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Abstract  

Anxiety in pregnant women is a condition in which the mother feels anxious, afraid, and loses 

confidence in facing the process of releasing the results of conception that is full-term. In 

Indonesia, which is about 28.7% of pregnant women experience anxiety in the third trimester. 

This study aims to determine the relationship between family support and the level of anxiety 

facing labor in third-trimester primigravida pregnant women. This research had conducted 

with a cross-sectional approach at RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar. A total of 90 pregnant 

women had selected as samples using a purposive sampling technique. The results showed that 

the parental support variable had a relationship with the anxiety level of pregnant women 

(p=0.003). Meanwhile, husband support (p=0.755) and in-law support (p=0.921) did not have 

a significant relationship with the anxiety level of pregnant women. It concluded that good 

parental support can reduce the anxiety level of third-trimester primigravida pregnant women 

facing labor. 

 

Keywords : pregnancy, family support, anxiety level, HARS. 
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Abstrak 

Kecemasan pada ibu hamil merupakan suatu keadaan di mana ibu merasa gelisah, takut, dan 

kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi proses pengeluaran hasil konsepsi yang cukup 

bulan. Di Indonesia, sekitar 28,7% ibu hamil mengalami kecemasan pada trimester III. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap tingkat 

kecemasan menghadapi persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III. Peneltian ini 

dilakukan dengan pendekatan cross sectional di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar. Sebanyak 90 

orang ibu hamil dipilih sebagai sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel dukungan orang tua memiliki hubungan dengan 

tingkat kecemasan ibu hamil (p=0,003). Sedangkan, dukungan suami (p=0,755) dan dukungan 

mertua (p=0,921) tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kecemasan ibu 

hamil. Disimpulkan bahwa dukungan orang tua yang baik dapat menurunkan tingkat 

kecemasan ibu hamil primigravida trimester III dalam menghadapi persalinan. 

  

Kata kunci : kehamilan, dukungan keluarga, tingkat kecemasan, HARS. 

 



   

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehamilan adalah pengalaman spiritual penting yang menimbulkan 

banyak perubahan psikologis pada wanita hamil. Dalam kehamilan akan 

terjadi perubahan hormon, perubahan hormon ini akan mengakibatkan ibu 

mengalami beberapa perubahan emosional yang akan menimbulkan 

kecemasan bahkan sampai depresi. Kecemasan dan depresi selama kehamilan 

adalah masalah utama yang terjadi di masyarakat karena prevalensinya yang 

tinggi (Puspitasari dan Wahyuntari, 2020). 

Kecemasan pada ibu hamil dapat timbul khususnya pada trimester 

ketiga kehamilan hingga saat persalinan, dimana pada periode ini ibu hamil 

merasa cemas terhadap berbagai hal seperti normal atau tidak normal bayinya 

lahir, nyeri yang akan dirasakan, dan sebagainya. Kecemasan pada saat 

bersalin lebih berisiko dialami pada ibu hamil pertama atau primigravida dari 

pada multigravida, dikarenakan belum adanya pengalaman dalam persalinan 

sehingga memunculkan kecemasan berlebih (Dinopawe, Makatita, dan 

Alerbitu, 2021). Kecemasan yang berlebih akan memunculkan risiko 

komplikasi selama persalinan, mempengaruhi lemahnya kontraksi uterus 

sehingga persalinan berlangsung lama atau lebih dari 24 jam. Partus lama 

dapat mengakibatkan kejadian perdarahan pada ibu bersalin dan asfiksia pada 

bayi baru lahir yang menjadi penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi  

(Dinopawe et al., 2021). 
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Kecemasan yang sering terjadi pada ibu hamil sebesar 29,2% 

dibandingkan ibu yang postpartum sebesar 16,5%. Kecemasan yang terjadi 

selama kehamilan diperkirakan akan memengaruhi antara 15-23% wanita dan 

berpengaruh dengan peningkatan risiko negatif pada ibu dan anak yang 

dilahirkan. Prevalensi kecemasan pada ibu hamil diperkirakan antara 7-20% di 

negara maju sementara pada negara berkembang dilaporkan 20% atau lebih 

(Siregar et al., 2021). 

Ada beberapa negara berkembang di dunia yang berisiko tinggi 

terjadinya kecemasan sedang pada ibu hamil diantaranya negara Uganda ada 

sebanyak 18,2% ibu hamil mengalami kecemasan, di Nigeria sebanyak 12,5%, 

di Zimbabwe sebanyak 19%, dan di Afrika Selatan 41%. Sedangkan di benua 

Eropa ada sebanyak 81% wanita hamil di United Kingdom pernah mengalami 

gangguan kecemasan tingkat sedang pada kehamilannya. Sedangkan di 

Perancis ada sebanyak 7,9% ibu primigravida mengalami kecemasan sedang 

selama hamil (Herawati, Fitri, dan Paulina, 2021). 

Di Indonesia sendiri, terdapat 373.000.000 orang ibu hamil. Dan 

sebanyak 107.000 atau 28,7% diantaranya mengalami kecemasan yang terjadi 

pada ibu hamil trimester III menjelang proses persalinan (Siregar et al., 2021). 

Data profil kesehatan RI tahun 2020 menunjukkan terdapat 5.256.483 ibu 

hamil yang tercatat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, 

mencakup Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan jumlah cakupan 

ibu hamil tertinggi ke-6 mencapai 185.004 ibu hamil, dengan Kota Makassar 
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menjadi wilayah dengan jumlah ibu hamil terbanyak di Sulawesi Selatan 

mencapai 30.990 ibu hamil (Kemenkes RI, 2019). 

Lebih dari setengah atau sebesar 54% ibu hamil mengalami perubahan 

psikologis berupa kecemasan selama kehamilan (Rustikayanti, Kartika, dan 

Herawati, 2016). Perubahan psikologis yang sering terjadi pada ibu hamil di 

usia kehamilan trimester I biasanya akan merasakan kekecewaan, penolakan, 

kecemasan, hingga rasa sedih. Sementara pada ibu hamil trimester II keadaan 

psikologis ibu akan tampak lebih tenang dan mulai mampu beradaptasi 

dengan kondisi yang dimilikinya. Sedangkan pada ibu hamil trimester III 

perubahan psikologis ibu akan lebih kompleks dibandingkan trimester 

sebelumnya akibat kondisi kehamilan yang sudah semakin membesar. Seiring 

dengan bertambahnya usia kehamilan tersebut, perubahan psikologis yang 

paling dominan dirasakan ibu hamil adalah rasa cemas yang akan terus 

dirasakan hingga masa persalinan (Elvina, ZA, dan Rosdiana, 2018). 

Kecemasan dalam Al-Quran dimaknai sebagai kata khauf, yaitu suatu 

keadaan hati yang tidak tenang mengenai masa depan. Hal tersebut terjadi 

akibat keraguan dalam hati seseorang (dhaiq) yang akan menimbulkan sifat 

gelisah (halu’a) hingga merasa kesusahan (hazn) (Rusydi, 2015).  
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Rasa khawatir atau was-was disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 

ke-62 yang berbunyi: 

عَوِلَ  َّ خِشِ  مِ الْْٰ ْْ الْيَ َّ  ِ ابـِـِٕيْيَ هَيْ اٰهَيَ باِللّٰه الصَّ َّ الٌَّصٰشٰٓ  َّ ا  ّْ َُادُ الَّزِيْيَ  َّ ا  ْْ اِىَّ الَّزِيْيَ اٰهٌَُ

ىَ  ْْ لَْ ُنُْ يحَْضًَُ َّ نْ  ِِ فٌ عَليَْ ْْ لَْ خَ َّ نْْۚ  ِِ ٌْذَ سَبِّ نْ اجَْشُُُنْ عِ ُِ  صَالِحًا فلََ

Terjemahnya :  

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, 

orang-orang Nasrani dan orang-orang sabi'in, siapa saja (di antara 

mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan 

kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa 

takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati”. 

 

Menurut An-Nafahat Al-Makkiyah dalam tafsirnya mengenai surah 

Al-Baqarah ayat 62, yang berbunyi: Allah mengabarkan bahwasannya mereka 

yang beriman dari umat ini yaitu umat Muhammad صلى الله عليه وسلم dan mereka yang 

beriman dari umat yang terdahulu; yaitu yahudi pengikut Musa dan Nashara 

pengikut Isa serta para shabi’in yang mereka di atas agama Ibrahim; yang 

bahwasannya barang siapa ynag beriman diantara mereka kepada Allah dan 

hari akhir serta membenarkan para rasul mereka dan beramal dengan amalan 

sholeh maka sungguh mereka akan mendapatkan balasan yang besar di sisi 

Allah dan tidak ada rasa takut pada mereka untuk menunggu hari pembalasan 

dan hisab serta mereka juga tidak beresedih atas apa yang luput dari urusan 

dunia mereka. 

Berdasarkan penjelasan ayat di atas bahwasannya seorang yang benar-

benar beriman dan istiqomah dalam menjalankan syariat Allah yang lurus 

diberikan kabar gembira berupa hilangnya rasa takut dan sedih dari mereka. 
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Jika tidak ada rasa takut maka akan merasa aman dan  jika hilang kesedihan 

akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan.  

Selain itu, kata khauf dalam surah Al-Baqarah  ayat ke-112 yang 

berbunyi : 

ىَ  ْْ لَْ ُُنْ يَحْضًَُ َّ نْ  ِِ فٌ عَليَْ ْْ لَْ خَ َّ  ٖۖ  َ ٌْذَ سَبِّ ٍٗ عِ  ٓٗ اجَْشُ َٗ َْ هُحْسِيٌ فلََ ُُ َّ  ِ َٗ لِلّٰه َِ جْ َّ   بلَٰٔ هَيْ اسَْلَنَ 

Terjemahnya: 

“Tidak! Barangsiapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan 

dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada 

rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih ha.” 

 

Menurut Al-Mukhtashar dalam tafsirnya mengenai surah Al-Baqarah 

ayat ke-112 yang berbunyi : Sesungguhnya surga itu akan dimasuki oleh 

setiap orang yang tulus dan ikhlas kepada Allah serta melaksanakan ibadah 

dengan baik, yaitu dengan mengikuti ajaran Rasulullah. Itulah sifat orang 

yang akan masuk surga dari golongan manapun. Dia akan mendapatkan 

ganjaran dari Allah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dalam 

menghadapi apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Mereka juga tidak pernah 

bersedih hati atas kenikmatan dunia yang dilewatkannya. Sifat-sifat tersebut 

setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW tidak terpenuhi kecuali pada diri 

kaum muslimin. 

Pada ayat di atas sudah dijelaskan bahwasannya seseorang yang 

mengikuti perintah Allah dengan tulus dan ikhlas maka ia tidak akan merasa 

khawatir dalam menghadapi masalah di dunia. 
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Adapun beberapa hal yang dapat diamalkan oleh wanita sebagai orang 

yang beriman selama menghadapi kehamilan dan persalinan, yaitu:  

a. Menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong 

Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan shalat ketika sedang 

ditimpa masalah yang membuat beliau merasa tegang, berdasarkan surah 

Al-Baqarah ayat ke-45 : 

ا لَكَبيِْشَةٌ اِلَّْ عَلَٔ الْخٰشِعِيْيَ   َِ اًَِّ َّ لْٰةِ ۗ  الصَّ َّ بْشِ  ا باِلصَّ ْْ اسْتعَِيٌُْ َّ  

Artinya:  

“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan 

salat. Dan (salat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang 

yang khusyuk.” 

 

Menurut Al-Mukhtashar dalam tafsirnya mengenai surah Al-

Baqarah ayat ke-45 yang berbunyi: Mintalah pertolongan dalam 

menghadapi segala situasi yang berkaitan dengan masalah agama dan 

dunia kalian dengan kesabaran dan salat yang dapat mendekatkan dan 

menghubungkan diri kalian dengan Allah. Maka Allah akan menolongmu 

dalam mengatasi setiap kesulitan yang menderamu. Sesungguhnya salat 

itu benar-benar sulit dan berat kecuali bagi orang-orang yang tunduk dan 

patuh kepada Rabb mereka. 

 

Sholat bukan hanya dilihat sebagai suatu kewajiban, melainkan 

kebutuhan mendasar bagi kehidupan. Banyak simbol hikmah yang dapat 

diambil ketika kita sholat seperti postur, irama, gerak ritmik tubuh kita. 

Mulai dari berdiri, mengucapkan takbir, rukuk, menunduk, sujud, dan 

terakhir salam. Seseorang yang benar-benar menghayati sholatnya dengan 

ikhlas, tuma’ninah, dan khusyuk akan tenang dan terhindar dari 

kegelisahan, kecemasan, depresi dan semacamnya (Ahmad, 2015). 
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Pada ayat di atas sudah sesuai dengan penelitian Ahmad (2015) 

yang menjelaskan bahwa jika kita menjadikan sabar dan sholat sebagai 

penolong, insyaallah kita akan merasa tenang dan kita akan terhindari dari 

rasa kecemasan. 

b. Memperbanyak dzikir dan berdoa kepada Allah SWT 

Dzikir dan doa dapat membantu individu membentuk persepsi 

bahwa stresor apapun akan dapat dihadapi dengan baik dengan bantuan 

Allah SWT. Umat islam percaya bahwa penyebutan Allah secara berulang 

(dzikir) dapat menyembuhkan jiwa dan menyembuhkan berbagai penyakit. 

Seseorang yang melakukan dzikir, ia akan merasa dirinya dekat dengan 

Allah, berada dalam penjagaan dan lindungan-Nya, yang kemudian akan 

membangkitkan kepercayaan diri, kekuatan, perasaan aman, tentram, dan 

bahagia. Dzikir akan membuat seseorang merasa tenang sehingga 

kemudian menekan sistem kerja syaraf simpatetis dan mengaktifkan 

sistem kerja syaraf parasimpatetis (Niko, 2018). Sebagaimana Allah SWT 

berfirman pada surah Ar-Ra’d :  

ِ تطَْوَ  ِ ۗ الََْ بِزِكْشِ اللّٰه نْ بِزِكْشِ اللّٰه ُِ بُ ْْ تطَْوَىِٕيُّ قلُُ َّ ا  ْْ بُ ۗ الَّزِيْيَ اٰهٌَُ ْْ  ىِٕيُّ الْقلُُ

Terjemahnya: 

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

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 

mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” 

Tafsir ayat di atas menurut Kementerian Agama Republik Indonesia 

bahwa mereka yang mendapat petunjuk adalah orang-orang yang beriman 

kepada Allah dan rasul-Nya, dan hati mereka menjadi tenang dan tenteram 

dengan banyak mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan banyak 
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mengingat Allah hati menjadi tenteram. Mereka itulah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan rasulnya dan mengerjakan kebajikan serta amal 

saleh. Mereka pasti mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik di 

akhirat kelak, berupa surga dan keridaan Allah. 

