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ABSTRAK 

Nama : Diyah Fajriasmi Saputri 

Nim : 90200117079 

Judul :.Pengaruh Self-Efficacy Terhadap Stres kerja Dengan Dukungan  

Sosial Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Perawat RSUP dr. 

Tadjuddin Chalid Makassar) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh self-

efficacy terhadap stres kerja serta untuk mengetahui perubahan hasil dari stres 

kerja yang dipengaruhi oleh self-efficacy setelah dimoderasi oleh dukungan sosial 

pada perawat RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode 

pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data 

yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Sederhana, Moderate Regression 

Analysis (MRA), serta Analisis Koefisien Determinasi (R2). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa self-efficacy berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap stres kerja yang dimoderasi oleh dukungan sosial pada 

perawat RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi self-efficacy dan dukungan sosial maka semakin rendah 

stres kerja yang dialami perawat RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar. 

Kata Kunci: Self-Efficacy, Dukungan Sosial, Stres Kerja. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi kala ini telah menyebabkan banyak ancaman pada berbagai 

macam industri untuk bersaing, tak terkecuali industri dibidang pelayanan 

kesehatan, terkhusus rumah sakit. Baik rumah sakit pemerintah ataupun swasta 

bersaing untuk menarik pasien serta menyediakan layanan terbaik dan mudah 

dijangkau oleh warga, baik dari aspek harga ataupun lokasi yang strategis. Untuk 

mampu bersaing dan bertahan diantara persaingan rumah sakit yang pesat, maka 

rumah sakit wajib mempunyai SDM yang bermutu juga agar pelayanan yang 

diberikan kepada pasien dapat berlangsung lebih efektif, maksimal, serta terdapat 

kemauan dari SDM rumah sakit untuk maju dan berkembang. 

Perawat sebagai salah satu bagian yang memiliki tugas penting dalam 

memberikan layanan kesehatan di rumah sakit memiliki tingkat interaksi yang 

paling banyak dengan pasien maupun keluarga dalam memberi layanan kesehatan. 

Tingkat interaksi yang tinggi antara pasien dan keluarga adalah salah satu 

penyebab munculnya stres kerja pada perawat. Stres kerja pada perawat 

mempunyai dampak terhadap profesionalitas perawat dalam memberi pelayanan 

kepada pasien. Disaat gejala stres telah timbul pada perawat, mereka cenderung  

mempunyai kinerja yang kurang baik dalam segi kualitas perawatan pasien, 

seperti mudah lelah, sulit kosentrasi, dan bahkan kadang kala timbul sikap-sikap 

yang tidak profesional, akibatnya pelayanan kepada pasien jadi kurang maksimal. 
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Wujud sikap kerja yang tidak profesional akan terlihat pada cara pelayanan yang 

hendak diberikan kepada pasien.1 

Stres kerja ialah suatu keadaan kecemasan yang menghasilkan karakter 

fisik dan mental yang tidak seimbang yang dapat mempengaruhi perasaan, cara 

pandang, dan keadaan seorang pekerja (Rivai, 2004:108). Seseorang yang 

menghadapi stres akan menjadi cemas dan merasa gelisah terus-menerus hingga 

mereka gampang marah, agresif, sulit merasa rileks, ataupun menunjukkan 

perilaku yang tidak kooperatif (Hasibuan, 2012:204). Ada dua aspek pemicu stres 

kerja, diantaranya aspek lingkungan kerja serta aspek personal (Dwiyanti, 

2001:75). Aspek lingkungan kerja meliputi keadaan fisik, administrasi kantor, 

serta hubungan sosial di tempat kerja. Adapun aspek personal meliputi jenis 

karakter, insiden ataupun pengalaman pribadi serta keadaan sosial-ekonomi 

keluarga dimana seseorang berada serta mengembangkan diri.2 

Ada banyak faktor yang bisa memengaruhi stres kerja yang dialami setiap 

hari, setidaknya untuk membatasi dampak buruk yang dirasakan oleh stres kerja, 

diantaranya yaitu self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan bahwa seorang 

individu dapat menyelesaikan suatu pekerjaan atau tanggung jawab. Bandura 

dalam S Maryam (2015) menyebutkan bahwasanya self-efficacy mengarah pada 

keyakinan orang atas kemampuan mereka untuk sukses dalam mencapai sesuatu. 

                                                             

1 Pinky Anggraeni Nirmala, Dudung Abdurrahman, Pengaruh Self-Efficacy Terhadap 

Stres Kerja dengan Dukungan Sosial Sebagai Variabel Moderating, Prosiding Manajemen 6, no. 2 

(2020): h. 930. 

2 Veithzal Rivei, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke 

Praktik, Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2004). 
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Aspek lain yang dapat memengaruhi stres kerja selain dari self-efficacy 

yaitu dukungan sosial. Mengingat efek dari stres yang dapat menimbulkan 

dampak negatif pada pekerja di perusahaan sehingga perlu adanya sumber-sumber 

positif yang dapat mengurangi pengaruh negatif tersebut. Menurut Ranu (2014), 

stres kerja akan berkurang sebab adanya dukungan dari atasan, rekan kerja, serta 

keluarga. Pegawai yang mengalami stres kerja akan sangat membutuhkan 

dukungan sosial. 

Dukungan sosial (social support) ialah wujud perhatian, penghargaan, 

penerimaan, dorongan ataupun bantuan dalam bentuk lainnya yang diberikan oleh 

seseorang yang mempunyai hubungan sosial yang dekat, seperti keluarga, teman, 

sahabat ataupun orang lain yang bertujuan membantu seseorang ketika 

menghadapi kesulitan. Wujud dukungan bisa berbentuk bantuan informasi, 

perilaku tertentu, maupun materi yang bisa menyebabkan orang yang 

mendapatkan bantuan merasa bernilai, dipedulikan, dan disayangi. Memberi 

dukungan sosial seperti dukungan psikologis, menyemangati, mendukung, 

memberi bantuan dan feedback, serta motivasi buat para pegawai akan sangat 

bernilai untuknya. Dukungan sosial mampu memberi inovasi, yang bisa 

menyebabkan seseorang lebih cepat memperoleh jalan keluar terhadap 

permasalahan di lingkungan kerja, sehingga pekerjaan jadi lebih menyenangkan 

serta produktif. 

Keperawatan ialah profesi dengan pajanan berbagai keadaan yang 

kemungkinan dapat menyebabkan stres di lingkungan kerja. Penyebab stres kerja 

pada profesi keperawatan berkaitan dengan interaksi terhadap pasien serta profesi 
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kesehatan lainnya. Perawat mempunyai lebih banyak pekerjaan yang wajib 

dikerjakan dibanding profesi lain. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap 

17 orang perawat yang bekerja di ruang IGD, 14 orang mengaku mengalami 

gejala stres seperti sulit berkonsentrasi dan sering mengalami tekanan yang 

dirasakan setelah menangani pasien terutama setelah adanya pandemi yang dapat 

menyebabkan resiko terpapar lebih tinggi dari sebelumnya, 2 orang mengaku stres 

karena kurangnya hari libur untuk refresing dan menenangkan diri, 1 orang 

lainnya mengaku tidak mengalami stres yang berlebih karena sudah terbiasa 

dengan pekerjaannya (Dian Ika Puspitasari, 2020).3 

Menurut Saragih, perawat yang profesional tentunya cukup mahir dalam 

menghasilkan kondisi yang menyenangkan bagi pasien secara efektif dan sanggup 

memberi pelayanan yang baik dengan maksimal. Nasihat, pengarahan, serta 

masukan dari pimpinan mampu menambah kepercayaan terhadap keahlian yang 

mereka miliki. Menurut Ghufron & Risnawita (2014:78), hal ini dapat menunjang 

perawat untuk memperoleh tujuan yang diharapkan. 

RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar adalah rumah sakit yang terletak di 

Biringkanaya, Kota Makassar. Menurut data yang diperoleh, rumah sakit ini 

memiliki 170 orang perawat, yang terdiri dari 130 orang perawat PNS dan 40 

orang perawat honorer. Perawat RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar merasakan 

tuntutan dan tekanan pekerjaan yang berat, terlebih lagi semenjak merebaknya 

pandemi Covid-19 rumah sakit ini dijadikan sebagai rumah sakit rujukan bagi 

pasien yang terinfeksi. Aktivitas rumah sakit pun jadi semakin sibuk dari 

                                                             

3 Dian Eka Puspitasari, dkk, Tingkat Stres Kerja Perawat Instalasi Gawat Darurat pada 

Masa Pandemi Covid-19, Wiraraja Medika: Jurnal Kesehatan 11 No.1 (2021): h, 26. 
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sebelumnya yang diwujudkan dengan seringnya para perawat mendapatkan 

tuntutan pekerjaan yang lebih berat dari sebelumnya. Akibatnya banyak perawat 

yang mengalami stres karena resiko terpapar virus. Berdasarkan survey yang 

dilakukan oleh Syamsiar S. Russeng, dkk (2020) pada 96 orang perawat wanita di 

RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar menyatakan bahwa sebanyak 69 orang 

(71,9%) responden mengalami stres kerja, sisanya 27 orang (28,1%) dinyatakan 

tidak mengalami stres kerja.4 Untuk menurunkan tingkat stres dari para perawat 

maka diperlukan adanya dorongan dan dukungan dari orang-orang terdekat, 

sehingga mereka akan merasa lebih bahagia dan percaya diri dalam bekerja. 

Grand theory yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori 

Psychological well-being. Menurut Ryff dan Singer (1996), well-being merupakan 

sebuah rancangan yang tercipta dari pengalaman-pengalaman serta fungsi-fungsi 

individu selaku manusia yang utuh. Psychological well-being tidak sekedar 

mengacu pada kesehatan psikologis yang bersifat negatif saja, namun mengacu 

pula pada bagaimana seorang individu dapat meningkatkan kemampuan serta 

keahlian yang ia miliki dengan maksimal, seperti halnya orang yang berfungsi 

dengan baik secara fisik, emosional, serta psikologis (Ryff, 1995).5 

Ryff merumuskan Psychological well-being sebagai hasil penilaian 

ataupun evaluasi seorang individu terhadap dirinya yang merupakan penilaian 

tentang berbagai pengalaman hidupnya. Penilaian tentang pengalaman bisa 

                                                             

4 Syamsiar S. Russeng, The Effect of Workload on Emotional Exhaustion and Its Impact 

on the Performance ff Female Nurses at Hospital dr. Tadjuddin Chalid Makassar, Journal of 

Pharmaceutical Research International 32, no. 24 (2020): h, 49. 

5 Ninawati Fransisca Iriani, Gambaran Kesejahteraan Psikologis pada Dewasa Muda 

Ditinjau dari Pola Attachment, Jurnal Psikologi 3, no. 1 (2005): h. 46. 
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mengakibatkan seseorang menyerah atas kondisi hidupnya yang menjadikan 

kesejahteraan psikologisnya berkurang atau berupaya untuk memperbaiki 

kehidupannya agar kesejahteraan psikologisnya bertambah. Dengan adanya 

tuntutan pekerjaan yang berat, seorang perawat tentunya harus bisa memperbaiki 

keadaannya agar kesejahteraan psikologisnya juga meningkat. Dukungan sosial 

yang dapat memberi kedekatan emosional dengan orang lain dapat menambah 

tingkat kebahagiaan perawat, dimana kebahagian yang dirasakan berperan dalam 

meningkatkan self-efficacy. Selain itu, dampak langsung dari adanya dukungan 

sosial yang dirasakan yaitu menurunkan tingkat stres serta gangguan kesehatan 

fisik maupun psikologis. 

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan sektor 

kesehatan merupakan salah satu sektor dengan kapasitas stres kerja yang paling 

tinggi, apalagi semenjak adanya pandemi Covid-19 rumah sakit menjadi tempat 

dirawatnya orang-orang yang terinfeksi sehingga para perawat dituntut untuk 

selalu waspada dan siap siaga dalam menjalankan tugasnya sehingga hal ini akan 

memicu meningkatnya stres kerja pada perawat. Menurut studi yang dilakukan 

oleh  American National Association for Occupation Health (ANAOH), bahwa 

stres kerja pada perawat menempati urutan paling atas pada empat puluh pertama 

kasus stres kerja pada pekerja.6 

Dalam Q.S Al-Imran/3:139, Allah Subhanallahu Wata’ala berfirman: 

ؤْمِنيِْنَ    ١٣٩ -وَلََ تهَِنوُْا وَلََ تحَْزَنوُْا وَانَْتمُُ الَْعَْلَوْنَ انِْ كُنْتمُْ مُّ

                                                             

6 Rahmatia Sari, dkk, Faktor yang Berhubungan dengan Stres Kerja pada Perawat di 

Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016, JIMKESMAS 2, 

no. 6 (2017): h, 2. 
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Terjemahnya:  

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab 
kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.7 

(Janganlah kamu merasa lemah) dalam memerangi orang-orang kafir, (dan 

jangan pula bersedih hati) atas sesuatu musibah yang menimpa dirimu, (padahal 

kamu orang-orang yang tertinggi) hingga mampu mengalahkan mereka, (jika 

kamu orang-orang yang beriman) maksudnya benar-benar beriman sedangkan 

yang menjadi jawab syarat ialah apa yang ditunjukkan oleh makna kalimat-

kalimat yang sebelumnya.8 

Ayat ini mewajibkan agar umat Islam untuk tidak bersikap lemah dan 

bersedih hati, walaupun mengalami pukulan yang berat dan penderitaan yang 

cukup pahit dalam sebuah ujian, karena menang dan kalah dalam sebuah ujian 

adalah hal biasa yang merupakan kehendak Allah. Hal itu seharusnya menjadi 

pelajaran. Umat Islam yang mendapat musibah sesungguhnya mempunyai mental 

yang kuat dengan motivasi yang tinggi dan lebih mahir jika mereka betul-betul 

beriman. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Self-Efficacy Terhadap Stres Kerja dengan 

Dukungan Sosial Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Perawat RSUP 

dr. Tadjuddin Chalid Makassar)” 

 

 

                                                             

7 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata & Transliterasi, h. 68 

8 Imam Jalaluddin Al-Mahalli & Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain, h. 262. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah self-efficacy berpengaruh terhadap stres kerja pada perawat RSUP 

dr. Tadjuddin Chalid Makassar? 

2. Apakah self-efficacy berpengaruh terhadap stres kerja yang dimoderasi 

oleh dukungan sosial pada perawat RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar? 

C. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan permasalahan yang diteliti, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh self-efficacy terhadap stres kerja pada perawat RSUP dr. 

Tadjuddin Chalid Makassar 

Penelitian yang dilaksanakan oleh One Kusuma Verlitasari (2014) dengan 

judul “Hubungan Antara Self-Efficacy dengan Stres Kerja pada Karyawan CV. X, 

Karanganyar Jawa Tengah”. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara self-efficacy dengan stres kerja. 

Maksudnya, semakin tinggi self-efficacy maka semakin rendah stres kerja yang 

dirasakan pegawai. Disisi lain, semakin rendah self-efficacy maka semakin tinggi 

stres kerja yang dirasakan pegawai. 

Untuk menjelaskan pengaruh self-efficacy terhadap stres kerja, digunakan 

teori kognitif sosial, Bandura mengembangkan teorinya untuk membahas cara-

cara orang memiliki kendali atas peristiwa dalam hidup mereka melalui 

pengaturan diri atas pikiran-pikiran dan tindakan mereka. Proses dasarnya 
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meliputi menentukan tujuan, menilai kemungkinan hasil dari tindakan-tindakan, 

mengevaluasi kemajuan pencapaian tujuan, dan pengaturan diri atas pikiran, 

emosi, dan tindakan. Self-efficacy membuat perbandingan pada bagaimana 

seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak.9 Seorang perawat yang mempunyai 

self-efficacy yang rendah dari segi perasaan cenderung lebih mudah merasa 

cemas, putus asa, dan depresi. Sementara itu dari segi pemikiran, jika seseorang 

memiliki self-efficacy yang tinggi maka hal itu akan memudahkan untuk 

mengambil keputusan serta prestasi. Dengan demikian, seseorang dengan self-

efficacy yang tinggi tidak akan gampang merasa stres. 

