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ABSTRAK 

Hiperemesis gravidarum merupakan kondisi ketidakseimbangan psikologis 

pada ibu hamil yang ditandai dengan mual dan muntah berlebih yang dapat 

menyebabkan gangguan fisiologis hingga komplikasi dalam kehamilan. Perubahan 

psikologis berupa kecemasan kecemasan dapat memperburuk keadaan mual dan 

muntah yang dialami pada ibu hamil sehingga penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan kecemasan dengan kejadian hiperemesis gravidarum pada 

ibu hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023. Metode penelitian yang 

digunakan yakni penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain cross sectional. 

Penelitian ini dilakukan di RSIA Ananda Makassar pada bulan Desember 2022 

sampai Januari 2023 dengan sampel diambil dari 185 ibu hamil trimester I yang 

terdiagnosis hiperemesis gravidarum dan tidak hiperemesis gravidarum 

menggunakan teknik purpossive sampling. Instrumen yang digunakan yakni 

kuesioner demografi dan PASS (Perinatal Anxiety Screening Scale) yang diolah 

menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian didapatkan nilai p-value sebesar 

0,000 yang menunjukkan terdapat hubungan antara kedua variabel sehingga dalam 

penelitian ini hipotesis alternatif dapat diterima. Kesimpulan pada penelitian ini 

yakni terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kecemasan dan kejadian 

hiperemesis gravidarum pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023 

sehingga perlu memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai dampak 

kecemasan yang dapat memperberat kondisi hiperemesis gravidarum. 

Kata kunci: Hiperemesis gravidarum, Kecemasan, Ibu hamil trimester I, PASS 
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ABSTRAK 

Hyperemesis gravidarum is a condition of psychological imbalance in 

pregnant women which is characterized by excessive nausea and vomiting which 

can cause physiological disturbances to complications in pregnancy. Psychological 

changes in the form of anxiety can exacerbate nausea and vomiting experienced by 

pregnant women, so this study aims to determine the relationship between anxiety 

and the incidence of hyperemesis gravidarum in pregnant women at RSIA Ananda 

Makassar in 2023. The research method used was a quantitative study design.cross 

sectional. This research was conducted at RSIA Ananda Makassar from December 

2022 to January 2023 with samples taken from 185 first trimester pregnant women 

diagnosed with hyperemesis gravidarum and not hyperemesis gravidarum using 

thepurpossive sampling. The instruments used were demographic questionnaires 

and PASS (Perinatal Anxiety Screening Scale) which was processed using the test 

Who Square. The research results obtained valuep-value of 0.000 which indicates 

that there is a relationship between the two variables so that in this study the 

alternative hypothesis can be accepted. The conclusion in this study is that there is 

a significant relationship between the level of anxiety and the incidence of 

hyperemesis gravidarum in pregnant women at RSIA Ananda Makassar in 2023, so 

it is necessary to provide education to pregnant women about the impact of anxiety 

that can exacerbate hyperemesis gravidarum. 

 

Keywords: Hyperemesis gravidarum, Anxiety, First trimester pregnant women, 

PASS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam 

menggambarkan kesejahteraan suatu negara. Kematian ibu menurut WHO 

adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah 

berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab terkait dengan atau diperberat oleh 

kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan. 

Menurut data World Health Organization (WHO) tahun 2017, angka kematian 

ibu di dunia masih cukup tinggi yakni sebesar 211 per 100.000 kelahiran hidup 

(WHO, 2019).  

Data menunjukkan tren menurun pada indikator AKI (per 100.000 kelahiran 

hidup) dari 390 pada tahun 1991 menjadi 230 pada tahun 2020 atau turun 1,80 

% per tahun. Meski mengalami penurunan, AKI masih belum mencapai target 

Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015, yaitu 102 dan SDGs 

tahun 2030, yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup (DPR RI, 2021). 

Angka yang belum mencapai target tersebut diperkirakan terjadi akibat adanya 

komplikasi selama kehamilan dengan kasus mencapai 810 ibu hamil meninggal 

setiap harinya di seluruh dunia (WHO, 2019). 

Selama kehamilan, ibu hamil normalnya mengalami perubahan fisiologi dan 

psikologis. Salah satu perubahan psikologis ibu hamil yang sering dirasakan 

adalah kecemasan. Kecemasan disebabkan hormon kortisol yang tinggi. Ibu 

hamil mengalami kecemasan seperti reaksi emosional dalam mengkhawatirkan 

diri dan janinnya, kehamilan, dan persalinan (Ayu et al., 2022). Di Indonesia, 

kecemasan ibu hamil mencapai 28,7%. Wabah Covid-19 memberikan dampak 

peningkatan kecemasan sebesar 50,7% yang meliputi kondisi kehamilan 

66,7%, dan kondisi bayi 35% (Dewi et al., 2021).  

Perubahan psikologis selama kehamilan berupa kecemasan atau depresi 

dapat menjadi dianggap menjadi faktor predisposisi ibu hamil mengalami mual 

muntah dalam kehamilan. Ketidakseimbangan psikologis ibu hamil dalam 

mengatasi konflik secara serius selama kehamilan, mengalami 
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ketergantungan atau hilang kendali akan memperberat keadaan mual dan 

muntah yang dialaminya sehingga kondisi mual muntah menjadi berlanjut 

menjadi lebih berat atau disebut dengan hiperemesis gravidarum (Rorrong, M. 

dan Lumentut, 2021). 

Hiperemesis gravidarum merupakan suatu keadaan yang ditandai rasa mual 

dan muntah yang berlebihan, kehilangan berat badan dan gangguan 

keseimbangan elektrolit, ibu terlihat lebih kurus, turgor kulit berkurang dan 

mata terlihat cekung. Hiperemesis gravidarum dapat dipengaruhi oleh faktor 

hormonal, faktor psikologis, faktor paritas, faktor nutrisi, dan faktor alergi 

(Rahma dan Restu, 2017). Angka kejadian hiperemesis gravidarum semakin 

meningkat, menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2013, 

jumlah kejadian hiperemesis gravidarum mencapai 12,5% dari seluruh jumlah 

kehamilan di dunia. Kunjungan pemeriksaan ibu hamil di Indonesia diperoleh 

data ibu dengan hiperemesis gravidarum mencapai 14,8% dari seluruh 

kehamilan (WHO, 2019).   

Hiperemesis gravidarum dapat mengakibatkan tubuh ibu sangat lemah, 

muka pucat dan frekuensi buang air kecil menurun drastis sehingga cairan 

tubuh semakin berkurang dan darah menjadi kental (hemokonsentrasi). 

Keadaan ini dapat memperlambat peredaran darah sehingga konsumsi oksigen 

dan makanan ke jaringan juga ikut berkurang sehingga menimbulkan 

kerusakan jaringan yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan kesehatan 

janin yang dikandungnya sehingga cenderung akan membuat mereka menjadi 

lebih lemah dan akan meningkatkan kecemasan terhadap kejadian yang lebih 

parah (Zainiyah et al., 2019).  

Ketidakseimbangan psikologis ibu hamil dalam mengatasi konflik secara 

serius, ketergantungan atau hilang kendali akan memperberat keadaan mual 

dan muntah yang dialami ibu hamil. Hal yang lebih ditakutkan pada keadaan 

mual muntah tersebut yakni terjadinya hiperemesis gravidarum (Rorrong, M. 

dan Lumentut, 2021). 

Dalam pandangan Islam, al-Qur’an menggambarkan berbagai tingkatan 

kecemasan dan berbagai gejala fisik dalam tubuh yang menyertainya. Dalam 
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al-Qur’an kecemasan digambarkan dengan kata khaufun, yaitu kondisi hati 

tidak tenang terkait dengan perkara di masa yang akan datang. Hal ini 

disebabkan karena adanya keraguan yang ada dalam hati, maka timbul sifat 

gelisah yang akhirnya menjadikan seseorang merasa kesusahan (Nasaruddin, 

2018). Ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang kecemasan juga dijelaskan 

dalam QS al-Baqarah/2: 155 yang berbunyi: 

تِ ۗ لِ وَٱلْْنَفسُِ وَٱلثَّمَرََٰ نَ ٱلْْمَْوََٰ نَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ م ِ برِِين   وَلَنَبْلُوَنَّكمُ بِشَىْءٍ م ِ رِ ٱلصََّٰ وَبَش ِ َ 

Terjemahnya:  

“Sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita 

gembira kepada orang-orang yang sabar”. 

Menurut Syaikh Abdur Rahman al-Sa’di dalam kitab tafsir As-Sa’di 

menyatakan Allah Swt. memberitahukan bahwa Dia akan menguji para hamba-

Nya dengan musibah-musibah. Agar menjadi jelas siapa (di antara) hamba itu 

yang sejati dan pendusta, yang sabar dan berkeluh kesah. Ini adalah ketetapan 

Allah atas hamba-Nya. Seandainya kebahagiaan selalu menyertai kaum 

mukminin, tidak ada bencana yang menimpa mereka, niscaya tidak ada 

pemisah orang baik dan tidak baik (Kusuma, 2017). 

Tercatat dalam 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 menjadi wilayah dengan jumlah ibu hamil terbanyak di 

Sulawesi Selatan mencapai 30.990 ibu hamil. Kecamatan Rappocini 

menempati kecamatan dengan ibu hamil terbanyak di Kota Makassar pada 

tahun 2019 yang menunjukkan 1.671 ibu hamil (Dinkes Makassar, 2019). 

Sementara RSIA Ananda Makassar menjadi salah satu pusat pelayanan 

kesehatan ibu dan anak yang berada di Kecamatan Rappocini, dengan data awal 

peneliti terdapat 2.271 ibu hamil yang terdaftar tahun 2021, dengan 240 ibu 

hamil didiagnosis mengalami hiperemesis gravidarum pada periode 2022 (Data 

Primer, 2022). 
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Berdasarkan uraian diatas banyaknya cakupan sampel yang telah 

didapatkan pada data awal menjadi pendukung dilakukannya penelitian ini 

dengan judul penelitian “Hubungan Kecemasan dengan Kejadian Hiperemesis 

Gravidarum pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan suatu masalah yaitu bagaimana 

Hubungan Kecemasan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum pada Ibu 

Hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023? 

C. Hipotesis 

H0: Kecemasan tidak berhubungan dengan kejadian hiperemesis Gravidarum 

pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023. 

H1: Kecemasan berhubungan dengan kejadian hiperemesis Gravidarum pada 

Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023.  

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Kriteria Objektif Skala 

Variabel Independen 

1. Kecemasan 

ibu hamil 

Derajat atau tingkatan 

perasaan takut dan 

tidak nyaman yang 

dialami oleh ibu hamil 

tanpa penyebab yang 

jelas, diukur 

berdasarkan skala 

PASS (Perinatal 

Anxiety Screening 

Scale). Kuesioner 

PASS adalah skala 

pemantauan yang 

digunakan untuk 

menilai tingkat 

kecemasan pada ibu 

hamil. PASS mengukur  

Pengisian PASS 

yang terdiri dari 

31 item, dengan 

skala masing-

masing item 0-4, 

dengan total skor 

keseluruhan 0-93 

(Amiri et al., 

2022). 

0. Tidak Cemas 

(0 -20) 

1. Cemas (21 – 

93) 

 Nominal 
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Tabel 1.1 Definisi Operasional (lanjutan) 

No. Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Kriteria Objektif Skala  

  frekuensi dan intensitas 

gejala kecemasan 

seperti ketegangan, 

rasa cemas, dan rasa 

takut yang dialami oleh 

ibu hamil selama 

kehamilan (Somerville 

et al., 2015). 

    

Variabel Dependen  

2. Hiperemesis 

gravidarum 

Hiperemesis 

gravidarum adalah 

mual dan muntah yang 

berlebihan sehingga 

menimbulkan 

gangguan sehari-hari 

dan bahkan dapat 

membahayakan hidup 

ibu hamil 

Diagnosis medis 

yang tercatat pada 

rekam medis 

0. Tidak 

1. Ya 

Nominal  

 

E. Kajian Pustaka 

Sebagai bahan penguat penelitian, penulis mengutip beberapa penelitian 

yang terkait yakni sebagai berikut. 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No. 
Nama 

Peneliti 

Judul dan 

Tahun 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 
Persamaan 

Penelitian 

1. Risa 

Hidayati & 

Evis 

Ritawani 

Hasibuan 

Hubungan 

Tingkat 

Kecemasan Ibu 

dengan Emesis 

Gravidarum 

pada Ibu Hamil 

Trimester I di 

Puskesmas 

Payung Sekaki  

Terdapat hubungan 

yang bermakna 

antara tingkat 

kecemasan ibu 

dengan emesis 

gravidarum pada 

ibu hamil trimester 

I di Puskesmas 

Payung Sekaki  

Jenis penelitian 

menggunakan 

pendekatan cross 

sectional, waktu dan 

tempat penelitian 

berbeda, jumlah sampel 

penelitian sebanyak 31 

orang, serta teknik 

pengambilan sampel  

Meneliti terkait 

hubungan tingkat 

kecemasan 

terhadap 

hiperemesis 

gravidarum serta 

jenis penelitian 

kuantitatif dengan 

teknik analisis  
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Tabel 1.2 Kajian Pustaka (lanjutan) 

No. 
Nama 

Peneliti 

Judul dan 

Tahun 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 
Persamaan 

Penelitian 

  Tahun 2019 tahun 2019 dengan 

p-value 0,000. 

menggunakan teknik 

total sampling. 

univariat dan 

bivariat. 

2. Ratih 

Indah 

Kartikasari 

Derajat 

Kecemasan Ibu 

Hamil dengan 

Kejadian Mual 

Muntah pada 

Trimester 1 

Tahun 2018 

Ada hubungan 

yang signifikan 

antara derajat 

kecemasan ibu 

hamil dengan 

kejadian mual 

muntah pada 

trimester 1. 

Semakin tinggi 

derajat kecemasan 

ibu hamil, semakin 

tinggi pula tingkat 

mual muntahnya. 

Jenis penelitian 

menggunakan 

pendekatan cross 

sectional, waktu dan 

tempat penelitian 

berbeda, jumlah sampel 

penelitian sebanyak 28 

orang, teknik 

pengambilan sampel 

menggunakan simple 

random sampling, 

penelitian menggunakan 

kuesioner HARS, serta 

dianalisis menggunakan 

uji Spearman rank. 

Meneliti terkait 

hubungan tingkat 

kecemasan 

terhadap 

hiperemesis 

gravidarum serta 

menggunakan jenis 

penelitian 

kuantitatif dengan 

teknik analisis 

univariat dan 

bivariat. 

3. Herawaty 

dkk 

Faktor Risiko 

Umur Ibu dan 

Psikologis 

dengan Kejadian  

Hiperemesis 

Gravidarum 

Tahun 2022 

Faktor risiko 

kejadian 

hiperemesis 

gravidarum ibu 

hamil yang 

mengalami 

gangguan 

psikologis berisiko 

2,95 kali lebih 

besar dibandingkan 

dengan ibu hamil 

yang tidak 
mengalami 

gangguan 

psikologis. 

Jenis penelitian 

menggunakan 

pendekatan retrospektif, 

waktu dan tempat 

penelitian berbeda, 

jumlah sampel penelitian 

sebanyak 25 orang. 