Pada tafsir di atas menjelaskan bahwa seseorang yang memperbanyak 

dzikir dan berdoa kepada Allah SWT, insyaallah seseorang tersebut hati 

mereka akan merasa tenteram dan terhindar dari kecemasan.  

Kecemasan selama kehamilan dapat dipengaruhi dalam beberapa 

faktor seperti usia ibu, tingkat pendidikan dan dukungan keluarga termasuk 

dukungan suami (Siregar et al., 2021). Dukungan pada ibu bersalin dapat 

mengurangi kecemasan ibu dalam menghadapi persalinan terutama dukungan 

keluarga (Zuhrotunida & Yudiharto, 2017). Dukungan keluarga adalah 

pemberian perhatian, dorongan, kasih sayang, barang, informasi dan jasa dari 

orang-orang terdekat seperti suami/istri, orang tua, mertua dan orang terdekat 

lainnya sehingga penerima dukungan merasa disayangi dan dihargai. Adapun 

dukungan yang diberikan yaitu dukungan informasional, dukungan penilaian, 

dukungan instrumental, dan dukungan emosional (Noviana, Peristianto, dan 

Abdullah, 2022). Dukungan yang di berikan dapat berupa semangat dan 

perhatian kepada ibu hamil, dengan begitu, ibu hamil dapat kuat secara mental 

untuk menghadapi segala hal di masa kehamilannya dan juga menjelang masa 

persalinannya (Hernanto, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian yang di 

lakukan oleh Ida Ria Royentina Sidabukke dan Ronni Naudur Siregar (2020) 

didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pada ibu bersalin di 

Rumah Sakit Restu Medan Tahun 2018 adalah ada pengaruh faktor nyeri, 

keadaan fisik, riwayat kehamilan, riwayat ANC, dan dukungan suami terhadap 

kecemasan pada ibu hamil (Sidabukke dan Siregar, 2020). Adapun penelitian 

dari Nurfaizah Alza dan Ismarwati (2017) menunjukkan faktor yang 

berhubungan dengan kecemasan ibu hamil trimester III adalah dukungan 

suami dengan sedangkan usia ibu, tingkat pendidikan, pekerjaan, graviditas 

dan latihan fisik tidak berpengaruh dengan kecemasan ibu hamil trimester III 

(Alza dan Ismarwati, 2017). 
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Dari penelitian Febria Syafyu Sari dan Wira Novriani (2017) 

Didapatkan hasil analisa univariat menunjukkan bahwa (80%) mendapatkan 

dukungan dari keluarga dan (53,3%) mengalami kecemasan ringan, (20%) 

mengalami panik, (16,7%) mengalami kecemasan sedang dan 10% responden 

mengalami kecemasan berat. Pada analisa bivariat terdapat hubungan antara 

dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan menjelang persalinan trimester 

ketiga. Keluarga memberikan dukungan pada ibu menjelang persalinan agar 

ibu merasa tenang dan mengurangi kecemasan ibu menjelang persalinan (Sari 

dan Novriani, 2017). Pada penelitian yang di lakukan oleh Lailatul Latifah 

pada tahun 2016 didapatkan hasil dua variabel dukungan keluarga yaitu 

dukungan emosional dan dukungan instrumental yang berhubungan dengan 

kecemasan ibu hamil primigravida di wilayah kerja Puskesmas Pandian, 

Sumenep (Latifah, 2016).  

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul 

penelitian tentang “Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat 

Kecemasan dalam Mempersiapkan Persalinan pada Ibu Hamil Primigradiva 

Trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan rumusan 

masalah yaitu “Apakah Terdapat Hubungan Dukungan Keluarga dengan 

Tingkat Kecemasan Mempersiapkan Persalinan pada Ibu Hamil Primigravida 

Trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar?”  

C. Hipotesis 
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1. Hipotesis nol (H0) 

Semakin rendah dukungan keluaga maka semakin tinggi tingkat 

kecemasan pada ibu hamil. 

2. Hipotesis alternatif (Ha) 

Semakin tinggi dukungan keluarga maka semakin rendah tingkat 

kecemasan pada ibu hamil.  
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D. Definisi Operasional 

Tabel 1.1  

Definisi Operasional 

Variable 
Definisi 

operasional 
Cara ukur Alat ukur Hasil ukur 

Skala 

ukur 

Variable bebas: 

dukungan keluarga 

(suami, orangtua 

kandung, mertua) 

Sikap, tindakan, 

perhatian, 

motivasi serta 

kasih sayang yang 

diberikan 

keluarga (suami, 

orangtua 

kandung, mertua) 

kepada ibu hamil 

primigravida 

trimester III yang 

akan menghadapi 

proses persalinan. 

 

Favourable:  

a. Selalu skor: 4 

b. Sering skor: 3 

c. Kadang- kadang skor: 2  

d. Tidak pernah skor: 1  

 

Unfavourable:  

a. Selalu skor: 1  

b. Sering skor: 2  

c. Kadang-kadang skor: 3 

d.Tidak pernah: 4   

 

Kuisioner  

 

a.Kurang 

mendukung ≤ 

mean 

b. Mendukung 

jika 

skor ≥ mean  

  

 

Nominal  

 

Variable terikat : 

kecemasan ibu 

hamil  

 

Suatu kondisi 

yang tidak 

menyenangkan 

yang dialami oleh 

ibu hamil yang 

akan menghadapi 

persalinan.  

 

a. Skor 0 (tidak ada gejala)  

b. Skor 1 (1 gejala dari 

pilihan yang ada) 

c. Skor 2 (kurang dari 

separuh gejala)  

d. Skor 3 (separuh atau 

lebih dari gejala yang ada)  

e. Skor 4 (semua gejala 

yang ada)  

(Lestari, 2015) 

Kuisioner  

 

a. Tidak ada 

kecemasan: 

skor < 14  

b. Kecemasan 

ringan: skor 

14- 20  

c. Kecemasan 

sedang: skor 

21-27  

d. Kecemasan 

berat: skor 28- 

41 

e. Panik: skor 

42-56 

Ordinal  
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E. Kajian Pustaka 

No Penelitian Judul Metodelogi 
Jumlah 

sampel 

Cara 

pengukuran 
Hasil 

1 Yohana 

Game & 

Elika 

Puspitasari 

(2018)  

 

Pengaruh Dukungan 

Suami Terhadap 

Kecemasan Ibu Hamil 

dalam Menghadapi 

Persalinan di 

Puskesmas Tegalrejo 

Yogyakarta. 

Deskriptif 

kolerasional 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif, 

menggunak 

an rancangan 

cross 

sectional.  

40 

sampel 

Kuesioner  Ada hubungan antara 

dukungan suami 

dengan tingkat 

kecemasan ibu hamil 

menghadapi persalinan 

di Puskesmas 

Tegalrejo Yogyakarta 

dengan keeratan 

hubungan rendah.  

2 Nur Fita 

Normalasa 

ri & 

Kumsih 

Astuti 

(2020) 

Hubungan Antara 

Dukungan Suami dan 

Partisipasi Mengikuti 

Kelas Ibu Hamil 

Dengan Kecemasan 

Menghadapi Persalinan 

Primigravida Trimester 

Tiga di Puskesmas 

Nglipar II. 

kuantitatif 50 

sampel 

skala Ada hubungan antara 

dukungan suami dan 

partisapasi mengikuti 

kelas ibu hamil dengan 

kecemasan 

menghadapi 

persalinan.  

 

3 Helena J, et 

al (2017)  

Kecemasan dan 

respons saraf terhadap 

wajah selama masa 

kehamilan. 

 

Prosedur 

sebelum 

perekrutan, 

dan semua 

wanita 

memberikan 

informed 

consent.  

 

50 

sampel 

 

skala Hasil menunjukkan 

kecemasan antenatal 

dapat menyebabkan 

pengolahan lebih 

dalam netral, 

emosional ambigu, 

wajah bayi saat hamil. 

Temuan ini dibahas 

dicahaya karya lain 

yang menunjukkan 

bias interpretif 

terhadap ancaman 

sebagai respons 

terhadap rangsangan 

netral di Indonesia 

kegelisahan. 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui hubungan 

dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan mempersiapkan persalinan 

pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 

Makassar.  

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui dukungan keluarga dalam mempersiapkan persalinan di 

RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.  

b. Mengetahui tingkat kecemasan pada ibu hamil primigravida trimester 

III dalam mempersiapkan persalinan di RSIA Sitti Khadijah 1 

Makassar. 

c. Mengetahui hubungan dukungan suami dengan tingkat kecemasan 

mempersiapkan persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III di 

RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.  

d. Mengetahui hubungan dukungan orang tua dengan tingkat kecemasan 

mempersiapkan persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III di 

RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.  

e. Mengetahui hubungan dukungan mertua dengan tingkat kecemasan 

mempersiapkan persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III di 

RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.  
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G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Manfaat dalam penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, 

wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam rangka penerapan teori. 

2. Bagi masyarakat 

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya 

dukungan keluarga terhadap tingkat kecemasan ibu hamil dalam 

menghadapi persalinan. 

3. Bagi institusi 

Diharapkan menjadi referensi dan bahan pembelajaran untuk 

peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan topik yang berhubungan dengan judul di atas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kehamilan 

1. Definisi kehamilan 

Kehamilan merupakan salah satu peristiwa yang di lalui setiap 

perempuan untuk menjadi seorang ibu dan merupakan suatu proses 

yang normal. kehamilan biasanya terjadi selama 9 bulan atau sekitar 

38 minggu hingga 40 minggu. Selama masa kehamilan biasanya ibu 

hamil merasakan perubahan. Tetapi perubahan tersebut bersifat 

fisiologis  atau normal bagi ibu hamil. (Chairunnisa dan 

Fourianalistyawati, 2019). 

Kehamilan merupakan fenomena kompleks yang juga 

menyebabkan perubahan fisiologis, psikologis dan sosial yang kuat, 

terutama pada ibu yang pertama kali hamil. (Riska, Purwara, dan 

Ganiem, 2019). Kehamilan adalah kondisi yang menimbulkan 

perubahan fisik maupun psikososial seorang wanita karena 

pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi dan janinnya. 

(Sangkoy, Ake, & Mongdong, 2020). 

2. Klasifikasi kehamilan 

Menurut (Walyani, 2017), berdasarkan jumlahnya kehamilan 

seorang wanita dapat dibedakan menjadi: 

a. Primigravida yaitu wanita pertama kali hamil atau 1 kali 

mengalami kehamilan. 
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b. Multigravida yaitu seorang wanita yang sudah beberapa kali hamil. 

3. Perubahan psikologis pada kehamilan 

a. Trimester I 

Pada trimester awal adalah masa yang paling rawan dan 

pada trimester ini sikap yang muncul pada ibu hamil biasa 

dikatakan sebagai sikap ambivalent yang artinya ibu hamil kadang-

kadang merasakan emosi yang berbeda-beda, terkadang ibu merasa 

senang dan bahagia karena akan memiliki momongan atau buah 

hati. Pada saat hamil terkadang ibu juga merasakan sedih karena 

pada saat hamil hormon progesteron dan estrogen akan meningkat 

sehingga akan menyebabkan mual dan muntah setiap pagi yang 

akhirnya akan membuat ibu merasa lelah dan lemah selama masa 

kehamilan (Tyastuti, 2016). 

Pada trimester awal, ibu hamil juga akan mengalami 

kecemasan yang disebabkan karena morning sickness, sebenarnya 

hal ini termasuk wajar atau normal dari tanda-tanda dan gejala 

awal kehamilan, akan tetapi dengan berbagainya tingkat yang 

dialami mulai dari ringan, berat atau berlebihan mengalaminya hal 

ini bisa disebabkan selain faktor hormon, faktor pola makan yang 

tidak teratur dan faktor psikologis ibu juga sangat mempengaruhi 

untuk memicu rasa mual dan muntah yang dialami. Apalagi 

kejadian tersebut sampai berlansung sepanjang hari, ini tentu bisa 

memepengaruhi distress dan kecemasan baik pada istri dengan 
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kehamilannya dan juga pada suami yang ikut merasakannya 

(Kustriyani, Wulandari, & Chandra, 2017). 

b. Kecemasan pada trimester II 

Kecemasan pada trimester II berkaitan dengan kondisi 

kesejahteraan ibu dan janin, rasa aman dan nyaman selama proses 

kehamilan, pengalaman keguguran atau hal buruk selama 

kehamilan sebelumnya, sikap menerima kehamilan serta dukungan 

dari suami dan keluarga. Pada trimester ke II rasa cemas ibu akan 

kehamilannya mulai berkurang karena ibu hamil mulai mampu 

untuk melindungi dan menyediakan kebutuhan bagi janin (Hasim, 

2018). Di samping itu ibu hamil juga mulai terbiasa dengan 

keadaan tubuhnya dan mulai menerima perubahan-perubahan yang 

terjadi pada dirinya                  (Tyastuti, 2016). 

c. Kecemasan pada trimester III 

Trimester tiga merupakan fase akhir dari kehamilan, tahap 

ini ibu hamil akan menunggu waktu untuk bertemu sang buah hati 

setelah 9 bulan lamanya ibu mengandung. Pada trimester ini 

merupakan periode kewaspadaan pada ibu hamil karena sewaktu-

waktu ia dapat melahirkan dan ibu hamil sudah mulai merasakan 

tanda-tanda persalinan. Selain pada trimester tiga merupakan 

periode menunggu dan kewaspadaan, ibu hamil juga kembali 

merasakan emosi seperti pada trimester satu yakni merasa cemas 

dan takut akan kelahiran bayinya. Ibu hamil takut bahwa dirinya 
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tidak dapat melahirkan bayi dalam keadaan normal dan ia merasa 

khawatir jika semua perhatian selama ia hamil sudah tidak ada lagi. 