H1: Diduga self-efficacy berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stres kerja 

pada perawat RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar. 

2. Pengaruh self-efficacy terhadap stres kerja yang dimoderasi oleh dukungan 

sosial pada perawat RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Pinky Anggraeni Nirmala dan Dudung 

Abdurrahman (2020) dengan judul “Pengaruh Self-Efficacy Terhadap Stres Kerja 

dengan Dukungan Sosial Sebagai Variabel Moderating pada Perawat di Rumah 

Sakit Pindad Bandung”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa self-efficacy 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stres kerja yang dimoderasi oleh 

dukungan sosial. 

Untuk menjelaskan pengaruh self-efficacy terhadap stres kerja yang 

dimoderasi oleh dukungan sosial, digunakan teori Psychological well-being. Teori 

tersebut dikemukakan oleh Ryff, yang merumuskan Psychological well-being 

                                                             

9 Nasib Tua Lumban Gaol, Teori Stres: Stimulus, Respons, dan Transaksional, Buletin 

Psikologi 24, no. 1 (2016), h. 5. 



10 
 

 

sebagai hasil penilaian ataupun evaluasi seorang individu terhadap dirinya yang 

merupakan penilaian tentang berbagai pengalaman hidupnya. Penilaian tentang 

pengalaman bisa mengakibatkan seseorang menyerah atas kondisi hidupnya yang 

menjadikan kesejahteraan psikologisnya berkurang atau berupaya untuk 

memperbaiki kehidupannya agar kesejahteraan psikologisnya bertambah. 

Dukungan sosial yang dapat memberi kedekatan emosional dengan orang lain 

dapat menambah tingkat kebahagiaan perawat, dimana kebahagian yang dirasakan 

berperan dalam meningkatkan self-efficacy. Sementara itu, dampak langsung dari 

adanya dukungan sosial yang dirasakan yaitu menurunkan tingkat stres serta 

gangguan kesehatan fisik maupun psikologis. 

H2: Diduga self-efficacy berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stres kerja 

yang dimoderasi oleh dukungan sosial pada perawat RSUP dr. Tadjuddin Chalid 

Makassar. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel ialah objek penelitian yang merupakan inti dari penelitian. 

Adapun variabel dalam penelitian ini, diantaranya variabel independen (X), 

variabel dependen (Y), dan variabel moderator (Z). Variabel independen (X) 

merupakan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Variabel dependen 

(Y) merupakan variabel kriteria, konsekuen, output, variabel terikat atau variabel 

yang dipengaruhi. Sedangkan variabel moderator (Z) merupakan variabel yang 
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mempengaruhi (memperlemah ataupun memperkuat) hubungan antara variabel 

independen dengan dependen.10  

Adapun variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini 

diantaranya adalah: 

1. Self-Efficacy (X) 

Self-Efficacy yaitu keyakinan para perawat akan kesanggupannya dalam 

menuntaskan pekerjaannya dengan sukses di RSUP dr. Tadjuddin Chalid 

Makassar. 

2. Stres Kerja (Y) 

Stres kerja yaitu suatu keadaan kecemasan yang menghasilkan adanya 

ketidakseimbangan fisik maupun psikologis yang mempengaruhi emosi, fikiran, 

serta keadaan fisik perawat yang bekerja di RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar. 

3. Dukungan Sosial (Z) 

Dukungan sosial yaitu adanya kehadiran seseorang yang bisa diharapkan 

untuk dapat memberikan semangat, bantuan, maupun perhatian, sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan hidup untuk perawat yang bekerja di RSUP dr. 

Tadjuddin Chalid Makassar. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang efektif merupakan penelitian yang mengacu pada sejumlah 

penelitian sebelumnya yang membahas tentang permasalahan yang serupa dengan 

apa yang akan diteliti sekarang. Penelitian terdahulu diharapkan dapat 

mempermudah seorang peneliti agar dapat memastikan langkah-langkah yang 

                                                             

10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XXIII, Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 85. 
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patut dicoba terkait dengan penelitiannya. Penelitian terdahulu yang mendasari 

penelitian ini antara lain: 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama dan Judul 

Penelitian 

Teknik 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1. Pinky Anggraeni 

Nirmala dan Dudung 

Abdurrahman (2020) 

Pengaruh Self-Efficacy 

Terhadap Stres Kerja 

dengan Dukungan 

Sosial Sebagai Variabel 

Moderating pada 

Rumah Sakit Umum 

Pindad Bandung 

Analisis 

statistik 

deskriptif dan 

verifikatif yang 

terdiri dari 

analisis regresi 

linear 

sederhana, uji 

hipotesis dan 

moderated 

reggresion 

analysis 

(MRA). 

Terdapat pengaruh self-

efficacy terhadap stres kerja 

dan terdapat pengaruh antara 

self-efficacy terhadap stres 

kerja yang dimoderasi oleh 

dukungan sosial pada 

perawat di Rumah Sakit 

Umum Pindad Bandung. 

2. Ahmad Amirul Khaq, 

dkk. (2015) 

Analisis Hubungan 

Antara Efikasi Diri 

Pada Stres Melalui 

Dukungan Sosial 

Sebagai Variabel 

Moderasi (Studi Pada 

Mahasiswa Unnes 

Fakultas Ekonomi 

Jurusan Manajemen 

Angkatan 2011) 

Analisis regresi 

linear sederhana 

Berdasarkan uji parsial, 

pengaruh langsung efikasi 

diri terhadap stres sebesar 

3,474, pengaruh dukungan 

sosial terhadap efikasi diri 

sebesar 2,746, pengaruh 

dukungan sosial terhadap 

stres sebesar 2,046, dan 

pengaruh dukungan sosial 

sebagai peran moderasi pada 

hubungan antara efikasi diri 

dan stres sebesar -0,098. 

Simpulan penelitian ini ada 

hubungan antara efikasi diri 

pada stres yang dimoderasi 

oleh dukungan sosial. 

3. Adi Yuli Prasetyo, 

Aziz Fathoni, 

Djamaludin Malik S.Pd 

M.Si (2018) 

Analisis Pengaruh 

Analisis regresi 

linear berganda 

Variabel X1 berpengaruh 

positif signifikan terhadap Y. 

Variabel X2 berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

Y. 

Variabel X3 berpengaruh 
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Konflik Keluarga-

Pekerjaan, Hardiness, 

Self-Efficacy Terhadap 

Stress Kerja Dengan 

Dukungan Sosial 

Sebagai Variabel 

Moderasinya (Studi 

Pada Guru Demak) 

negatif signifikan terhadap 

Y.  

Variabel X4 berpengaruh 

signifikan terhadap Y. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya: 

a. Untuk mengetahui pengaruh self-efficacy terhadap stress kerja pada perawat 

RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar. 

b. Untuk mengetahui pengaruh self-efficacy terhadap stress kerja yang 

dimoderasi oleh dukungan sosial pada perawat RSUP dr. Tadjuddin Chalid 

Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan, antara lain: 

a. Bagi Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 

pembelajaran serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang manajemen, 

terutama dalam bidang manajemen sumber daya manusia.  

b. Bagi Instansi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi untuk 

dijadikan bahan pertimbangan berkaitan dengan Pengaruh Self-Efficacy 

Terhadap Stres Kerja dengan Dukungan Sosial sebagai Variabel Moderating. 
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c. Bagi Publik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk 

penelitian berikutnya dan sebagai pertimbangan bagi organisasi yang 

mengalami permasalahan serupa.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Kognitif Sosial 

Teori Kognitif Sosial (Social Cognitive Theory) merupakan penamaan 

baru dari Teori Belajar Sosial (Social Learning Theory) yang dikembangkan oleh 

Albert Bandura. Penamaan baru dengan nama Teori Kognitif Sosial ini dilakukan 

pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ide pokok dari pemikiran Bandura juga 

merupakan pengembangan dari ide Miller dan Dollard tentang belajar meniru 

(imitative learning).1 Pada beberapa publikasinya, Bandura telah mengelaborasi 

proses belajar sosial dengan faktor-faktor kognitif dan behavioral yang 

memengaruhi seseorang dalam proses belajar sosial. 

Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa 

sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. 

Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, 

keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-

sikap. Individu juga melihat model-model atau contoh-contoh untuk mempelajari 

kegunaan dan kesesuaian perilaku-perilaku akibat dari perilaku yang di modelkan, 

kemudian mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka 

dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka.2 

                                                             

1 Bandura, A. Social learning through imitation, (Dalam M.R. Jones (Ed), Nebraska 

Symposium on Motivation 10. Lincoln: University of Nebraska Press (1962)): h. 21. 

2 Dale. H. Schunk. Learning Theoris. An Education Perspektif. (Ed. 6, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2012), h. 161-162. 
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Bandura mengembangkan teorinya untuk membahas cara-cara orang 

memiliki kendali atas peristiwa dalam hidup mereka melalui pengaturan diri atas 

pikiran-pikiran dan tindakan mereka. Proses dasarnya meliputi menentukan 

tujuan, menilai kemungkinan hasil dari tindakan-tindakan, mengevaluasi 

kemajuan pencapaian tujuan, dan pengaturan diri atas pikiran, emosi, dan 

tindakan. Bandura menjelaskan bahwa karakteristik khas lainnya dari teori 

kognitif sosial adalah peran utama yang di berikannya pada fungsi-fungsi 

pengaturan diri. Orang berperilaku bukan sekedar untuk menyesuaikan diri 

dengan kecendrungan-kecendrungan orang lain. Kebanyakan perilaku mereka 

dimotivasi dan diatur oleh standar internal dan reaksi-reaksi terhadap tindakan 

mereka sendiri yang terkait dengan penilaian diri. 

B. Teori Psychological Well-Being 

1. Definisi Psychological Well-Being 

Ryff mengembangkan teori psychological well-being pada tahun 1989. 

Ryff mendeskripsikan konsep psychological well-being sebagai integrasi dari 

teori-teori kesehatan mental, teori psikologis klinis serta kemajuan harapan hidup. 

Psychological well-being adalah sebuah dorongan untuk merealisasikan serta 

menyempurnakan kemampuan dalam diri seseorang. Dorongan ini dapat 

mengakibatkan seorang individu menyerah atas kondisi hidupnya yang 

menjadikan kesejahteraan psikologisnya berkurang atau berupaya untuk 

memperbaiki kehidupannya agar kesejahteraan psikologisnya bertambah (Ryff & 

Keyes, 1995). 
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Seseorang yang mempunyai psychological well-being yang tinggi 

merupakan orang yang dapat menerima dirinya sendiri, baik dengan keadaan 

emosional yang positif ataupun berbagai pengalaman yang kurang baik yang bisa 

menciptakan keadaan emosional yang negatif, membina hubungan yang positif 

bersama orang lain, dapat menetapkan kehidupannya sendiri tanpa terikat dengan 

orang lain, dapat mengendalikan keadaan lingkungan sekitar, mempunyai tujuan 

hidup, serta sering memperoleh perkembangan sebagai seorang individu (Ryff, 

1989).3 

2. Aspek Psychological Well-Being 

Aspek  psychological well-being yang dinyatakan oleh Ryff mengarah 

kepada teori positive functioning (Maslow, Rogers, Jung dan Allport), teori 

psychosocial development (Erikson, Buhler, dan Neugarten), dan teori mental 

health (Jahoda). Ryff (dalam Papalia, 2002) menyebutkan bahwa aspek‐aspek 

yang membentuk psychological well‐being diantaranya yaitu:4 

a. Penerimaan diri (Self acceptance) 

Seorang individu yang mempunyai psychological well‐being tinggi akan 

mempunyai perilaku yang baik pada dirinya sendiri, menerima serta mengakui  

segala aspek negatif maupun positif dalam dirinya, dan juga perasaan positif 

mengenai kehidupannya dimasa lalu. 

b. Hubungan positif dengan orang lain (Positive relations with others) 

                                                             

3 Carol D, Ryff, Happiness is Everything, or is it? Exploration on the Meaning of 

Psychological Well-Being, Journal of Personality and Social Psychology 57, no. 6 (1989): h. 1069. 

4 Sukma Adi Galuh Amawidyati & Muhana Sofiati Utami, Religiusitas dan Psychological 

Well-Being Pada Korban Gempa, Jurnal Psikologi 34, no 2: h. 166. 
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Hubungan positif yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang 

membina hubungan yang baik dengan orang lain di sekelilingnya. Seseorang yang 

baik dalam aspek ini dilihat dari dapat menjalin hubungan yang erat serta dapat 

dipercaya oleh orang lain. Tidak hanya itu, orang tersebut juga merasa peduli pada 

kebahagiaan orang lain, dapat memberikan kasih sayang, empati, dan mengetahui 

asas memberi dan menerima dalam hubungan antar manusia. 

c. Kemandirian (Autonomy) 

Kemandirian yaitu keahlian individu untuk menentukan keputusannya 

sendiri dengan mandiri, dapat mengatasi kesulitan yang ada dengan berfikir dan 

bertindak secara benar, bertingkah laku sesuai dengan standar nilai orang itu 

sendiri, serta menilai diri sendiri dengan standar pribadi. 

d. Penguasaan lingkungan (Environmental mastery) 

Berkompetensi dan mampu mengelola lingkungan, menyusun aturan yang 

berkaitan dengan kegiatan eksternal, memanfaatkan peluang dengan cara yang 

efektif terhadap lingkungan, dapat memilih dan menghasilkan kondisi yang cocok 

dengan kebutuhan serta nilai individu itu sendiri. 

e. Tujuan hidup (Purpose in life) 

Tujuan hidup mencakup keyakinan-keyakinan yang memberi seseorang 

suatu kesadaran bahwa kehidupan ini mempunyai makna dan tujuan. Seseorang 

yang hidup secara positif mempunyai tujuan, arah, serta misi yang membuat dia 

sadar bahwa hidup ini mempunyai arti. 

f. Kesadaran diri (Personal growth) 
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Kesadaran diri adalah perasaan mampu untuk melewati fase-fase 

perkembangan, dapat menerima pengalaman baru, memahami kemampuan yang 

terdapat dalam dirinya, dan membuat perubahan dalam hidupnya setiap waktu. 

C. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

1. Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia 

SDM mempunyai peran yang amat penting dalam menjalankan serta 

mengelola bisnis dalam sebuah organisasi. Peran karyawan sangat penting, sebab 

elemen manusia mengambil peran penting dalam melaksanakan kegiatan 

organisasi dan berkontribusi aktif dalam pengambilan keputusan serta 

mewujudkan tujuan organisasi. Dengan SDM yang professional, aktivitas 

fungsional organisasi akan bergerak seperti yang diharapkan.5 

Manajemen SDM adalah suatu bidang manajemen yang berfokus pada 

peranan serta hubungan antar individu dalam suatu perusahaan atau organisasi. 

Komponen SDM ialah manusia yang merupakan pekerja yang bekerja di 

perusahaan. Sehingga, fokus utama yang dikaji dalam manajemen SDM ini 

hanyalah permasalahan yang ada hubungannya dengan tenaga kerja manusia saja. 

Seperti yang dikemukakan Drs. Malayu S. P. Hasibuan, bahwa manajemen SDM 

ialah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif 

dan efisien dalam membantu mewujudkan tujuan karyawan, perusahaan, maupun 

masyarakat.6 

                                                             

5 Achmad Rozi, Ayu Puspitasari, Pengaruh Pengembangan Karir Dan Pelatihan Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan Kota Serang, Jurnal Ilmiah Manajemen 

Sumber Daya Manusia Jenius 4, no.2 (2021): h. 107. 

6 Eka Suhartini, Islamic Human Resource Management (cet. IV, Makassar: Alauddin 

University Press, 2019), h. 7-8. 
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2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen SDM mempunyai beberapa fungsi. Para ahli mengemukakan 

fungsi yang berbeda-beda, tergantung pada pendekatan dan sudut pandang 

mereka, namun dasar pemikirannya relatif sama. Menurut Drs. Malayu S. P. 

Hasibuan, beberapa fungsi manajemen SDM diantaranya yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. 

