kategorik dengan 2 kategori.  

Tahap awal, dilakukan seleksi terhadap variabel independen yang 

memiliki hubungan berdasarkan hasil analisis bivariat. Kemudian, diperoleh 

subvariabel yang memenuhi syarat untuk dilakukan uji multivariat. Adapun syarat 

dalam melakukan seleksi variabel jika nilai sigfikansi p-value < 0,25. Selanjutnya 

dilakukan uji regresi logistik berganda pada subvariabel yang memenuhi syarat 

dengan Confident Interval (CI) 95% untuk melihat subvariabel yang paling 

berpengaruh berdasarkan nilai Exp(B) atau Odds Ratio (OR).  

Tabel 4.6 
Hasil Uji Regresi Logistik Variabel 

 
   95% C.I for  EXP(B) 
 Sig OR Lower  Upper 

Dukungan Keluarga 0,110 0,294 0,066 1,320 
Kepatuhan Klien Minum Obat 0,034 0,181 0,037 0,882 
Dukungan Lingkungan Sekitar 0,052 0,212 0,044 1,013 
Constant 0,003 901,910   
Sumber : Uji Regresi Logistik Berganda 

Berdasarkan tabel 4.9 menjelaskan bahwa, diperoleh dari 3 variabel 

independen yang berpengaruh terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa, 

variabel dukungan keluarga memiliki nilai Odd Ratio (OR) tertinggi, sebesar 

0,294. Hal ini menunjukkan bahwa pasien yang memperoleh dukungan kelurga, 

memiliki peluang 0,294 kali lebih besar dibandingkan dengan pasien yang tidak 

memperoleh dukungan keluarga. 

 

 

 



56 

 

 

 

C. Pembahasan 

1. Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pasien 

Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten 

Gowa 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna dan signifikan antara dukungan keluarga dengan kekambuhan pasien 

gangguan jiwa. Didapatkan nilai  Odd Ratio 0,294 dengan nilai significancy (p)= 

0,017, yang bermakna semakin tinggi dukungan keluarga yang diberikan maka 

semakin rendah kekambuhan pasien gangguan jiwa, begitupun sebaliknya. Hal ini 

menunjukkan bahwa dukungan keluarga masih belum optimal dalam merawat 

pasien gangguan jiwa karena masih banyak pasien yang sering mengalami 

kekambuhan yaitu 15 (36,6%) dari 41 responden.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mariani (2019) yang menyatakan bahwa dari 44 responden yang memiliki 

dukungan keluarga kurang baik sebanyak 28 (93,3%) sedangkan sisanya memiliki 

dukungan keluarga yang baik sebanyak 9 (64,3%). Hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Ali (2014) yang menyatakan 

bahwa dari 50 responden yang memiliki dukungan keluarga kurang baik sebanyak 

12 (57,1%) sedangkan dukungan keluarga yang baik sebanyak 6 (37,5%). Hal ini 

pun didukung oleh hasil penelitian Saputra N (2019) yang menyatakan bahwa 

pasien gangguan jiwa yang tinggal bersama keluarga dengan ekspresi emosi yang 

lebih (bingung, marah, tidak mengerti, bermusuhan dan overprotektik) memiliki 

risiko kekambuhan yang lebih besar.  
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Hasil penelitian diperkuat oleh teori Keliat (2019) yang menyatakan 

bahwa keluarga seharusnya mempunyai sikap yang positif seperti menerima 

kenyataan kondisi pasien, menghargai pasien, menumbuhkan sikap tanggung 

jawab dan tidak memusuhi pasien. Keluarga dengan ekspresi emosi yang tinggi 

(bermusuhan atau mengkritik) akan membuat kekambuhan lebih cepat dalam 

waktu 9 bulan. Hasilnya 57% kembali dirawat dari keluarga dengan ekspresi 

emosi yang tinggi dan 1% kembali dirawat dari keluarga dengan ekspresi yang 

rendah.  

Namun pada penelitian ini terdapat 5 (12,2%) responden dimana hasil 

tidak sesuai dengan teori karena memiliki dukungan keluarga baik, tetapi masih 

sering mengalami kekambuhan. Hal ini disebabkan karena adanya faktor 

hubungan antara lama merawat dengan kemampuan pencegahan kekambuhan. 

Sesuai dengan teori “The five stages of grief” yang mengungkapkan respon emosi 

pada saat individu dalam kondisi berduka (misalnya menghadapi penyakit atau 

kematian) terdiri atas lima tahap yaitu denial (penyangkalan), anger (marah), 

bargaining (tawar-menawar), depression (depresi), acceptance (penerimaan). Hal 

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suhardiana R, 

2020) bahwa lama merawat pasien dalam rentang 5-10 tahun memiliki 

kemampuan pencegahan kekambuhan kategori kurang 27,6% terdapat pada 

responden dengan lama merawat pada rentang >10 tahun. Hasil statistic chi 

square dengan tingkat kepercayaan 95% didapatkan p value = 0,001 (<0,05) 

berarti ada hubungan yang bermakna antara lama merawat pasien dengan 

kemampuan pencegahan kekambuhan. Jadi sesuai teori diatas melihat dari kondisi 
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pasien berada pada tahap acceptance (penerimaan) sehingga mereka sudah 

mampu beradaptasi dan mampu melakukan pencegahan kekambuhan selama 

merawat pasien gangguan jiwa. (Rachmawati, 2020) 

Menurut asumsi peneliti dalam hasil penelitian di wilayah kerja 

Puskesmas Samata tentang dukungan keluarga terhadap kekambuhan pasien 

gangguan jiwa kebanyakan dukungan keluarga kurang baik sebesar 23 (56,1%) 

responden dari 16 pertanyaan kuesioner. Pada kuesioner dukungan keluarga 

terdapat dukungan informasional, dimana keseragaman jawaban responden berada 

pada pertanyaan 6 sebanyak 15 responden tentang keluarga membantu pasien 

dengan memberikan informasi yang tepat tentang segala sesuatu yang dibutuhkan 

pasien selama pengobatan. Adapun dukungan instrumental, keseragaman jawaban 

pada pertanyaan 5 sebanyak 34 responden tentang keluarga mengingatkan pasien 

untuk minum obat dan pada pertanyaan 12 sebanyak 19 responden tentang dan 

keluarga memfasilitasi transportasi yang dibutuhkan oleh pasien selama kontrol 

ke puskesmas atau rumah sakit. Kemudian dukungan emosional, keseragaman 

jawaban responden pada pertanyaan 4 sebanyak 19 responden tentang keluarga 

pasien memberikan rasa nyaman, perasaan saling memiliki dan dicintai kepada 

pasien dan pada pertanyaan 13 sebanyak 21 responden tentang keluarga 

memotivasi pasien untuk minum obat secara teratur serta pada pertanyaan 16 

sebanyak 31 responden tentang keluarga membantu meningkatkan harga diri dan 

rasa percaya pasien selama perawatan sehingga pasien tetap merasa berharga dan 

berguna.  
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2. Hubungan Kepatuhan Klien Minum Obat Dengan Kekambuhan 

Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata 

Kabupaten Gowa 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna dan signifikan antara kepatuhan klien minum obat dengan kekambuhan 

pasien gangguan jiwa. Didapatkan nilai Odd Ratio 0,181 dengan nilai significancy 

(p)=0,019, yang bermakna bahwa semakin tinggi kepatuhan klien minum obat 

maka semakin rendah kekambuhan pasien gangguan jiwa, begitupun sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Siahaan (2020) yang menyatakan bahwa responden yang patuh minum obat 

sebanyak 75 (75,8%) sedangkan responden yang tidak patuh hanya sebanyak 24 

(24,2%), sehingga disimpulkan bahwa tingginya angka ketidakpatuhan minum 

obat pasien gangguan jiwa akan menyebabkan kekambuhan (relaps) dan 

perawatan kembali pada pasien.  

Hasil peneletian diperkuat oleh teori Fleischhacker (2018) yang 

menyakan bahwa pasien yang mengalami efek terapeutik pengobatan 

menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi, sementara klien yang tidak merasakan 

efek terapeutik dari pengobatan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Efek 

samping yang merugikan atau membuat pasien merasa tidak nyaman akan 

berpengaruh pada perilaku ketidakpatuhan. Hal ini sejalan dengan teori yang 

dikemukakan Muslim (2018) bahwa perilaku ketidakpatuhan meliputi 

menghentikan minum obat, minum obat dengan dosis bukan seperti yang 

dianjurkan, minum obat yang tidak tepat waktu dan penyalahgunaan obat. Tetapi 
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berbeda dengan teori Kludge (2020) yang membagi perilaku ketidakpatuhan 

menjadi kepatuhan yang disengaja dan ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Pada 

penelitian ketidakpatuhan yang disengaja terungkap berupa perilaku 

meningkatkan dan menurunkan dosis serta menolak obat. Sementara 

ketidakpatuhan yang tidak disengaja berupa perilaku menunda waktu minum obat 

sehingga akhirnya terlupa.  

Menurut asumsi peneliti dalam hasil penelitian di wilayah kerja 

Puskesmas Samata tentang kepatuhan klien minum obat terhadap kekambuhan 

pasien gangguan jiwa kebanyakan kepatuhan klien minum termasuk kategori 

patuh sebanyak 24 (58,5%) responden dari 10 pertanyaan kuesioner. Pertanyaan 

dan keseragaman jawaban responden berada pada pertanyaan 3 sebanyak 23 

responden, pertanyaan 7 sebanyak 32 responden, pertanyaan 8 sebanyak 22 

responden dan pertanyaan 10 sebanyak 6 responden dengan total 41 responden 

yaitu tentang tentang pasien berfikir penyakit pasien tidak terlalu diobati karena 

jadwal minum obat membuat pasien menjadi bosan dan lamanya pengobatan 

pasien jalani membuat pasien menghentikan obat, sehingga salah satu alasan 

pasien menghentikan obat yaitu apabila gejala sudah mulai reda, pasien berhenti 

meminum obat yang menyebabkan terjadinya kekambuhan pada pasien gangguan 

jiwa. Tetapi seharusnya ketika gejala mulai reda pasien tidak boleh menghentikan 

minum obat atau mengurangi dosis obat sebelum ada perintah dari dokter untuk 

mengurangi dosis obat yang dikonsumsi pasien gangguan jiwa. Adapun hal lain 

yang membuat pasien gangguan jiwa tidak patuh minum obat karena tidak 
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aktifnya BPJS Kesehatan sehingga pasien tidak bisa berobat di Rumah sakit 

ataupun Puskesmas secara gratis. 

3. Hubungan Dukungan Lingkungan Sekitar Dengan Kekambuhan 

Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata 

Kabupaten Gowa 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna dan sgnifikan antara dukungan lingkungan sekitar terhadap 

kekambuhan pasien gangguna jiwa. Didapatkan nilai  Odd Ratio 0,212 dengan 

nilai signifancy (p)=0,043, yang bermakna bahwa semakin tinggi dukungan 

lingkungan sekitar maka semakin rendah kekambuhan pasien gangguan jiwa, 

begitupun sebaliknya.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah A 

(2019) yang menyatakan bahwa jika dukungan lingkungan sekitar semakin tinggi 

maka kekambuhan akan menurun. Sebaliknya semakin rendah dukungan 

lingkungan sekitar maka kekambuhan akan meningkat. Dengan jumlah 36 

responden yang memiliki dukungan lingkungan sekitar yang mendukung 

sebanyak 21 (47,8%) sedangkan sisanya memiliki dukungan lingkungan sekitar 

tidak mendukung 15 (34,1%).  

Hasil penelitian diperkuat oleh teori Nanda (2019) yang menyatakan 

dukungan lingkungan sekitar sangat penting terhadap pengobatan dan 

kesembuhan pasien gangguan jiwa. Jika tidak ada dukungan lingkungan sekitar 

pasien tidak dapat berperan sesuai harapan lingkungannya, sehingga apabila 

pasien dinyatakan sembuh dan kembali ke lingkungannya akan kembali dirawat 
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dengan alasan perilakunya tidak diterima keluarga dan lingkungannya. Keadaan 

ini juga dipengaruhi adanya pandangan masyarakat yang tidak menguntungkan 

terhadap gangguan jiwa, takut, tidak peduli bahkan mengasingkan pasien, padahal 

kurangnya dukungan lingkungan sekitar merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi terjadinya kekambuhan pada pasien gangguan jiwa. 

 Hasil penelitian diperkuat oleh teori Gilang P (2016) bahwa stigma 

gangguan jiwa yang ada dimasyarakat terbagi menjadi 4 aspek yaitu otoriterisme, 

kebijakan, pembatasan sosial dan ideologi komunitas kesehatan mental. 

Otoriterisme merupakan pandangan orang terhadap pasien gangguan jiwa sebagai 

seseorang yang lemah dan membutuhkan penanganan yang koersif (kasar). 