Meneliti terkait 

hubungan tingkat 

kecemasan 

terhadap 

hiperemesis 

gravidarum,desain 

penelitian case 

control, dan teknik 

analisis 

menggunakan Odss 

Ratio. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

F. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan 

Kecemasan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum pada Ibu Hamil di 

RSIA Ananda Makassar tahun 2023. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti sendiri merupakan suatu pengalaman dan pembelajaran yang 

sangat berharga dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan 

khususnya dalam bidang penelitian dan pengetahuan tentang hubungan 

tingkat kecemasan dengan kejadian hiperemesis gravidarum pada ibu 

hamil. 

2. Bagi Institusi 

Sebagai bahan masukan kepustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi riset maupun 

penelitian selanjutnya dengan variabel yang lebih luas. 

3. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tambahan kepada masyarakat tentang faktor risiko 

kecemasan dan kejadian hiperemesis gravidarum pada ibu hamil, sehingga 

diharapkan dapat dilakukan upaya pencegahan terjadinya dampak negatif 

pada ibu hamil dan janinnya. 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Kecemasan 

1. Definisi Cemas  

Kecemasan dalam Bahasa Inggris dikenal dalam istilah anxiety yang 

berasal dari bahasa latin yakni angustus yang berarti kaku, dan ango, anci 

yang berarti mencekik. Menurut Steven Schwartz, kecemasan bermakna 

sesuatu yang mirip dengan rasa takut yang ditandai oleh adanya 

kekhawatiran terhadap bahaya tidak terduga di masa yang akan 

datang.Namun tanpa fokus yang kurang spesifik, sedangkan ketakutan 

berasal dari respon terhadap suatu ancaman langsung (Nugroho, 2022). 

Kecemasan merupakan suatu respon terhadap terjadinya kondisi 

tertentu yang dapat mengancam dan termasuk suatu hal normal yang dapat 

terjadi disertai suatu perkembangan atau perubahan, pengalaman baru, serta 

dalam menemukan identitas diri (Sadock dan Sadock, 2015). Kecemasan 

menjadi suatu sinyal yang memperingatkan atau menyadarkan seseorang 

terhadap adanya bahaya yang dapat mengancam dan memungkinkan 

seseorang mengambil suatu tindakan untuk mengatasi sebuah ancaman 

tersebut (Ni’mah, 2018). Kecemasan ditandai dengan adanya perasaan 

takut, seperti takut menghadapi ketidakpastian pada masa depan yang akan 

datang, perasaan khawatir, sikap emosional berupa perasaan gelisah, resah, 

adanya gerakan-gerakan yang berlebihan, perasaan tidak tenang secara 

psikologis, serta kondisi yang tidak seimbang akibat adanya tekanan 

psikologis seperti tuntutan pemuasan segera yang secara fisiologis 

merupakan suatu reaksi stres atau perubahan yang terjadi pada diri 

seseorang sebagai akibat dari pengaruh stres (Mellani, 2021). 

2. Epidemiologi 

Hasil perhitungan Institute for Health Metrics and Evaluation 

(IHME) tahun 2017 mengenai angka beban penyakit di Indonesia 

menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis gangguan jiwa yang 

diperkirakan diderita oleh sebagian besar penduduk Indonesia yaitu 



 

 

9 

 

 

 

depresi, gangguan kecemasan dan gangguan panik, skizofrenia, bipolar, 

gangguan perilaku, autis, gangguan makan, dan kecacatan intelektual 

(IHME, 2017). Berdasarkan hasil laporan Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2018, gangguan depresi dan cemas dapat terjadi pada 

semua kelompok usia terutama usia 15-24 tahun dengan prevalensi 

mencapai 6,2% dan semakin meningkat seiring peningkatan usia 

(Kemenkes RI, 2018). 

Gangguan cemas merupakan salah satu suatu gangguan psikiatri 

atau gangguan kejiwaan yang paling sering ditemukan. Hasil laporan The 

National Comorbidity Study menunjukkan satu dari empat orang 

memenuhi kriteria diagnosis dalam satu gangguan kecemasan. Selain itu, 

gangguan cemas ini sering ditemukan pada wanita (30,5%) dibanding pria 

(19,2%) (Sadock dan Sadock, 2015). Gangguan kecemasan dan depresi 

paling sering ditemukan pada negara berkembang dengan presentasi lebih 

dari 20% dibanding negara maju dengan persentase sekitar 7-20% 

(Harianto dan Putri, 2020). 

3. Teori Penyebab Kecemasan 

Terdapat dua teori terkait penyebab terjadinya kecemasan, yakni 

teori biologis dan teori psikologis. Teori biologis berhubungan dengan 

neurotransmitter dan neuroanatomi sedangkan teori psikologis terdiri dari 

teori psikoanalitik, teori perilaku dan teori eksistensial (Sadock dan 

Sadock, 2015). 

a. Neurotransmiter  

1) Norepinefrin terletak pada locus cereolus dan pons. Norepinefrin 

memberikan respon saat merasa nyeri dan situasi bahaya 

2) GABA 

3) Serotonin berhubungan dengan perasaan cemas dan depresi 

b. Neuroanatomi  

1) Limbic yaitu locus cereolus dan nucleus rafe yang mengandung 

norepinefrin dan serotonin 
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2) Korteks cerebral berhubungan dengan gangguan lobus temporalis 

dan gangguan obsessive compulsive (Ibrahim, 2012). 

c. Teori Psikoanalitik  

Psikoanalisis membagi komponen kepribadian yakni ide, ego, dan 

superego. Ide, ego dan superego bekerja bersama dalam menciptakan 

pola perilaku manusia. Ide memberi tuntutan kebutuhan alamiah, ego 

membatasinya dengan realita, dan superego menambahkan nilai-nilai 

moral pada setiap tindakan yang diambil (Halisa dan Maulida, 2017).  

1) Contoh ide 

Di tengah acara makan malam, Sinta haus, tetapi gelasnya sudah 

kosong. Dibanding menunggu pelayan mengisi ulang gelasnya, 

dia mengambil gelas Pak Budi di seberang meja lalu 

meminumnya, hal ini tentu sangat mengejutkan. 

2) Contoh ego 

Sinta haus. Namun, dia tahu bahwa pelayan akan segera kembali 

untuk mengisi ulang gelasnya dengan air, jadi dia memilih untuk 

menunggu, meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk 

minum dari gelas Pak Budi yang ada di seberangnya. 

3) Contoh superego 

Jojo ingin mencuri kamera milik temannya. Ia memiliki 

kesempatan dan bisa melakukannya tanpa ada yang tahu. Namun, 

Jojo mengerti mencuri itu salah, jadi dia memutuskan untuk tidak 

mencuri apapun meski ada kesempatan. 

Kecemasan diartikan sebagai sinyal adanya bahaya pada 

ketidaksabaran seorang pasien. Kecemasan dianggap sebagai akibat 

dari sebuah konflik psikis antara “keinginan tidak disadari yang 

bersifat agresif” dan suatu ancaman terhadap hal tersebut dari “ego” 

atau realitas eksternal. Bentuk “keinginan tidak disadari yang bersifat 

agresif” merupakan pikiran dan perasaan yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai etika dan moral. Untuk melawan keinginan tersebut maka 

“ego“ dihadirkan sebagai respon terhadap tindakan agresif yang akan 
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dilakukan, hal ini akan memobilisasi mekanisme pertahanan untuk 

mencegah pikiran dan perasaan yang tidak dapat diterima agar tidak 

muncul ke kesadaran/tindakan (Sadock dan Sadock, 2015). Seseorang 

yang mengalami gangguan kecemasan dapat menggunakan secara 

berlebihan salah satu atau beberapa pola tertentu dari suatu 

mekanisme pertahanannya (Videbeck, 2020). 

d. Teori Perilaku  

Dalam teori ini, kecemasan muncul karena adanya rangsangan 

lingkungan tertentu, pola pikir yang salah atau tidak produktif yang dapat 

menimbulkan perilaku maladaptif. Dalam situasi bahaya yang berlebihan 

dan meremehkan kemampuannya dalam menghadapi ancaman 

merupakan penyebab kecemasan pada diri seseorang (Stuart, 2013) 

e. Teori Eksistensial 

Teori ini dikaitkan dengan gangguan cemas menyeluruh tanpa adanya 

stimulus spesifik yang dapat dikenali sebagai penyebab perasaan 

cemas yang dialami. Konsep utama teori eksistensial yaitu individu 

yang merasa hidupnya tanpa tujuan (Sadock dan Sadock, 2015) 

4. Patofisiologi Kecemasan  

 

Gambar 2.1 Patofisiologi Kecemasan(Campbell et al., 2018). 

Ketika seseorang dalam keadaan stres dan tegang secara fisiologis 

akan mengaktifkan Limbic Hipotalamus Puitutary Adrenal Axis (LHPA), 

kemudian merangsang hipotalamus dan menyebabkan disekresinya hormon 
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corticotrophin relesing hormone (CRH). Hal tersebut akan menyebabkan 

peningkatan produksi SympatheticAdrenal Medular axis (SAM), dengan 

adanya respon tersebut menyebabkan stimuli pada alur Limbic Hipotalamus 

Putuitary Adrenal Axis (LHPA), kemudian merangsang hipotalamus dan 

menyebabkan disekresinya hormon Corticotrophin Releasing Hormone 

(CRH). Hal tersebut menyebabkan teraktivasinya Adeno Corticotrophin 

Hormone (ACTH) yang akan menstimuli produksi hormon kortisol dari 

korteks adrenal, selain itu akan menyebabkan teraktivasinya neuron 

andrenergik dari locus ceruleus (LC) yang merupakan tempat 

diproduksinya norepinefrin (NE) yang akan mensekresikan epinefrin 

(Handayani dan Ratnasari, 2019). Sistem LC bertanggung jawab untuk 

merespon langsung terhadap stresor dengan “melawan atau lari/fight or 

flight” (Imaniah, 2017). 

5. Jenis-Jenis Kecemasan  

Menurut Spilberger kecemasan dibagi dalam dua bentuk, yakni 

sebagai berikut. 

a. Trait anxiety  

Trait anxiety adalah rasa khawatir dan rasa terancam yang dialami 

seseorang terhadap suatu kondisi yang sebenarnya tidak akan 

berbahaya. Jenis kecemasan ini disebabkan oleh adanya kepribadian 

individu yang pada dasarnya memiliki potensi cemas daripada individu 

lainnya (Wiwikarnilah, 2022). 

b. State anxiety  

State anxiety adalah suatu kondisi emosional dan keadaan sementara 

dalam diri seseorang disertai adanya perasaan khawatir dan tegang yang 

dirasakan dalam keadaan sadar dan bersifat subjektif (Fauziah et al., 

2018).  

Sementara itu, menurut Freud kecemasan terdiri dalam tiga jenis yakni 

sebagai berikut (Naru Nafis, 2021). 
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a. Kecemasan neurosis  

Kecemasan neurosis adalah rasa cemas akibat bahaya yang tidak 

diketahui. Perasaan itu berada pada ego, tetapi muncul dari dorongan 

ide. Kecemasan neurosis bukanlah ketakutan terhadap insting-insting itu 

sendiri, tetapi ketakutan terhadap hukuman yang mungkin terjadi jika 

suatu insting dipuaskan (Karauwan, 2020). 

b. Kecemasan moral  

Kecemasan ini berakar dari konflik antara ego dan superego. 

Kecemasan ini dapat muncul karena kegagalan bersikap konsisten 

dengan apa yang mereka yakini benar secara moral. Kecemasan moral 

merupakan rasa takut terhadap suara hati. Kecemasan moral juga 

memiliki dasar dalam realitas, di masa lampau sang pribadi pernah 

mendapat hukuman karena melanggar norma moral dan dapat dihukum 

kembali (Naru Nafis, 2021). 

c. Kecemasan realistik  

Kecemasan realistik merupakan perasaan yang tidak menyenangkan 

dan tidak spesifik yang mencakup kemungkinan bahaya itu sendiri. 

Kecemasan realistik merupakan rasa takut akan adanya bahaya-bahaya 

nyata yang berasal dari dunia luar (Karauwan, 2020). 

Kaplan, Sadock, dan Grebb menyebutkan kecemasan terbagi menjadi 

dua bagian antara lain sebagai berikut (Sadock dan Sadock, 2015). 

a. Facilitating anxiety 

Facilitating anxiety adalah kecemasan yang sampai pada taraf 

tertentu dapat mendorong meningkatnya performa. Misalnya, cemas 

mendapat IP buruk membuat seorang mahasiswa belajar keras dan 

mempersiapkan diri menghadapi ujian. 

b. Debilitating anxiety 

Debilitating anxietymerupakan kecemasan yang berlebihan, 

sehingga sangat mengganggu. Misalnya kecemasan berlebihan saat akan 

ujian skripsi justru membuat seorang mahasiswa mengalami blocking 

dan tidak bisa menjawab pertanyaan. 
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6. Faktor yang Memengaruhi Kecemasan 

Blacburn & Davidson menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan 

kecemasan, seperti pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai situasi 

yang sedang dirasakannya. Situasi tersebut meliputi situasi mengancam atau 

tidak memberikan ancaman, serta adanya pengetahuan mengenai 

kemampuan diri untuk mengendalikan dirinya (seperti keadaan emosi serta 

fokus kepermasalahannya (Sampoerna dan Herwandito, 2021).  

Sementara Adler dan Rodman menyatakan terdapat dua faktor yang 

dapat menimbulkan kecemasan, antara lain sebagai berikut :  

a. Pengalaman negatif pada masa lalu  

Sebab utama dari timbulnya rasa cemas kembali pada masa kanak-

kanak, yaitu timbulnya rasa tidak menyenangkan mengenai peristiwa 

yang dapat terulang lagi pada masa mendatang, apabila individu 

menghadapi situasi yang sama dan juga menimbulkan 

ketidaknyamanan, seperti pengalaman pernah gagal dalam mengikuti tes 

(Mellani, 2021). 

b. Pikiran yang tidak rasional  

Pikiran yang tidak rasional seperti kegagalan katastropik, 

kesempurnaan, persetujuan, generalisasi yang tidak tepat (Widigda dan 

Setyaningrum, 2018). 

7. Tingkat Kecemasan  

Menurut Nursalam dalam (Mellani, 2021), tingkat kecemasan 

diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: 

a. Kecemasan ringan  

1) Respon fisiologis seperti ketegangan otot ringan.  

2) Respon kognitif seperti lapang pandang meluas, memotivasi untuk 

belajar, kesadaran yang pasif pada lingkungan.  

3) Respon tingkah laku dan emosi seperti suara melemah, otot-otot 

wajah relaksasi, mampu melakukan kemampuan/keterampilan 

permainan secara otomatis, ada perasaan aman dan nyaman.  
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b. Kecemasan sedang  

1) Respon fisiologis seperti peningkatan ketegangan dalam batas 

toleransi, perhatian terfokus pada penglihatan dan pendengaran, 

kewaspadaan meningkat.  

2) Respon kognitif seperti lapang persepsi menyempit, mampu 

memecahkan masalah, fase yang baik untuk belajar, dapat fokus pada 

hal-hal yang spesifik. 

3) Respon tingkah laku dan emosi seperti perasaan tertantang dan perlu 

untuk mengatasi situasi pada dirinya, mampu mempelajari 

keterampilan baru. 

c. Kecemasan berat  

1) Respon fisiologis seperti aktivitas sistem saraf simpatik (peningkatan 

epinefrin, tekanan darah, pernapasan, nadi, vasokonstriksi, dan 

peningkatan suhu tubuh), diaforesis, mulut kering, ingin buang air 

kecil, hilang nafsu makan karena penurunan aliran darah ke saluran 

pencernaan dan peningkatan produk glukosa oleh hati, perubahan 

sensori seperti penurunan kemampuan mendengar, nyeri, pupil 

dilatasi, ketegangan otot dan kaku.  