Penerapan fungsi-fungsi manajemen SDM sebetulnya tidak hanya sekedar 

menghasilkan SDM yang dapat menunjang pencapaian target perusahaan, namun 

juga yang mampu menghasilkan keadaan yang lebih baik sehingga dapat 

menambah motivasi serta potensi SDM dalam berprestasi. Penerapan analisis 

pekerjaan, penyusunan SDM, rekruitmen dan seleksi, penugasan dan pembinaan 

karir, serta pendidikan dan pelatihan yang baik akan menambah kemampuan SDM 

karena memperoleh bekal ilmu serta keahlian untuk ditempatkan pada tempat 

yang tepat (orang yang tepat di tempat yang tepat). Selain itu penerapan fungsi 

SDM yang lain, semisal kompensasi dan keamanan serta hubungan kerja yang 

baik akan dapat memunculkan keinginan untuk mendorong motivasi kerja sumber 

daya manusia.7 

3. Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen SDM mengatur dan menentukan program kepegawaian yang 

meliputi masalah-masalah berikut:8 

                                                             

7 Eka Suhartini, Islamic Human Resource Management, h. 13-14. 

8 Eka Suhartini, Islamic Human Resource Management, h. 14. 
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a. Menentukan jumlah, kualitas, dan penugasan tenaga kerja yang efektif sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan detail pekerjaan, rincian 

pekerjaan, syarat-syarat pekerjaan, serta penilaian pekerjaan. 

b. Menentukan penarikan, seleksi, dan penugasan karyawan yang didasarkan 

prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat dan orang yang tepat di 

pekerjaan yang tepat. 

c. Menentukan program bantuan pemerintah, promosi, kemacetan, dan 

pengembangan. 

d. Memperkirakan permintaan dan penawaran sumber daya manusia di 

kemudian ahri. 

e. Meramalkan keadaaan perekonomian, terkhusus perusahaan. 

f. Mengamati dengan seksama undang-undang perburuhan dan memberikan 

reward untuk perusahaan-perusahaan sejenis. 

g. Mengamati kemajuan sistem serta perkembangan serikat buruh. 

h. Mengadakan pendidikan, latihan, serta evaluasi atas kinerja karyawan. 

i. Mengatur pemindahan karyawan secara vertikal maupun horizontal. 

j. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. 

Manajemen SDM memiliki peran yang sangat menentukan bagi 

tercapainya tujuan, namun untuk menangani unsur manusia ini sangat rumit dan 

susah. Selain berkompeten, mahir, dan terampil, yang terpenting bahwa tenaga 

kerja juga wajib memiliki keinginan dan keseriusan untuk bekerja dengan efektif 

dan efisien. Namun, keahlian dan kecekatan tidak ada artinya jika tidak dibarengi 

etika dan kepatuhan dalam bekerja untuk mewujudkan tujuan. 
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D. Dukungan Sosial 

1. Definisi Dukungan Sosial 

Dukungan sosial (social support) merupakan wujud perhatian, 

penghargaan, penerimaan, dorongan ataupun bantuan dalam wujud lainnya yang 

diberikan oleh seseorang yang mempunyai hubungan sosial yang dekat, seperti 

keluarga, teman, sahabat ataupun orang lain yang bertujuan membantu seseorang 

ketika menghadapi kesulitan. Wujud dukungan bisa berupa bantuan informasi, 

perilaku tertentu, ataupun materi yang bisa menyebabkan orang yang 

mendapatkan bantuan merasa bernilai, dipedulikan, dan disayangi. Sedangkan 

bagi Ritter, dukungan sosial ialah aspek-aspek struktural organisasi yang meliputi 

penataan-penataan hidup, arus komunikasi, keterlibatan dalam aktivitas sosial, dan 

keikutsertaan dalam kelompok sosial. Dukungan sosial merujuk pada bantuan 

emosional, instrumental, serta finansial yang didapat dari hubungan sosial seorang 

individu. Aspek-aspek fungsional meliputi dukungan emosional, mendorong 

pengungkapan perasaan, pemberian informasi ataupun saran, dan pemberian 

bantuan materiil (Smet, 1994:134). Saat dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang 

menantang, dukungan sosial dipercaya dapat membantu pekerja mengatasi stres.9 

Dukungan sosial sangat penting untuk diterapkan, sebab dukungan sosial 

akan menjadi sangat bernilai saat seseorang sedang menghadapi suatu 

permasalahan. Oleh sebab itu, seseorang yang bersangkutan memerlukan orang-

orang terdekat yang diyakini dapat membantunya dalam menangani masalah yang 

                                                             

9 Jianfei Xie, dkk, Relationships Among Character Strengths, Self-efficacy, Social 

Support, Depression, and Psychological Well-being of Hospital Nurses, Asian Nursing Reseacrh 

14 (2020): h. 151. 
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ada. Dukungan sosial memiliki peran penting terhadap perkembangan manusia. 

Contohnya, seseorang yang memiliki hubungan baik bersama orang lain maka 

orang itu memiliki fisik dan mental yang baik pula, kesejahteraan personal yang 

tinggi, serta tingkat mortalitas dan morbiditas yang rendah (David & Oscar, 

2017).10 

2. Faktor-Faktor Dukungan Sosial 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial menurut Stanley 

(2007), diantaranya sebagai berikut:11 

a. Kebutuhan fisik, meliputi sandang, pangan dan papan. Apabila seseorang 

kurang mendapat dukungan sosial maka kebutuhan fisik orang tersebut tidak 

tercukupi. 

b. Kebutuhan sosial, masyarakat lebih mudah mengenali seseorang dengan 

aktualitas diri yang baik dibandingkan dengan orang yang jarang bergaul 

dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki aktualitas diri yang baik 

cenderung ingin diakui dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, 

pengakuan sangat dibutuhkan dalam menerima penghargaan. 

c. Kebutuhan psikis, seperti rasa keingintahuan, perasaan aman, dan rasa 

religius, tidak dapat tercipta tanpa bantuan orang lain. Orang yang sedang 

mendapat suatu masalah, baik masalah kecil maupun besar, orang itu 

cenderung akan mencari bantuan dari orang lain. 

                                                             

10 https://www.kajianpustaka.com/2017/12/pengertian-bentuk-dan-manfaat-dukungan-

sosial.html (diakses 27 Maret 2021). 

11 Florence Jessica Sapardo, Hubungan Dukungan Sosial Dengan Koping Stres Pada 

Mahasiswa Merantau Yang Bekerja, Psikoborneo 7, no. 2 (2019): h. 220. 

https://www.kajianpustaka.com/2017/12/pengertian-bentuk-dan-manfaat-dukungan-sosial.html
https://www.kajianpustaka.com/2017/12/pengertian-bentuk-dan-manfaat-dukungan-sosial.html
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Myers (1986) mengungkapkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang 

mendorong seseorang untuk memberi dukungan yang positif, antara lain: 

a. Empati, yaitu ikut merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain yang 

bertujuan untuk memahami perasaan dan memotivasi untuk membantu 

meringankan beban dan memberikan kebahagiaan untuk orang lain. 

b. Norma dan nilai sosial, bertujuan untuk mengarahkan seseorang 

melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam hidup sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

c. Pertukaran sosial, yaitu hubungan timbal balik tingkah laku sosial antara 

kasih sayang, pertolongan, dan informasi. Pertukaran sosial yang seimbang 

akan menciptakan keadaan hubungan antar pribadi yang baik. 

3. Manfaat Dukungan Sosial 

Dukungan sosial adalah pertolongan ataupun dorongan yang didapatkan 

seseorang dari orang-orang tertentu dalam hidupnya. Dengan adanya dukungan 

sosial, diharapkan seorang indivudu akan merasa disayangi, dihargai atau 

diperhatikan. Dengan adanya dukungan sosial yang berharga diberikan kepada 

seseorang, maka dapat mengurangi kekhawatiran atas kesulitan yang dihadapinya. 

Dukungan sosial bisa memberi ketenangan diri maupun mental bagi seseorang, 

hal ini bisa diperhatikan dari bagaimana dukungan sosial mempengaruhi suatu 

peristiwa dan dampak dari kondisi kekhawatiran.  

Lieberman (2010) mengungkapkan bahwasanya secara teoritis dukungan 

sosial bisa mengurangi timbulnya peristiwa yang dapat menyebabkan kecemasan. 