Penelitian Mesdagh (2013) yang menyatakan bahwa masyarakat tidak percaya 

bahwa pasien gangguan jiwa yang mengalami perawatan kesehatan mental bisa 

disembuhkan. Ermelinda (2015) yang menyatakan bahwa terapi lingkungan 

sangat dianjurkan untuk pasien gangguan jiwa, dikarenakan pasien tidak lagi 

menyendiri, pasien berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan sekitar serta 

yang paling penting dapat mencegah kekambuhan. Selanjutnya, kebijakan 

merupakan pandangan yang mengacu pada simpati kepada pasien gangguan jiwa. 

Penelitian Masyarakat sering melakukan penolakan dalam interaksi dengan pasien 

gangguan jiwa karena stigma negatif yang menyertainya serta masyarakat takut 

bahwa pasien gangguan jiwa untuk mengamuk dan mencelakai orang lain. 

Selanjutnya, ideologi komunitas kesehatan mental merupakan acuan pada 

penerimaan layanan kesehatan mental dan pasien gangguan jiwa di masyarakat. 

Mesdagh (2013) yang menyatakan bahwa perawatan pasien gangguan jiwa 
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berbasis masyarakat tidak akan berhambatan, jika masyarakat mau bersosialisasi 

dengan pasien gangguan jiwa. Kemudian, pembatasan sosial merupakan 

keyakinan bahwa pasien gangguan jiwa merupakan suatu ancaman bagi 

masyarakat dan harus dihindari, dimana masyarakat meyakini bahwa klien dengan 

riwayat gangguan jiwa yang telah sembuh masih bisa bekerja dengan semestinya.  

Menurut asumsi peneliti dalam hasil penelitian di wilayah kerja 

Puskesmas Samata tentang dukungan lingkungan sekitar terhadap kekambuhan 

pasien gangguan jiwa kebanyakan dukungan lingkungan sekitar mendukung 

sebanyak 23 (56,1%) responden dari 10 pertanyaan kuesioner. Pertanyaan dan 

keseragaman jawaban responden berada pada pertanyaan 1 sebanyak 37 

responden dan pertanyaan 3 sebanyak 31 responden tentang pasien merasa lebih 

nyaman dan berani berinteraksi dengan adanya dukungan lingkungan sekitar. 

Pasien juga lebih percaya diri ketika diajak mengikuti kegiatan positif seperti 

bakti sosial sehingga gejala kekambuhan yang dialami mulai berkurang, 

dibanding saat pasien berada di rumah yang hanya melamun dan tidak melakukan 

kegiatan apapun sehingga akan meningkatkan kekambuhan. 

Dalam QS An-Nisa’/4/36 dijelaskan bahwa : 

الْي ت ام ى  بِذِي الْقرُْب ى و  الِد يْنِ إحِْس اناً و  باِلْو  يْئاً و  لَّ  تشُْرِكُوا بِهِ ش  اعْبدُوُا اللَّه  و  و 

نبِْ  احِبِ باِلْج  الصَّ ارِ الجُْنبُِ و  الْج  ارِ ذِي الْقرُْب ى و  الْج  س اكِينِ و  الْم  ا  و  م  ابْنِ السَّبيِلِ و  و 

نْ ك ان  مُخْت الًَّ ف خُورًا. انكُُمْ إنَِّ اللَّه  لَّ  يحُِبُّ م  ل ك تْ أ يْم   م 
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Terjemahan : 

 “Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukan Nya dengan 
sesuatu pun. Berbuat baiklah terhadap orang tua, kerabat dekat, anak yatim, 
orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, 
dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang 
sombong dan membanggakan diri”. 

Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab At-Tafsir Al-Munir 

menerangkan yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah orang yang dekat 

dengan kita baik secara tempat, nasab, atau agama. Sedangkan tetangga jauh 

adalah orang yang jauh tempat tinggalnya dengan kita atau orang yang tidak 

memiliki nasab dengan kita/bukan keluarga. Jadi kita tetangga yang dekat  harus 

baik  terhadap tetangga seperti tidak mengucilkan atau mengasingkan tetangga 

yang sedang terkena penyakit. 

4. Faktor Yang Paling Berpengaruh Dengan Kekambuhan Pasien 

Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten 

Gowa 

 Pada tabel 4.9 melalui hasil uji regresi logistic didapatkan variabel yang 

sangat berhubungan kuat, yakni dukungan keluarga terhadap kekambuhan dengan 

nilai exp(B) 0,294 dan significancy 0,110. Dukungan keluarga terhadap 

kekambuhan merupakan hal yang sangat mendasar dalam menunjang 

penyembuhan klien yang bermakna semakin mendukung keluarga maka keluarga 

bisa memperhatikan kebutuhan pasien salah satunya mengingatkan pasien minum 

obat secara teratur dan memberi motivasi dimana keluarga juga mempengaruhi 

agar pasien tidak putus minum obat sebelum pasien pulih dan bisa beraktivitas 

dengan baik, sehingga kesembuhan bisa lebih cepat dan kekambuhan bisa diatasi. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuningrum (2020) 
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yang menyatakan faktor dukungan keluarga yang paling bermakna mempengaruhi 

kekambuhan pasien gangguan jiwa. 

Dari hasil observasi peneliti bahwa dukungan keluarga seharusnya 

diberikan sejak awal pasien mengalami gangguan jiwa sampai pasien melakukan 

pengobatan di puskesmas agar kebutuhan pasien terpenuhi. Sikap positif harus 

dimiliki oleh keluarga pasien agar kekambuhan pada pasien gangguan jiwa dapat 

dicegah. Keluarga juga perlu memotivasi pasien untuk bertanggung jawab dalam 

merawat diri dan melakukan aktivitas sendiri. Namun diharapkan juga keluarga 

harus memberikan dukungan pada pasien agar bisa sembuh dan tidak mengalami 

kekambuhan. Dari asumsi peneliti adanya hubungan timbal balik yang saling 

mempengaruhi antara dukungan keluarga dengan kepatuhan klien minum obat 

karena dukungan yang baik dari keluarga merupakan hal yang dapat 

menyebabkan pasien patuh minum obat, namun keluarga juga harus mendapatkan 

informasi yang banyak mengenai penyakit yang diderita oleh pasien terkhusus 

dalam bagaimana mencegah terjadinya kekambuhan pada pasien. 