Pada tahap ini peran suami dan keluarga sangat dibutuhkan oleh 

ibu untuk tetap tenang (Tyastuti, 2016). 

Pada masa trimester tiga calon ibu juga akan semakin peka 

perasaannya, dimana Calon ibu akan lebih sering mengelus-elus 

perutnya untuk menunjukkan perlindungannya kepada janin, 

senang berbicara kepada janin, terutama ketika janin berubah 

posisi. Banyak calon ibu yang sering berkhayal atau bermimpi 

tentang apabila hal-hal negatif akan terjadi kepada bayinya saat 

melahirkan nanti. Khayalan-khayalan tersebut seperti kelainan 

letak bayi, tidak dapat melahirkan, atau bahkan janin akan lahir 

dengan kecacatan. Sehingga pada masa ini tingkat kecemasan ibu 

akan semakin meningkat (Syamsiah & Salim, 2019). 

Perubahan psikologis yang terjadi pada sebagian ibu hamil 

trimester pertama dan trimester ketiga cenderung mengalami 

kecemasan, sedangkan pada trimester kedua ibu hamil cenderung 

menunjukkan penerimaannya terhadap kehamilan. Kecemasan 

yang ditunjukkan pada trimester pertama dan ketiga biasanya 

memiliki perbedaan. Pada trimester pertama kecemasan yang 

ditunjukkan ibu hamil merupakan kecemasan terhadap kondisi 

kehamilannya, lain halnya dengan kecemasan pada trimester 

ketiga. Pada trimester ketiga kebanyakan ibu hamil merasakan 
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gejolak kecemasan yang baru, biasanya kecemasan yang timbul 

adalah kecemasan dalam menghadapi persalinan dan perasaan 

tanggung jawab dalam mengasuh bayi yang akan dilahirkannya 

(Tyastuti, 2016). 

 

B. Kecemasan 

1. Definisi kecemasan 

Kecemasan adalah ketakutan yang menyebar dan tidak jelas 

terkait dengan perasaan tidak yakin, tidak berdaya, perasaan terisolasi, 

keterasingan, dan keresahan. Orang yang mengalami kecemasan 

merasakan bahwa kepribadiannya terancam. (Asmariyah, Novianti, 

dan Suriyati, 2021) 

Kecemasan merupakan perasaan ketidaknyamanan yang tidak 

mudah yang disertai dengan respon autonomis, sumbernya sering kali 

tidak spesifik atau tidak diketahui oleh individu, perasaan khawatir 

yang disebabkan oleh antisipasi bahaya yang akan datang (Saputri & 

Sujarwo, 2017). Kecemasan pada ibu hamil merupakan suatu keadaan 

dimana ibu merasa gelisah, takut atau kehilangan kepercayaan diri 

yang tidak jelas asal maupun wujudnya dalam menghadapi proses 

pengeluaran hasil konsepsi yang telah cukup bulan (Hernanto, 2016). 

Kecemasan adalah kondisi kejiwaan yang penuh dengan 

kekhwatiran akan apa yang mungkin terjadi, merasa tidak nyaman 

seakan ada ancaman. Seseorang ibu mungkin merasakan takut akan 
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rasa sakit dan bahaya fisik yang akan timbul pada waktu persalinan. 

(Sutrisminah, Susiloningtyas, dan Jayanti, 2021). 

2. Klasifikasi kecemasan 

Kecemasan dapat dibedakan dalam rentang respon yaitu: 

a. Kecemasan ringan 

Kecemasan ringan yaitu berhubungan dengan ketegangan 

dalam kehidupan sehari-hari. Individu akan berhati-hati dan 

waspada serta lahan persepsi meluas, belajar menghasilkan 

pertumbuhan dan kreativitas. Respon cemas ringan seperti sesekali 

bernafas pendek, nadi dan tekanan darah naik, gejala ringan pada 

lambung, muka berkerut dan bibir bergetar, telinga berdengung, 

waspada, lapang persepsi meluas, sukar konsentrasi pada masalah 

secara efektif, tidak dapat duduk tenang dan tremor halus pada 

tangan (Asmariyah et al., 2021). 

b. Kecemasan sedang 

Kecemasan sedang menyebabkan lahan persepsi terhadap 

masalah menurun. Individu telah berfokus pada hal-hal yang 

penting saat itu dan mengesampingkan hal-hal yang lain. Respon 

cemas sedang seperti sering nafas pendek, nadi dan tekanan darah 

naik, mulut kering, muka merah dan pucat, anoreksia, gelisah, 

diare, lapang pandang menyempit, rangsangan luar mampu 

diterima, bicara banyak dan lebih cepat, susah tidur dan perasaan 

tidak enak, firasat buruk (Asmariyah et al., 2021). 
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c. Kecemasan berat 

Kecemasan berat lapangan persepsi individu sangat sempit. 

Seseorang cenderung hanya memikirkan hal kecil saja dan 

mengabaikan hal yang penting. Tidak mampu berpikir berat dan 

membutuhkan lebih banyak pengarahan, dukungan atau tuntutan. 

Responnya meliputi nafas pendek, nadi dan tekanan darah 

meningkat, rasa tertekan pada dada, berkeringat dan sakit kepala, 

penglihatan kabur, tegang, gugup, mula-mual, lapang persepsi 

sangat sempit, tidak mampu menyelesaikan masalah, verbalisasi 

cepat, takut pikiran sendiri dan perasaan ancaman meningkat dan 

seperti ditusuk-tusuk (Asmariyah et al., 2021). 

d. Panik (sangat panik) 

Adalah kehilangannya kendali dan tidak mampu melakukan 

sesuatu. Tanda dan gejala yang terjadi pada tahap ini adalah susah 

bernafas, rasa tercekik, sakit dada, pucat, hipotensi, dilatasi pupil, 

tidak dapat merespon terhadap perintah yang sederhana, lapang 

persepsi sangat sempit, tidak dapat berfikir logis, mengamuk, 

berteriak, menjerit, mengalami halusinasi dan delusi (Saputri dan 

Sujarwo, 2017). 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan 

a. Usia 

Usia ibu < 20 tahun dan ≥ 35 akan memberikan dampak 

terhadap perasaan takut dan cemas menjelang proses persalinan. 
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Karena apabila ibu bersalin pada usia tersebut, persalinannya 

termasuk dalam kategori berisiko tinggi dan seorang ibu yang 

berusia lebih lanjut akan berpotensi tinggi untuk melahirkan bayi 

cacat lahir (Sutrisminah et al., 2021). Umur merupakan salah satu 

faktor penting yang menunjang tingkat kematangan fisik maupun 

psikologis seseorang terutama bagi ibu hamil menjelang proses 

persalinan (Siregar et al., 2021). 

Umur yang sudah matang akan mempengaruhi pola pikir 

seorang ibu, sehingga ibu akan patuh dalam perawatan kehamilan. 

Ibu hamil yang berusia 20 hingga 35 tahun telah masuk dalam 

rentang usia dewasa awal, dimana ibu mulai mengalami proses 

kematangan emosional dan mampu menerima informasi dengan 

baik serta mengambil keputusan yang tepat mengenai perilaku 

kesehatan seperti manfaat perawatan payudara selama kehamilan, 

sehingga ibu hamil akan semakin sadar untuk melakukan 

perawatan kehamilan (Sidabukke dan Siregar, 2020). 

b. Gravida  

Penyakit Gravida adalah seorang ibu yang dalam keadaan 

hamil, biasanya disimbolkan menggunakan huruf G pada status 

gravida. Berdasarkan jumlahnya kehamilan seorang ibu dibedakan 

menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:  

1) Primigravida adalah seorang wanita yang hamil untuk pertama 

kalinya.  
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2) Multigravida adalah seorang wanita yang hamil dan 

sebelumnya sudah pernah hamil sedikitnya dua kali.  

Ibu hamil primigravida merupakan kehamilan pertama kali 

dialaminya sehingga menginjak trimester III akan merasakan 

cemas karena semakin dekat dengan proses persalinan. Ibu dengan 

paritas pertamakali biasanya masih mengalami kesulitan selama 

beradaptasi dengan kehamilannya. Selain itu, pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki seputar kehamilan masih lebih sedikit 

dibandingkan dengan wanita paritas tinggi. Pada ibu primigravida 

biasanya kesulitan dalam mengenali adanya perubahan yang terjadi 

dalam tubuhnya sehingga akan merasakan ketidaknyamanan 

selama masa kehamilan. Sedangkan ibu yang pernah hamil dan 

melahirkan sebelumnya (multigravida), perasaan cemas yang 

dirasakan hanya berhubungan dengan pengalaman masa lalu yang 

pernah dialaminya selama kehamilan dan proses persalinan 

(Heriani, 2016). 

c. Paritas 

Paritas dapat mempengaruhi kecemasan, karena terkait 

dengan aspek psikologis. Pada ibu bersalin dengan paritas 

primigravida masih belum memiliki bayangan mengenai apa yang 

terjadi saat bersalin dan ibu hamil sering merasa ketakutan karena 

sering mendengarkan cerita mengenai apa yang akan terjadi saat 

usia kehamilan semakin bertambah dan mendekati waktu 
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persalinan dengan terbayang proses persalinan yang menakutkan, 

sedangkan ibu bersalin dengan paritas multigravida mayoritas 

sudah memiliki gambaran mengenai kehamilan dan proses 

persalinan dari kehamilan sebelumnya seperti rasa takut, tegang, 

bingung, cemas, dan rasa sakit yang dideritanya dulu sewaktu 

melahirkan. Sehingga saat bersalin cenderung lebih 

mempersiapkan mental dan psikologinya (Sutrisminah et al., 

2021). 

d. Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang turut menentukan mudah 

tidaknya menyerap dan memahami pengetahuan tentang proses 

persalinan yang mereka peroleh, dengan demikian semakin 

bertambahnya usia kehamilan mendekati proses persalinan ibu 

dapat mempersiapkan psikologi yang matang sehingga dapat 

mengurangi beban fikiran ibu. Semakin tinggi pendidikan 

seseorang, maka akan semakin berkualitas pengetahuannya dan 

semakin matang intelektualnya. Mereka cenderung lebih 

memperhatikan kesehatan dirinya dan keluarganya (Sutrisminah et 

al., 2021). 

Dan juga semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

maka semakin besar peluang untuk mencari pengobatan ke 

pelayanan kesehatan. Sebaliknya, semakin rendahnya pendidikan 

akan menyebabkan seseorang mengalami stres dan kecemasan, hal 
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tersebut terjadi disebabkan karena kurangnya informasi dan 

pengetahuan pada ibu bersalin mengenai kesehatan dan 

persalinannya (Sutrisminah et al., 2021). 

Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh dalam 

memberikan respon terhadap sesuatu yang datang baik dari dalam 

maupun dari luar orang yang akan mempunyai pendidikan tinggi 

akan memberikan respon yang lebih rasional dibandingkan mereka 

yang berpendidikan lebih rendah atau mereka yang tidak 

berpendidikan. Kecemasan adalah respon yang dapat dipelajari. 

Dengan demikian pendidikan yang rendah menjadi faktor 

penunjang terjadinya kecemasan (Sutrisminah et al., 2021). 

e. Dukungan keluarga 

Dukungan keluarga atau suami sangat mempengaruhi 

tingkat kecemasan pada ibu bersalin menjelang proses persalinan. 

Karena dengan memberikan dukungan secara terus-menerus 

terhadap ibu bersalin, dapat memberikan rasa aman dan nyaman. 

Sehingga dapat mengurangi tingkat kecemasan pada ibu bersalin 

(Sutrisminah et al., 2021). 

Dukungan merupakan sumber kekuatan yang besar dan 

memberi kesinambungan yang baik untuk psikologi ibu bersalin. 

Ibu yang mendapatkan dukungan dan semangat dari pihak keluarga 

atau suami akan sanggup menjalankan tahap persalinan yang 

dialaminya. Ibu yang mendapatkan pujian atas kemajuan besar 
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yang telah dibuatnya biasanya dapat berespon dengan usaha yang 

gigih (Sutrisminah et al., 2021). 

Semakin tinggi dukungan keluarga yang didapat oleh ibu 

maka akan semakin rendah tingkat kecemasan yang dialami, 

sebaliknya semakin rendah dukungan keluarga yang didapat oleh 

ibu bersalin maka akan semakin tinggi pula tingkat kecemasan 

yang dialami ibu bersalin. Ibu bersalin yang mengalami kecemasan 

tetapi mendapat dukungan emosional dan fisik dari suaminya atau 

keluarga sebagaimana yang diharapkan, akan meminimalkan 

komplikasi psikologi khususnya kecemasan akibat persalinan 

(Sutrisminah et al., 2021). 

f. Pekerjaan 

Ibu hamil yang tidak memiliki pekerjaan lebih banyak 

memiliki kecemasan dibandingkan dengan yang memiliki 

pekerjaan. Bekerja dapat mengalihkan perasaan cemas yang 

dialami oleh ibu hamil karena aktivitas yang menyita waktu 

sehingga ibu hamil fokus ke pekerjaannya (Siregar et al., 2021). 

Pekerjaan ibu hamil tidak terlalu berat dan tidak terlalu 

banyak tenaga, dimana ibu bisa menjalaninya selama kehamilan, 

pekerjaan bisa membawa dampak positif. Ibu akan fokus 

kepekerjaanya dan kecemasan ibu dapat teralihkan. Ditempat kerja 

ibu bisa mendapatkan pengetahuan tentang kehamilan dari teman 

kerjanya dan pekerjaan ibu dapat menambah pendapatan keluarga. 
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g. Ekonomi 

Tingkat ekonomi terbukti sangat berpengaruh terhadap 

kondisi fisik dan psikologi ibu hamil. Jika kondisi ekonomi baik, 

maka ibu hamil akan mendapatkan kesejahteraan fisik dan 

pesikologis secara baik pula dan sebaliknya dengan kondisi 

ekonomi buruk maka ibu hamil tidak mendapat kesejahteraan fisik 

dan pesikologis secara baik.  