Bila peristiwa itu terjadi, hubungan dengan orang lain bisa mengalihkan ataupun 
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mengubah anggapan orang pada peristiwa itu, dan oleh sebab itu akan 

menurunkan kemungkinan timbulnya kekhawatiran. Dukungan sosial juga mampu 

mengganti kaitan antara reaksi seseorang terhadap peristiwa yang bisa 

menyebabkan kekhawatiran. Kekhawatiran itu sendiri dapat mempengaruhi 

metode untuk menangani kekhawatiran, karena itu mengubah kaitan antara 

peristiwa yang menyebabkan rasa khawatir serta dampaknya pada tingkat dimana 

peristiwa yang menyebabkan kekhawatiran menghalangi rasa percaya diri dan 

dukungan sosial bisa mengubah dampak tersebut.12 

4. Indikator Dukungan Sosial 

Menurut Cutrona & Gardner (2004) ada empat indikator dukungan sosial, 

diantaranya:13 

a. Dukungan Emosional 

Dukungan emosional dapat memberikan rasa nyaman dan kejelasan 

terhadap perasaan memiliki dan disayangi pada saat stres. Dukungan ini dapat 

berupa empati, perhatian, kepedulian, penghargaan positif dan dorongan kepada 

orang lain. 

b. Dukungan Instrumental 

Dukungan instrumental atau dukungan nyata, melibatkan bantuan secara 

langsung dan materiil seperti waktu, uang, barang, dan bantuan lainnya. 

c. Dukungan Informasi 

                                                             

12 http://www.indopositive.org/2019/11/dukungan-sosial-pengertian-faktor.html (diakses 

28 Maret 2021). 

13 Edward P. Sarafino dan Timothy W. Smith, Health Psychology: Biopsychosocial 

Interaction (7th edition, New York: John Wiley & Sons, Inc, 2011), h. 81. 

http://www.indopositive.org/2019/11/dukungan-sosial-pengertian-faktor.html
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Dukungan informasi yaitu dukungan yang diberikan kepada seseorang 

dalam bentuk saran, arahan, nasehat, atau umpan balik. 

d. Dukungan Kelompok 

Dukungan kelompok mengarah pada kebersediaan seseorang untuk 

meluangkan waktu dengan orang lain, sehingga dapat memberi perasaan 

keanggotaan dalam sekelompok orang yang mempunyai hobi dan aktivitas sosial 

yang serupa. 

5. Ayat Tentang Dukungan Sosial 

Ayat Al-Qur’an yang membahas tentang dukungan sosial, adalah dalam 

Q.S Al-Imran/3:103, yang berbunyi: 

قوُْا  لََ تفََرَّ ِ جَمِيْعاً وَّ ِ عَليَْكُمْ اذِْ كُنْتمُْ اعَْداَۤءً ۖ  وَاعْتصَِمُوْا بحَِبْلِ اللّٰه وَاذْكُرُوْا نعِْمَتَ اللّٰه

نَ النَّ  ۖ  اِخْوَاناً ۖ ۖ  فاَلََّفَ بيَْنَ قلُوُْبكُِمْ فاَصَْبَحْتمُْ بنِعِْمَتهِ ارِ وَكنُْتمُْ عَلٰى شَفاَ حُفْرَةٍ م ِ

نْهَا  ُ لكَُمْ اٰيٰتهِ ۖ  فاَنَْقَذكَُمْ م ِ ١٠٣ -لعََلَّكُمْ تهَْتدَوُْنَ  ۖ كَذٰلِكَ يبُيَ نُِ اللّٰه  

Terjemahnya:  

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika 
kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan 
hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara; sedangkan 
(ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan 
kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, 
agar kamu mendapat petunjuk.14 

(Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah) maksudnya agama-Nya, 

(kesemuanya dan janganlah kamu berpecah-belah) setelah menganut Islam, (serta 

ingatlah nikmat Allah) yakni karunia-Nya, (kepadamu) hai golongan Aus dan 

                                                             

14 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata & Transliterasi, h. 64. 
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Khazraj, (ketika kamu) yakni sebelum Islam, (bermusuh-musuhan, maka 

dirukunkan-Nya) artinya dihimpun-Nya, (di antara hatimu) melalui Islam, (lalu 

jadilah kamu berkat nikmat-Nya bersaudara) dalam agama dan pemerintahan 

(padahal kamu telah berada dipinggir jurang neraka) sehingga tak ada lagi pilihan 

lain bagi kamu kecuali terjerumus ke dalamnya dan mati dalam kekafiran, (lalu 

diselamatkan-Nya kamu daripadanya) melalui iman kalian. (Demikianlah) 

sebagaimana telah disebutkan-Nya tadi, (Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya supaya 

kamu peroleh petunjuk).15 

Surah diatas menjelaskan bahwa Allah Subhanallahu Wata’ala melarang 

kita untuk berpecah belah dan saling bermusuhan. Allah Subhanallahu Wata’ala 

menjadikan kita bersaudara, oleh karena itu sebagai makhluk ciptaan Allah 

hendaknya kita harus saling menyayangi, saling mendukung, dan selalu berpegang 

teguh pada agama Allah untuk memperoleh petunjuk.  

E. Stres Kerja 

1. Definisi Stres Kerja 

Indriani et al. (2016) mengungkapkan bahwa stres kerja merupakan 

kondisi kecemasan atau tekanan emosional yang dirasakan seseorang yang sedang 

mengalami tuntutan pekerjaan, kendala-kendala, serta terdapatnya peluang yang 

begitu penting yang bisa mempengaruhi perasaaan, fikiran, serta keadaan fisik 

seorang karyawan. Sementara itu, Luthans (dalam Yulianti, 2000) mengartikan 

stres adalah sebuah asumsi dalam membiasakan diri yang dipengaruhi oleh 

perbedaan seseorang dan tahap psikologis, yang berdampak dari respons 

                                                             

15 Imam Jalaluddin Al-Mahalli & Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain, h. 49. 
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lingkungan, keadaan ataupun kejadian yang sangat berlebih yang menimbulkan 

tuntutan psikologis serta fisik seorang individu. Oleh karena itu, bisa disimpulkan 

bahwa stres kerja muncul akibat tuntutan lingkungan dan asumsi tiap orang dalam 

menyelesaikannya tidaklah sama.16 

Isu stres kerja dalam suatu perusahaan maupun organisasi menjadi 

fenomena yang layak diperhatikan mulai sejak munculnya keharusan untuk 

bekerja dengan tepat dan cermat. Dampak dari terjadinya stres kerja tersebut ialah 

orang menjadi gugup, perasaan cemas yang berlebihan, ketegangan terhadap 

emosi meningkat, cara berfikir serta keadaan fisik seseorang. Tidak hanya itu, 

sebagai dampak terhadap terjadinya stres kerja, karyawan merasakan sejumlah 

gejala yang bisa mengintai serta mengganggu pekerjaan mereka, misalnya 

gampang marah, kasar, tidak rileks, emosi yang tidak stabil, sulit untuk kerja 

sama, merasa tidak dapat berpartisipasi, serta permasalahan tidur.17 

2. Jenis-Jenis Stres 

Quick dan Quick (dalam Waluyo, 2013) membagi jenis stres menjadi dua 

jenis, antara lain: 

a. Eustress, adalah dampak dari reaksi tarhadap stres yang sifatnya baik, positif, 

dan konstruktif (bersifat membangun). Ini termasuk kebahagiaan seseorang 

serta organisasi yang dihubungkan dengan perkembangan, fleksibilitas, 

keahlian menyesuaikan diri, serta tingkatan kinerja yang tinggi. 

                                                             

16 Pinky Anggraeni Nirmala, Dudung Abdurrahman, Pengaruh Self-Efficacy Terhadap 

Stres Kerja dengan Dukungan Sosial Sebagai Variabel Moderating, Prosiding Manajemen 6, no. 2 

(2020): h. 932. 

17 Nurul Fajrin Hendriaty, Stres dan Upaya Pengendaliannya (Makalah Program Studi 

Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fort De Kock Bukittinggi, Juli 2013), 

h. 3. 
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b. Distress, adalah dampak dari reaksi terhadap stres yang sifatnya buruk, 

negatif, serta destruktif (bersifat merusak). Hal ini merupakan akibat dari 

seseorang serta organisasi, yang meliputi penyakit kardiovaskular, serta 

tingginya tingkat ketidakhadiran (absenteesim), yang di hubungkan dengan 

kondisi sakit, pengurangan, serta kematian. 