2) Respon kognitif seperti lapang persepsi sangat menyempit, sulit 

memecahkan masalah, fokus pada satu hal. 

3) Respon tingkah laku dan emosi seperti lapang personal meluas, 

aktifitas fisik meningkat dengan penurunan mengontrol, contoh 

meremas tangan, jalan bolak-balik. Perasaan mual dan kecemasan 

mudah meningkat dengan stimulus baru seperti suara. Bicara cepat 

atau mengalami blocking, menyangkal, dan depresi.  

d. Kecemasan sangat berat 

1) Respon fisiologis seperti pucat, dapat terjadi hipotensi, berespon 

terhadap nyeri, bising dan stimulus eksternal menurun. Koordinasi 

motorik buruk. Penurunan aliran darah ke otot skeletal.  

2) Respon kognitif seperti tidak terkontrol, gangguan berpikir secara 

logis, tidak mampu memecahkan masalah.  
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3) Respon tingkah laku dan emosi seperti perasaan marah, takut dan 

segan. Tingkah laku menjadi tidak biasa seperti menangis dan 

menggigit. Suara menjadi lebih tinggi, lebih keras, bicara cepat dan 

blocking. 

Secara umum berdasarkan tingkat risikonya kecemasan dapat 

dikategorikan menjadi kecemasan dengan risiko rendah dan kecemasan 

dengan risiko tinggi. Kecemasan risiko rendah termasuk kecemasan ringan 

maupun dalam keadaan tidak cemas, pada keadaan ini potensi untuk 

mengalami penurunan kecemasan masih lebih baik dan terkontrol. 

Sementara itu, kecemasan risiko tinggi meliputi kecemasan sedang sampai 

berat yang berpotensi mengalami komplikasi apabila tidak ditangani 

dengan baik dan tepat. 

8. Gejala Kecemasan 

Menurut National of Mental Health dalam (Safitri, 2022), gejala 

kecemasan dibagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut. 

a. Sensasi fisik  

Sensasi fisik meliputi ritme nafas yang lebih cepat, detak jantung 

cepat ireguler, tekanan darah yang naik, mual, perut terasa terlilit, sakit 

kepala, otot tegang, saat menunggu sesuatu tidak bisa duduk tenang, 

suhu tubuh terasa panas, keringat, sulit tidur, dan sering merasa ingin 

BAK. 

b. Sensasi psikis 

Sensasi psikis meliputi perasaan gelisah, gugup, tegang, dapat terasa 

terasa kebas, kurang konsentrasi, dan memikirkan sesuatu berulang-

ulang. 

9. Tatalaksana  

Kecemasan yang berlangsung terus menerus disebut dengan 

gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan akan menimbulkan kondisi 

yang patologis serta gejala yang hiperaktivitas pada sistem 

gastrointestinal, kardiovaskular, genitourinarius, dan muskuloskeletal 

(Ströhle, Gensichen dan Domschke, 2018). 
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Gangguan kecemasan dapat diatasi dengan tatalaksana farmakologi 

maupun nonfarmakologi adalah sebagai berikut :  

a. Farmakologi 

Pilihan utama dalam terapi medikamentosa untuk tatalaksana 

gangguan cemas menyeluruh adalah antidepresan seperti selective 

serotonin reuptake inhibitor (SSRI) serta serotonin and norepinephrine 

reuptake inhibitor (SNRI). SSRI bekerja dengan menghambat 

transporter serotonin sedangkan SNRI bekerja dengan menghambat 

transporter serotonin dan norepinefrin dan menyebabkan desensitisasi 

reseptor serotonin postsinaptik sehingga menormalkan jalur 

serotonergik.Kelompok obat SSRI diantaranya fluoxetine, sertraline, 

citalopram, escitalopram, fluvoxamine, paroxetine, dan vilazodone. 

Sedangkan kelompok obat SNRI yaitu venlafaxine, desvenlafaxine, dan 

duloxetine (Bystritsky, et al., 2013). 

Pemberian antidepresan golongan selective serotonin reuptake 

inhibitor (SSRI) seperti sertraline, escitalopram dan paroxetine maupun 

serotonin–norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) seperti duloxetine 

dan venlafaxine efektif terutama pada pasien gangguan cemas 

menyeluruh dengan gangguan depresi. Obat golongan ini menjadi 

pilihan utama dalam GAD karena berdasarkan studi lebih benefisial 

dibandingkan benzodiazepin dan buspirone. Obat golongan SSRI yang 

menjadi pilihan adalah sertraline dan paroxetin dibanding 

fluoxetine.Pemberian fluoxetine dapat meningkatkan kecemasan 

sementara (Ströhle, Gensichen dan Domschke, 2018). 

b. Nonfarmakologi 

Terapi suportif seperti psikoterapi memiliki peranan penting dalam 

penatalaksanaan gangguan cemas. Terapi yang dapat dilakukan adalah 

terapi kognitif-perilaku atau cognitive behavioural therapy (CBT) dan 

terapi suportif (Safitri, 2022). 

10. Solusi Kecemasan dalam al-Qur’an 

 Al-Qur’an memberikan solusi untuk menyikapi suatu kondisi 
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kecemasan yang terjadi pada ibu hamil, di antaranya dengan beberapa cara 

dibawah ini. 

a. Menatap masa depan dengan keimanan, ketaqwaan dan amal saleh. Hal 

ini terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 277 yang berbunyi: 
 

لهَُمۡ أجَۡرُهمُۡ  ةَ  كَوَّٰ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ ةَ  لَوَّٰ وَأقَاَمُواْ ٱلصَّ تِ  لِحََّٰ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ٱلصََّّٰ إنَِّ 

  ٢٧٧عِندَ رَب ِهِمۡ وَلََ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وَلََ همُۡ يحَۡزَنوُنَ 
Terjemahnya:  

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 

Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati” (Kemenag RI, 2019). 

Ayat ini menegaskan tentang perbuatan yang baik, dapat 

menghindarkan diri dari perbuatan yang dimurkai Allah. Allah 

menyebutkan bahwasanya orang yang mempunyai empat macam sifat, yang 

tersebut dalam ayat ini, tidak ada kekhawatiran atas diri mereka, dan mereka 

tidak bersedih hati terhadap segala cobaan yang ditimpakan Allah 

kepadanya. Empat macam sifat tersebut adalah sebagai berikut 

1) Beriman kepada Allah  

Iman kepada Allah Swt. berarti meyakini Nya dengan hati lalu 

diucapkan dengan lisan, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Iman kepada Allah Swt. adalah rukun iman yang pertama 

(Qibtiyah, 2018). 

2) Mengerjakan amal saleh  

Menurut Muhammad Abduh, amal yang bermanfaat tersebut 

berguna bagi diri pelakunya, keluarga, masyarakat dan seluruh umat 

manusia, dan tidak membahayakan seseorang kecuali dalam rangka 

menolak bahaya yang lebih besar (Tasbih, 2018). 

3) Menunaikan shalat  

Shalat ialah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan 

Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan 

yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali 
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dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan 

rukun yang telah ditentukan syara’ (Istianah, 2020). 

4) Menunaikan zakat. 

Seorang muslim belumlah dianggap sempurna imannya, jika dari 

harta kekayaan yang diperolehnya tersebut tidak dikeluarkan zakatnya. 

Selain itu kesosialan seorang muslim dapat dilihat dari 

kenyataan/praktik tentang apakah ia rela dan taat dalam menunaikan 

kewajiban zakat yang merupakan hak fakir-miskin (Fatimah, 

Rustamunadi dan Risyanto, 2019). 

b. Senantiasa mengingat Allah  

Al-Qur’an memberikan jalan keluar bagi seseorang yang telah 

mengalami kecemasan yang berkelanjutan, yakni pada fase cemas 

menjadi sebuah gangguan. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS 

ar-Rad/13:28 yaitu. 
 

ِ تطَۡمَئنُِّ ٱلۡقلُوُبُ   ِِۗ ألَََ بذِِكۡرِ ٱللَّّ  ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ وَتطَۡمَئنُِّ قلُوُبهُُم بِذِكۡرِ ٱللَّّ
Terjemahnya:  

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati 

menjadi tentram.” 

Allah menjelaskan orang-orang yang mendapat tuntunan-Nya, yaitu 

orang-orang beriman dan hatinya menjadi tentram karena selalu 

mengingat dan menyebut Allah Swt. Maksudnya, hati itu menjadi lebih 

baik karena bersandar kepada Allah, dan ridha Allah sebagai pelindung 

dan penolong. Dengan mengingat dan menyebut Allah, hati menjadi 

tentram dan jiwa menjadi tenang, tidak merasa cemas, gelisah, takut, 

ataupun khawatir. Mereka melakukan hal-hal yang baik, dan merasa 

bahagia dengan kebajikan yang dilakukannya (Kemenag RI, 2019). 

c. Menata Hati 

Adapun hal-hal yang mendatangkan dan menimbulkan kepuasan 

hati, ketentraman hidup, dan ketenangan jiwa tidak dapat dipisahkan 

dari praktik ibadah yang dilakukan sehari-hari, bahkan berkaitan erat 
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dengan aqidah yang letaknya di dalam hati, sedangkan hati merupakan 

sumber kebaikan dan keburukan sebagaimana sabda Rasulullah saw. 

عَن عَبْد أبَيِ ْ الله ِ الله رََضِي بٍشَِيْر بِْن النُّعْمَان ِ قاَل عَنْهُمَا ُ الله رََسُوْل سَُمِعْت : َ ِ 

الله صَلَّى عَلَيْه ُ إِن  : يُقَوُْل وََسَلَّم وَِآلِه ِ الحَلاَل َّ الحَرَام وََّإِن بٌيَِ ن َ  وَبيَْنَهُمَا بٌيَِ ن َ

أمُُوْر مُشْتبَِهَات ٌ يَعْلَمُهُن لَا ٌ كَثيِْر َّ مِن ٌ النَّاس  َ فَمَن ِ الشُّبهَُات اتَّقَى ِ فقََد ِ اسْتبَْرَأ  ِ لِدِيْنِه َ ِ 

الشُّبهَُات فيِ وََقَع وَْمَن وَِعِرْضِه الحَرَام فيِ وََقَع ِ اعِي ِ  الحِمَى حََوْل يرَْعَى  كَالرَّ

يوُْشِك أنَ ُ فيِْه يَرَْتعَ ْ ألَا ِ لِكُل وَِّإِن َّ مَلِك ِّ ألَا حِمًى  ٍ الله حِمَى وََّإِن َ مَحَارِمُه ِ  وََّإِن ألَاَ  ُ

الجَسَد فيِ مُضْغةَ ِ الجَسَد صََلحُ صَْلحَُت إِذَا  ً كُلُّه ُ فسََدَت وَإِذَا ُ فسََد ْ الجَسَد َ كُلُّه ُ  ألَاَ  ُ

القَلْب وََهِي البخَُارِيوَمُسْلِم رَُوَاه – ُ ٌ 

 
Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir radhiyallahu ‘anhu, ia 

berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda:” Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara 

yang haram itu telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-

perkara yang (samar), tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang 

siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia 

telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa 

terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada 

perkara haram, seperti seorang penggembala yang menggembalakan 

ternaknya di sekitar daerah larangan (hima), dikhawatirkan dia akan 

masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja itu mempunyai 

hima, ketahuilah bahwa hima Allah subhanahu wa ta’ala adalah segala 

yang Allah subhanahu wa ta’ala haramkan. Ketahuilah bahwa dalam 

tubuh manusia terdapat sepotong daging. Apabila daging tersebut baik 

maka baik pula seluruh tubuhnya dan apabila daging tersebut rusak 

maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging 

tersebut adalah kalbu (hati). (HR. Al-Bukhari dan Muslim).  

Secara khusus manusia mempunyai tiga potensi penting di dalam 

dirinya, yaitu: (1) fisik, potensi fisik jika mampu dikelola secara baik 

maka akan menjadikan seseorang itu kuat dan produktif untuk bekerja; 

(2) akal, potensi akal menjadikan pembeda antara manusia dan makhluk 

yang lain. Dengan akallah manusia dapat memikirkan ayat-ayat Allah 
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dan mengelola alam ini, sehingga manusia dapat mengelolah menjadi 

sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan; (3) hati atau yang sering 

ditulis dalam al-Qur’an dengan lafaz hati (Budi, 2018). 

Dalam keilmuan psikologi islam, beberapa ilmuan berpendapat 

bahwa nafs memiliki dorongan yang bersifat tanah, yang tidak lain 

adalah dorongan nafsu hewani. Oleh karena itu, seorang yang condong 

pada nafs akan menjadikan seseorang memiliki kepribadian nasful-

amarah, yaitu tingkat nafs yang paling rendah. Jadi, antara hati dan 

emosi adalah dua hal yang saling bertolak belakang, hati merefleksikan 

cahaya ilahiyah, sedangkan emosi adalah berasal dari hawa nafsu yang 

dihasilkan oleh nafs. Oleh karena itu, hati adalah sesuatu yang tidak 

bisa dimaknai secara sempit, makna hati menjadi sangat luas dan besar 

ketika dikaitkan dengan perannya yang besar dalam membuat manusia 

menjadi baik atau menjadi buruk (Budi, 2018). 

Al-Quran mempunyai kekuatan spiritual yang luar biasa dan 

mempunyai pengaruh mendalam atas diri manusia. Di dalam al-Quran 

banyak memuat ayat-ayat yang dapat menyembuhkan berbagai 

penyakit manusia termasuk menurunkan kecemasan seseorang 

khususnya pada ibu hamil. Tingkat efektifitas kemanjuran al-Quran 

tergantung pula dari seberapa jauh tingkat sugesti keimanan seorang ibu 

hamil. Sugesti yang dimaksud dapat diraih dengan mendengarkan dan 

membaca, memahami dan merenungkan, serta menerima dan 

melaksanakan isi kandungan al-Quran. Masing-masing tahapan 

perlakuan terhadap al-Quran akan membawa seseorang ke alam yang 

dapat menenangkan dan menyejukkan jiwa tenang/tentram distimuli 

dengan al-Quran sehingga dapat menurunkan kecemasan individu 

(Budi, 2018). 

B. Kecemasan pada Ibu Hamil 

1. Definisi Kecemasan pada Ibu Hamil 

Kecemasan pada ibu hamil adalah kecemasan yang dirasakan 

seorang ibu hamil terkait dirinya sendiri dan janin di dalam kandungannya 



 

 

22 

 

 

 

yang dipengaruhi oleh suatu pengalaman atau kondisi pada kehamilan 

sebelumnya, status anak yang dikandung yang berhubungan dengan 

pengambilan keputusan, kondisi kesehatan ibu, kemampuan dan kesiapan 

ekonomi keluarga, bayangan ibu terhadap kondisi bayi seperti keguguran, 

lahir cacat, kembar, kelahiran prematur serta pandangan ibu tentang hal-

hal seputar persalinan (Mardhiyah, 2020). 