Menurut peneliti, dukungan keluarga berperan penting terhadap terapi 

yang dijalankan oleh pasien, dimana keluarga memberikan motivasi kepada 

pasien untuk bisa sembuh dan pasien juga harus memotivasi dirinya sendiri untuk 

bisa sembuh dan tidak mengalami kekambuhan. Upaya dari luar pasien akan sia-

sia apabila standar terapi yang diberikan kepada pasien tidak dilaksanakan karena 

kepatuhan pasien melaksanakan meskipun sebenarnya mampu. Sebagaimana yang 

tertera dalam QS Ar-Ra’d/13/11  
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اد   للَّه  ٱإنَِّ  إِذ آْ أ ر  ا بأِ نفسُِهِمْ ۗ و  تَّىَّٰ يغُ يِّرُِوا۟ م  ا بقِ وْمٍ ح  ءً  للَّهُ ٱلَّ  يغُ يِّرُِ م  دَّ بقِ وْمٍ سُوْٓ ر  ا ف لا  م 

ن دوُنهِِ  ۚۥل هُ  ا ل هُم مِِّ م  الٍ  مِن ۦ و  و   

Terjemahan : 

“Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. 

Dengan demikian makna yang terkandung dalam surah Ar-Rad’ ayat 11 

adalah Allah SWT tidak mencabut nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada 

suatu kaum, selama kaum itu tidak merubah ketaatan dan bersyukur kepada Allah 

SWT. Selain itu agar pasien bisa pulih dari penyakitnya maka hendaklah dia 

selalu patuh dan bersabar menjalani pengobatan karena dengan bersabar, Allah 

Swt akan menurunkan rahmat dan selalu bersama orang-orang yang seperti yang 

ada dalam QS. Al-Baqarah/2/153 

ا  أ يُّه 
ْٓ نوُا۟  لَّذِين  ٱي َّٰ ام  بْرِ ٱبِ  سْت عِينوُا۟ ٱء  ةِ ٱو   لصَّ ل وَّٰ ع   للَّه  ٱ إنَِّ  ۚلصَّ برِِينٱم  َ  لصََّّٰ  

Terjemahan :  

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 

Pada ayat-ayat di atas telah dijanjikan Allah SWT bahwa nikmat itu akan 

terus-menerus disempurnakan. Nikmat pertama dan utama ialah diutusnya 

Rasulullah SAW menjadi Rasul. Beliaulah yang akan mengingat Allah SWT 

supaya Allah SWT ingat pula akan kamu dan syukurilah nikmat-Nya, jangan 

kembali kepada kufur yaitu melupakan jasa dan tidak mengingat budi.  

Maka apabila ketenangan telah diperteguh dengan shalat, kemenangan 

pastilah datang. Sabar dan shalat keduanya mesti sejalan. Apabila amalan ini telah 
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diterapkan dengan setia dan yakin, kita akan merasa bahwa berangsur-angsur jiwa 

kita terlepas dari belenggu kesulitan itu sebab Allah telah berdaulat dalam hati 

kita.  

D. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian tentu menemukan 

keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, diantaranya : 

1. Sulitnya untuk mengumpulkan data responden, dimana pada saat 

mengumpulkan data, peneliti tidak bisa melakukan door to door tanpa 

didampingi perawat jiwa sehingga peneliti harus menunggu pasien atau 

keluarga pasien gangguan jiwa yang berkunjung di Puskesmas Samata. 

2. kuesioner penelitian terlalu banyak mulai dari kuesioner dukungan 

keluarga, kepatuhan klien minum obat, dukungan lingkungan sekitar dan 

kekambuhan, sehingga peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk menanyakan isi dari kuesioner. Namun beberapa pasien atau 

keluarga responden tidak mempunyai waktu yang lama. 

3. Adanya kesibukan lain dari responden, sehingga peneliti kurang dalam hal 

komunikasi efektif kepada responden pada saat meneliti 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang berkaitan dengan faktor yang berhubungan dengan 

kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas SamataKabupaten 

Gowa dihadapkan pada keterbatasan penelitian. Hasil ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Dukungan keluarga dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah 

kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa sebagian besar kurang baik 

sebesar 15 responden (36,6%) dan baik sebesar 13 responden (31,7%) dan 

terdapat hubungan antara dukungan keluarga terhadap kekambuhan pasien 

gangguan jiwa diperoleh hasil p-value=0,017 <0,05 sehingga Ha diterima 

dan H0 ditolak. 

2. Kepatuhan klien minum obat dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa 

di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa sebagian besar 

patuh sebanyak 16 responden (39,0%) dan tidak patuh sebanyak 12 

responden (29,3%) dan terdapat hubungan antara kepatuhan klien minum 

obat terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa diperoleh hasil p-

value=0,019 <0,05 sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. 

3. Dukungan lingkungan sekitar dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa 

di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa sebagian besar 

mendukung sebanyak 15 responden (36,6) dan tidak mendukung sebanyak 

12 responden (29,3%) dan terdapat hubungan antara dukungan lingkungan 
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sekitar terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa diperoleh hasil p-

value=0,043 <0,05 sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. 

4. Faktor yang paling berpengaruh dengan kekambuhan pasien gangguan 

jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa adalah 

dukungan keluarga dengan nilai exp(B) 0,294 dan significancy 0110. 

B. Saran 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor yang 

berhubungan dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa, sehingga dapat 

memberikan intervensi yang tepat untuk mengatasi kekambuhan pada 

pasien gangguan jiwa. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan lebih 

menspesifikkan kekhususan jenis gangguan jiwa.  

2. Bagi Instansi Pendidikan 

 Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan 

nilai positif seperti menambah khasanah dan keilmuan tentang cara 

mengatasi kekambuhan pada pasien gangguan jiwa.  

3. Bagi Petugas Kesehatan dan Keperawatan 

 Adanya upaya melibatkan pasien dalam bersosialisasi/rehabilitasi 

dan upaya melibatkan tindakan yang baik sehubungan dengan keadaan 

pasien pada saat ini yang secara bersamaan juga akan meningkatkan 

kepatuhan pasien dalam menghadapi proses pengobatan yang dijalani.  
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4. Bagi Masyarakat  

 Hendaknya mau mengerti, memahami dan menolong pasien serta 

keluarga dalam menghadapi situasi yang terjadi di lingkungannya, 

sehingga pasien dan keluarga merasa diterima dan dihargai apa adanya 

dengan demikian kekambuhan dapat dicegah atau tidak terjadi lagi. 



 

 

 

71 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aji, W. M. H. (2019). Asuhan Keperawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa 
Halusinasi Dengar Dalam Mengontrol Halusinasi. 

Ali, M. (2014). Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Pasien Gangguan 
Jiwa di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Arianti, N. & R. (2017). Hubungan Pola Asuh Keluarga dengan Kekambuhan 
Pasien Skizofrenia di RSJ HB Sa’anin Padang. Jurnal Ilmu Kesehatan (JIK). 

Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka 
Cipta. 

Barry Guze, S. R. (2017). Buku Saku Psikiatri. Jakarta: EGC. 

Dahlan, M. S. (2013). Statistik Untuk kedokteran dan Kesehatan: Deskriptif, 
Bivariat, Multivariat, Dilengkapi Aplikasi dengan Menggunakan SPSS (Edisi 
3). Jakarta: Salemba Medika. 

Desi Ariyana Rahayu, T. N. (2019). Penilaian Terhadap Stresor & Sumber 
Koping Penderita Kanker Yang Menjalani Kemoterapi Desil. (18), 95–103. 

Dewi, I. W. P. (2020). Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Klien Skizofrenia Dengan 
Resiko Bunuh Diri. Jurnal Keperawatan Jiwa, Volume 8 N, 211–216. 

Diah Merdekawati, D. D. (2017). Hubungan Pengetahuan Keluarga dan Tingkat 
Reterdasi Mental Dengan Kemampuan Keluarga Merawat. Jurnal 
Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan. 

Ermelinda. (2015). Terapi Lingkungan Pada Pasien Gangguan Jiwa. SurabAya: 
Stikes Abi Surabaya. 

Fleischhacker. (2018). FactorsInfluencing Compliance in Schizophrenia Patient. 
Journal ClinPsychiatry, 10–13. 

Gilang Purnama. (2016). Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien 
Gangguan Jiwa Di RW 09 DESA Cileles Sumedang. Jurnal Pendidikan 
Keperawatan Indoensia, Vo. 2 No., 19–37. 

Hendrawathy, I. D. A. (2020). Komunikasi Terapeutik: Strategi Pemulihan Pasien 
Gangguan Jiwa (Skizofrenia) Berdasarkan Perspektif Ajaran Agama Hindu 
di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Bali: Nilacakra Publishing House. 

Herdiyanto, N. N. H. M. dan Y. K. (2018). Peran Keluarga Terhadap Manajemen 



72 

 

 

 

Relaps (Kekambuhan) Pada Orang Dengan Skizofrenia (ODS). Jurnal 
Psikologi Yudayan, Vol 5 No., 317–330. 

Husnar. (2019). Helping Your Patient Follow His Drug Regime. Jurnal Nursing, 
Vol 10 No. 

Jek Amidos Pardede, Harjuliska, A. R. (2021). Self-Efficacy dan Peran Keluarga 
Berhubungan dengan Frekuensi Kekambuhan Pasien Skizofrenia. Jurnal 
Ilmu Keperawatan Jiwa, Vol 4 No., 57–66. 

Jul Andri, Henni Fberiawati, Panzilion, S. N. S. & D. A. (2019). Implementasi 
Keperawatan Dengan Pengendalian Diri Klien Halusinasi Pada Pasien 
Skizofrenia. Jurnal Kesmas Asclepius, Volume 1. 

Kasjono, Heru, K. (2016). Intisari Epidemologi. Yogyakarta: Mitra Cendikia 
Press. 

Kautsar. (2015). Uji Validitas dan Reliabilitas HamiltonAnxiety Rating Scale 
Terhadap Kecemasan dan Produktivitas Pekerja Visual Inspection PT. 
Widatra Bhakti. Senatek. 

Keliat. (2019). Peran Serta Keluarga Dalam Perawatan Pasien Gangguan Jiwa. 
Jakarta: EGC. 

Kludge. (2020). Partial compliance with antipsychotic edication is common in 
patients with schizophrenia. Australian and New Zealand Journal of 
Psychiatry, 382–388. 

Lestari, D. R., Studi, P., Keperawatan, I., Kedokteran, F., & Lambung, U. (2016). 
Dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien gangguan 
jiwa di wilayah kerja puskesmas banjarbaru. Dunia Keperawatan, 4, 88–92. 

Lubis, N. L. (2016). Depresi. Jakarta: Kencana. 

Mariani. (2019). Faktor yang Berhubungan dengan Kekambuhan Penyakit 
Skizofrenia di Poli Jiwa Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi 
Sulawesi Selatan. 1–18. 

Mesdagh. (2013). Stigma in patients with schizophrenia receiving community 
mental health care: a review of qualitative studies. Journal Social Psychiatry 
Psychiatry Epidemiol, Vol 49, 79–87. 

Muslim. (2018). Penggunaan Klinis Obat Psikotropik (Psychotropic Medication) 
(Edisi Keti). Jakarta: EGC. 

Nanda. (2019). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kekambuhan Pasien 
Skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera 
Utara. Universitas Sumatera Utara. 

Norfai. (2021). Statistika Non-Parametrik Untuk Bidang Kesehatan (Teoritis, 



73 

 

 

 

Sistematis dan Aplikatif). Klaten: Penerbit Lakeisha. 

Notosoedirjo. (2018). Kesehatan Mental. Malang: UMM Press. 

Nototadmodjo, S. (2010). metodologi penelitian kesehatan. jakarta: rineka Cipta. 

Nursalam. (2014). Metodologi Penelitian Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika. 

Nursalam. (2017). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta: Salemba 
Medika. 

Pasaribu, J., Hasibuan, R., Tinggi, S., Kesehatan, I., Carolus, S., Sakit, R., Sawit, 
D. (2019). Medication Adherence Induced Relaps in Schizophrenic Patient. 
Jkj, 1(7), 39–46. 

Pebrianti, D. K. (2021). Penyuluhan Kesehatan tentang Faktor Penyebab 
Kekambuhan Pasien Skizofrenia. Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK), 3(3), 
235. https://doi.org/10.36565/jak.v3i3.160 

Pujiningsih, E. (2021). Keperawatan Kesehatan Jiwa. Guapedia. 

Putra, F. A., Widiyono, & Sukmonowati, W. (2019). Hubungan Kepatuhan 
Minum Obat dengan Tingkat Kekambuhan pada Pasien Skizofrenia. Jurnal 
Keperawatan Universitas Sahid Surakarta, 3(2), 58–66. Retrieved from 
http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PD
F&id=9987 

Rachmawati, S. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kemampuan 
Keluarga Dalam Pencegahan Kekambuhan Pasien Sekizofrenia. Jurnal 
Ilmiah Keperawatan, Vol 6 No. 

Refnandes, R., & Almaya, Z. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Skizofrenia. 17(1). 

RI, D. (2008). Riset Kesehatan Dasar. Jakarta: Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan. 

Rilla Sovitriana. (2019). Dinamika Psikologis Kasus Penderita Skizofrenia. 
Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia. 

Saputra. (2019). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pasien 
Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara. Medan 
USU. 