Eustress merupakan stres yang memiliki dampak baik dan bisa mendorong 

prestasi kerja menjadi lebih optimal. Dan bila seseorang merasa tidak sanggup 

mempunyai sumber daya ataupun modal yang cukup untuk menghadapi tekanan 

tersebut maka orang itu akan mengalami stres yang berdampak negatif atau yang 

biasa disebut distress (Sekarwangi & Meiyanto, 2012). 

3. Kategori Stres Kerja 

Seperti yang dikemukakan oleh Phillip L (dalam Jacinta, 2002), bahwa 

seorang individu dapat dikategorikan mengalami stres kerja jika: 

a. Masalah stres yang dirasakan juga ikut melibatkan pihak perusahaan atau 

organisasi tempat seseorang bekerja. Tetapi yang menjadi pemicunya tidak 

hanya didalam perusahaan, sebab masalah keluarga yang terbawa ke tempat 

kerja dan masalah pekerjaan yang terbawa ke rumah juga bisa memicu 

timbulnya stres kerja. 

b. Menimbulkan pengaruh buruk bagi seseorang maupun perusahaan. Dengan 

demikian, dibutuhkan kerja sama antara kedua belah pihak untuk mengatasi 

masalah stres yang terjadi. 
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Secara umum, orang yang mengalami stres di tempat kerja akan 

menunjukkan gejala-gejala yang mencakup 3 aspek, yaitu: Physiological, 

Psychological, dan Behavior. 

a. Physiological, mempunyai kriteria seperti: kekebalan tubuh berubah, 

peningkatan kecepatan detak jantung dan pernapasan, peningkatan tekanan 

darah, munculnya sakit kepala serta mengakibatkan serangan jantung. 

b. Psychological, mempunyai kriteria seperti: timbulnya rasa tidak puas dalam 

hubungan kerja, cemas, gugup, tegang, gampang marah, bosan dan selalu 

menunda-nunda pekerjaan. 

c. Behavior, mempunyai kriteria seperti: adanya perubahan pada produktivitas, 

absensi pada agenda kerja, kurangnya nafsu makan, seringnya mengkonsumsi 

rokok maupun alkohol, bicara dengan intonasi yang cepat, khawatir, serta 

sulit tidur.18 

4. Faktor Penyebab Stres Kerja 

Faktor-faktor penyebab stres kerja menurut Luthans (2006), antara lain: 

a. Stressor Ekstraorganisasi  

Stressor ekstraorganisasi merupakan faktor penyebab stres yang berasal 

dari luar perusahaan diantaranya meliputi: 

1) Perubahan sosial 

Secara umum, perubahan sosial didefinisikan sebagai sebuah tahap 

perpindahan atau perubahan sistem dan aturan di dalam masyarakat yang 

mencakup ketenangan dalam lingkungan, cara berpikir yang lebih kreatif, 

                                                             

18 Nurul Fajrin Hendriaty, Stres dan Upaya Pengendaliannya, h. 10. 
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perilaku, dan aktivitas publik untuk memperoleh kehidupan yang lebih 

berguna. 

2) Kesulitan menguasai globalisasi  

Proses integrasi internasional yang terjadi diakibatkan oleh 

perputaran opini dunia, produk, pendapat, serta unsur-unsur budaya yang 

lain. 

3) Dukungan keluarga 

Secara umum, keluarga diyakini memiliki pengaruh yang besar pada 

tingkat stres seorang individu. Kondisi keluarga, baik krisis pendek 

misalnya sakit ataupun pertengkaran anggota keluarga, kedekatan yang 

kurang baik dengan orang tua, pasangan, maupun anak-anak bisa berperan 

sebagai stressor yang penting bagi pekerja. 

b. Stressor Organisasi  

Selain stressor potensial yang terdapat di luar organisasi, ada pula stressor 

yang berasal dari organisasi itu sendiri. Perusahaan seringkali ikut campur tangan 

dalam perbaikan kebijakan bisnis mereka agar dapat menghadapi pesaing-

pesaingnya, sehingga ada beberapa dampak yang selalu ditimbulkan perusahaan 

ketika ikut campur tangan, antara lain: 

1) Aturan atau kebijakan pemimpin yang sangat otoriter kepada karyawan, 

hal ini jelas akan menyebabkan karyawan mengalami tekanan kerja dan 

merasa gelisan saat bekerja. 

2) Pekerjaan yang tidak jelas, pada situasi ini karyawan dibuat bingung pada 

pekerjaan yang diberi perusahaan untuk seluruh karyawannya. Mungkin 
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saja perusahaan memberikan tanggung jawab yang tidak sepatutnya 

dilakukan dengan alasan beban pekerjaan yang sangat berat. 

c. Stressor Kelompok  

Stressor kelompok dikategorikan ke dalam dua bagian, antara lain: 

1) Rekan kerja yang tidak menyenangkan. Karyawan selalu dipengaruhi oleh 

dorongan teman kelompok yang kohesif. Dengan berbagi suka dan duka 

bersama, mereka akan merasa semakin lebih baik. Bila hubungan antar 

rekan kerja ini menurun pada seseorang, maka keadaan ini akan 

menyebabkan stres. 

2) Keterikatan dengan rekan kerja kurang. Dalam riset Hawthorne, 

menyatakan bahwa kohesivitas atau keterikatan adalah suatu hal yang 

utama bagi karyawan, terkhusus pada tingkatan organisasi yang lebih 

rendah. Bila karyawan tidak memiliki peluang kebersamaan karena jadwal 

kerja, karena batasan, ataupun karena adanya anggota kelompok yang 

menggeserkan anggota lain, serta minimnya kohesivitas dapat 

menimbulkan stres kerja. 

d. Stressor Individual 

Adanya persetujuan tentang unsur-unsur keadaan dan perilaku seseorang 

yang bisa mempengaruhi stres. Menurut Luthans (2006), perilaku seorang 

individu seperti pola kepribadian tipe A, kontrol individu. Faktor stres yang 

mempengaruhi seseorang merupakan beban kerja, peran ganda, dan keterbatasan 

waktu kerja. Pola kepribadian karyawan saat merasakan stres kerja tidaklah sama. 

Menurut Cooper & Davidson (dalam Rivai, 2009), stressor individual mempunyai 
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beberapa jenis yaitu jenis karakter individu, kontrol pribadi, tingkat kepasrahan 

seseorang, dan tingkat ketabahan saat mengalami konflik peran dan ketidak 

jelasan peran. 

Disaat karyawan menghadapi stres, respon karyawan dapat sewajarnya 

saja dapat pula berlebihan. Karyawan diharuskan bekerja dengan intensitas tinggi, 

yang bisa menimbulkan stres. Untuk itu semua orang harus dapat mengendalikan 

perasaannya. Sementara itu, ketahanan mental juga sangat berpengaruh terhadap 

tingkat stres yang dihadapi seseorang. Sebab, hakikatnya keadaan mental tiap 

orang berbeda-beda. Tak hanya itu, tingkat perselisihan antar individu juga 

bersumber dari kekecewaan, tujuan, serta kontribusi.19 

5. Gejala Stres Kerja 

Stres pada dosis yang kecil dapat berdampak positif bagi individu. Hal ini 

dapat memotivasi dan memberikan semangat untuk menghadapi tantangan. 

Sedangkan stres pada level yang tinggi dapat menyebabkan depresi, penyakit 

kardiovaskuler, penurunan respon imun, dan kanker (Jenita DT Donsu, 2017). 