Ekonomi juga selalu menjadi faktor penentu dalam proses 

kehamilan yang sehat. Faktor ekonomi sangat berpengaruh pada 

kehamilan seorang ibu karena ketersediaan biaya ibu hamil untuk 

perlengkapan bayi bila tiba saat persalinannya, ketersediaan dana 

untuk biaya pemeriksaan ibu hamil selama kehamilannya bagi 

keluarga dengan ekonomi yang cukup dapat memeriksakan 

kehamilannya secara rutin, tetapi bagi kelurga yang kurang mampu 

ekonominya pemeriksaan kehamilan mungkin tidak dapat 

dilaksanakan sesuai tahapan atau bahkan sama sekali tidak pernah 

memeriksakan kelahirannya sampai waktunya melahirkan 

(Mandang, Tombokan, dan Tando, 2016). 

h. Penyakit 

Penyakit yang menyertai ibu dalam kehamilan adalah salah 

satu faktor yang menyebabkan kecemasan. Seseorang yang 
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menderita suatu penyakit akan lebih mudah mengalami kecemasan 

dibandingkan dengan orang yang tidak sedang menderita sakit. 

Jika seorang ibu yang hamil dengan suatu penyakit yang menyertai 

kehamilannya, maka ibu tersebut akan lebih cemas lagi, karena 

kehamilan dan persalinan meskipun dianggap fisiologis namun 

tetap beresiko terjadi hal-hal yang patologis (Sidabukke dan 

Siregar, 2020). 

i. Usia kehamilan 

Kehamilan berlangsung selama 9 bulan menurut 

penanggalan internasional yaitu 10 bulan menurut penanggalan 

luar, atau sekitar 40 minggu. Kehamilan dibagi menjadi tiga 

periode yakni per tiga bulanan atau trimester. Trimester pertama 

merupakan periode minggu pertama sampai minggu ke-13. 

Trimester kedua yaitu periode minggu ke14 sampai ke-26, 

sedangkan trimester ketiga yaitu minggu ke-27 sampai kehamilan 

cukup bulan (38 sampai 40 minggu) (Hidayat, 2016). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagaian besar 

kehamilan ibu pada trimester III sebanyak 56,5%. Semakin tua 

kehamilan, maka perhatian dan pikiran ibu hamil mulai tertuju 

pada sesuatu yang dianggap klimaks, sehingga kecemasan dan 

ketakutan yang dialami ibu hamil akan semakin intensif saat 

menjelang persalinan (Hidayat, 2016). 

4. Fisiologi Kecemasan 
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Kecemasan pada ibu hamil secara fisiologis yang dapat 

menyebabkan lepasnya hormon stres antara lain Adreno Cortico 

Tropin Hormone (ACTH), kortisol, katekolamin, ß-Endorphin, Growth 

Hormone (GH), prolaktin dan Lutenizing Hormone (LH)/Folicle 

Stimulating Hormone (FSH). Lepasnya hormon-hormon stres tersebut 

mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi sistemik, termasuk 

diantaranya konstriksi vasa utero plasenta yang menyebabkan 

gangguan aliran darah di dalam rahim, sehingga penyampaian oksigen 

ke dalam miometrium terganggu dan mengakibatkan lemahnya 

kontraksi otot rahim.  

Menurut Guyton (2014) secara fisiologis kecemasan akan 

mengaktivasi amygdala yang merupakan bagian dari sistem limbik 

yang berhubungan dengan komponen emosional dari otak. Respon 

neurologis dari amygdala ditransmisikan dan menstimulasi respon 

hormonal dari hipotalamus. Hipotalamus akan melepaskan hormon 

CRF (CorticotropinReleasing Factor) yang menstimulasi hipofisis 

untuk melepaskan hormon lain yaitu ACTH (Adrenocorticotropic 

Hormone) ke dalam darah. ACTH sebagai gantinya menstimulasi 

kelenjar adrenal untuk menghasilkan kortisol, suatu kelenjar kecil yang 

berada di atas ginjal. Semakin berat stres, kelenjar adrenal akan 

menghasilkan kortisol semakin banyak dan menekan sistem imun. 

Hipotalamus pada sistem limbik bertanggungjawab untuk respon 

internal laju pernafasan yang meningkatkan tekanan darah dan 
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penyebaran darah ke otak, termasuk semakin meningkatnya denyut 

jantung (Hall dan Guyton, 2016). 

Tingkat stres yang tinggi pada maternal dapat menyebabkan 

peningkatan kadar CRH pada kehamilan. Diketahui bahwa stres kronis 

selama kehamilan akan mengakibatkan peningkatan dan pelepasan 

hormon yang berperan dalam persalinan, diantaranya CRH, ACTH, 

kortisol, esterogen, progesteron, prostaglandin, dan hormon lainnya. 

Stres kronis akan menstimulasi pengaktivan HPA aksis. Semua proses 

ini yang menyebabkan persalinan preterm dan berat bayi lahir rendah 

(BBLR) (Cunningham, 2017; Ganong, 2016) 

Secara khusus, perubahan tingkat produksi hormon CRH dan 

kortisol pada pertengahan sampai akhir kehamilan sebagai respons 

terhadap stres berpengaruh terhadap penurunan hormon progesteron 

yang berfungsi mempertahankan kehamilan, selanjutnya dengan 

terjadinya ketidakseimbangan rasio esterogen dan progesteron, 

akibatnya terjadi penurunan hormon progesteron akibat kortisol yang 

merangsang munculnya hormon prostaglandin yang menjadi pencetus 

kontraksi dan meningkatkan intensitas kontraksi. Hal inilah yang dapat 

menyebabkan peningkatan risiko kelahiran premature dan BBLR 

(Latendresse dan Ruiz, 2016). 

5. Dampak kecemasan ibu hamil pada persalinan 

Dampak kecemasan yang dialami ibu saat persalinan ibu akan 

merasakan nyeri atau rasa sakit yang berlebihan. Rasa takut akan 
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menghalangi proses persalinan karena ketika tubuh manusia 

mendapatkan sinyal rasa takut, tubuh akan mengaktifkan pusat siaga 

dan pertahanan. Akibatnya rahim hanya mendapatkan sedikit aliran 

darah sehingga menghalangi proses persalinan dan mengakibatkan rasa 

nyeri serta menyebabkan waktu melahirkan menjadi lebih panjang. Ibu 

akan menjadi lebih lelah, kehilangan kekuatan, pembukaan menjadi 

lebih lama. Perasaan takut selama proses persalinan dapat 

mempengaruhi his dan kelancaran pembukaan, sehingga dapat 

mengganggu proses persalinan (Maki, Pali, dan Opod, 2018). 

Hampir semua wanita mengalami/merasakan nyeri selama 

persalinan, tetapi respon setiap wanita terhadap nyeri persalinan 

berbeda-beda. Nyeri pada persalinan kala I adalah perasaan sakit dan 

tidak nyaman yang dialami ibu sejak awal mulainya persalinan sampai 

servik berdilatasi maksimal (10 cm). Nyeri ini disebabkan oleh proses 

dari dilatasi serviks, hipoksia otot uterus, ischemia korpus uteri, 

peregangan segmen bawah uterus (ganglionik servikalis). Subjektif 

nyeri ini depengaruhi oleh paritas, ukuran dan posisi janin, tindakan 

medis, kecemasan, kelelahan, budaya dan mekanisme koping dan 

lingkungan. Nyeri mengakibatkan ketegangan (stress) karena stress 

melepaskan katekolamin yang mengakibatkan berkurangnya aliran 

darah ke uterus sehingga uterus kekurangan oksigen. Hal ini akan 

meningkatkan aktifitas syaraf simpatik dan meningkatkan sekresi 

katekolamin. Sekresi katekolamin yang berlebihan akan menimbulkan 
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penurunan aliran darah ke plasenta sehingga membatasi suplai oksigen 

serta penurunan efektifitas dari kontraksi uterus yang dapat 

memperlambat proses persalinan (Sidabukke dan Siregar, 2020) 

Kecemasan selama kehamilan juga akan berhubungan dengan 

terjadinya indeks resistensi pada arteri uterin ibu. Hal tersebut akibat 

adanya peningkatan konsentrasi noradrenalin dalam plasma darah yang 

akan mengganggu aliran darah ke uterus. Sebab uterus sangat sensitif 

terhadap noradrenalin dan menyebabkan timbulnya efek vasokontriksi. 

Proses ini akan mengakibatkan terhambatnya masa pertumbuhan dan 

perkembangan janin intra uterin akibat kekurangan oksigen dan nutrisi 

sehingga menyebabkan bayi berat badan lahir rendah (BBLR). Dengan 

adanya kondisi cemas pada ibu hamil juga akan merangsang 

peningkatan 53 hormon kortikotropin yang akan berinteraksi dengan 

hormon oksitoksin dan progstaglandin. Hormon oksitoksin ini akan 

memediasi kontraksi uterus sehingga terjadi kelahiran sebelum 

waktunya atau bayi lahir dalam keadaan prematur (Maki et al., 2018). 

Selain itu, tingkat kecemasan sangat berpengaruh terhadap 

kesejahteraan ibu hamil maupun janin yang didalam kandungan. 

Tingkat kecemasan yang rendah pada ibu hamil dapat mengurangi 

komplikasi yang ditimbulkan sehingga secara tidak langsung dapat 

mengurangi Angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi 

(AKB) di Indonesia, sedangkan tingkat kecemasan yang tinggi dapat 
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memperberat komplikasi yang terjadi dan meningkatkan AKI dan 

AKB (Siallagan dan Lestari, 2018). 

 

 

6. Pengukuran tingkat kecemasan 

Menurut (Lestari, 2015) Kecemasan dapat diukur dengan alat 

ukur kecemasan yang disebut HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale). 

Skala HARS merupakan pengukuran kecemasan yang didasarkan pada 

munculnya simptom pada individu yang mengalami kecemasan. 

Menurut skala HARS terdapat 14 simptom yang nampak pada individu 

yang mengalami kecemasan. Setiap item yang diobservasi diberi 5 

tingkatan skor antara 0-4. Skala Hamilton Anxiety Rating Scale 

(HARS) dalam penilaian kecemasan terdiri dari 14 item, meliputi: 

a. Perasaan Cemas: firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, mudah 

tersinggung. 

b. Merasa tegang, gelisah, gemetar, mudah terganggu dan lesu. 

c. Ketakutan: takut terhadap gelap, terhadap orang asing, bila tinggal 

sendiri dan takut pada binatang besar.  

d. Gangguan tidur: sukar memulai tidur, terbangun pada malam hari, 

tidur tidak pulas dan mimpi buruk.  

e. Gangguan kecerdasan: penurunan daya ingat, mudah lupa dan sulit 

konsentrasi.  
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f. Perasaan depresi: hilangnya minat, berkurangnya kesenangan pada 

hobby, sedih, perasaan tidak menyenangkan sepanjang hari.  

g. Gejala somatik: nyeri pada otot-otot dan kaku, gertakan gigi, suara 

tidak stabil dan kedutan otot.  

h. Gejala sensorik: perasaan ditusuk-tusuk, penglihatan kabur, muka 

merah dan pucat serta merasa lemah.  

i. Gejala kardiovaskuler: takikardi, nyeri di dada, denyut nadi 

mengeras dan detak jantung hilang sekejap.  

j. Gejala pernapasan: rasa tertekan di dada, perasaan tercekik, sering 

menarik napas panjang dan merasa napas pendek.  

k. Gejala gastrointestinal: sulit menelan, obstipasi, berat badan 

menurun, mual dan muntah, nyeri lambung sebelum dan sesudah 

makan, perasaan panas di perut.  

l. Gejala urogenital: sering kencing, tidak dapat menahan kencing, 

aminorea, ereksi lemah atau impotensi.  

m. Gejala vegetatif: mulut kering, mudah berkeringat, muka merah, 

bulu roma berdiri, pusing atau sakit kepala 

n. Perilaku sewaktu wawancara: gelisah, jari-jari gemetar, 

mengkerutkan dahi atau kening, muka tegang, tonus otot 

meningkat dan napas pendek dan cepat.  

Cara Penilaian kecemasan adalah dengan memberikan nilai dengan 

kategori (Lestari, 2015):  

0 = tidak ada gejala sama sekali  
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1 = Ringan/Satu dari gejala yang ada  

2 = Sedang/separuh dari gejala yang ada  

3 = berat/lebih dari 1/2 gejala yang ada  

4 = sangat berat/semua gejala ada.  

Penentuan derajat kecemasan dengan cara menjumlah nilai skor dan 

item 1-14 dengan hasil:  

Skor < 14 = tidak ada kecemasan.  

Skor 14 - 20 = kecemasan ringan  

Skor 21 - 27 = kecemasan sedang.  

Skor 28 - 41 = kecemasan berat. 

Skor 42 - 56 = panik/kecemasan sangat berat. 

7. Penatalaksanaan kecemasan 

Menurut (Lestari, 2015) Upaya penatalaksanaan kecemasan yaitu: 

a. Upaya meningkatkan kekebalan terhadap stress, dengan cara:  

1. Makan makan yang bergizi dan seimbang.  

2. Tidur yang cukup.  

3. Cukup olahraga.  

4. Tidak merokok.  

5. Tidak meminum minuman keras.  

b. Terapi psikofarmaka 

Terapi psikofarmaka merupakan pengobatan untuk cemas 

dengam memakai obat-obatan yang berkhasiat memulihkan fungsi 

gangguan neurotransmitter (sinyal penghantar saraf disusunan 



34 
 

 
 

saraf pusat otak (limbic system). Terapi psikofarmaka yang sering 

dipakai adalah obat anti cemas (anxiolytic), yaitu seperti diazepam 

clobazam, bromazepam, lorazepam, buspirone HCI, meprobamate 

dan alprazolam. 

c. Terapi somatik 

Gejala atau keluhan fisik (somatik) sering dijumpai sebagai 

gejala ikutan atau akibat dari kecemasan yang bekerpanjangan. 

Untuk menghilangkan keluhan-keluhan somatik (fisik) itu dapat 

diberikan obat-obatan yang ditujukan pada organ tubuh yang 

bersangkutan.  

d. Psikoterapi Psikoterapi diberikan tergantung dari kebutuhan 

individu, antara lain: 

1. Psikoterapi suportif, untuk memberikan motivasi, semangat 

dan dorongan agar pasien yang bersangkutan tidak merasa 

putus asa dan diberi keyakinan serta percaya diri.  

2. Psikoterapi re-edukatif, memberikan pendidikan ulang dan 

koreksi bila dinilai bahwa ketidakmampuan mengatsi 

kecemasan.  

3. Psikoterapire-konstruktif, untuk dimaksudkan memperbaiki 

kembali (re-konstruksi) kepribadian yang telah mengalami 

goncangan akibat stressor.  
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4. Psikoterapi kognitif, untuk memulihkan fungsi kognitif pasien, 

yaitu kemampuan untuk berpikir secara rasional, konsentrasi 

dan daya ingat.  