Sari, Y. P. (2018). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Terjadinya 
Kekmabuhan Pada Penderita Gangguan Jiwa Di Wilayah Kerja Puskesmas 
Sungai Dareh. Perinthis’ Health Journal, Vol. 5 No., 1–11. 

Siahaan. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan. 

Silvya Widya Santi, Daniel Ginting, E. M. S. (2019). Analisis Fungsi-Tugas Case 



74 

 

 

 

Manager Dalam Mengelola Kasus Pasien Rawat Inao (Studi Kasus) di 
RSUD Deli Serdang Kecamatan Lubuk. Ilmiah Simantek, 3(3). 

Simanjuntak. (2017). Penanganan Penderita Skizofrenia Secara Holistik di Badan 
Pelayana Kesehatan Jiwa Nangroe Aceh Darussalam. USU Medan. 

Siringoringo, E. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Kekambuhan Pasien Skizofrenia 
Di Poliklinik Jiwa RSUD H. Andi Sultan Dg Radja. Jurnal Stikes Panrita 
Husada, Vol. 3 No., 24–40. 

Siswanto. (2018). Laporan Nasional Riskesdas. Jakarta: Kemeneterian Kesehatan 
RI. 

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 
Alfabeta. 

Syndi Cintya Arnun1, Tri Admadi, E. E. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga 
dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas 
Geneng Syndi. Cakra Medika,  8(1), 32–38. 

Videback, S. L. (2016). Buku Ajar Keperawatan Jiwa. Jakarta: EGC. 

Wahyuningrum. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan 
Pada Pasien Skizofrenia. Universitas Muhammadiyah Semarang. 

Wardani. (2009). Pengalaman Keluarga Menghadapi Ketidakpatuhan Anggota 
Keluarga Dengan Skizofrenia Dalam Mengikuti Regimen Terapeutik : 

Pengobatan. FIK UI. 

Wardiyah Daulay, Sri Eka Wahyuni, M. L. N. (2020). Pemberdayaan Keluarga 
Dalam Upaya Deteksi Dini Gangguan Jiwa Di Masyarakat. 1(6), 812–816. 

Wiwik Widiyawati, A. Y. (2021). Model Rehabilitasi Sosial Vokasional: Dalam 
Meningkatkan Kemandirian ADL Instrumental Orang Dengsn Gangguan 
Jiwa (ODGJ). Malang: Literasi Nusantara. 

Yunatan Iko Wicaksono. (2016). Gejala Gangguan Jiwa dan Pemeriksaan 
Psikiatri Dalam Praktek Klinis (edition 1). Malang: Medi Nusa Cretive 
(MNC). 

Zaini, M. (2019). Asuhan Keperawatan Jiwa Masalah Psikososial di Pelayanan 
Klinis dan Komunitas. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

Lampiran 1 

LEMBAR PERNYATAAN PENELITI  

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan hormat,  

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi 

Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. 

 Nama  : Maulinda 

 NIM : 70300118054 

 Akan mengadakan penelitian tentang “Analisis Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah 

Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa”. Untuk itu saya memohon 

kesediaannya menjadi responden dalam penelitian saya. Segala hal yang 

bersifat rahasia akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk penelitian ini.  

 Dengan surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya 

sebagai responden saya ucapkan terimakasih.  

 

Gowa, 11Februari 2022 

Penulis 

 

 

Maulinda 
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Lampiran 2  

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama responden   : 

Usia     :  

 Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan 

maksud dari pengumpulan data untuk penelitian tentang “Analisis Faktor 

Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di 

Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa”.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.  

 

Gowa, 11 Februari 2022 

Responden  

 

 

(  ) 

 

 

 

 

Kode Responden : 
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Lampiran 3 
 

KUESIONER PENELITIAN 
Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa 

di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa 
Tahun 2022 

 
 

H. KARAKTERISTIK RESPONDEN  

a. Inisial : 

b. Umur :       tahun 

c. Jenis Kelamin : (     ) Laki-laki    (     ) Perempuan 

d. Suku : (   ) Bugis (   ) Makassar (   ) Toraja (  ) Mandar (   ) lain-lain  

e. Pendidikan : (    ) SD/Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah 

      (    ) SLTP 

       (    ) SLTA 

       (    ) PT 

f. Pekerjaan : 

g. Karakteristik lingkungan : (   ) Perkotaan (   ) Pedesaan (   ) lain-lain 

h. Status perkawinan : (  ) Menikah (  ) Belum Menikah (  ) Duda/Janda 

 

 

 

 

 

 

 

Kode  

 

Tgl: 
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II. DUKUNGAN KELUARGA 

Petunjuk : Berilah checklist (√) pada jawaban yang pasien rasa paling benar. 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1.  Keluarga pasien yang tidak membeda-bedakan 
pasien dengan anggota keluarga lainnya. 

  

2. Keluarga pasien memberikan  rasa percaya pada 
pasien saat sedang menghadapi masalah. 

  

3. Keluarga pasien memperhatikan kebutuhan pasien 
sehari-hari. 

  

4.  Keluarga pasien memberikan rasa nyaman, perasaan 
saling memiliki dan dicintai kepada pasien. 

  

5. Keluarga mengingatkan pasien untuk minum obat 
secara teratur. 

  

6.  Keluarga membantu pasien dengan memberikan 
informasi yang tepat tentang segala sesuatu yang 
dibutuhkan pasien selama pengobatan. 

  

7. Keluarga membimbing pasien untuk bisa bekerja dan 
beraktivitas seperti biasanya. 

  

8. Keluarga membantu pasien melakukan kegiatan 
sesuai dengan kemampuan pasien. 

  

9. Keluarga memberikan pujian atas hasil kerja yang 
positif yang telah dilakukan pasien 

  

10. Keluarga tidak menyediakan waktu menemani pasien 
kontrol ke puskesmas atau rumah sakit. 

  

11.  Keluarga membantu menyelesaikan dan 
memecahkan yang pasien hadapi. 

  

12. Keluarga menfasilitasi transportasi yang dibutuhkan 
oleh pasien selama kontrol ke puskesmas atau rumah 
sakit. 

  

13. Keluarga memotivasi pasien untuk minum obat 
secara teratur. 

  

14. Keluarga memotivasi pasien untuk melakukan 
tindakan yang telah diajarkan perawat di rumah sakit. 

  

15. Keluarga tidak memberikan pujian kepada pasien 
bila pasien dapat melakukan kegiatan secara tepat. 

  

16. Keluarga membantu meningkatkan harga diri dan 
rasa percaya pasien selama perawatan sehingga 
pasien tetap merasa berharga dan berguna. 
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Lampiran 4 
 

III. KEPATUHAN KLIEN MINUM OBAT 

Petunjuk : Berilah checklist (√) pada jawaban yang pasien rasa paling benar. 