Kecemasan pada ibu hamil dapat timbul pada masa kehamilan 

hingga saat persalinan, ibu hamil dapat merasa cemas terhadap berbagai 

hal seperti normal atau tidak normal bayinya lahir, nyeri yang akan 

dirasakan dan sebagainya. Akan tetapi, kecemasan akan berdampak 

negatif pada ibu hamil sejak masa kehamilan hingga persalinan, seperti 

janin yang gelisah sehingga menghambat pertumbuhannya, melemahkan 

kontraksi otot rahim, dan lain-lain (Eriani, 2019). 

2. Epidemiologi 

Menurut Depkes RI tahun 2008, terdapat 373.000.000 orang ibu 

hamil di Indonesia yang mengalami kecemasan dan sebanyak 107.000.000 

orang (28,7%) ibu hamil mengalami kecemasan dalam menghadapi 

persalinan. Adanya perubahan-perubahan psikologis pada ibu hamil 

terutama kecemasan ibu dalam menghadapi persalinan sangat bervariasi 

tingkatannya (Aniroh dan Fatimah, 2019). 

Setiap kehamilan dan persalinan mempunyai sifat dan kondisi yang 

berbeda-beda baik dirasakan pada trimester I, trimester II, maupun 

trimester III, serta pada ibu primigravida maupun multigravida. 

Berdasarkan penelitian di Indonesia yang telah dilakukan pada 

primigravida trimester III, didapatkan sebanyak 33,93% mengalami 

kecemasan. Selain itu, didapatkan hasil ibu hamil normal dalam 

menghadapi persalinan mengalami 47,7% kecemasan berat, 16,9% 

kecemasan sedang, dan 35,4% mengalami kecemasan ringan (Safitri, 

2022). 
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3. Etiologi 

Menurut WHO (WHO, 2019) berbagai hipotesis menerangkan 

bahwa timbulnya cemas pada ibu hamil mulai dari teori biologi (perubahan 

hormonal dan neurokimia), psikologis (tipe kepribadian dan cara berpikir), 

dan sosial (tingkat pendidikan, penghasilan, hubungan dengan pasangan, 

kekerasan dalam rumah tangga). 

4. Patofisiologi Kecemasan pada Ibu Hamil 

 

Gambar 2.2 Patofisiologi Kecemasan pada Ibu Hamil (Guyton, 2014) 

Kecemasan pada ibu hamil secara fisiologis dapat menyebabkan 

lepasnya hormon stres antara lain Adrenocorticotropin 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  di antaranya konstriksi vasa uteroplasenta yang 

menyebabkan gangguan aliran darah di dalam rahim, sehingga 

penyampaian oksigen ke dalam miometrium terganggu dan mengakibatkan 

lemahnya kontraksi otot rahim (Sari, 2019). 

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 (Corticotropin- 
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Releasing Factor) yang menstimulasi hipofisis untuk melepaskan hormon 

lain yaitu ACTH (Adrenocorticotropin 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 

penyebaran darah ke otak, termasuk semakin meningkatnya denyut jantung. 

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, 

estrogen, progesteron, prostaglandin, dan hormon lainnya. Stres kronis akan 

menstimulasi pengaktifan HPA aksis. Semua proses ini yang menyebabkan 

persalinan preterm dan berat bayi lahir rendah (BBLR) (Cunningham, 2012; 

Ganong et al., 2014).  

5. Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan pada Ibu Hamil 

Berikut ini beberapa faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap 

kecemasan ibu dalam menghadapi persalinan yakni sebagai berikut. 

a. Usia 

Usia merupakan lamanya ukuran waktu untuk hidup seseorang yang 

terhitung sejak dilahirkan. Semakin dewasa usia seseorang, maka 

semakin matang dan akan lebih baik cara berpikir maupun bekerja 

seseorang karena pengalaman jiwa yang telah dilalui akan 

mempengaruhi perilaku seseorang (Arilestari, 2020). Gangguan 

kecemasan dapat terjadi di semua usia utamanya pada usia dewasa dan 

lebih banyak terjadi pada wanita daripada laki-laki. Sebagian besar 

kecemasan terjadi pada usia 21–45 tahun (Sadock dan Sadock, 2015). 

Ibu dengan usia yang terlalu muda (< 20 tahun) dan usia yang terlalu 

tua (≥ 35 tahun) saat menjalani masa kehamilan akan memberikan 

dampak terhadap perasaan takut dan cemas yang kemudian akan 
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semakin bertambah cemas menjelang proses persalinan. Hal itu 

dikarenakan ibu yang hamil pada usia tersebut termasuk kedalam 

kategori kehamilan berisiko tinggi. Selain itu, ibu yang hamil pada usia 

35 tahun keatas berisiko melahirkan bayi preterm dan janin besar 

(makrosomia). Usia ibu yang paling aman dalam menjalani masa 

kehamilan dan persalinan adalah usia 20-35. Adapun usia ibu hamil 

yang memiliki resiko tinggi terhadap kehamilan adalah kurang dari usia 

20 tahun atau lebih dari usia 35 tahun. Hal tersebut dikaitkan dengan 

jumlah kebutuhan zat besi pada usia kurang dari 20 tahun meningkat 

ditambah pengetahuan yang masih rendah, sedangkan pada rentang usia 

lebih dari 35 tahun kondisi fisik dan daya tahan tubuh dari seorang 

wanita sudah menurun sehingga rentan terhadap penyakit yang akan 

menjadi komplikasi pada masa kehamilan (Pradhan, Baru dan Dharua, 

2019). 

Semakin bertambah usia seorang dan semakin matang dalam 

berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan pasien yang menderita 

penyakit kronis, seseorang yang lebih dewasa akan lebih percaya diri 

dari orang yang belum tinggi kedewasaannya. Makin bertambah usia 

seseorang semakin konsentrasi pula menggunakan koping dalam 

masalah yang dihadapi. Kematangan kepribadian individu akan 

mempengaruhi kecemasan yang dihadapinya. Kepribadian individu 

yang lebih matur maka lebih sukar mengalami gangguan akibat 

kecemasan, karena individu mempunyai daya adaptasi yang lebih besar 

terhadap kecemasan (Pramestia Utari, 2018). 

b. Gravida 

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 (Safitri, 2022). 

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 (Safitri, 2022). 

Ibu hamil primigravida merupakan kehamilan pertama kali 

dialaminya sehingga menginjak trimester III akan merasakan cemas 

karena semakin dekat dengan proses persalinan. Ibu dengan paritas 

pertama kali 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 (Safitri, 2022). 

c. Usia Kehamilan 

Pada setiap trimester kehamilan ibu mengalami perubahan fisik dan 

psikologis yang berbeda – beda. Pada trimester pertama banyak ibu yang 

merasa kecewa, melakukan penolakan, cemas, dan sedih. Pada trimester 

kedua terdapat dua fase perubahan psikologis, yaitu fase prequickening 

ketika ibu mulai menerima kehamilannya dan fase postquickening 

ketika ibu akan fokus pada kehamilannya dan mulai mempersiapkan 

kelahiran bayinya. Pada trimester ketiga, ibu mulai merasa khawatir 

dengan prosesi kelahiran yang akan terjadi dan kondisi bayi yang akan 

dilahirkannya  (Harini et al., 2022). 

d. Pendidikan 

Pendidikan memiliki arti masing–masing bagi setiap orang. 

Pendidikan berperan dalam merubah pola pikir, tingkah laku, hingga 

pengambilan suatu keputusan. Dengan tingkat pendidikan yang cukup 

akan mempermudah dalam mengidentifikasi stressor dalam diri 

seseorang maupun dari luar dirinya (Sadock dan Sadock, 2015). 
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Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003, jenjang pendidikan terdiri dari: 

1) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah 

ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah 

menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau 

bentuk lain yang sederajat; 

2) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), 

madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan 

madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; 

dan 

3) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan 

diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang 

diselenggarakan oleh pendidikan tinggi (UU Sisdiknas, 2003). 

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan 

seorang ibu maka semakin baik pula pengetahuannya tentang perawatan 

bayi. Hal tersebut dikaitkan dengan seorang dengan pendidikan 

seseorang semakin mudah menerima informasi sehingga semakin 

banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya dengan pendidikan 

yang rendah akan menghambat bertambahnya pengetahuan seseorang 

(Sulistyowati, Putra dan Umami, 2017). 

e. Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan sosial yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok dengan menempatkan upaya selama waktu dan 

ruang tertentu dengan mengharapkan suatu penghargaan moneter (atau 

berupa bentuk lain), atau tanpa mengharapkan sebuah imbalan, tetapi 

dengan rasa kewajiban kepada orang lain. Aktivitas bekerja dapat 

menyita waktu ibu hamil untuk fokus ke pekerjaannya sehingga rasa 

cemas dapat teralihkan. Pada penelitian ini ibu rumah tangga memiliki 

proporsi terendah pada ibu yang tidak mengalami kecemasan dan 

tertinggi pada ibu yang mengalami kecemasan berat. Ibu hamil yang 
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bekerja juga memiliki kesempatan untuk memiliki lingkup interaksi 

sosial yang lebih luas sehingga dapat bertukar informasi dan 

menceritakan keluh kesahnya pada rekan kerjanya sehingga dapat 

mengurangi tingkat kecemasannya  (Harini et al., 2022). 

f. Status Ekonomi 

Status ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam 

masyarakat. Status ekonomi adalah gambaran tentang keadaan 

seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, 

gambaran itu seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan sebagainya. 

Status ekonomi kemungkinan besar menjadi bentuk gaya hidup suatu 

keluarga (Hardiyanti, 2017). Penggolongan tingkat ekonomi dapat 

ditinjau melalui jumlah penghasilan atau pendapatan keluarga yang 

dapat dibagi menjadi 3 tingkat menurut tingkat ekonomi masyarakat, 

antara lain sebagai berikut : 

1) Upper Class (tingkat atas), yakni jumlah penghasilan mencapai>2x 

upah minimum kota (Hardiyanti, 2017). Berdasarkan Peraturan 

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 

2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2021, hasil penetapan upah minimum kota (UMK) Makassar 

Tahun 2021 sebesar Rp3.255.423, sehingga pendapatan lapisan 

ekonomi kelas atas >2x UMP yaitu >Rp 6.510.846.  

2) Middle Class (tingkat menengah), yakni jumlah pendapatan berada 

di antara tingkat ekonomi bawah dan atas(Hardiyanti, 2017), 

sehingga pendapatan ekonomi kelas menengah berdasarkan UMK 

yaitu berkisar Rp 3.255.423 - Rp 6.510.846.  

3) Lower Class (tingkat bawah), yakni jumlah penghasilan berada di 

bawah UMP (Hardiyanti, 2017), sehingga pendapatan ekonomi 

kelas bawah berdasarkan UMK yaitu <Rp3.255.423. 

Status ekonomi yang cukup memadai membuat ibu hamil lebih siap 

dalam menghadapi kehamilannya karena biaya-biaya yang dibutuhkan 

selama dan setelah kehamilan. Tingkat ekonomi yang rendah dapat 
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mengganggu kondisi psikologis ibu dan tingkat kecemasan akan 

bertambah. Tingkat ekonomi yang rendah cenderung akan susah dalam 

memenuhi kebutuhan setiap hari sehingga akan menimbulkan masalah-

masalah baru dalam keluarga (Rahmita, 2017). 

Status ekonomi orang tua akan memengaruhi kebutuhan-kebutuhan 

untuk anak yang nantinya akan memengaruhi pertumbuhan dengan 

perkembangan anak. Semakin tinggi tingkat pendapatan orang tua maka 

akan semakin rendah tingkat kecemasan orang tua dan semakin rendah 

tingkat pendapatan maka akan semakin tinggi tingkat kecemasan orang 

tua. Status ekonomi akan memengaruhi kebutuhan primer, sekunder dan 

tersier kemudian secara tidak langsung juga akan menentukan 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Tingkat pendapatan yang 

semakin tinggi semakin besar peluangnya untuk bisa berkesempatan 

untuk hidup dalam lingkungan yang sehat maka semakin rendah tingkat 

kecemasan orang tua begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat 

pendapatan maka akan semakin tinggi tingkat kecemasan orang tua 

(Rahmita, 2017). 

g. Kondisi Medis 

Kondisi medis dapat diketahui dengan memeriksakan kehamilan ke 

pelayanan kesehatan. Tujuannya untuk memantau kemajuan kehamilan, 

meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik dan mental ibu 

hamil, serta mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau 

komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan. Bagi seorang ibu 

yang mengalami gangguan kesehatan selama kehamilan tentunya akan 

mengalami kecemasan. Pada mereka yang memiliki janin dengan resiko 

tinggi untuk kelainan bawaan kecemasan makin meningkat, sedangkan 

wanita dengan komplikasi kehamilan adalah dua kali cenderung 

memiliki ketakutan terhadap kelemahan bayi mereka atau menjadi 

depresi (Siallagan dan Lestari, 2018).  

Status kesehatan dapat memengaruhi kecemasan hal ini sesuai 

dengan teori yang menyatakan seorang ibu yang mengalami gangguan 
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kesehatan akan lebih banyak mengalami kecemasan. Bagi seorang ibu 

yang mengalami gangguan kesehatan selama kehamilan salah satunya 

tekanan darah tentunya akan mengalami kecemasan, dan wanita dengan 

komplikasi kehamilan adalah dua kali cenderung memiliki tingkat 

kecemasan yang meningkat (Siallagan dan Lestari, 2018). 

h. Dukungan Suami  

Apabila ibu telah akan melakukan persalinan sebaiknya dilakukan 

persiapan pendampingan oleh pihak keluarga terkhusus oleh suami. 

Dukungan suami memiliki peran penting dalam perkembangan 

kehamilan dan kesiapan persalinan sang ibu, sebagai contoh suami dapat 

membantu untuk menyiapkan berbagai kebutuhan baik dari segi nutrisi 

maupun dukungan psikologis bagi si ibu. Adanya suami bisa 

memberikan dukungan psikologis yang akan meningkatkan 

kepercayaan diri, dan mengontrol rasa cemas saat persalinan sang ibu. 

Namun, baiknya suami dapat bersinergi dengan anggota keluarga 

lainnya maupun kerabat dalam memberikan support dan fasilitas kepada 

ibu hamil dalam mempersiapkan kehamilan dan persalinannya (Sari, 

2019). 

6. Alat Ukur Kecemasan pada Ibu Hamil 

Kuesioner Perinatal Anxiety Screening (PASS) merupakan 

kuesioner pertama yang hingga saat ini mampu menyaring dan mencatat 

berbagai macam gangguan kecemasan secara khusus pada periode 

perinatal. Pada kuesioner PASS ini dikembangkan dan telah dilakukan uji 

validasi pada penelitian yang berjudul The Perinatal Anxiety Screening 

Scale: Development Preliminary Validation di King Edward Memorial 

Hospital Australia Barat. PASS menjadi instrumen self-report yang 

dirancang untuk skrining masalah kecemasan pada wanita hamil dan 

postpartum (kurang dari 1 tahun). PASS terdiri dari 31 item pertanyaan 

yang terbukti valid dan reliable (Somerville et al., 2014). 

Kuesioner PASS memiliki nilai sensitivitas 0,7 dan spesifisitas 0,3. 