5. Psikoterapi psiko-dinamik, untuk menganalisa dan 

menguraikan proses dinamika kejiwaan yang dapat 

menjelaskan mengapa seseorang tidak mampu menghadapi 

stressor psikososial sehingga mengalami kecemasan.  

6. Psikoterapi keluarga, untuk memperbaiki hubungan 

kekeluargaan, agar faktor keluarga tidak lagi menjadi faktor 

penyebab dan faktor keluarga dapat dijadikan sebagai faktor 

pendukung. 

e. Terapi psikoreligius Untuk meningkatkan keimanan seseorang 

yang erat hubungannya dengan kekebalan dan daya tahan dalam 

menghadapi berbagai problem kehidupan yang merupakan stressor 

psikososial. 

8. Komplikasi  

Kecemasan pada saat menghadapi persalinan akan semakin 

meningkat pada minggu-minggu terakhir menjelang Hari Perkiraan 

Lahir (HPL) atau sekitar trimester ketiga. Gangguan akibat kecemasan 

yang dialami ibu hamil apabila tidak ditangani dengan serius akan 

meningkat menjadi kegawat daruratan baik pada ibu maupun pada 

janin dalam proses persalinannya, karena dapat menyebabkan lepasnya 

hormon stress seperti Adreno Cortico Tropin Hormon (ACTH), 
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kortisol, katekolamin, β-Endorphin, Growth Hormon (GH), prolaktin 

dan Lutenizing Hormon (LH)/Folicle Stimuating Hormon (FSH). 

Lepasnya hormon-hormon stress tersebut nantinya akan 

mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi sistemik, termasuk 

diantaranya konstriksi vasa utero plasenta yang menyebabkan 

gangguan aliran darah ke rahim, sehingga penyampaian oksigen ke 

dalam miometrium terganggu dan mengakibatkan lemahnya kontraksi 

otot rahim. Kejadian tersebut menyebabkan makin lamanya proses 

persalinan/partus lama sehingga janin dapat mengalami kegawatan 

(fetal distress). Jika kondisi ini dibiarkan maka angka mortalitas dan 

morbiditas pada ibu bersalin akan semakin meningkat (Chairunnisa 

dan Fourianalistyawati, 2019). 

Dan juga ibu hamil yang mengalami rasa cemas berlebihan 

akan berdampak buruk sehingga dapat memicu terjadinya rangsangan 

kontraksi rahim. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan keguguran dan 

tekanan darah yang meningkat sehingga dapat terjadi preeclampsia 

(komplikasi pada kehamilan berupa tekanan darah tinggi yang terjadi 

di dalam kehamilan akhir atau pada proses persalinan). Selain 

preeclampsia, ibu hamil yang kurang mendapat dukungan dan 

mengalami stres mental akan rawan mengalami kelahiran premature 

(kelahiran < usia kehamilan 37 minggu dan bayi lahir dengan berat < 

2500 gram) (Sari dan Novriani, 2017). 
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C. Dukungan keluarga 

1. Definisi dukungan keluarga 

Dukungan keluarga adalah sebagai suatu proses hubungan 

antara keluarga dengan lingkungan sosial, dukungan keluarga 

merupakan bantuan yang dapat diberikan dalam bentuk barang, jasa, 

informasi, dan nasehat, sehingga membuat penerima dukungan akan 

merasa disayang, dihargai dan tentram (Saputri dan Sujarwo, 2017). 

2. Bentuk dukungan keluarga 

Dukungan keluarga terutama dukungan ayah dan ibu kandung 

maupun mertua sangat mempengaruhi kehamilan karena keluarga 

sering berkunjung dan juga memberi berdoa untuk keselamatan ibu 

dan bayi, walaupun ayah dan ibu kandung maupun mertua berada di 

daerah lain, dukungan mereka sangat di dambakan walaupun melalui 

telephone, surat ataupun doa dari jauh. Menurut (Zuhrotunida dan 

Yudiharto, 2017), bentuk dukungan keluarga dapat berupa :  

a. Dukungan emosional 

Dukungan yang diberikan berupa rasa empati dan perhatian 

kepada individu, sehingga membuatnya merasa lebih baik, 

mendapatkan kembali keyakinannya, merasa dimiliki dan dicintai 

oleh orang lain. Menurut Nugroho, dukungan emosional 

merupakan suatu bentuk dukungan berupa rasa aman, cinta kasih, 

memberi semangat, mengurangi putus asa dan rendah diri sebagai 

akibat dari ketidakmampuan fisik. Dukungan emosional dalam 
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keluarga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

anggota keluarga.  

b. Dukungan penilaian 

Penilaian mengacu pada kemampuan untuk menafsirkan 

lingkungan dan situasi diri dengan benar dan mengadaptasi suatu 

perilaku dan keputusan diri secara tepat. Keluarga sebagai pemberi 

bimbingan dan umpan balik atas pencapaian anggota keluarga 

dengan cara memberikan support, pengakuan, penghargaan, dan 

perhatian sehingga dapat menimbulkan kepercayaan diri pada 

individu. 

c. Dukungan instrumental 

Keluarga menjadi sumber pemberi pertolongan secara 

nyata. Misalnya bantuan langsung dari orang yang diandalkan 

seperti memberikan materi, tenaga, dan sarana. Manfaat dari 

diberikannya dukungan ini yaitu individu merasa mendapat 

perhatian atau kepedulian dari lingkungan keluarga. 

d. Dukungan informasi 

Keluarga berfungsi sebagai pemberi informasi, nasihat, dan 

bimbingan kepada anggota keluarga untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi. Manfaat dari dukungan ini dapat 

menekan munculnya stressor karena informasi tertentu dapat 

memberikan pengaruh sugesti pada individu. 
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Adapun dukungan yang didapatkan dari pasangannya 

(suami), dalam hal ini suami dapat memberikan dukungannya 

berupa memberikan semangat danperhatian kepada istri, membina 

hubungan baik dengan pasangan, mengajak jalan-jalan ringan 

sambil ngobrol, bicara halus, positif dan sebagainya. Dengan 

begitu, istri bisa kuat secara mental untuk menghadapi segala hal di 

masa kehamilannya dan juga menjelang masa persalinannya 

(Hernanto, 2016). 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga 

Hampir semua ibu hamil menginginkan dekat dengan suami 

dan keluarganya. Ibu hamil selalu ingin ditemani pada saat 

pemeriksaan maupun saat persalinan tetapi berhubung suaminya 

bekerja maka pada saat suami bekerja ada sebagian yang memeriksa 

kehamilannya ditemani oleh keluarga seperti orang tua, mertua, 

maupun saudara. Dukungan keluarga sangat membantu dalam berbagai 

hal, karena dapat mengurangi perasaan was-was dan gelisah pada saat 

mendekati proses persalinan dan juga dapat memberikan perasaan 

nyaman dimana informasi yang belum diketahui sebelumnya dapat 

diketahui dari keluarga yang sudah memiliki pengalaman seperti 

orangtua atau mertua yang sudah berpengalaman dapat memberikan 

informasi tentang kehamilan dan proses persalinan yang telah dilalui. 

Adapun dukungan keluarga yang lain yaitu menemani saat 
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pemeriksaan, membantu tugas saat dirumah, memberikan nasehat, 

memberi semangat dan suami menghibur saat sedang cemas dan sedih.  

Dukungan keluarga yang sangat dibutuhkan oleh wanita hamil 

anak pertama pada trimester ketiga untuk mengurangi kecemasan 

seperti dukungan emosional yaitu empati, rasa cinta, kasih sayang, dan 

kepercayaan yang didalamnya terdapat pengertian dan keterbukaan. 

Ibu berharap selalu dekat dengan suami dan keluarga agar mereka 

membantu memberikan semangat, bantuan, dan memberikan 

dukungan sehingga perasaan ibu hamil lebih nyaman dan perasaan 

cemas tersebut lebih berkurang. (Saputri dan Sujarwo, 2017). 

Sebaliknya ibu hamil yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga 

akan panik karena takut untuk menghadapi persalinan dan tidak 

adanya keluarga untuk berbagi dan menjaganya (Dinopawe et al., 

2021). 

4. Manfaat dukungan keluarga 

Dukungan keluarga sangat membantu dalam berbagai hal, 

karena dapat mengurangi perasaan was-was dan gelisah pada saat 

mendekati proses persalinan dan juga dapat memberikan perasaan 

nyaman dimana informasi yang belum diketahui sebelumnya dapat 

diketahui dari keluarga yang sudah memiliki pengalaman seperti 

orangtua atau mertua yang sudah berpengalaman dapat memberikan 

informasi tentang kehamilan dan proses persalinan yang telah di lalui. 

Sebaliknya ibu hamil yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga 
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akan panik karena takut untuk menghadapi persalinan dan tidak 

adanya keluarga untuk berbagi dan menjaganya (Dinopawe et al., 

2021). 
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D. Kerangka Teori 
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E. Kerangka Konsep 

 

Keterangan:  

  : Variabel Dependen 

  : Variabel Independen 

  : Variabel Independen yang tidak diteliti 

  : Hubungan yang diteliti 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain penelitian 

Desain peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian survey analitik atau penelitian yang mencoba menggali 

bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi kemudian 

melakukan analisa dinamika korelasi antara dukungan keluarga (suami, 

orang tua kandung, dan mertua) dengan tingkat kecemasan. Ditinjau dari 

pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional 

artinya seluruh data dukungan keluarga (suami, orang tua kandung, dan 

mertua) dan tingkat kecemasan dikumpulkan satu kali. 

B. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar, Sulawesi 

Selatan. 

C. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2023. 

D. Variabel penelitian 

1. Variabel independen 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah dukungan keluarga (suami, orang tua kandung, 

dan mertua). 
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2. Variabel dependen 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat dari adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah tingkat kecemasan ibu hamil primigravida trimester III.  

3. Variabel perancu 

a. Usia. Variabel ini dikendalikan dengan usia aman reproduksi yaitu 

mulai umur ≥ 20 tahun sampai ≤ 35 tahun. 

b. Pendidikan. Variabel ini dikendalikan dengan tingkat pendidikan 

minimal SD. Hal ini dikarenakan untuk menyeragamkan tingkat 

pendidikan responden dan memungkinkan ibu dapat membacara 

serta mengisi kuesioner. 

c. Ekonomi. Variabel ini tidak dikendalikan karena tingkat 

penghasilan responden. 

d. Pekerjaan. Tidak dikendalikan karena peneliti memiliki responden 

dari berbagai kalangan pekerjaan. 

e. Paritas. Dikendalikan karena peneliti mengambil responden yang 

primigravida. 

E. Populasi dan sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah 

ibu hamil primigravida trimister III yang melakukan pemeriksaan 

kehamilan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar yang berjumlah 359 

orang dari September 2021 sampai Agustus 2022.  

2. Sampel  

Sampel adalah adalah sebagian atau wakil dari populasi yang 

diteliti. Apabila jumlah responden kurang dari 100, sampel diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Sedangkan apabila jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan 

sampel 10% sampai 15% atau 20% sampai 25% atau lebih (Arikunto, 

2010). Berpijak pada pendapat tersebut, maka pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah 25% dari populasi yang ada, karena jumlah 

populasi melebihi 100 yaitu 359 orang. Sampel yang digunakan 

penelitian ini adalah ibu hamil primigravida trimister III di RSIA Sitti 

Khadijah 1 Makassar. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik 

purposive sampling yaitu mengambil subjek bukan berdasarkan atas 

strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan 

tertentu atau pertimbangan tertentu dan berdasarkan pengamatan di 

lapangan (Sugiyono, 2017).  

Dengan Rumus: n= N x 25%  

Keterangan:  n: besar sampel  

N: besar populasi  

n: 359 x 25% = 90 (sembilan puluh)  
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Jadi untuk besar sempel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 90 

Kriteria dalam menentukan sampel memenuhi:  

a. Kriteria Inklusi:  

1. Ibu hamil trimester III. 

2. Ibu hamil primigravida. 

3. Ibu hamil berusia 20-35 tahun. 

4. Ibu hamil yang masih memiliki suami, orangtua kandung dan 

mertua 

5. Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di RSIA Sitti Khadijah 1 

Makassar. 

b. Kriteria Eksklusi  

1. Keadaan responden yang lemah sehingga tidak memungkinkan 

untuk menjadi responden. 

F. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data (instrumen) dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan kuisioner. Alat pengumpulan data adalah suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati (Sugiyono, 2017). 

G. Instrumen Penelitian 

1. Dukungan keluarga 

Kuisioner dukungan keluarga berjumlah 25 pertanyaan yang 

terdiri dari dukungan emosional, penilaian, instrumental, dan informasi 
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terhadap tingkat kecemasan ibu hamil primigravida trimester III dalam 

menghadapi persalinan. 

2. Tingkat kecemasan 

Untuk pengambilan data mengenai tingkat kecemasan 

menggunakan kuisioner berskala HARS (Hammilton Anxietas Rating 

Scale) disini responden diminta untuk memproyeksikan tingkat 

kecemasan yang dirasakan dengan cara memberikan tanda ceklis (√) 

pada lembar kuisioner sehingga di sini peneliti dapat mengetahui 

tingkat cemas dari responden tersebut. 
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H. Alur Penelitian 

 

I. Langkah pengolahan data 

1. Penyunting data (editing) 

Peneliti menyeleksi dan memeriksa setiap item kuesioner setelah data 

penelitian terkumpul. 

2. Pengkodean (Coding) 



50 
 

 
 

Pengkodean data dilakukan dengan memberikan tanda tertentu di 

kuesioner terhadap jawaban. 

3. Entry data 

Entri data dilakukan dengan memasukkan setiap data ke program 

komputer untuk membuat distribusi frekuensi sederhana. 

4. Tabulasi (tabulating) 

Data dituangkan dalam bentuk tabel untuk memudahkan tabulasi data, 

agar dapat mengenalisis data sesuai tujuan peneliti. 