 
No. Pertanyaan 

 
Ya Tidak 

1.  Kelemahan kondisi tubuh membuat pasien tidak 
termotivasi untuk minum obat. 

  

2. Rasa obat saat diminum membuat pasien merasa 
enggan untuk minum obat. 

  

3. Pasien berfikir penyakit pasien tidak terlalu diobati.   
4.  Pasien merasa tidak malu dengan penyakit pasien 

sehinga  mau minum obat 
  

5. Pasien tidak yakin penyakit pasien sembuh dengan 
minum obat 

  

6.  Tampilan obat membuat pasien tidak tertarik minum 
obat seperti kemasan dan beraneka ragam. 

  

7. Jadwal minum obat membuat pasien menjadi bosan   
8. Lamanya pengobatan yang pasien jalani membuat 

pasien menghentikan minum obat. 
  

9. Efek obat yang berlebihan membuat pasien mau 
minum obat. 

  

10. Apabila gejala sudah mulai redah, pasien berhenti 
meminum obat. 
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Lampiran 5 
 

IV. DUKUNGAN LINGKUNGAN SEKITAR 

Petunjuk : Berilah checklist (√) pada jawaban yang pasien rasa paling benar. 

 
No. 

 
Pertanyaan Ya Tidak 

1.  Pasien merasa nyaman dengan kondisi lingkungan 
sekitar. 

  

2. Pasien dikucilkan oleh teman-teman dan tetangga 
pasien. 

  

3. Pasien merasa tidak khawatir ketika pasien keluar 
dari rumah. 

  

4.  Pasien merasa bosan dengan lingkungan sekitar 
rumah pasien. 

  

5. Pasien merasa terancam ketika keluar rumah   
6.  Pasien merasa tidak percaya dengan orang-orang 

sekitar rumah pasien. 
  

7. Teman-teman dan tetangga pasien tidak pernah 
memberikan dukungan kepada pasien. 

  

8. Pasien lebih banyak menghabiskan waktu dengan 
keluarga. 

  

9. Keluarga memiliki pengaruh yang lebih besar 
ketimbang teman. 

  

10. Teman-teman tidak pernah mengajak pasien untuk 
mengikuti kegiatan-kegiatan positif (mis, bakti 
sosial). 
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Lampiran 6 
 

V. Kuesioner Kekambuhan  

Petunjuk pengisian :Berilah tanda checklist (√) pada tempat yang disediakan. 

 
No. Pertanyaan 

 
Ya Tidak 

1. Setelah dilakukan perawatan di Puskesmas Samata 
Kabupaten Gowa, muncul satu atau lebih tanda dan 
gejala dibawah ini : 
a. Kurang tidur 
b. Penampilan diri kurang atau tidak rapi  
c. Bicara tidak jelas, menangis seperti anak kecil 
d. Gelisah 
e. Menyerang 
f. Melamun 
g. Menghindar dari orang lain 

  

 
1. Jika Ya, Dalam satu tahun ini berapa kali pasien mengalami kekambuhan? 

a. (    ) 1 kali 

b. (    ) 2 kali  

c. (    ) Lebih dari 2 kali 
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Lampiran 7 

Hasil Karakteristik Responden 

 
Umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Remaja AKhir (17-25 tahun) 5 12.2 12.2 12.2 

Dewasa Awal (26-35 tahun) 7 17.1 17.1 29.3 

Dewasa Akhir (36-45 tahun) 10 24.4 24.4 53.7 

Lansia Awal (46-55 tahun) 9 22.0 22.0 75.6 

Lansia Akhir (56-65 tahun) 10 24.4 24.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 
 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 18 43.9 43.9 43.9 

Perempuan 23 56.1 56.1 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 
 

Suku 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Makassar 41 100.0 100.0 100.0 

 
 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 15 36.6 36.6 36.6 

SLTP 11 26.8 26.8 63.4 

SLTA 15 36.6 36.6 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PNS 1 2.4 2.4 2.4 

Wiraswasta 5 12.2 12.2 14.6 

IRT 18 43.9 43.9 58.5 

Lain-lain 17 41.5 41.5 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 
 

Karakteristik Lingkungan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Perkotaan 28 68.3 68.3 68.3 

Pedesaan 13 31.7 31.7 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 
 

Status Perkawinan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menikah 33 80.5 80.5 80.5 

Belum Nikah 8 19.5 19.5 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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Lampiran 8 

Distribusi Frekuensi  

 
Dukungan Keluarga 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Baik 23 56.1 56.1 56.1 

Baik 18 43.9 43.9 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 
 

Kepatuhan Klien Minum Obat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Patuh 17 41.5 41.5 41.5 

Patuh 24 58.5 58.5 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 
 

Dukungan Lingkungan Sekitar 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Mendukung 18 43.9 43.9 43.9 

Mendukung 23 56.1 56.1 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 
 

Kekambuhan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Jarang 21 51.2 51.2 51.2 

Sering 20 48.8 48.8 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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Lampiran 9  

Hasil Uji Chi-Square 

 
Kategori Dukungan Keluarga * Kekambuhan Crosstabulation 

 
Kekambuhan 

Total Jarang Sering 

Kategori Dukungan Keluarga Kurang Baik Count 8 15 23 

% within Kategori Dukungan 

Keluarga 

34.8% 65.2% 100.0% 

% within Kekambuhan 38.1% 75.0% 56.1% 

% of Total 19.5% 36.6% 56.1% 

Baik Count 13 5 18 

% within Kategori Dukungan 

Keluarga 

72.2% 27.8% 100.0% 

% within Kekambuhan 61.9% 25.0% 43.9% 

% of Total 31.7% 12.2% 43.9% 

Total Count 21 20 41 

% within Kategori Dukungan 

Keluarga 

51.2% 48.8% 100.0% 

% within Kekambuhan 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 51.2% 48.8% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5.665a 1 .017   

Continuity Correctionb 4.266 1 .039   

Likelihood Ratio 5.823 1 .016   

Fisher's Exact Test    .028 .019 

Linear-by-Linear Association 5.527 1 .019   

N of Valid Cases 41     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.78. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Kategori Klien Minum Obat * Kekambuhan Crosstabulation 