Kuesioner PASS tidak perlu dilakukan pengujian reliability ulang karena 
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sudah memiliki kriteria konsisten dengan nilai reliabilitas tinggi 

(cronbach’s α=0,86-0,90). PASS merupakan skala lengkap yang memiliki 

keandalan sangat baik(cronbach’s α=0,96) (Somerville et al., 2014). PASS 

terdiri dari 31 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban dengan pemberian 

skor: 0 untuk jawaban tidak pernah, skor 1 untuk kadang-kadang, skor 2 

untuk jawaban sering, dan skor 3 untuk jawaban selalu dengan kategori 

hasil skor yang diperoleh: 

a. 0 – 20 = tidak cemas; 

b. 21 – 26 = cemas ringan; 

c. 27 – 40 = cemas sedang; 

d. 41 – 93 = cemas berat. 

C. Hiperemesis Gravidarum 

1. Definisi 

Menurut Royal College of Obstetricians and Gynecologists 

(RCOG), hiperemesis gravidarum (HG) didefinisikan sebagai mual 

muntah selama kehamilan yang menyebabkan dehidrasi signifikan, 

dibuktikan dengan ketonuria atau ketidakseimbangan elektrolit, disertai 

dengan penurunan berat badan setidaknya 5% dari berat badan sebelum 

hamil. Mual dan muntah merupakan gangguan yang paling sering 

dijumpai pada kehamilan trimester I, mual dan muntah berlebihan 

merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang memengaruhi status 

kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin (DA, 2021). 

2. Epidemiologi 

Mual (nausea) dan muntah (vomiting), pusing, perut kembung, dan 

badan terasa lemah dapat terjadi hampir pada 50% kasus ibu hamil, dan 

terbanyak pada usia kehamilan 6 -12 minggu. Keluhan mual muntah sering 

terjadi pada waktu pagi sehingga dikenal juga dengan “morning sickness”. 

Hiperemesis gravidarum adalah muntah yang terjadi pada awal kehamilan 

sampai umur kehamilan 20 minggu (Prawirohardjo, 2020). 
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3. Etiologi dan Faktor Risiko 

Hiperemesis gravidarum ini penyebabnya belum diketahui secara 

pasti, tetapi terdapat beberapa teori mengenai etiologi dari hiperemesis 

gravidarum. Faktor hormonal adalah penyebab utama hiperemesis 

gravidarum sering dikemukakan. Pasien yang mengalami mual di pagi hari 

yang parah memiliki kadar hormon yang lebih tinggi selama awal 

kehamilan. Selain itu, pasien dengan hiperemesis gravidarum 

menghasilkan hormon tertentu yang terkait dengan morning sickness berat. 

Morning sickness yang parah terjadi paling banyak pada minggu-minggu 

ketika plasenta dan korpus luteum memproduksi hormon, terutama 

progesteron dan human chorionic gonadotropin (HCG) yang diduga 

berhubungan dengan hiperemesis gravidarum. Hormon yang dapat terlibat 

pada etiologi hiperemesis gravidarum diantaranya hormon estrogen dan 

hormon tiroid (Verberg et al., 2005). 

Ada banyak faktor risiko yang berhubungan dengan hiperemesis 

gravidarum. hiperemesis gravidarum banyak ditemukan pada ibu muda. 

Kehamilan janin kembar, janin dengan  Down syndrome, dan lahir mati 

merupakan faktor kebidanan yang umum dari hiperemesis gravidarum. 

Gangguan suasana hati dan kecemasan berhubungan dengan penyakit ini, 

tetapi hubungan sebab akibat belum ditemukan. GERD, tukak lambung, 

dan terutama H. pylori adalah faktor risiko umum dari hiperemesis 

gravidarum (Gabra, 2018). 

4. Patofisiologi 

Hipotesis bahwa faktor endokrin adalah penyebab utama 

hiperemesis gravidarum sering dikutip. Teori tentang bagaimana hormon 

kehamilan dapat menyebabkan hiperemesis gravidarum menyatakan 

bahwa pasien yang mengalami hiperemesis gravidarum mungkin terpapar 

tingkat hormon yang lebih tinggi selama awal kehamilan. Pasien 

hiperemesis gravidarum mungkin lebih rentan terhadap efeknya, pasien 

hiperemesis gravidarum mungkin menghasilkan subtipe atau isoform 
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hormon tertentu yang terkait dengan hiperemesis gravidarum. Karena 

hiperemesis gravidarum paling banyak terjadi pada minggu-minggu ketika 

plasenta dan korpus luteum memproduksi hormon, progesteron dan HCG 

secara khusus dianggap terkait dengan hiperemesis gravidarum (Verberg 

et al., 2005). 

Pada beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara 

hiperemesis gravidarum dengan kadar HCG yang tinggi. Namun, peran 

HCG dalam patogenesis hiperemesis gravidarum masih belum jelas. 

Kewaspadaan  harus dilakukan dalam menyimpulkan bahwa hubungan 

tersebut bersifat kausal karena kondisi lain terkait dengan kadar HCG yang 

tinggi, seperti koriokarsinoma, tidak biasanya mengakibatkan mual dan 

muntah, dan banyak wanita hamil hamil dengan kadar HCG yang tinggi 

tidak menderita hiperemesis gravidarum. Selain itu, sebagian besar pasien 

dengan hiperemesis gravidarum memiliki gejala berlanjut setelah trimester 

pertama ketika kadar HCG menurun, dan juga pengamatan bahwa 

pemberian HCG sebagai fase luteal mendukung atau untuk memicu 

pematangan oosit tidak menyebabkan gejala mual dan muntah dalam 

kehamilan (Verberg et al., 2005). 

Menurut beberapa penelitian tersebut, hiperemesis gravidarum 

biasanya hadir dalam kisaran konsentrasi serum hCG rata-rata antara 114 

IU/L dan 210 IU/L pada kehamilan tunggal, sedangkan rata-rata konsentrasi 

serum hCG pada kehamilan kembar adalah 234 IU/L (Basima SH. Al 

Ghazali, 2014). 

Selain itu, kadar serum estrogen yang tinggi pada pasien dengan 

hiperemesis gravidarum menunjukkan peran hormon estrogen dalam 

patogenesis penyakit ini, dengan tingkat serum Estradiol berkisar lebih dari 

1200 pg / ml (Simanjuntak et al., 2019). 

Di sisi lain, sebuah studi kasus kontrol yang dilakukan pada 

hubungan antara infeksi helicobactor pylori dan hiperemesis gravidarum. 
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Hasil penelitian yang didapatkan bahwa terdapat hubungan antara infeksi 

helicobacter pylori dan hiperemesis gravidarum dengan 75% kasus 

hiperemesis gravidarum memiliki helicobacter pylori positif pada 

pemeriksaan feses (Sophia, 2018). 

Adapun teori lain yang ditemukan yakni kadar suPAR dan IL-6 

trimester pertama terbukti meningkat secara signifikan pada wanita hamil 

dengan hiperemesis gravidarum dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menyelidiki hubungan antara 

kadar Soluble urokinase-type plasminogen activator receptor dengan HG 

(Desdicioglu et al., 2018). 

5. Klasifikasi 

Batasan seberapa banyak terjadinya mual muntah yang disebut 

hiperemesis gravidarum belum ada kesepakatannya. Akan tetapi jika 

keluhan mual muntah tersebut sampai memengaruhi keadaan umum ibu 

dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari sudah dapat dianggap 

sebagai hiperemesis gravidarum (Bottomley C, 2018). Hiperemesis 

gravidarum, menurut berat ringannya gejala dapat dibagi dalam tiga 

tingkatan, yaitu:  

a. Tingkat I: Muntah terus menerus yang memengaruhi keadaan umum 

penderita, ibu merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan 

menurun dan merasa nyeri pada epigastrium. Nadi meningkat sekitar 

100 per menit, tekanan darah sistolik menurun, turgor kulit menurun, 

lidah mengering dan mata cekung. 

b. Tingkat II: Penderita tampak lebih lemas dan apatis, turgor kulit lebih 

menurun, lidah mengering dan nampak kotor, nadi kecil dan cepat, 

suhu kadang kadang naik dan mata sedikit ikterus. Berat badan turun 

dan mata menjadi cekung, tensi turun, hemokonsentrasi, oliguria dan 

konstipasi. Aseton dapat tercium dalam bau pernapasan, karena 

mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam 

kencing. 
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c. Tingkat III: Keadaan umum lebih buruk, muntah berhenti, kesadaran 

menurun dari somnolen sampai koma, nadi kecil dan cepat, suhu 

meningkat dan tensi menurun. Komplikasi fatal terjadi pada susunan 

saraf yang dikenal sebagai Encephalopathy Wernicke dengan gejala 

nistagmus, diplopia, dan perubahan mental. Keadaan ini terjadi akibat 

defisiensi zat makanan, termasuk vitamin B kompleks (Bottomley C, 

2018). 

6. Penatalaksanaan 

Pada pasien dengan hiperemesis gravidarum dapat dilakukan 

penanganan yaitu sebagai berikut :  

a. Medikamentosa 

Berikan obat-obatan seperti yang telah dikemukakan di atas. 

Namun, harus diingat untuk tidak memberikan obat yang teratogenik. 

Obat-obatan yang dapat diberikan di antaranya suplemen multivitamin, 

antihistamin, dopamin antagonis, serotonin antagonis, dan 

kortikosteroid. Vitamin yang dianjurkan adalah vitamin B1 dan B6 

seperti pyridoxine. Pemberian pyridoxin cukup efektif dalam mengatasi 

keluhan mual dan muntah. Antihistamin yang dianjurkan adalah 

doxylamine dan diphendyramine. Pemberian antihistamin bertujuan 

untuk menghambat secara langsung kerja histamin pada reseptor H1 dan 

secara tidak langsung memengaruhi sistem vestibular, menurunkan 

rangsangan di pusat muntah (DA, 2021). 

Oleh karena itu diberikan obat dopamin antagonis. Dopamin 

antagonis yang dianjurkan diantaranya prochlorperazine, promethazine, 

dan metocloperamide. Pemberian serotonin antagonis cukup efektif 

dalam menurunkan keluhan mual dan muntah. Obat ini bekerja 

menurunkan rangsangan pusat muntah di medula. Serotonin antagonis 

yang dianjurkan adalah ondansetron (DB, Dodds dan Joseph, 2017).  

Ondansetron biasanya diberikan pada pasien hiperemesis 

gravidarum yang tidak membaik setelah diberikan obat-obatan yang 

lain. Sementara itu, pemberian kortikosteroid masih kontroversial 



 

 

36 

 

 

 

karena dikatakan pemberian pada kehamilan trimester pertama dapat 

meningkatkan risiko bayi lahir dengan cacat bawaan (DA, 2021). 

b. Terapi Nutrisi  

Pada kasus hiperemesis gravidarum jalur pemberian nutrisi 

tergantung pada derajat muntah, berat ringannya deplesi nutrisi dan 

penerimaan penderita terhadap rencana pemberian makanan. Pada 

prinsipnya bila memungkinkan saluran cerna harus digunakan. Bila 

peroral menemui hambatan dicoba untuk menggunakan nasogastric 

tube (NGT) (Bottomley C, 2018). 

Saluran cerna mempunyai banyak keuntungan misalnya dapat 

mengabsorbsi banyak nutrien, adanya mekanisme defensif untuk 

menanggulangi infeksi dan toksin. Selain itu, dengan masuknya sari 

makanan ke hati melalui saluran porta ikut menjaga pengaturan 

homeostasis nutrisi (DB, Dodds dan Joseph, 2017). 

Bila penderita sudah dapat makan peroral, modifikasi diet yang 

diberikan adalah makanan dalam porsi kecil tetapi sering, diet tinggi 

karbohidrat, rendah protein dan rendah lemak, suplementasi besi 

dihindari untuk sementara, makanan yang emetogenik dan berbau 

dihindari sehingga menimbulkan rangsangan muntah. Pemberian diet 

diperhitungkan jumlah kebutuhan basal kalori sehari-hari ditambah 

dengan 300 kkal perharinya (Atika et al., 2018). 

c. Isolasi 

Pasien disendirikan dalam kamar yang tenang, cerah, dan memiliki 

peredaran udara yang baik. Sebaiknya hanya dokter dan perawat saja 

yang diperbolehkan untuk keluar masuk kamar tersebut. Mencatat 

cairan yang keluar dan masuk. Pasien tidak diberikan makan ataupun 

minum selama 24 jam. Biasanya dengan isolasi saja gejala-gejala akan 

berkurang atau hilang tanpa pengobatan (Susanti dkk, 2021). 

d. Terapi psikologi 

Perlu diyakinkan kepada pasien bahwa penyakitnya dapat 

disembuhkan. Hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan dan 
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persalinan karena itu merupakan proses fisiologis, kurangi pekerjaan 

serta menghilangkan masalah dan konflik lainnya yang melatar 

belakangi penyakit ini. Mual dan muntah dijelaskan sebagai gejala yang 

normal terjadi pada kehamilan muda, dan akan menghilang setelah usia 

kehamilan 4 bulan (DB, Dodds dan Joseph, 2017). 

e. Cairan parenteral 

Resusitasi cairan merupakan prioritas utama, untuk mencegah 

mekanisme kompensasi yaitu vasokonstriksi dan gangguan perfusi 

uterus. Selama terjadi gangguan hemodinamik, uterus termasuk organ 

nonvital sehingga pasokan darah berkurang. Pada kasus hiperemesis 

gravidarum, jenis dehidrasi yang terjadi termasuk dalam dehidrasi 

karena kehilangan cairan (pure dehidration). Maka tindakan yang 

dilakukan adalah rehidrasi yaitu mengganti cairan tubuh yang hilang ke 

volume normal, osmolaritas yang efektif dan komposisi cairan yang 

tepat untuk keseimbangan asam basa (DA, 2021). 

D. Hubungan Kecemasan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum 

Hormon hCG, kortisol, progesteron, dan estrogen diduga berperan dalam 

terjadinya mual dan muntah pada kehamilan. Walaupun pengaruh ini belum 

diketahui dengan pasti. Salah satu mekanisme yang mungkin terjadi yakni pada 

saat stress terjadi peningkatan hormon kortisol yang dapat menstimulasi 

peningkatan progesteron. Diduga bahwa peningkatan dari hormon ini dapat 

merangsang sistem saraf pusat dan melambatkan pengosongan lambung 

(Prawirohardjo, 2020). 

Progesteron memiliki efek relaksan pada otot-otot dalam saluran 

pencernaan dan memperlambat proses pencernaan. Ini dapat menyebabkan 

makanan terperangkap lebih lama di dalam saluran pencernaan dan 

menimbulkan gejala seperti mual, muntah, dan kembung. Progesteron juga 

meningkatkan produksi asam lambung, yang dapat memperburuk gejala ini 

(Coquoz, Regli dan Stute, 2022). Disisi lain estrogen juga memiliki efek pada 

sistem pencernaan, termasuk memperlambat proses pencernaan. Estrogen 

dapat memperlambat kontraksi otot dalam saluran pencernaan dan 
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memperlambat proses pencernaan (Al-Shboul et al., 2019). 

Berdasarkan penelitian Rorrong dkk tahun 2021, semakin tinggi tingkat 

kecemasan yang dirasakan oleh ibu hamil maka akan semakin tinggi pula 

peluang untuk mengalami hiperemesis gravidarum. Kecemasan yang dirasakan 

ibu hamil tersebut akan memperburuk keadaan mual dan muntah yang 

dirasakannya sehingga akan mengalami mual muntah yang lebih berat lagi, hal 

tersebut akan memengaruhi keadaan umum dan mengganggu aktifitas sehari-

hari selain itu juga akan menganggu asupan nutrisi ibu hamil tersebut (Rorrong, 

M. dan Lumentut, 2021).  
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

Skema 2.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

Kondisi multifaktorial 

1. Disfungsi gastrointestinal 

2. Infeksi 
3. Gangguan Keseimbangan 

dan Penciuman 

4. Genetik 

 

Mual dan muntah 

(Emesis gravidarum) 

Mual muntah terus menerus 

terjadi 

Hiperemesis Gravidarum 

Perubahan hormonal 

selama kehamilan 

       hCG, kortisol, progesteron, estrogen 

Dehidrasi 

signifikan 

Ketidakseimbangan 

elektrolit 

Penurunan berat 

badan setidaknya 5% 

dari berat badan 

sebelum hamil. 