J. Analisis data 

1. Analisis univariat 

Menganalisa secara deskriptif dengan menghitung distribusi 

frekuensi tiap variabel penelitan yaitu karakteristiknya responden, 

variabel bebas dukungan keluarga pada dan variabel terikat kecemasan 

ibu hami primigravida dalam menghadapi persalinan. Analisis 

univariat digunakan untuk mengetahui gambaran dukungan keluarga 

(suami, orangtua kandung dan mertua) dan tingkat kecemasan ibu 

hamil primigravida trimester III dalam menghadapi persalinan. 

2. Analisis bivariat 

Analisa bivariate dilakukan terhadap dua variabel yang diteliti 

yaitu dukungan keluarga (suami, orangtua kandung dan mertua) 

dengan kecemasan ibu hamil primigravida trimester III dalam 

menghadapi persalinan. Variabel dukungan keluarga (suami, orangtua 

kandung dan mertua) berskala nominal sedangkam kecemasan 
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berskala ordinal, maka analisa data menggunakan uji korelasi Chi 

Square.  

Teknik analisa chi square menggunakkan drajat kepercayaan 

95% dengan α 5% sehingga jika dalam perhitungan statistic nilai P (p 

value)          < 0,05 menunjukkan ada hubungan antara variabel bebas 

dan terikat. Besarannya koefisien kontingensi dapat digunakan untuk 

memberikan penilaian tingkat kekuatan dua variabel (Sugiyono, 2017).  

K. Etika penelitian 

1. Lembar persetujuan responden (informed consent) 

Informed consent (persetujuan setelah penjelasan) dalam hal ini 

merupakan penjelasan kepada responden tentang penelitian yang akan 

dilakukan dan bila disetujui maka responden bersedia untuk 

menandatangi lembar persetujuan penelitian sebelum dilibatkan dalam 

penelitian. 

2. Tanpa nama (anonymity) 

Penelitian ini menjamin kerahasiaan hal-hal yang bersifat 

pribadi dari responden dengan menuliskan inisial responden dan hanya 

menulis di lembar pengumpulan data menggunakan kode.  

3. Kerahasiaan (confidentiality) 

Peneliti wajib untuk menjaga kerahasiaan responden dan tidak 

membagikan informasi identitas responden. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sitti Khadijah 1 

Muhammadiyah Cabang Makassar adalah salah satu bidang usaha 

kesehatan Persyarikatan Muhammadiyah yang terletak di jalan R.A. 

Kartini No.15-17 Makassar Sulawesi Selatan. Didirikan pada tanggal 18 

November 1962 dengan status Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) dan 

pada tanggal 26 Mei 1976 berubah status menjadi Rumah Bersalin (RB) 

kemudian pada tanggal 17 Mei 1994 menjadi Rumah sakit Bersalin (RSB) 

selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2002 ditingkatkan statusnya menjadi 

Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) dengan izin sementara dari Dinas 

kesehatan Provinsi Sulawesi selatan Nomor: 2866/DK-VI/PTK-2/V/2002 

dan telah mendapatkan izin tetap dari Direktur Jenderal Pelayanan Medik 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor: YM.02.04.2.2.487 

pada tanggal 02 Juli 2003. 

1. Latar belakang berdirinya 

Rumah Sakit ini didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah 

Cabang Makassar pada waktu itu supaya ada sumber dana yang bisa 

menunjang kegiatan-kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah yang 

tidak produktif. Disamping itu untuk dapat menolong ummat pada 

umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya yang 

memerlukan pertolongan khususnya bidang kesehatan.  
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2. Pendiri dan tanggal pendirian 

Rumah sakit ini didirikan oleh Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Makassar yang pada waktu itu dirintis oleh KH. 

Fathul Muin Dg. Maggading, H. Abd. Razak Dg. Sako, H. hanafi dan 

pengurus lainnya pada saat itu. Rumah sakit ini didirikan pada tanggal 

18 November 1962.  

3. Tujuan pendirian 

Rumah sakit ini didirikan dengan tujuan: a. Memberikan 

pelayanan kesehatan khususnya Ibu dan Anak bagi masyarakat umum 

dan khususnya  Warga Muhammadiyah. b. Mendapatkan sumber dana 

unutk kegiatan persyarikatan yang tidak ada sumber dana atau tidak 

produktif. c. Sebagai tempat pendidikan dan pelatihan tenaga 

kesehatan serta tempat penelitian dan pengembangan Muhammadiyah 

dalam rangka meningkatkan peransertanya. d. Sebagai rumah sakti 

rujukan pelayanan kesehatan ibu dan anak muhammadiyah di kota 

Makassar, Sulawesi selatan. 

 

B. Hasil penelitian 

1. Analisis univariat 

a Karakteristik responden 

Gambaran mengenai ibu hamil trimester III di RSIA Sitti 

Khadijah 1 Makassar berupa umur, pendidikan, dan pekerjaan. Hal 

tersebut dapat dilihat dari data berikut: 
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Tabel 4.1  

Distribusi frekuensi karakteristik responden 

 

No. Karakteristik N % 

1. Umur 

≥ 20 – 30 tahun 

> 30 tahun 

 

76 

14 

 

84,4 

15,6 

2. Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA 

S1 

S2 

 

9 

10 

55 

14 

2 

 

10 

11,1 

61,2 

15,5 

2,2 

3. Pekerjaan 

IRT 

Karyawan 

Guru/PNS 

Wiraswasta 

 

64 

4 

16 

6 

 

71,2 

4,4 

17,8 

6,6 

 Total 90 100 

Sumber: Data primer, 2022. 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa dari 90 responden, 

yang menunjukkan bahwa umur responden yang paling banyak 

berumur               ≥ 20-30 tahun (84,4%). Berdasarkan karakteristik 

pendidikan pada ibu hamil trimester III dari 90 orang responden 

sebagian besar berpendidikan SMA yaitu sebanyak 55 responden 

(61,2%). Sedangkan, berdasarkan karakteristik pekerjaan sebagian 

besar yaitu Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 64 responden 

(71,2%).  

b Dukungan suami 

Dukungan suami terhadap ibu hamil primigravida 

Trimester III dalam menghadapi persalinan dihitung menggunakan 
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distribusi frekuensi dalam sistem komputerisasi dimana peneliti 

mengkatagorikan dukungan keluarga menjadi 2 katagori yaitu 

mendukung (jika total skor ≥ mean) dan kurang mendukung (jika 

total skor < mean). Hasil yang didapatkan dituliskan pada tabel 

dibawah ini:  

Tabel 4.2  

Distribusi frekuensi dukungan suami pada ibu hamil 

primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 

 

Dukungan suami N % 

Mendukung 73 81 

Kurang mendukung 17 19 

Total 90 100 

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa dari 90 

orang ibu hamil primigravida trimester III, mayoritas mendapat 

dukungan dari suami yaitu 73 responden (81%). Sedangkan 17 

responden kurang mendapat dukungan suami (19%). 

c Dukungan orang tua 

Tabel 4.3  

Distribusi frekuensi dukungan orang tua pada ibu hamil 

primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 

 

Dukungan Orang tua N % 

Mendukung 81 90 

Kurang mendukung 9 10 

Total 90 100 

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diperoleh hasil bahwa dari 90 

responden, mayoritas mendapatkan dukungan dari orang tua, yaitu 
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sebanyak 81 orang (90%). Sedangkan, hanya 9 orang (10%) yang 

kurang mendapat dukungan orang tua. 

d Dukungan metua 

Tabel 4.4  

Distribusi frekuensi dukungan mertua pada ibu hamil 

primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 

 

Dukungan mertua N % 

Mendukung 75 83 

Kurang mendukung 15 17 

Total 90 100 

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, diketahi bahwa dari 90 

responden, sebanyak 75 orang (83%) yang mendapatkan dukungan 

dari metua. Sedangkan, terdapat 15 orang (17%) yang kurang 

mendapat dukungan dari mertua. 

e Kecemasan pada ibu hamil 

Tabel 4.5 

Distribusi frekuensi tingkat kecemasan pada ibu hamil 

primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 

 

Kecemasan N % 

Tidak ada kecemasan 45 50 

Kecemasan ringan 33 36,6 

Kecemasan sedang 12 13,4 

Kecemasan berat 0 0 

Panik 0 0 

Total 90 100 

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut, dikatahui bahwa dari 

keseluruhan responden yang berjumlah 90 ibu hamil primigravida 

trimester III, mayoritas tidak mengalami kecemasan terdapat 45 
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responden (50%), 33 responden (36,6%) mengalami kecemasan 

ringan, 12 responden (13,4%) yang mengalami kecemasan sedang 

dan tidak ada responden yang mengalami kecemasan berat. 

2. Analisis bivariat 

a. Hubungan dukungan suami dengan tingkat kecemasan ibu hamil 

primigravida trimester III 

Tabel 4.6 

Hubungan dukungan suami dengan tingkat kecemasan ibu hamil 

primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 

 

Dukungan 

Suami 

Tingkat kecemasan Total P value 

Tidak ada Ringan Sedang 

n % n % n % N % 

Mendukung 44 60,2 27 37,0 2 2,8 73 100 

0,755 
Kurang 

mendukung 

1 5,9 6 35,2 10 58,9 17 100 

Total 45 50,0 33 36,7 12 13,3 90 100 

Sumber: Data Primer, 2022. 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diketahui bahwa dari 90 

responden, terdapat 44 orang yang tidak mengalami kecemasan dan 

mendapat dukungan suami (60,2%), sebanyak 27 orang dengan tingkat 

kecemasan ringan dan memperoleh dukungan dari suami (37%), dan 

hanya 2 orang yang memiliki tingkat kecemasan sedang meskipun 

mendapatkan dukungan dari suami (2,8%). Sedangkan, dari 17 orang 

ibu hamil yang kurang mendapakan dukungan dari suami, terdapat 10 

orang dengan tingkat kecemasan sedang (58,9%), 6 orang dengan 

kecemasan ringan (35,2%), dan hanya 1 orang yang tidak mengalami 

kecemasan (5,9%). 
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Hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai p value 0,755 (> 0,05) 

yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan 

suami dengan tingkat kecemasan menghadapi persalinan pada ibu 

hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar. 

b. Hubungan dukungan orang tua dengan tingkat kecemasan ibu 

hamil primigravida trimester III 

Tabel 4.7 

Hubungan dukungan orang tua dengan tingkat kecemasan ibu 

hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 

Makassar 

 

Dukungan 

Orang tua 

Tingkat kecemasan Total P value 

Tidak ada Ringan Sedang 

n % n % n % N % 

Mendukung 45 55,6 30 37,0 6 7,4 81 100 

0,003 
Kurang 

mendukung 

0 0 3 33,3 6 66,7 9 100 

Total 45 50,0 33 36,7 12 13,3 90 100 

Sumber: Data Primer, 2022. 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa dari 81 ibu 

hamil yang mendapatkan dukungan baik dari orang tua, terdapat 44 

orang yang tidak mengalami kecemasan (55,6%), sebanyak 30 orang 

dengan tingkat kecemasan ringan (37%), dan hanya 6 orang yang 

memiliki tingkat kecemasan sedang (7,4%). Sedangkan, dari 9 orang 

ibu hamil yang kurang mendapakan dukungan dari orang tua, terdapat 

6 orang dengan tingkat kecemasan sedang (66,7%), dan 3 orang 

dengan kecemasan ringan (33,3%). 

Hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai p value 0,003 (< 0,05) 

yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan orang 
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tua dengan tingkat kecemasan menghadapi persalinan pada ibu hamil 

primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar. 

c. Hubungan dukungan mertua dengan tingkat kecemasan ibu hamil 

primigravida trimester III 

Tabel 4.8 

Hubungan dukungan mertua dengan tingkat kecemasan ibu hamil 

primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 

 

Dukungan 

Mertua 

Tingkat kecemasan Total P value 

Tidak ada Ringan Sedang 

n % n % n % N % 

Mendukung 45 60,0 23 30,7 7 9,3 75 100 

0,921 
Kurang 

mendukung 

0 0 10 66,7 5 33,3 15 100 

Total 45 50 33 36,7 12 13,3 90 100 

Sumber: Data Primer, 2022. 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diketahui bahwa dari 75 ibu 

hamil yang mendapatkan dukungan mertua, terdapat 45 orang yang 

tidak mengalami kecemasan (60%), sebesar 23 orang dengan tingkat 

kecemasan ringan (30,7%), dan hanya 7 orang yang memiliki tingkat 

kecemasan sedang (9,3%). Sedangkan, dari 15 orang ibu hamil yang 

kurang mendapakan dukungan dari mertua, terdapat 5 orang dengan 

tingkat kecemasan sedang (33,3%), dan 10 orang dengan kecemasan 

ringan (66,7%). 

Hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai p value 0,921 (> 0,05) 

yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

dukungan orang tua dengan tingkat kecemasan menghadapi persalinan 
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pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 

Makassar. 

 

C. Pembahasan 

1. Hubungan dukungan suami dengan tingkat kecemasan ibu hamil 

primigravida trimester III 

Kecemasan merupakan respon normal terhadap ancaman atau 

bahaya dan bagian dari pengalaman manusia yang biasa terjadi. Akan 

tetapi, kecemasan yang berlebihan akan menjadi masalah kesehatan 

mental dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Secara umum, ibu 

hamil primigravida akan memiliki tingkat kecemasan yang lebih besar 

dibandingkan dengan ibu hamil multigravida. Hal tersebut terjadi 

karena ibu primigravida pertama kali akan menghadapi proses 

persalinan sehingga sulit menghilangkan rasa khawatir dan takut 

(Evareny, Lubis, & Rahmi, 2022). Sedangkan, menurut Winarno 

(2020), dijelaskan bahwa kecemasan merupakan pengalaman subjektif 

dari individu dan tidak dapat diobservasi secara langsung (Husna, 

Agustina, & Amin, 2022). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 44 orang ibu hamil 

yang tidak merasakan kecemasan, mendapatkan dukungan dari suami. 

Namun, terdapat 27 orang dengan tingkat kecemasan ringan, dan 2 

orang dengan tinkat kecemasan sedang meskipun mereka mendapatkan 

dukungan yang baik dari suaminya. Analisis statistik menunjukkan 
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tidak terdapat hubungan antara dukungan suami dengan tingkat 

kecemasan menghadapi persalinan pada ibu hamil primigravida 

trismester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar. 