 
Kekambuhan 

Total Jarang Sering 

Kategori Klien Minum Obat Tidak Patuh Count 5 12 17 

% within Kategori Klien Minum 

Obat 

29.4% 70.6% 100.0% 

% within Kekambuhan 23.8% 60.0% 41.5% 

% of Total 12.2% 29.3% 41.5% 

Patuh Count 16 8 24 

% within Kategori Klien Minum 

Obat 

66.7% 33.3% 100.0% 

% within Kekambuhan 76.2% 40.0% 58.5% 

% of Total 39.0% 19.5% 58.5% 

Total Count 21 20 41 

% within Kategori Klien Minum 

Obat 

51.2% 48.8% 100.0% 

% within Kekambuhan 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 51.2% 48.8% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5.528a 1 .019   

Continuity Correctionb 4.137 1 .042   

Likelihood Ratio 5.664 1 .017   

Fisher's Exact Test    .028 .020 

Linear-by-Linear Association 5.393 1 .020   

N of Valid Cases 41     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.29. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4.108a 1 .043   

Continuity Correctionb 2.931 1 .087   

Likelihood Ratio 4.179 1 .041   

Fisher's Exact Test    .062 .043 

Linear-by-Linear Association 4.008 1 .045   

N of Valid Cases 41     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.78. 

b. Computed only for a 2x2 table 

  
 

 

Kategori Dukungan Lingkungan Sekitar * Kekambuhan Crosstabulation 

 
Kekambuhan 

Total Jarang Sering 

Kategori Dukungan 

Lingkungan Sekitar 

Tidak Mendukung Count 6 12 18 

% within Dukungan 

Lingkungan Sekitar 

33.3% 66.7% 100.0% 

% within Kekambuhan 28.6% 60.0% 43.9% 

% of Total 14.6% 29.3% 43.9% 

Mendukung Count 15 8 23 

% within Dukungan 

Lingkungan Sekitar 

65.2% 34.8% 100.0% 

% within Kekambuhan 71.4% 40.0% 56.1% 

% of Total 36.6% 19.5% 56.1% 

Total Count 21 20 41 

% within Dukungan 

Lingkungan Sekitar 

51.2% 48.8% 100.0% 

% within Kekambuhan 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 51.2% 48.8% 100.0% 
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Lampiran 10 

Hasil Uji Regresi Logistic Berganda 

 
 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 41 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 41 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 41 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 

cases. 
 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

Jarang 0 

Sering 1 

 
 

Variables not in the Equation 
 Score df Sig. 

Step 0 Variables Kategori Dukungan Keluarga 5.665 1 .017 

Kategori Klien Minum Obat 5.528 1 .019 

Dukungan Lingkungan 

Sekitar 

4.108 1 .043 

Overall Statistics 12.200 3 .007 
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Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a Kategori Dukungan 

Keluarga 

-1.224 .766 2.551 1 .110 .294 .066 1.320 

Kategori Klien Minum 

Obat 

-1.708 .807 4.476 1 .034 .181 .037 .882 

Dukungan 

Lingkungan Sekitar 

-1.552 .798 3.780 1 .052 .212 .044 1.013 

Constant 6.805 2.288 8.848 1 .003 901.910   

a. Variable(s) entered on step 1: Kategori Dukungan Keluarga, Kategori Klien Minum Obat, Dukungan 

Lingkungan Sekitar. 

 
 

Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

Kekambuhan 

Percentage Correct Jarang Sering 

    

Step 1 Kekambuhan Jarang 15 6 71.4 

Sering 5 15 75.0 

Overall Percentage   73.2 

a. The cut value is .500 
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Lampiran 11 

Master Tabel  

                                                                 DUKUNGAN LINGKUNGAN SEKITAR KEKAMBUHAN KELOMPOK 

Inisial Umur JK Suku Pendidikan Pekerjaan KL Status Perkawinan P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P11 P12 P13 P14 P15 P16 TOTAL P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL P1 TOTAL Dukungan Keluarga Kepatuhan Klien Minum Obat Dukungan Lingkungan Sekitar Kekambuhan 

Ny. E 3 2 2 3 4 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 1 1 2 2 2 1

Ny. F 1 2 2 3 4 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 7 1 1 2 2 2 1

Ny. J 5 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6 1 1 2 1 2 1

Ny. T 5 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7 1 1 2 1 2 1

Tn. S 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 1 1 2 2 2 1

Ny. P 1 2 2 3 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1

Ny. N 4 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 4 3 3 1 1 1 2

Tn. G 3 1 2 3 4 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 6 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 2 2 1 2 1 2

Ny. S 4 2 2 3 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 6 2 2 1 1 2 2

Tn. S 5 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 2 2 2 1 2 2

Ny. H 5 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 1 2

Tn. S 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 1 1 2 2 1 1

Tn. A 4 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 14 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7 3 3 2 2 2 2

Ny. R 5 2 2 3 3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6 1 1 2 2 2 1

Tn. A 5 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 14 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6 1 1 2 2 2 1

Ny. S 3 2 2 2 3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 11 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 6 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7 1 1 2 2 2 1

Tn. A 1 1 2 3 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 1 1 2 2 2 1

Ny. S 4 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 11 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 1 1 1

Ny. N 5 2 2 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6 2 2 1 1 2 2

Ny. N 1 2 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 1 1 2

Ny. R 3 2 2 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 7 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 2 2 1 1 2 2

Tn. A 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 2 2 1 1 2

Ny. C 4 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 1 1 2 2 1 1

Tn. F 3 1 2 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2 1 2 1 2

Ny. H 4 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 2 2 2 2 1 2

Ny. N 2 2 2 3 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1

Ny. S 4 2 2 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 2 1 2 1 2

Tn. S 3 1 2 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 1 1 1 2 1 1

Tn. A 4 1 2 1 4 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7 2 2 1 2 2 2

Tn. R 3 1 2 1 4 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 6 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 2 2 1

Tn. D 2 1 2 2 4 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 7 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 1 1 1 2 2 1

Tn. H 2 1 2 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 2 2 1 2 2 2

Ny. I 4 2 2 1 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 7 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 7 2 2 1 2 2 2

Tn. I 1 1 2 3 4 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 1 1 2 2 2 1

Ny. J 3 2 2 2 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 2 1 1 1 2

Tn. K 5 1 2 1 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 2 1 1 1 2

Ny. J 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9 1 1 1 2 2 1

Ny. L 5 2 2 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 2 2 1 1 1 2

Tn. I 2 1 2 3 4 1 2 1 O 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 7 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 1 1 2 1

Ny. N 2 2 2 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 1

Tn. M 5 1 2 1 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 2 1 1 1 2

DATA KUESIONER SKIZOFRENIA
DUKUNGAN KELUARGA KEPATUHAN KLIEN MINUM OBAT
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