 

 

40 

 

 

 

 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2.2  Kerangka Konsep 
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 : Variabel Perancu 

 

 

 

 

Hiperemesis gravidarum 

-  

Kecemasan ibu hamil 

 

Faktor risiko: 

• Usia ibu 

• Paritas  

• Pekerjaan  

• Kondisi sosial ekonomi  

• Pola makan 

• Faktor aktivitas 

• Stres pada ibu hamil 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian analitik 

observasional melalui pendekatan cross sectional yaitu dengan mempelajari 

hubungan antara paparan (exposure) dan hasil (outcome). 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSIA Ananda Makassar. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2023. 

 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejadian hiperemesis 

gravidarum pada ibu hamil. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kecemasan ibu 

hamil. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang tercatat di rekam medik 

di RSIA Ananda Makassar pada bulan Desember 2022 sampai Januari 2023 

yang berjumlah 240 orang. 

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

purposive sampling. Sampel yang diteliti (observasi) dalam penelitian 

adalah pasien ibu hamil di RSIA Ananda yang terdiagnosis hiperemesis 

gravidarum dan tidak hiperemesis gravidarum. Adapun kriteria inklusi pada 

sampel yakni sebagai berikut. 
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a. Ibu hamil trimester I yang terdiagnosis hiperemesis gravidarum dan 

tidak hiperemesis gravidarum. 

b. Ibu bersedia menjadi responden terkait penelitian yang akan dilakukan.  

Adapun kriteria eksklusi pada sampel yakni sebagai berikut.  

a. Ibu dengan kehamilan yang tidak dikehendaki. 

b. Ibu yang tidak bersedia diwawancarai. 

c. Ibu dengan gangguan kejiwaan sehingga kehilangan kemampuan 

berpikir rasional. 

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

rumus besar sampel berdasarkan rumus slovin (Sugiyono, 2013):  

n =  
𝑁

1+𝑁 (𝑑2)
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel  

N = Jumlah populasi 

d  = Tingkat signifikasi penelitian (p) 

n =  
240

1+240 (0,052)
 

n = 150 sampel.  

Sehingga jumlah sampel minimal yakni 150 sampel.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Primer  

Data primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan 

wawancara secara langsung pada ibu hamil yang mengalami hiperemesis 

gravidarum dan tidak hiperemesis gravidarum dengan menanyakan gejala 

yang dirasakan serta pemberian pertanyaan baik melalui proses 

wawancara maupun pengisian kuesioner demografi dan PASS untuk 

menilai tingkat kecemasan ibu hamil. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui catatan 

rekam medik RSIA Ananda Makassar pada ibu yang terdiagnosis secara 

medis mengalami hiperemesis gravidarum dan tidak mengalami 

hiperemesis gravidarum.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan 

pemberian kuesioner. Wawancara yang dilakukan secara langsung kepada 

responden. Peneliti menggunakan kuesioner terbuka dan berbentuk checklist 

atau daftar cek yaitu suatu daftar yang berisi subjek dan aspek aspek yang akan 

diamati. 

1. Kuesioner Demografi  

Kuesioner ini merupakan kuesioner yang telah dimodifikasi dari kuesioner 

penelitian yang telah dilakukan oleh Sinta Ratnasari (2019) yang berisikan 

pertanyaan terbuka dan berbentuk checklist atau daftar cek mengenai data 

demografi responden yang merupakan bagian dari variabel independen. 

Adapun pertanyaan yang perlu dilengkapi oleh responden dalam kuesioner 

demografik antara lain nama/inisial ibu, usia, gravida, pendidikan terakhir, 

dan pekerjaan. 

2. Kuesioner Kecemasan 

Kuesioner PASS merupakan kuesioner pertama yang hingga saat ini 

mampu menyaring dan mencatat berbagai macam gangguan kecemasan 

secara khusus pada periode perinatal.  

Perinatal Anxiety Screening Scale (PASS) adalah kuesioner yang 

terdiri dari 31 item penilaian yang menilai gejala kecemasan pada ibu 

hamil. Setiap item pertanyaan diberi skor dengan skala Likert 0–3; 

semakin tinggi total skornya, maka semakin tinggi pula derajat 

kecemasannya. Skor ini berkisar dari 0 sampai 93. Kecemasan secara 

klinis terlihat jika skor ≥26. Namun, sebuah studi lebih lanjut 

mengelompokkan kategori kecemasan menjadi kecemasan minimal (skor 

0-20), kecemasan ringan-sedang (21-41), dan gejala kecemasan berat (42-
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93). Kuesioner PASS ini mempunyai tingkat reliabilitas yang memadai 

(rho= 0,74), dengan sensitivitas 70% dan spesifisitas 30%. PASS 

menunjukkan validitas konvergen yang memadai, dengan skor globalnya 

secara signifikan berhubungan dengan kuesioner kecemasan EPDS dan 

dengan skor STAI-State dan STAI-Trait; keandalan kuesioner ini dinilai 

sangat baik untuk seluruh skala dengan nilai Cronbach αlpha = 0,96 

(Koukopoulos et al., 2021).  

PASS terdiri dari 31 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban dengan 

pemberian skor. 

a. Skor 0 = tidak pernah 

b. Skor 1 = kadang-kadang  

c. Skor 2 = jawaban sering 

d. Skor 3 = selalu  

Berdasarkan kategori skor dan tingkatan kuesioner PASS, skor 

kecemasan selanjutnya diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Tidak cemas  

b. Cemas (cemas ringan, sedang dan berat) 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Proses pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :  

a.  Editing  

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran yang 

diperoleh atau dikumpulkan. Dilakukan pengecekkan kembali pada 

data yang telah didapatkan untuk melihat kelengkapan dan kebenaran 

pada data tersebut. 

b. Coding  

Kuesioner yang telah disunting, selanjutnya dilakukan peng “kodean” 

atau “coding” yakni mengubah data berbentuk kalimat atau huruf 

menjadi bilangan. Hal ini bertujuan agar pengolahan data menjadi 

lebih mudah.  



45 

 

 

 

c. Transfering  

Data yang telah diberi kode kemudian disusun secara berurutan sesuai 

dengan klasifikasi data.  

d. Tabulating  

Tabulasi dilakukan dengan meringkas data yang masuk dalam tabel- 

tabel yang telah disiapkan tabel dengan kolom dan baris yang disusun 

dengan cermat sesuai kebutuhan atau mengelompokkan data sesuai 

dengan tujuan dan kemudian dimasukkan ke dalam tabel tujuan agar 

data yang telah tersusun rapi mudah dibaca dan dianalisis. 

2. Analisis Data 

Pada tahap ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik SPSS 

yang meliputi analisis univariat dan analisis bivariat : 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk melihat gambaran distribusi, 

frekuensi, dan proporsi dari variabel dependen serta variabel 

independen (Heryana, 2020). 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat menjabarkan hubungan antara dua variabel, yaitu 

variabel dependen dengan variabel independen. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji chi square dengan 

menggunakan aplikasi Statistical Package for Social Science (SPSS 

23).
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H. Alur Penelitian 
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Menyusun proposal penelitian 

 

Memperoleh persetujuan dari pembimbing dan penguji 

Membuat surat permohonan izin penelitian ditujukan kepada 

Direktur RSIA Ananda Makassar 

Setelah izin disetujui, Peneliti memperoleh data ibu hamil (calon 

responden) dari RSIA Ananda Makassar 

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dilakukan 

danmeminta persetujuan kepada calon responden. 

 

Peneliti mendatangi secara langsung maupun menghubungi responden 

Setelah kuesioner terisi, peneliti melakukan pengumpulan 

data serta melakukan pengecekan kelengkapan data. 

 

Setelah kriteria sampel memenuhi, peneliti memberikan 

kuesioner serta penjelasan tata cara pengisian kuesioner 

kepada calon responden 

Data dirampungkan dalam bentuk master table, lalu diolah 

menggunakan SPSS 

Peneliti melakukan penyeleksian responden yang 

memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi 

Hasil olah data disajikan dalam bentuk tabel yang dimuat 

dalam BAB 4 
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Penyajian Data 

Penyajian data disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk 

narasi. 

I. Etika Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan permohonan 

persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

dengan nomor surat keterangan layak etik E.060/KEPK/FKIK/II/2023. 

Adapun prinsip-prinsip etika penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Respect for the person  

Menghormati segala harkat martabat manusia sebagai pribadi yang 

mempunyai kebebasan berkehendak atau memilih dan bertanggung jawab 

terhadap keputusannya sendiri. 

2. Beneficence and nonmaleficence 

Berkewajiban untuk membantu orang lain dengan dengan berbuat 

baik dan tidak merugikan siapapun.  

3. Justice  

Obyek penelitian berhak menerima perlakuan yang benar dan layak 

serta manfaat yang seimbang, peneliti tidak boleh mengambil kesempatan 

dan keuntungan dari ketidakmampuan masyarakat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Analisis Univariat 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Ibu Hamil di RSIA  

Ananda Makassar  

Variabel 
Frekuensi 

n % 

Usia 

a. <20tahun 

b. 20-35 tahun 

c. >35 tahun 

Pekerjaan 

a. IRT 

b. Wiraswasta 

c. Karyawan 

d. PNS 

e. Guru/dosen 

Pendidikan Terakhir 

a. Tidak sekolah 

b. SD 

c. SMP/MTs 

d. SMA/SMK/MA 

e. Diploma/S1/S2/S2 

Riwayat Obstetri 

a. Primipara 

b. Multipara 

Tingkat Kecemasan Ibu Hamil 

a. Tidak cemas 

b. Cemas 

Hiperemesis Gravidarum 

a. Hiperemesis gravidarum 

b. Tidak hiperemesis gravidarum 

Total 

 

0 

181 

4 

 

139 

11 

10 

4 

21 

 

3 

7 

15 

78 

82 

 

83 

102 

 

101 

84 

 

94 

91 

185 

 

0,0 

97,8 

2,2 

 

75,1 

5,9 

5,4 

2,2 

11,3 

 

1,6 

3,8 

8,1 

42,0 

44,7 

 

44,9 

55,1 

 

54,6 

45,5 

 

50,8 

49,2 

100,0 

(Sumber: Data Primer, 2023) 

 

Karakteristik responden disajikan dalam tabel 4.1 yakni 185 sampel 

dengan ibu berusia 20-35 tahun berjumlah 181 orang (97,8%) dan ibu usia 

>35 tahun berjumlah 4 orang (2,2%). Pada jenis pekerjaan ibu sebagian ibu 
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tidak bekerja/IRT berjumlah 139 orang (75,1%), ibu dengan pekerjaan 

wiraswasta sebanyak 11 orang (5,9%), karyawan sebanyak 10 orang (5,4%), 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 4 orang (2,2%), dan guru/dosen non 

PNS sebanyak 21 orang (10,8%). Pada pendidikan terakhir ibu sebagian besar 

ibu berpendidikan pendidikan tinggi Diploma/S1/S2/S3 sebanyak 82 orang 

(44,3%), sementara pendidikan SD sebanyak 7 orang (3,8%), pendidikan 

SMP/MTs sebanyak 15 orang (8,1%), dan SMA/SMK/MA sederajat 

sebanyak 78 orang (42,2%). Berdasarkan riwayat obstetri sebagian ibu 

multipara sebanyak 102 orang (55,1%), sedangkan ibu primipara sebanyak 

83 orang (44,9%). Berdasarkan tingkat kecemasan ibu, sebagian besar ibu 

tidak mengalami cemas sebanyak 101 orang  (54,6%), sedangkan ibu yang 

mengalami cemas sebanyak 84 orang (45,4%) diantaranya cemas ringan 

sebanyak 39 orang (21,1%), cemas sedang sebanyak 35 orang (18,9%), dan 

cemas berat sebanyak 1 orang (0,5%). Pada sampel yang didapatkan ibu yang 

mengalami hiperemesis gravidarum sebanyak 94 orang (50,8%), sedangkan 

ibu yang tidak mengalami hiperemesis gravidarum sebanyak 91 orang 

(49,2%). 

2. Hasil Bivariat  

Tabel 4.2 Hubungan Kecemasan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum 

pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar 

Kecemasan 

Tidak Hiperemesis 

Gravidarum 

Hiperemesis 

Gravidarum 

 

Total 
p-value 

n % n % n % 

Tidak Cemas 

Cemas 

Total 

65 

26 

91 

35,1 

14,1 

49,2 

36 

58 

94 

19,5 

31,4 

50,8 

101 

84 

185 

54,6 

45,4 

100,0 

0,000 

(Sumber: Data Primer, 2023) 

Tabulasi silang variabel kecemasan dengan kejadian hiperemesis 

gravidarum dijelaskan dalam tabel 4.2. Ibu hamil yang tidak cemas tidak 

mengalami hiperemesis gravidarum dengan jumlah sampel sebanyak 65 

orang (35,1%), sedangkan ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum 
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sebanyak 36 orang (19,5%). Sementara ibu yang merasakan cemas tidak 

mengalami hiperemesis gravidarum sebanyak 26 orang (14,1%), sedangkan 

ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum sebesar 58 orang (31,4%). 

Berdasarkan hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai p-value sebesar  0,000 

(nilai p-value<0,05). 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil distribusi responden sebanyak 185 orang pada 

karakteristik ibu hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023 menurut usia, 

pekerjaan, pendidikan terakhir, dan riwayat obstetri menunjukkan ibu hamil berusia 

20-35 tahun. Pada pekerjaan ibu hamil menunjukkan IRT,pendidikan terakhir ibu 

berpendidikan Diploma/S1/S2/S3, sedangkan riwayat obstetri merupakan ibu 

multipara. 

Pada hubungan antara tingkat kecemasan dengan kejadian hiperemesis 

gravidarum menunjukkan  ibu hamil yang tidak merasakan cemas tidak mengalami 

hiperemesis gravidarum dibandingkan ibu yang merasakan cemas mengalami 

hiperemesis gravidarum. Hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai p-value sebesar 

0,000 yang menunjukkan terdapat hubungan antara kedua variabel sehingga dalam 

penelitian ini hipotesis nol ditolak sehingga  hipotesis alternatif dapat diterima 

yakni terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kecemasan dan kejadian 

hiperemesis gravidarum pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian Heny dkk (2022) bahwa hampir 

sebagian ibu hamil mengalami stress berupa cemas dan mengalami morning 

sickness dengan uji Chi-Square menunjukkan nilai p=0,05, sehingga Henny dkk 

berasumsi bahwa kecemasan mempengaruhi derajat morning sickness atau kejadian 

hiperemesis pada ibu hamil. Faktor psikologis berupa cemas yang mempengaruhi 

morning sickness meliputi ibu hamil cemas hingga takut terhadap kehamilan dan 

persalinan, rumah tangga retak, atau takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu 

dapat mengakibatkan konflik mental yang memperberat mual muntah sebagai 

ekspresi terhadap keengganan menjadi hamil (Heny dkk, 2022).
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Stress mempengaruhi hipotalamus serta memberi rangsangan pada pusat 

muntah di otak sehingga terjadi kontraksi otot abdomen dan otot dada yang disertai 

penurunan diafragma dan mengakibatkan naiknya tekanan dalam lambung, 

kemudian memaksa ibu menarik nafas dalam-dalam sehingga membuat sfingter 

esofagus bagian atas terbuka dan bagian bawah berelaksasi. Inilah yang memicu 

gejala mual dan muntah pada ibu (Susanti, Lainsamputty dan lestari, 2021). 