Responden dengan kecemasan ringan dan sedang padahal telah 

mendapatkan dukungan suami disebabkan karena sifat ibu yang 

berbeda-beda dalam menanggapi perhatian dari suami. Hal ini dapat 

menimbulkan persepsi yang berbeda dan berdampak pada nyeri 

persalinan yang lebih berat, sehingga mempengaruhi kecemasan ibu 

hamil (Safitri, 2022). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Syamsiah (2022) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat hubungan 

antara dukungan suami terhadap kecemasan ibu dalam menghadapi 

persalinan di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Meskipun demikian, 

dukungan suami dapat diwujudkan dengan membantu menyelesaikan 

masalah yang dihadapi oleh ibu hamil primigravida, membuat dan 

mengambil keputusan untuk merawat ibu, serta menyediakan sarana 

pelayanan kesehatan yang baik dan tepat waktu (Syamsiah, 

Rahmadani, & Wulandari, 2022). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Izzah, dkk (2022) yang berkesimpulan bahwa kecemasan ibu 

dalam menghadapi persalinan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari 

suami. Dukungan suami dapat memberikan perasaan tenang secara 

psikologis dan menjadi bentuk terapi non farmakologis berupa 
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pendidikan dan pendampingan ibu. Hal tersebut dinilai dapat 

mengurangi kecemasan ibu menghadapi persalinan secara Sectio 

Caesarea (SC) (Izzah, Hariani, Winarna, & Kusumawati, 2022). 

Dukungan dari suami dapat berupa pendampingan terhadap 

istri pada saat kunjungan antenatal, memberikan perhatian dan kasih 

sayang ekstra, membantu merawat kehamilan, serta memberikan 

sarana baik biaya maupun transportasi untuk melakukan ANC. 

Perilaku tersebut akan membuat perasaan ibu senang sehingga mudah 

menyesuaikan diri terhadap situasi kehamilannya (Evareny et al., 

2022). Suami dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan fisik 

dan dorongan psikologis kepada istri sehingga dapat mengendalikan 

tingkat kecemasan saat menjalani proses persalinan (Nurhayati & 

Priwahyuningrum, 2022). 

Menurun Guyton dalam Jayanti (2019) dijelaskan bahwa 

dukungan suami pada proses persalinan dapat memberikan efek pada 

sitem limbik ibu, yaitu dalam hal emosi. Emosi ibu yang tenang akan 

menyebabkan sel-sel neuronnya mensekresi hormon oksitosin yang 

reaksinya akan menyebabkan kontraktifitas uterus pada akhir 

kehamilan untuk mengeluarkan bayi (Sihaloho, Dalimunthe, & 

Simamora, 2022). 

Husna (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ibu 

hamil yang tidak mendapatkan dukungan dari suami dapat mengalami 

gangguan emosi dan akan berdampak pada janin, seperti pertumbuhan 



63 
 

 
 

yang terlambat, BBLR, dan risiko komplikasi selama proses 

persalinan. Orang yang paling penting bagi seorang wanita hamil 

adalah suaminya (Husna et al., 2022). Hal ini juga sejalan dengan hasil 

penelitian Safitri (2022) di RSIA Ananda Makassar menyebutkan 

bahwa dukungan suami sangat dibutuhkan oleh ibu hamil untuk 

meningkatkan kesejahteraan psikologis dan penyesuaian diri serta 

mengurangi stres (Safitri, 2022). 

Agama islam telah menjabarkan kewajiban sepasang suami-

istri terhadap satu sama lain dalam membangun keharmonisan rumah 

tangga. Salah satunya dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yaitu: 

دَّةً  َْ جَعلََ بيٌََْكُنْ هَّ َّ ا  َِ ا الِيَْ ْْٗٓ اجًا لِّتسَْكٌُُ َّ ًْفسُِكنُْ اصَْ يْ اَ ٓٗ اىَْ خَلقََ لَكنُْ هِّ  َ هِيْ اٰيٰتِ َّ

ىَ  ّْ مٍ يَّتفََكَّشُ ْْ يٰتٍ لِّقَ سَحْوَتً اِۗىَّ فيِْ رٰلِكَ لَْٰ َّّ 

Terjemahnya: 

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu 

sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia 

menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” 

 

Menurut Al-Muyassar dalam tafsirnya mengenai surah Ar-Rum 

ayat ke-21 yang berbunyi : Dan diantara ayat-ayat Allah yang 

menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan KuasaNya adalah 

bahwa Dia menciptakan para istri untuk kalian (wahai kaum laki-laki) 

dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi tenang dan damai 

kepadanya, dan Dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara 

suami dan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua 



64 
 

 
 

itu terkandung petunjuk atas Kuasa Allah dan keesaanNya bagi kaum 

yang berpikir dan mengambil pelajaran. 

Sungguh pada pengaturan yang bijaksana itu merupakan tanda-

tanda keesaan dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan 

kekuasaan dan kebesaran-Nya. 

Dalam memberikan cinta dan kasih sayang bukanlah atas dasar 

besar kecilnya rasa cinta kepada istri, akan tetapi hal tersebut 

merupakan perintah Allah SWT. agar suami istri saling mencinta dan 

berkasih sayang sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT. Dengan 

begitu, maka ketentraman dalam rumah tangga akan mudah diperoleh 

(Masruroh, Mujani, & Briliant, 2020). 

Ayat tersebut dapat dimaknai bahwa seorang suami wajib 

memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud 

dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan 

nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus 

ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa 

perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau, 

dan seterusnya.  

2. Hubungan dukungan orang tua dengan tingkat kecemasan ibu hamil 

primigravida trimester III 

Dukungan keluaga dalam persalinan merupakan sumber 

kekuatan bagi ibu hamil. Dukungan yang diberikan oleh keluarga, 

utamanya orang tua sangatlah kompleks, meliputi dorongan, motivasi, 
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dukungan fisik, psikologis, emosi, informasi, penilaian, dan finansial. 

Keberadaan keluarga yang baik terbukti berhubungan dengan 

penurunan mortalitas, meningkatkan fungsi kognitif, fisik, dan 

kesehatan mental (Wulandari & Parwati, 2022). Dukungan keluarga 

melibatkan jaringan yang cukup luas dan berdampak positif terhadap 

kesehatan serta kesejahteraan seseorang, termasuk dalam mengurangi 

kecemasan. Orang yang tidak mendapat dukungan dari keluarga, 

cenderung mengalami kecemasan yang tinggi (Febriani, 2022). 

Ibu hamil primigravida dapat mengalami kecemasan yang 

berlebihan karena perubahan suasana hati, perasaan tidak mampu 

mengurus diri sendiri, kurang percaya diri dalam membesarkan anak, 

dan perubahan pasca persalinan. Tingkat kecemasan dalam 

menghadapi kelahiran bayi pada wanita hamil untuk pertama kali lebih 

tinggi dibandingkan wanita yang telah hamil untuk kedua kalinya. 

Kecemasan tersebut dipengaruhi oleh perubahan fisik yang terjadi 

selama kehamilan. Hal tersebut menyebabkan kondisi psikis dan emosi 

ibu terganggu (Herlianty, Dahrianti, & Sumidawati, 2022). Oleh 

karena itu, ibu hamil sangat membutuhkan dukungan keluarga untuk 

mencapai peran barunya sebagai seorang ibu. Ibu hamil dengan 

dukungan orang tua yang baik akan belajar dari lingkungan 

keluarganya, dan tidak akan mudah menghadapi kondisi dengan cemas 

(Huriatul, Iskandar, & Desreza, 2022). 
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Hasil penelitian menemukan bahwa semua ibu hamil yang 

tidak merasakan cemas, mendapatkan dukungan baik dari orang tua. 

Meskipun demikian, masih terdapat ibu hamil yang didukung oleh 

orang tuanya namun tetap merasa cemas, yaitu 30 orang dengan 

kecemasan ringan, dan 6 orang dengan kecemasan sedang. Hasil uji 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara dukungan 

orang tua terhadap tingkat kecemasan menghadapi persalinan pada ibu 

hamil primigravida trismester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar. 

Terdapat responden yang mendapat dukungan baik namun 

masih mengalami kecemasan ringan dan sedang. Hal tersebut dapat 

terjadi karena faktor lain, seperti tingkat pendidikan, usia, dan riwayat 

komplikasi selama kehamilan. Maka dari itu, kesiapan ibu melahirkan 

juga menjadi salah satu strategi dalam menurunkan kecemasan. 

Mempersiapkan kelahiran sama halnya dengan kesiapan komplikasi. 

Dengan kata lain, perlu adanya antisipasi terjadinya komplikasi dan 

mempersiapkan tindakan darurat (Evareny et al., 2022).  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh N. 

Kadek dan Hastutik pada tahun 2022 yang menyebutkan bahwa ibu 

hamil yang mendapat dukungan dari keluarga menunjukkan tingkat 

kecemasan yang rendah dalam persiapan menghadapi persalinan. 

Dukungan keluarga, khususnya orang tua dapat menimbulkan 

ketenangan batin, meningkatkan rasa percaya diri, dan perasaan senang 



67 
 

 
 

dalam diri Ibu. Hal tersebut sangat dibutuhkan pada usia kehamilan 

trimester III (Putri & Hastutik, 2022).  

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wulandari dan Parwati (2022) yang menjabarkan adanya hubungan 

antara dukungan orang tua terhadap tingkat kecemasan ibu hamil 

menghadapi persalinan pada masa pandemi Covid-19 di provinsi Bali. 

Peningkatan kasus Covid-19 menjadi ancaman yang cukup berat bagi 

ibu hamil karena dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti 

khawatir, cemas, dan stress. Dukungan orang tua dapat berperan dalam 

meningkatkan harga diri, penyangga efek stress, dan memberikan 

kontribusi untuk status psikologis yang lebih baik pada ibu hamil 

selama pandemi Covid-19 (Wulandari & Parwati, 2022). 

Ibu akan mengalami rasa nyeri yang menimbulkan perasaan 

takut, gelisah, dan cemas. Dengan adanya dukungan orang tua yang 

baik, ibu tidak akan larut dalam perasaan cemasnya karena ia tahu 

bahwa ada keluarganya yang senantiasa mendukungnya. Maka dari itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Dhirah pada tahun 2022 juga 

berkesimpulan bahwa ada hubungan antara dukungan orang tua 

terhadap kecemasan ibu hamil trimester III (Dhirah, Yunisa, Husna, & 

Rezeki, 2022). 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Suraily pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara dukungan orang tua dengan tingkat 
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kecemasan ibu hamil TM III dalam menghadapi persalinan di saat 

pandemi Covid-19. Hal serupa juga disimpulkan dalam penelitian oleh 

Kartika dkk pada tahun 2021 yang dilakukan di kota Bandung. 

Dijabarkan bahwa dukungan orang tua tidak menjadi tolak ukur dalam 

tingkat kecemasan ibu hamil trimester III karena hampir setiap 

responden mendapatkan dukungan orang tua (Suraily, 2022). 

Dukungan orang tua yang baik dapat memberikan rasa tenang 

kepada ibu hamil sehingga menurunkan kecemasannya. Sebagai mana 

dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 53-56 : 

                                              
                 

                                                                                 

                                                                     

                                                                   

Terjemahnya: 

(Mereka) berkata, “Jangan takut (karena) sesungguhnya Kami 

memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) seorang 

anak yang saleh (Ishaq).” 

Dia (Ibrahim) berkata, "Apakah Anda benar-benar memberi 

saya kabar baik, meskipun saya sudah tua. Jadi, dengan cara 

apa Anda memberi kabar baik?"  

Mereka menjawab, “Kami menyampaikan kabar baik 

kepadamu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu 

termasuk orang yang putus asa.”  

Dia (Ibrahim) berkata, "Apakah ada orang yang putus asa dari 

rahmat Tuhannya selain orang yang sesat?" 

 

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan 

ayat di atas dengan menjelaskan bahwa setelah para malaikat melihat 

tanda-tanda ketakutan atau mendengar penyampaian Nabi Ibrahim as. 

Bahwa dia dan istrinya takut, maka mereka berkata “jangan takut, 

wahai Nabi Ibrahim. Takut dengan kedatangan kami dan karena kami 
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tidak menyentuh makanan yang Anda sajikan, kami sebenarnya datang 

untuk membuat Anda bahagia, yaitu untuk menyampaikan kabar baik 

kepada Anda, dengan kelahiran seorang putra yang kuat, tidak seperti 

anak yang lahir dari orang tua yang miskin dan kurang gizi” (Tafsir 

Kemenag, 2022). 

Nabi Ibrahim membantah tuduhan bahwa ia telah putus asa 

dengan mengatakan bahwa, "Saya tidak pernah putus asa dari rahmat 

Allah karena saya memiliki kepercayaan penuh kepadanya dan 

kekuasaannya, apalagi tidak ada yang putus asa dari rahmat Tuhannya, 

kecuali orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang tidak 

menemukan jalan kebenaran, dan tidak menyadari kebesaran dan 

kekuasaan Allah” (Tafsir Kemenag, 2022). 

Pada ayat ini terdapat kalimat yang menjelaskan perubahan 

pada psikologis ibu hamil, yaitu                artinya “putus asa” hal ini 

masuk dalam perubahan pada psikologis ibu hamil yang menyebabkan 

kecemasan pada ibu hamil. Seseorang yang mudah putus asa akan 

membuat kurang percaya diri dan akan mengakibatkan harga diri 

rendah sehingga dapat terjadi isolasi sosial pada seseorang, menarik 

diri dari lingkungan dan lain sebagainya (Tafsir Kemenag, 2022).  

Pada tafsir di atas dijelaskan bahwa kehamilan merupakan 

anugerah dan rezeki yang diberikan Allah SWT, sehingga ibu yang 

mengalami kehamilan harus menjaga kesehatan dan menghindari hal-
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hal yang dapat membuat ibu merasa khawatir dan juga cemas sehingga 

ibu dan juga bayinya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

3. Hubungan dukungan mertua dengan tingkat kecemasan ibu hamil 

primigravida trimester III 

Dukungan mertua adalah suatu bentuk hubungan impersonal 

yang meliputi sikap, tindakan, dan penerimaan terhadap anggota 

keluarga, sehingga mengacu kepada dukungan-dukungan sosial yang 

diadakan oleh keluarga seperti pertolongan dan bantuan. Bentuk 

dukungan dari mertua kepada ibu hamil dapat berupa pujian, 

memberikan semangat, dan nasehat (Erdiana, 2015 dalam (Sihaloho et 

al., 2022)). 