Selain itu, menurut hasil penelitian yang dilakukan Rorrong (2021) 

didapatkan hasil bahwa pasien dengan emesis gravidarum atau mual muntah 

memiliki skor depresi dan kecemasan lebih tinggi daripada pasien pada kasus 

kontrol yang tidak mengalami emesis gravidarum. Penelitian menunjukan bahwa 

peningkatan kecemasan dan depresi mungkin terlibat dalam terjadinya emesis 

gravidarum dan dukungan psikologis tambahan diperlukan selama perawatan dan 

tindak lanjut pada pasien emesis gravidarum (Rorrong, 2021).  

Faktor psikososial yang memengaruhi stres memegang peranan yang 

penting. Stres yang terjadi pada seorang wanita hamil yang hamil dikarenakan 

terjadi perubahan pada masa kehamilan. Perubahan yang terjadi pada diri sang ibu 

akibat perubahan hormonal memengaruhi perubahan fisik pada diri ibu itu sendiri. 

Seperti hal perubahan bentuk tubuh yang semakin membesar, pertumbuhan jerawat 

yang banyak, keluhan mual dan muntah. Stres dapat terjadi pula karena tekanan 

psikologi. Contohnya wanita yang belum siap menerima kehamilannya, takut akan 

kehilangan pekerjaannya karena hamil. Perubahan yang terjadi pada waktu 

kehamilan tidak semua bisa diterima dengan baik oleh seorang ibu hamil. Ada ibu 

hamil yang dapat merespon dengan baik. Ibu hamil yang bisa menerima perubahan 

dengan baik akan menjalani masa kehamilannya dengan baik (Yazia dan Suryani, 

2022). 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Kartikasari (2018) bahwa 

tingkat kecemasan yang tinggi pada ibu hamil menyebabkan mual dan muntah 

semakin berat yang dapat menyebabkan hiperemesis gravidarum.Adanya masalah 

psikologis pada ibu hamil dapat menjadi predisposisi dalam mengalami hiperemesis 

gravidarum (Kartikasari, 2018). Perubahan yang terjadi akan dianggap sebagai 

suatu hal normal atau wajar-wajar saja. Stres yang dirasakan ibu dapat dikendalikan 



52 

 

 

 

sebelum menjadi bertambah parah. Stres dapat dikendalikan dengan berolahraga, 

melarikan diri atau melawan (fight or flight) berkomunikasi dengan suami dan 

keluarga dengan baik, meminta dukungan suami untuk semua hal yang dilakukan. 

Sebagian besar responden memiliki dukungan suami yang kurang (Rorrong, 2021). 

Morning sickness berdampak terhadap kondisi fisik, psikis serta kualitas 

hidup ibu hamil. Kondisi mual dan muntah mulai terjadi sejak minggu keempat 

gestasi dan keadaan ini dialami oleh 85% ibu hamil. Etiologi pasti dari kondisi ini 

masih belum diketahui tapi studi menunjukkan adanya korelasi antara faktor 

biologis, fisiologis, psikologis, dan sosiokultural. Faktor psikologis yang 

mempengaruhi kehamilan bisa dari kondisi latar belakang psikologis ibu sendiri 

dan perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan (Wulandari, 2021).  

Saat kehamilan, terjadi peningkatan hormon human chorionic gonadotropin 

(HCG) dan norepinefrin di dalam tubuh ibu hamil. Fluktuasi hormon-hormon ini 

menyebabkan disregulasi biokimia dalam tubuh ibu hamil sehingga muncul 

ketegangan pada ibu hamil yang menyebabkan kesulitan untuk fokus, merasa mual, 

mudah tersinggung, dan gelisah (Retnoningtyas dan Dewi, 2021).   

Morning sickness dalam keadaan normal tidak banyak menimbulkan efek 

negatif terhadap kehamilan dan janin tapi jika kondisi ini menjadi lebih parah dan 

berubah menjadi hiperemesis gravidarum maka terdapat risiko terjadinya gangguan 

kehamilan. Ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum akan berisiko tinggi 

mengalami dehidrasi, kekurangan karbohidrat dan lemak, serta dalam kondisi 

ekstrim akan menimbulkan robek pada selaput mukosa esofagus dan lambung 

(Miranti, 2021).  

Kesehatan psikologis ibu hamil juga lebih banyak pada peningkatan risiko 

depresi dan kecemasan. Kecemasan kerap disebabkan oleh situasi yang tengah 

meliputi pasien, gangguan saluran pernafasan, berkurangnya kegiatan sosial, 

perasaan terhadap penolakan oleh masyarakat dan dinamika sosial masyarakat yang 

berubah drastis (Retni dkk, 2020). Gangguan psikologi selama kehamilan dalam 

literasi yang ada telah dikaitkan dengan  berbagai macam komplikasi seperti 

kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, pertumbuhan janin terhambat, dan 

komplikasi pasca kelahiran. Selain itu, gangguan psikologis ini juga dikaitkan ada
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dengan munculnya hipertensi saat kehamilan, preeklamsia, serta diabetes 

gestasional (Alamwiyah dan Mawardika, 2020). 

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi kejadian hiperemesis pada 

ibu hamil adalah usia, paritas, jarak kehamilan, pekerjaan dan pengetahuan. Usia 

20-35 tahun dianggap usia yang produktif bagi ibu untuk menjalani masa 

kehamilan. Berdasarkan hasil analisis univariat didapatkan usia ibu 20-35 tahun 

sebanyak 181 responden (97,8%), usia ibu >35 tahun didapatkan 4 responden 

(2,2%). Ibu hamil lebih beresiko menderita hiperemesis gravidarum pada usia <20 

tahun dan >35 tahun. Pada usia yang lebih muda fisiologi dan fungsional Rahim 

seorang ibu belum sepenuhnya berfungsi secara optimal dan secara psikologis 

belum siap untuk hamil sehingga terjadi konflik mental yang membuat ibu tidak 

memperhatikan nutrisinya yang dapat menyebabkan iritasi pada mukosa lambung 

sehingga dapat memberikan rangsangan pada pusat muntah. Sedang untuk ibu yang 

usianya lebih tua atau >35 tahun fungsi organ reproduksi sudah mulai menurun dan 

secara fisiologis dan secara fisiologis ibu merasa tidak sanggup lagi untuk hamil 

yang dapat memicu stress (Husna et al, 2022) 

Berdasarkan hasil analisis univariat didapatkan ibu hamil primipara 

sebanyak 83 responden (44,9%) dan ibu hamil multipara 102 responden (55,1%). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Paskana (2020) ibu primipara yang 

mengalami hiperemesis gravidarum mempunyai prestasi yang lebih besar dari ibu 

multipara. Hal ini dapat disebabkan karena pada ibu hamil primipara belum 

memiliki baik secara fisik maupun psikologis dalam menghadapi perubahan selama 

kehamilan. Kejadian hiperemesis gravidarum 60-80% terjadi pada ibu primipara 

dan 40-60% terjadi pada ibu multipara. Hal ini disebabkan Ibu belum mampu 

beradaptasi dan menyesuaikan dengan peningkatan kadar hormon estrogen dan 

Human Chorionic Gonadotropin (HCG) yang dapat memberikan efek mual dan 

muntah. Keluhan mual muntah biasanya terjadi pada pagi hari saat perut kosong 

dan terjadi karena peningkatan asam lambung (Paskana dan Gusnidarsih, 2020) 

Selain itu, hiperemesis gravidarum dapat terjadi dengan lebih berat 

dikarenakan jarak kehamilan yang terlalu dekat. Jarak kehamilan yang terlalu dekat 
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menyebabkan ibu mempunyai waktu yang singkat untuk memulihkan kondisi 

rahimnya agar bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Pada ibu hamil dengan jarak 

yang terlalu dekat beresiko terjadi hiperemesis gravidarum. Hal ini disebabkan 

karena keadaan ibu yang belum normal sebagaimana seperti sebelum hamil namun 

sudah harus bereproduksi lagi untuk kehamilan selanjutnya (Nurhasanah et al, 

2022). 

 Faktor dari pekerjaan ibu hamil bukanlah salah satu faktor utama yang 

menyebabkan terjadinya hiperemesis gravidarum. Akan tetapi, masih banyak faktor 

lain yang menjadi penyebab ibu hamil mengalami hiperemesis gravidarum. 

Berdasarkan hasil analisis univariat didapatkan bahwa IRT sebanyak 139 responden 

(75,1%), guru/dosen 21 responden (11,3%), karyawan 11 responden (5,9%), 

wiraswasta 11 responden (5,9%). Hiperemesis gravidarum lebih sering terdapat 

pada wanita dan keluarga tidak mampu karena wanita dari keluarga tidak mampu 

banyak yang belum siap mempunyai anak dan kurangnya pengetahuan tentang 

pentingnya menjaga kesehatan (Nurhasanah et al, 2022). 

Pendidikan ibu juga dapat menjadi salah satu faktor kejadian hiperemesis 

gravidarum. Berdasarkan analisis univariat didapatkan pendidikan ibu 

Diploma/S1/S2/S3 sebanyak 82 responden (44,7%), SMA/SMK/MA sebanyak 78 

responden (42%), SMP/MTs 15 responden (8,1%), SD 7 responden (3,8%), tidak 

sekolah 3 responden (1,6%). Menurut penelitian Yulia Anggraini (2020) Ibu hamil 

yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi lebih rajin melakukan kontrol ke 

fasilitas kesehatan serta lebih banyak mencari informasi kesehatan baik melalui 

media, internet serta dari tenaga kesehatan mengenai kejadian hiperemesis 

gravidarum. Sedangkan ibu hamil dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, 

cenderung mempunyai sedikit keinginan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan 

sehingga kejadian hiperemesis gravidarum kurang cepat terdeteksi dan 

penanganannya pun akan lambat. Oleh sebab itu, cara untuk lebih meningkatkan 
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pengetahuan ibu hamil yaitu dapat memberikan penyuluhan tentang hiperemesis 

gravidarum. Perilaku yang baik didasari dari pengetahuan yang baik pula 

dibandingkan tidak didasari oleh keilmuan tersebut. Jadi, memberikan informasi 

mengenai hiperemesis gravidarum sangat penting dan dibutuhkan oleh ibu hamil 

selama kehamilan (Anggraini et al, 2022). 

Maka dari itu semakin tinggi tingkat kecemasan yang dirasakan oleh ibu 

hamil maka akan semakin tinggi pula peluang untuk mengalami hiperemesis 

gravidarum.Kecemasan yang dirasakan ibu hamil tersebut akan memperburuk 

keadaan mual dan muntah yang dirasakannya sehingga akan mengalami mual 

muntah yang lebih berat lagi, hal tersebut akan memengaruhi keadaan umum dan 

mengganggu aktivitas sehari-hari. 

Berdasarkan penelitian Susanti, dkk (2021) semakin tinggi tingkat 

kecemasan yang dirasakan oleh ibu hamil maka akan semakin tinggi pula peluang 

untuk mengalami hiperemesis gravidarum. Kecemasan yang dirasakan ibu hamil 

tersebut akan memperburuk keadaan mual dan muntah yang dirasakannya sehingga 

akan mengalami mual muntah yang lebih berat lagi. Hal tersebut akan 

memengaruhi keadaan umum dan mengganggu aktivitas sehari-hari selain itu juga 

akan mengganggu asupan nutrisi ibu hamil tersebut (Susanti dkk, 2021) 

Al-Qur’an telah memberikan jalan keluar bagi seseorang yang telah 

mengalami kecemasan. Jalan keluar ini merupakan yang dapat menghadirkan rasa 

tuma’ninah, memberikan perasaan tenang dan tentram yang mendalam sebagai 

anugerah Allah (Nasaruddin, 2018). Sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS ar-

Rad/13:28 yaitu. 

ِ تطَۡمَئنُِّ ٱلۡقلُُوبُ  ِِۗ ألَََ بذِِكۡرِ ٱللَّّ  ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتطَۡمَئنُِّ قلُُوبُهُم بذِِكۡرِ ٱللَّّ

Terjemahnya:  

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 

mengingat Allah.Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi 

tentram.” 
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Allah menjelaskan seseorang yang mendapat tuntunan-Nya, yaitu orang-

orang beriman dan hatinya menjadi tentram karena selalu mengingat dan menyebut 

Allah Swt. Maksudnya, hati itu menjadi lebih baik karena bersandar kepada Allah, 

dan ridha Allah sebagai pelindung dan penolong. Dzikirnya seorang hamba ketika 

menyebut-nyebut Rabb-Nya dengan bertasbih, bertahlil (membaca Laa ilaaha 

Illallaah), bertakbir dan dzikir-dzikir lainnya (Istianah, 2020). 

Namun ada yang berpendapat, yang dimaksudkan dengan dzikrullah  (dzikir 

pada ayat diatas) ialah Kitab-Nya (Al-Quran) yang diturunkan sebagai pengingat 

bagi kaum Mukminin. Berdasarkan pendapat ini, maka makna ‘hati  menjadi 

tenteram dengan dzikrullah’ ialah, manakala hati memahami makna makna Al-

Quran serta hukum-hukumnya, hati akan menjadi tentram (Nasaruddin, 2018).  

Sesungguhnya makna-makna serta hukum-hukum Al-Qur-an memberikan 

bukti tentang kebenaran yang nyata, didukung dengan dalil-dalil dan petunjuk-

petunjuk yang jelas. Dengan cara demikianlah hati menjadi tenteram. Maka solusi 

di dalam Al-Quran untuk menanggulangi kecemasan adalah dengan membacanya, 

kemudian memahami makna-maknanya, mengetahui hukum-hukum yang 

terkandung dalam Al-Quran yang dapat mengarahkan hidup manusia ini ke arah 

yang lebih baik, kemudian mengaplikasikan isi Al-Quran tersebut ke dalam segala 

laku kehidupan. Jadi apapun yang dilakukan, sesibuk apapun aktivitas, Al-Quran 

tetap menjadi prioritas, karena Al-Quran laksana oksigen bagi hamba-hamba Allah 

yang beriman. 

Hiperemesis gravidarum diperumit oleh faktor sekunder yang dapat 

memperburuk gejala tetapi sendiri bukan penyebab hiperemesis gravidarum. 

Misalnya, disfungsi kandung empedu yang dapat memperburuk hiperemesis 

gravidarum, tetapi kolesistektomi tidak mampu menyembuhkan hiperemesis 

gravidarum. Adanya Helicobacter pylori (H. pylori) pada setengah dari populasi 

dunia terinfeksi akan memperburuk hiperemesis gravidarum karena terjadi 

perubahan dalam motilitas usus dan pengosongan lambung, serta diperburuk oleh 

gizi buruk, dan perubahan hormonal dan imunologi kehamilan (DA, 2021). 

Hiperemesis gravidarum memiliki efek samping yang serius pada hampir setiap 

aspek hidup seorang wanita. Ketika gejala wanita diberhentikan, gejala yang lebih 
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parah dapat berkembang, dan wanita mungkin enggan mencari pengobatan. Ini 

kontraproduktif, karena pengobatan yang tertunda dapat menyebabkan  gejala 

refrakter dan peningkatan risiko komplikasi (DA, 2021).  

Wanita dengan hiperemesis gravidarum berat dapat mengalami kerusakan 

retina, pneumotoraks, disfungsi hati dan kandung empedu, robekan esofagus, organ 

pecah atau gagal, sepsis, dan banyak komplikasi yang buruk nutrisi, termasuk 

kerusakan jantung dan neurologis. Kematian masih terjadi karena malnutrisi, ruptur 

esofagus, sepsis, dan bunuh diri. Wanita dengan berkepanjangan gejala lebih 

cenderung mengalami hematemesis, pingsan, depresi, GERD, kecemasan, dan air 

liur berlebihan. Seseorang yang mengalami hiperemesis gravidarum juga lebih 

cenderung melaporkan masalah pasca persalinan, seperti trauma, mabuk perjalanan, 

kelemahan otot, dan kecemasan. Imobilitas yang berkepanjangan dapat 

menyebabkan otot yang parah atrofi, depresi, dan trombosis, selain sensorik 

gangguan pemrosesan pada anak. Risiko tromboemboli juga meningkat karena 

perubahan terkait kehamilan dan penggunaan kateter IV (DA, 2021). 

Ibu hamil dengan kecemasan atau stres semasa kehamilan memiliki tingkat 

aborsi spontan yang tinggi dan meningkatkan terjadinya kelahiran prematur. Selain 

itu,  jika seorang ibu mengalami stres yang berat pada masa kehamilan, anaknya 

lebih mungkin untuk mengalami masalah emosional dan kognitif. Oleh karena itu, 

diagnosis dini hiperemesis gravidarum sangat diperlukan secara klinis. 

 Hal ini juga untuk menghindari berbagai komplikasi yang mungkin terjadi 

seperti defisiensi vitamin B1 dan K pada ibu, encephalopathy wernicke pada janin, 

kelahiran prematur, intrauterine growth restriction (IUGR), dan gangguan 

kejiwaan pada masa dewasa. American College of Obstetricians and Gynecologist 

(ACOG) menyarankan agar pengobatan dini segera dilakukan untuk mencegah 

komplikasi hiperemesis gravidarum yang lebih parah (Bottomley C, 2018).  

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di RSIA Ananda Makassar selama meneliti untuk 

mengetahui hubungan kecemasan dengan kejadian hiperemesis gravidarum pada 
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ibu hamil dengan keterbatasan yang didapatkan selama penelitian ini yakni sebagai 

berikut. 

1. Keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dalam mengetahui besar faktor risiko kecemasan ibu hamil di RSIA 

Ananda Makassar. Dalam melakukan penelitian ini dan peneliti selanjutnya 

membutuhkan waktu yang cukup panjang agar mampu mengukur risiko lain 

yang dapat mempengaruhi hiperemesis gravidarum.  

2. Beberapa responden yang mengisi kuesioner mengalami mual dan muntah 

yang berlebihan sehingga dalam wawancara kurang maksimal. Keterbatasan 

responden karena kondisi yang kurang stabil menyebabkan sampel yang 

didapatkan kurang objektif dalam menjawab pertanyaan pada saat wawancara, 

serta minat responden menjadi sampel pada penelitian ini berkurang.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara kecemasan dan kejadian hiperemesis 

gravidarum pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023. 

 

B. Saran  

1. Bagi instansi kesehatan: 

a. Perlunya mengadakan penyuluhan ibu hamil tentang tingkat kecemasan dan 

pemahaman mengenai hiperemesis gravidarum pada ibu hamil agar dapat 

dicegah sedini mungkin. 

b. Perlunya untuk melakukan edukasi mengenai masalah kecemasan dan 

kondisi hiperemesis gravidarum pada ibu hamil saat melakukan 

pemeriksaan Antenatal Care (ANC).  

2. Bagi ibu hamil: 

a. Diharapkan agar dapat aktif mengikuti setiap penyuluhan yang diberikan 

oleh tenaga kesehatan serta aktif untuk berkunjung ke tempat pelayanan 

kesehatan terdekat untuk melakukan konsultasi dengan para dokter atau 

tenaga kesehatan lainnya. 

b. Diharapkan adanya penyuluhan tentang pentingnya usia reproduksi sehat, 

ruang dan penyediaan jasa konseling khusus bagi ibu hamil yang mengalami 

kecemasan dan kejadian hiperemesis gravidarum  dengan menambah jadwal 

kelas ibu hamil, sehingga ibu hamil dapat lebih rutin memeriksakan 

kehamilannya dan menjadi tempat berbagi pengalaman guna mengurangi 

tingkat kecemasan pada ibu hamil. 

3. Bagi peneliti selanjutnya: 

Diharapkan lebih memperhatikan variabel-variabel lain seperti 

pengetahuan tentang kecemasan, kondisi medis, status lingkungan tempat 

tinggal, dan fasilitas kesehatan yang mempengaruhi kecemasan pada ibu hamil.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Surat Permohonan Menjadi Responden  

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Assalamu’alaikum Wr Wb  

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, sebagai salah satu persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Kedokteran. Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan UIN Alauddin Makassar: 

 Nama   : Muthiaturrahmah Syafiuddin 

NIM   : 70600118039  

Judul Penelitian : Hubungan Kecemasan dengan Kejadian Hiperemesis 

Gravidarum Pada Ibu Hamil di RSIA Ananda  

Makassar tahun 2023 

Dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kepada saudari untuk 

berkenan menjadi responden dalam penelitian. Partisipasi saudari sangat 

dibutuhkan sebagai data penelitian dan semata-mata untuk ilmu pengetahuan, tidak 

ada maksud lain. Semua data yang diperoleh akan dijaga kerahasiaannya oleh 

peneliti.  

Dengan kesediaan dan bantuan yang telah saudari berikan, penulis 

mengucapkan terimakasih.  

Wassalamu’alaikum Wr Wb  

Makassar, ........................2023 

Peneliti  

 

 

 

(Muthiaturrahmah Syafiuddin) 
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Lampiran 2: Infomed Consent 

LEMBAR INFORMED CONSENT PERSETUJUAN MENJADI 

RESPONDEN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   :  

Usia   :  

Alamat  :  

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia menjadi responden untuk penelitian dengan 

judul penelitian “Hubungan  Kecemasan dengan KejadianHiperemesis Gravidarum 

Pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023”. 

Dengan surat pernyataan ini saya isi dengan sebenar-benarnya agar dapat 

digunakan sebagaimana mestinya.  

Makassar,................2023 

Responden  

 

 

 

(....................................) 
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Lampiran 3: Kuesioner Demografi Responden 

KUESIONER DEMOGRAFI 

Petunjuk pengisian : berilah tanda centang (√) pada jawaban yang sesuai dengan 

pilihan Anda. 

Nama Insial  : Ny. 

Tanggal Lahir : 

Status obstetri :  G   P   A 

Usia   :  Kurang dari 20 tahun 

    20-35 tahun 

    Lebih dari 35 tahun 

Pendidikan terakhir :  TK 

    SD/MI 

    SMP/ MTs sederajat 

    SMA/MA/SMK/MAK 

    Diploma/Sarjana/Magister/Spesialis/Doktor 

Pekerjaan  : Tidak Bekerja/IRT 

    PNS/Guru/Dosen/Dokter/Honorer 

    Karyawan 

    Wiraswasta    

    Lain-lain, sebutkan... 
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Lampiran 4: Kuesioner PASS 

KUESIONER PERINATAL ANXIETY SCREENING SCALE (PASS) 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

Berikan tanda (√) pada kolom isi sesuai dengan yang Anda pikirkan atau rasakan 

saat ini. 

No. Pernyataan 
Tidak 

Pernah 

Kadang-

Kadang 
Sering Selalu 

1. Khawatir terhadap janin atau 

kehamilan 

    

2. Takut jika bahaya akan datang pada 

janin 

    

3. Merasa takut akan hal-hal buruk 

yang akan terjadi 

    

4. Khawatir tentang banyak hal     

5. Khawatir tentang masa depan     

6. Merasa kelelahan     

7. Merasa takut jarum, darah, 

kelahiran, nyeri, dan sakit 

    

8. Mendadak merasa takut atau tidak 

nyaman berlebihan 

    

9. Memikirkan suatu hal berulang-

ulang dan sulit untuk dihentikan atau 

dikontrol 

    

10. Sulit untuk tidur bahkan saat 

memiliki kesempatan untuk tidur 

    

11. Merasa harus melakukan hal-hal 

dengan cara yang tepat dan sesuai 

aturan 

    

12. Menginginkan segala sesuatu 

menjadi sempurna 
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13. Merasa perlu untuk mengendalikan 

segala hal 

    

14. Kesulitan untuk berhenti memeriksa 

atau melakukan sesuatu secara 

berlebihan 

    

15. Merasa gelisah atau mudah terkejut     

16. Merasa khawatir akan berbagai 

pikiran yang datang secara berulang-

ulang 

    

17. Menjadi waspada atau merasa perlu 

untuk mengawasi sesuatu hal  

    

18. Merasa terganggu akan kenangan 

yang datang berulang-ulang, mimpi 

buruk 

    

19. Merasa khawatir apabila saya akan 

mempermalukan diri saya sendiri di 

hadapan orang lain 

    

20. Khawatir bahwa orang lain akan 

menilai saya negatif 

    

21. Merasa sangat tidak nyaman berada 

ditengah-tengah keramaian 

    

22. Menghindari kegiatan sosial karena 

hal tersebut akan membuat gugup 

    

23. Menghindari hal-hal yang membuat 

saya merasa risau 

    

24. Merasa terpisah seakan saya melihat 

diri saya sendiri seperti di film 

    

25. Lupa mengenai waktu dan tidak 

mampu mengingat apa yang telah 

terjadi 

    

26. Kesulitan untuk menyesuaikan diri 

terhadap perubahan baru 

    



72 

 

 

 

27. Khawatir tidak mampu melakukan 

suatu hal 

    

28. Suatu pikiran yang tidak dapat 

berhenti dan membuat sulit untuk 

berkonsentrasi 

    

29. Takut kehilangan kendali     

30. Merasa panik     

31. Merasa gelisah      

 

Sumber: (Amiri et al., 2022) 
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Lampiran 7: Hasil SPSS 23 

Frequencies 

Statistics 

 Usia_Ibu Pendidikan Pekerjaan Obstetri 

Hiperemesis_Gr

avidarum 

Tingkat_Kecem

asan 

N Valid 185 185 185 185 185 185 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 1.92 4.24 1.69 1.55 1.51 1.45 

Std. Deviation .722 .877 1.366 .499 .501 .499 

 

Frequency Table 

Usia_Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20-25 tahun 52 28.1 28.1 28.1 

26-30 tahun 100 54.1 54.1 82.2 

31-35 tahun 29 15.7 15.7 97.8 

>35 tahun 4 2.2 2.2 100.0 

Total 185 100.0 100.0  
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Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IRT 139 75.1 75.1 75.1 

Wiraswasta 11 5.9 5.9 81.1 

Karyawan 10 5.4 5.4 86.5 

PNS 4 2.2 2.2 88.6 

Guru/dosen 20 10.8 10.8 99.5 

Lain-lain 1 .5 .5 100.0 

Total 185 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak sekolah 3 1.6 1.6 1.6 

SD 7 3.8 3.8 5.4 

SMP/MTs 15 8.1 8.1 13.5 

SMA/SMK/MA 78 42.2 42.2 55.7 

Diploma/S1/S2/S3 82 44.3 44.3 100.0 

Total 185 100.0 100.0  
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Obstetri 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Primipara 83 44.9 44.9 44.9 

Multipara 102 55.1 55.1 100.0 

Total 185 100.0 100.0  

 

Hiperemesis_Gravidarum 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak hiperemesis 

gravidarum 
91 49.2 49.2 49.2 

Hiperemesis gravidarum 94 50.8 50.8 100.0 

Total 185 100.0 100.0  

 

Tingkat_Kecemasan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak cemas 101 54.6 54.6 54.6 

Cemas 84 45.4 45.4 100.0 

Total 185 100.0 100.0  

 

CROSSTABS 

  /TABLES=Hiperemesis_Gravidarum BY Tingkat_Kecemasan 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ RISK 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL. 
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Crosstabs 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Hiperemesis_Gravidarum * 

Tingkat_Kecemasan 
185 100.0% 0 0.0% 185 100.0% 

 

Hiperemesis_Gravidarum * Tingkat_Kecemasan Crosstabulation 

 

Tingkat_Ke

cemasan 

  

Tidak 

cemas 

  

Hiperemesis_Gravidar

um 

Tidak hiperemesis 

gravidarum 

Count 65 
  

% within 

Hiperemesis_Gravidar

um 

71.4% 

  

% within 

Tingkat_Kecemasan 
64.4% 

  

% of Total 35.1% 
  

Hiperemesis 

gravidarum 

Count 36 
  

% within 

Hiperemesis_Gravidar

um 

38.3% 

  

% within 

Tingkat_Kecemasan 
35.6% 

  

% of Total 19.5% 
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Total 

Count 101 
  

  
  

% within 

Hiperemesis_Gravidar

um 

54.6% 

  

% within 

Tingkat_Kecemasan 
100.0% 

  

% of Total 54.6% 
  

 

 

Hiperemesis_Gravidarum * Tingkat_Kecemasan Crosstabulation 

 

Tingkat_K

ecemasan 

Total Cemas 

Hiperemesis_Gravidarum Tidak hiperemesis 

gravidarum 

Count 26 91 

% within 

Hiperemesis_Gravidarum 
28.6% 100.0% 

% within 

Tingkat_Kecemasan 
31.0% 49.2% 

% of Total 14.1% 49.2% 

Hiperemesis gravidarum Count 58 94 

% within 

Hiperemesis_Gravidarum 
61.7% 100.0% 

% within 

Tingkat_Kecemasan 
69.0% 50.8% 

% of Total 31.4% 50.8% 
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Total 

Count 84 185 

   

% within 

Hiperemesis_Gravidarum 
45.4% 100.0% 

% within 

Tingkat_Kecemasan 
100.0% 100.0% 

% of Total 45.4% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 20.474a 1 .000   

Continuity Correctionb 19.159 1 .000   

Likelihood Ratio 20.900 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 
20.363 1 .000   

N of Valid Cases 185     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41.32. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Risk Estimate 

 

 

 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for 

Hiperemesis_Gravidarum 

(Tidak hiperemesis 

gravidarum / Hiperemesis 

gravidarum) 

4.028 2.175 7.459 

For cohort 

Tingkat_Kecemasan = Tidak 

cemas 

1.865 1.399 2.487 

For cohort 

Tingkat_Kecemasan = 

Cemas 

.463 .322 .665 

N of Valid Cases 185   

Correlations 

 

Tingkat_Kecem

asan 

Hiperemesis_Gr

avidarum 

Spearman's rho Tingkat_Kecemasan Correlation Coefficient 1.000 .838** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 185 185 

Hiperemesis_Gravidarum Correlation Coefficient .838** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 185 185 
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Lampiran 9: Surat Keterangan Selesai Meneliti 
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Lampiran 10: Surat Izin Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 11: Dokumentasi Penelitian 
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