Kehamilan trimester III adalah priode krusial dalam 

menyambut kelahiran bayi dan menjadi orang tua. Hal tersebut 

seringkali menimbulkan perasaan khawatir dan cemas, sehingga 

meningkatkan kewaspadaan ibu terhadap munculnya tanda-tanda 

persalinan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa terjadi peningkatan 

kecemasan sebesar 56,6% pada ibu hamil trimester III selama masa 

pandemi Covid-19. Maka dari itu, perlunya pengelolaan kecemasan 

dengan baik, salah satunya melalui peranan mertua (Anajah, Reny, & 

Karimah, 2022). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa semua ibu hamil yang 

mendapat dukungan baik dari mertuanya, tidak merasakan kecemasan. 

Sedangkan, sebanyak 23 orang ibu hamil yang mengalami kecemasan 
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ringan, dan 7 orang dengan kecemasan sedang, meskpun mereka 

mendapatkan dukungan baik dari mertua. Nilai p value dari uji statistik 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

dukungan mertua terhadap tingkat kecemasan menghadapi persalinan 

pada ibu hamil primigravida trismester III di RSIA Sitti Khadijah 1 

Makassar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Evereny, dkk (2022) 

menunjukkan hasil berbeda. Disebutkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara dukungan mertua terhadap tingkat kecemasan 

ibu dalam menghadapi persalinan di puskesmas Andalas. Hal tersebut 

dikarenakan adanya hubungan emosional antara ibu dengan keluarga 

dekat yang konsisten. Dalam hal ini, mertua sebagai keluarga dapat 

membuat ibu lebih nyaman dan aman saat melewati proses persalinan. 

Hasil penelitian dari Dewi tahun 2022 juga menyebutkan 

bahwa mertua dapat memberikan dukungan berupa saran terkait keluh 

kesah yang dihadapi oleh ibu hamil. Dengan begitu, terdapat hubungan 

yang signifikat antara dukungan mertua, informasi persalinan, 

pengalaman persalinan, terhadap kecemasan ibu hamil primigravida 

(Dewi & Teja, 2022). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Rahmawati, dkk (2022) yang berkesimpulan bahwa dukungan 

sosial termasuk keluarga, mertua, teman, dan kader kesehatan 

memiliki peluang 3,5 kali lebih efektif dalam menurunkan kecemasan 
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ibu hamil risiko tinggi dalam menghadapi persalinan (Rahmawati, 

Irmayani, & Sopiatun, 2022). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rowther (2020) menyebutkan 

bahwa mertua sebagai bagian dari keluarga berkontribusi terhadap 

kecemasan ibu hamil, karena dukungan sangat penting selama 

menjalani kehamilan, terutapa melalui pemberian nasehat kesehatan 

dan pendampingan. Mertua mampu memberikan dukungan emosional 

atau dukungan informasi kepada ibu hamil. Hal tersebut memiliki 

suatu dampak positif pada kesejahteraan ibu hamil yang dirasakan dan 

secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi 

kondisi gejala kecemasan (Kusumaningtyas, Dasuki, & Anjarwati, 

2022). 

Keluarga seperti orang tua dan mertua dianggap sebagai 

sumber dukungan sosial karena adanya rasa saling percaya satu sama 

lain. Semakin tinggi dukungan sosial, maka semakin rendah tingkat 

kecemasan ibu hamil yang terjadi. Dukungan tersebut dapat berupa 

tindakan yang mendukung baik secara fisik maupun psikis, 

memunculkan rasa aman, meluangkan waktu, dan memberikan 

motivasi selama masa kehamilan hingga masa persalinan (Rahmawati 

et al., 2022). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Hasil Penelitiam 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul 

dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi 

persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti 

Khadijah 1 Makassar, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dari total responden yang datang ke RSIA Sitti Khadijah sebagian 

besar mendapat dukungan dari keluarganya, untuk dukungna suami 

terdapat 73 responden (81%) yang mendukung, untuk dukungan 

orangtua terdapat 81 responden (90%) yang mendukung, dan untuk 

dukungan mertua terdapat 75 responden (83%) yang mendukung ibu 

hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar. 

2. Dari hasil penelitian didapatkan 45 responden (50%) tidak mengalami 

kecemasan, 33 responden (36,6%) mengalami kecemasan ringan, 12 

responden (13,4%) mengalami kecemasan sedang, dan tidak ada 

respondek yang mengalami kecemasan berat dan panik. 

3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan suami 

terhadap tingkat kecemasan ibu hamil dengan p value 0,755. 

4. Terdapat hubungan yang signifikat antara dukungan orang tua 

terhadap tingkat kecemasan ibu hamil dengan p value 0,003. 

5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan mertua 

terhadap tingkat kecemasan ibu hamil dengan p value 0,921. 
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B. Kesimpulan 

Bahwa terdapat hubungan yang signifikan terhadap dukungan 

orang tua dengan tingkat kecemasan dalam mempersiapkan persalinan 

pada ibu hamil primigravida di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar. 

C. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan 

beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Untuk ibu hamil primigravida trimester III 

Diharapkan ibu hamil trimester III dapat lebih memperhatikan 

keadaannya baik dari segi fisik maupun psikologi serta meminta orang 

tua untuk selalu memberikan dukungan dan ikut serta menjaga 

kehamilan maupun dalam mempersiapkan persalinan.  

2. Untuk keluarga 

Diharapkan keluarga dapat lebih memberikan dukungan kepada 

ibu hamil trimester III terutama suami untuk dapat mempedulikan istri 

saat istri sedang sedih, menerima setiap nasehat istri sebagai nasehat 

yang baik, membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah, dan turut 

serta menganjurkan istri untuk memeriksakan kesehatan ketika istri 

mengeluh dengan kesehatannya.  

3. Untuk bidan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 

Diharapkan kepada bidan RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 

dapat memberikan informasi tentang hasil pemeriksaan dan 

memberikan saran kepada keluarga jika pasien mengalami masalah 



75 
 

 
 

terutama kecemasan ibu hamil primigravida trimester III dalam 

menghadapi persalinan.  

4. Untuk peneliti selanjutnya 

Diharapkan dilakukan penelitian dengan metode penelitian case 

control antara ibu hamil yang didampingi orang tuanya dengan ibu 

hamil yang tidak didampingi orang tuanya. 

5. Untuk UIN Alauddin Makassar 

Diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya dan meningkatkan kualitas pendidikan 

kesehatan dalam pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil tentang 

dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan menghadapi persalinan. 

D. Keterbatasan penelitian 

Berdasarkan pengalaman peneliti pada saat proses penelitian, 

terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diperhatikan oleh penelitian-

penelitian serupa selanjutnya untuk memaksimalkan penelitian yang 

dilakukan. Adapun keterbatasan tersebut di antaranya adalah: 

1. Kurangnya partisipasi sampel yang bersedia mengisi kuesioner 

penelitian. 

2. Beberapa sampel menolak untuk dijadikan responden dikarenakan 

yang bersangkutan tidak memiliki waktu yang cukup atau merasa 

terburu-buru.  



76 
 

 
 

3. Jumlah pertanyaan kuesioner yang terlalu banyak sehingga 

mengurangi minat ibu hamil primigravida trimester III untuk menjadi 

responden penelitian. 
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LAMPIRAN  

Lampiran 1. Inform consent 

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

 Nama :  

Umur : 

 

Alamat : 

 

Setelah mendapatkan Keterangan yang cukup dari peneliti serta menyadari 

manfaat dari penelitian tersebut dibawah ini yang berjudul : 

“Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Dalam 

Menghadapi  

Persalinan Pada Ibu Hamil Primigradiva Trimester III di RSIA Sitti 

Khadijah 1 Makassar” 

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam 

penelitian ini. Apabila suatu saat merasa dirugikan dalam bentuk apapun, 

berhak membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk mengundurkan diri. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya. 

                                
Makassar,………2023 

Mengetahui,              Yang menyatakan 

Penanggung jawab penelitian Responden Penelitian 

 
 

  (                                    )                                                                                (                                ) 
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Lampiran 2. Kuesioner 
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Lampiran 3. Surat Izin Meneliti 
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Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Meneliti 
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Lampiran 5. Lembar Rekomendasi Etik Penelitian 
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Lampiran 6. Output Analisis Data 

Variabel Dukungan Suami 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Mendukung 73 81 81 81 

Tidak 17 19 19 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 

Variabel Dukungan Orang Tua 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Mendukung 81 90 90 90 

Tidak 9 10 10 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 

Variabel Dukungan Mertua 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Mendukung 75 83 83 83 

Tidak 15 17 17 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 

Uji Bivariat 

1. Hubungan suami dengan kecemasan 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 33.145
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 31.574 1 .000   

Likelihood Ratio 32.033 1 .000   

Fisher's Exact Test    .755 .431 

Linear-by-Linear Association 33.046 1 .000   
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N of Valid Cases 332     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26.17. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

2. Hubungan Orang tua dengan kecemasan 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 33.145
a
 1 .003   

Continuity Correction
b
 31.574 1 .000   

Likelihood Ratio 32.033 1 .000   

Fisher's Exact Test    .003 .003 

Linear-by-Linear Association 33.046 1 .000   

N of Valid Cases 332     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26.17. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

3. Hubungan mertua dengan kecemasan 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 33.145
a
 1 .003   

Continuity Correction
b
 31.574 1 .000   

Likelihood Ratio 32.033 1 .000   

Fisher's Exact Test    .003 .003 

Linear-by-Linear Association 33.046 1 .000   

N of Valid Cases 332     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26.17. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Uji Reabilitas 

Reabilitas Suami 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 
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Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.751 25 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1 65.8333 63.178 .012 .757 

X2 66.0000 58.621 .500 .734 

X3 66.3333 57.471 .327 .741 

X4 66.3667 57.895 .305 .742 

X5 66.1333 61.499 .101 .756 

X6 66.1667 59.661 .293 .743 

X7 66.2667 58.133 .373 .738 

X8 67.1667 58.144 .373 .738 

X9 67.5667 55.289 .627 .721 

X10 66.4667 58.395 .427 .736 

X11 67.3333 57.954 .361 .738 

X12 67.0333 57.068 .396 .735 

X13 66.2000 60.372 .219 .747 

X14 66.3667 58.861 .368 .739 

X15 67.9333 66.271 -.334 .768 

X16 66.8667 59.016 .303 .742 

X17 67.5000 52.121 .713 .709 

X18 67.2333 52.599 .713 .710 

X19 66.3333 57.402 .382 .736 

X20 66.5667 60.392 .130 .757 
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X21 66.1000 62.714 .033 .758 

X22 65.9333 63.306 -.016 .761 

X23 65.9000 61.128 .153 .751 

X24 66.0000 62.000 .163 .750 

X25 68.0000 64.897 -.172 .762 

 

 

Reabilitas Kuesioner Orang tua 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.734 25 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1 61.2333 76.461 .153 .734 

X2 60.8000 73.890 .385 .719 

X3 61.2333 69.151 .493 .707 

X4 61.1333 75.499 .256 .727 

X5 61.5000 67.569 .558 .701 

X6 61.2667 72.961 .319 .722 

X7 61.8667 68.809 .598 .701 

X8 61.9000 72.438 .397 .717 
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X9 62.3333 76.230 .291 .726 

X10 61.2667 78.616 .063 .737 

X11 62.0000 75.517 .236 .728 

X12 61.8000 70.786 .528 .708 

X13 61.2667 77.444 .079 .740 

X14 61.1667 77.316 .126 .735 

X15 62.5333 75.292 .437 .721 

X16 61.3333 70.299 .226 .738 

X17 61.8667 76.051 .207 .730 

X18 61.8333 69.799 .529 .706 

X19 61.1000 73.541 .381 .719 

X20 61.5000 72.948 .273 .726 

X21 60.8000 78.097 .104 .735 

X22 60.9000 79.197 -.023 .748 

X23 60.6333 81.206 -.128 .749 

X24 61.1333 74.602 .283 .725 

X25 62.4000 79.076 .074 .735 

 

Reabilitas Kuesioner Mertua 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.770 25 

 

 

Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1 61.0000 80.483 .544 .748 

X2 60.1333 81.982 .569 .749 

X3 60.4667 78.189 .544 .745 

X4 60.3000 86.286 .268 .764 

X5 60.6667 77.471 .584 .742 

X6 60.4333 83.220 .349 .759 

X7 61.0333 79.275 .599 .744 

X8 61.0667 83.168 .399 .757 

X9 61.5000 87.224 .292 .764 

X10 60.4333 90.116 .040 .774 

X11 61.1667 86.833 .216 .767 

X12 60.9667 81.344 .532 .749 

X13 60.4333 88.668 .074 .776 

X14 60.3333 88.575 .116 .772 

X15 61.7000 85.803 .478 .758 

X16 60.5000 81.293 .218 .777 

X17 61.0333 86.309 .254 .765 

X18 61.0000 80.138 .542 .747 

X19 60.2667 83.995 .405 .757 

X20 60.6667 82.851 .318 .762 

X21 59.9667 89.413 .091 .772 

X22 60.0667 89.926 .002 .781 

X23 59.8000 92.579 -.128 .783 

X24 60.3000 85.803 .266 .764 

X25 61.5667 90.461 .054 .772 
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Lampiran 7. Dokumentasi 
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RIWAYAT HIDUP 

 

Nama Lengkap :  Vivi Aprillia 

Nama Panggilan : Vivi 

NIM : 70600117048 

Tempat, Tanggal Lahir : Sumbawa, 23 April 

1998 Agama : Islam 

Jenis Kelamin : Perempuan  

Jurusan/Fakultas : Pendidikan Dokter/FKIK  

Nama Orangtua  

Ayah : Sudirman 

Ibu : Saharia 

Anak Ke : 1 

Alamat : Desa Motong Kec. Utan Kab. Sumbawa Prov. 

NTB 

 Telepon  082348484755 

Email : vivi.aprillia23@gmail.com 

Riwayat pendidikan : SDN 02 Utan, SMPN 1 Utan, MA Assalam Solo, UIN 

Alauddin Makassar 

Pengalaman Organisasi :        - SMP : Bendahara osis 

- SMA : - Ketua konsulat prada renjani 

- Bendahara konsulat kumparan persada 

- Anggota OPPMIA Assalam solo 

- Ketua humas DMA 

- Bendahara HMJK FKIK UIN Alauddin  

Prestasi yang Pernah Diraih : - Juara 3 lomba putri sekaya sekabupaten 
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