Menurut Priyoto (2014) menurut gejalanya stres dibagi menjadi tiga yaitu: 

a. Stres Ringan 

Stres ringan adalah stressor yang dihadapi setiap orang secara teratur, 

contohnya seperti banyak tidur, kemacetan lalu lintas, kritikan dari atasan. Situasi 

stres ringan berlangsung beberapa menit atau jam saja. Ciri-ciri stres ringan yaitu 

semangat meningkat, penglihatan tajam, energi meningkat namun cadangan 

                                                             

19 Mega Biru, Hamidah Nayati Utami, Yuniadi Mayowan, Analisis Faktor-Faktor Stres 

Kerja Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) 39, no.2 (2016): 

h. 51. 
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energinya menurun, kemampuan menyelesaikan pekerjaan meningkat, sering 

merasa letih tanpa sebab, gangguan sistem seperti pencernaan dan otak, serta 

perasaan bising. Stres ringan berguna karena dapat mendorong seseorang untuk 

berpikir dan berusaha untuk lebih tangguh menghadapi tantangan hidup. 

b. Stres Sedang 

Stres sedang berlangsung lebih lama daripada stres ringan. Penyebab stres 

sedang yaitu permasalahan yang tak kunjung terselesaikan dengan rekan kerja, 

anak yang sakit, atau ketidakhadiran yang lama dari anggota keluarga. Ciri-ciri 

stres sedang yaitu sakit perut, mules, otot-otot terasa tengang, perasaan tegang, 

gangguan tidur, dan penurunan berat badan. 

c. Stres Berat 

Stres berat adalah situasi yang lama dirasakan oleh seseorang, dapat 

berlangsung beberapa minggu sampai beberapa bulan, contohnya yaitu 

perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga, kesulitan financial yang 

berlangsung lama, berpisah dengan keluarga, berpindah tempat tinggal, penyakit 

kronis dan termasuk perubahan fisik, psikologis sosial pada usia lanjut. Ciri-ciri 

stres berat yaitu sulit beraktivitas, gangguan hubungan sosial, sulit tidur, 

negatifistic, penurunan konsentrasi, takut tidak jelas, keletihan meningkat, tidak 

mampu melakukan pekerjaan sederhana, gangguan sistem meningkatnya perasaan 

takut meningkat. 

6. Indikator Stres Kerja 
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Hasibuan (2014) mengemukakan bahwa, berkenaan dengan model stres 

kerja yang menjadi indikator dari stres kerja diantaranya yaitu:20 

a. Beban kerja, diukur dari kesan responden terhadap beban kerja yang 

dirasakan berlebihan. 

b. Sikap pemimpin, diukur dari kesan responden terhadap sikap pemimpin yang 

kurang baik dalam mengatur bawahannya. 

c. Waktu kerja, diukur dari kesan responden terhadap waktu kerja yang 

berlebihan. 

d. Konflik, diukur dari kesan responden terhadap perselisihan yang terjadi di 

kantor. 

e. Komunikasi, diukur dari kesan responden terhadap komunikasi yang terjalin 

kurang baik. 

f. Otoritas kerja, diukur dari kesan responden terhadap otoritas kerja yang 

berhubungan dengan tanggung jawab. 

7. Ayat Tentang Stres Kerja 

Ayat Al-Qur’an yang membahas tentang stres, adalah dalam Q.S. Al-

Baqarah/1:286 yang berbunyi: 

ُ نفَْسًا الََِّ وُسْعهََا  رَبَّناَ لََ  ۖ  لهََا مَا كَسَبَتْ وَعَليَْهَا مَا اكْتسََبَتْ  ۖ  لََ يكَُل ِفُ اللّٰه

ى عَلَ  ۖ  اِصْرًا كَمَا حَمَلْتهَ ۖ  رَبَّناَ وَلََ تحَْمِلْ عَليَْناَ ۖ  اوَْ اخَْطَأنْاَ  ۖ  انِْ نَّسِيْناَ ۖ  تؤَُاخِذْناَ

                                                             

20 A A Ayu Candra Tri Bhuana Dewi, Desak Ketut Sintaasih, Pengaruh Stres Kerja Dan 

Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bangun Bali Utama Denpasar, 

(2017): h. 8. 
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لْناَ مَا لََ طَاقةََ لنَاَ بهِ ۖ  الَّذِيْنَ مِنْ قبَْلِناَ   ۖ  وَاغْفِرْ لنَاَ ۖ  وَاعْفُ عَنَّا ۖ ۖ  رَبَّناَ وَلََ تحَُم ِ

٢٨٦ -انَْتَ مَوْلٰىناَ فاَنْصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكٰفِرِيْنَ  ۖ  وَارْحَمْناَ   

Terjemahnya: 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat 
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan 
kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban 
yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. 
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak 
sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan 
rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami 
menghadapi orang-orang kafir.”21 

(Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kemampuannya) artinya sekadar kesanggupannya. (Ia mendapat dari apa yang 

diusahakannya) berupa kebaikan artinya pahalanya, (dan ia peroleh pula dari hasil 

kejahatannya) yakni dosanya. Maka seseorang itu tidaklah menerima hukuman 

dari apa yang tidak dilakukannya, hanya baru menjadi angan-angan dan lamunan 

mereka. Mereka bermohon, ("Wahai Tuhan kami! Janganlah kami dihukum) 

dengan siksa (jika kami lupa atau tersalah) artinya meninggalkan kebenaran tanpa 

sengaja, sebagaimana dihukumnya orang-orang sebelum kami. Sebenarnya hal ini 

telah dicabut Allah terhadap umat ini, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 

hadis. Permintaan ini merupakan pengakuan terhadap nikmat Allah. (Wahai 

Tuhan kami! Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat) yang 

tidak mungkin dapat kami pikul, (sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-

orang yang sebelum kami) yaitu Bani Israel berupa bunuh diri dalam bertobat, 

                                                             

21 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata & Transliterasi, h. 50. 



37 
 

 

mengeluarkan seperempat harta dalam zakat dan mengorek tempat yang kena 

najis. (Wahai Tuhan kami! Janganlah Kamu pikulkan kepada kami apa yang tidak 

sanggup) atau tidak kuat, (kami memikulnya) berupa tugas-tugas dan cobaan-

cobaan. (Beri maaflah kami) atau hapuslah sekalian dosa kami, (ampunilah kami 

dan beri rahmatlah kami) dalam rahmat itu terdapat kelanjutan atau tambahan 

keampunan, (Engkaulah pembela kami) artinya pemimpin dan pengatur urusan 

kami, (maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir.") yakni dengan 

menegakkan hujah dan memberikan kemenangan dalam peraturan dan 

pertempuran dengan mereka, karena ciri-ciri seorang maula atau pembela adalah 

menolong anak buahnya terhadap musuh-musuh mereka. Dalam sebuah hadis 

tercantum bahwa tatkala ayat ini turun dan dibaca oleh Nabi saw., maka setiap 

kalimat diberikan jawaban oleh Allah swt., "Telah Engkau penuhi!"22 

Ayat diatas mengemukakan tentang bagaimana Islam mengajarkan 

umatnya dalam menghadapi stres. Allah Subhanallahu Wata’ala Maha 

mengetahui kemampuan hamba-Nya dan tidak pernah meminta agar mengerjakan 

sesuatu yang tidak mereka mampu untuk mengerjakannya. Barang siapa yang 

melaksanakan kebajikan, maka akan mendapatkan ganjaran yang baik. Dan 

barang siapa yang melaksanakan keburukan, maka akan mendapatkan balasan 

yang buruk pula. Ayat ini juga menjadi pengingat bagi umat islam yang sedang 

terpuruk dan mempunyai beban hidup yang berat. Sebagai orang beriman, berdo'a 

dan berserah diri kepada Allah Subhanallahu Wata’ala merupakan satu-satunya 

jalan yang bisa dikerjakan apabila telah berusaha sesuai kemampuan. 

                                                             

22 Imam Jalaluddin Al-Mahalli & Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain, h. 161. 
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F. Self-Efficacy 

1. Definisi Self-Efficacy 

Self-efficacy adalah keyakinan dalam diri seseorang atas kemampuan yang 

ia miliki bahwa ia mampu dalam mengerjakan sesuatu dan dapat mengatasi suatu 

kondisi atau permasalahan dengan sukses. Seperti yang diungkapkan Bandura 

bahwa self-efficacy merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan yang 

dimilikinya untuk menciptakan tingkat kinerja dan menguasai kondisi yang 

memengaruhi kehidupannya, selanjutnya self-efficacy dapat pula memastikan 

bagaimana orang merasa, berfikir, memotivasi diri dan bertingkah laku.23 

Keyakinan efikasi diri tidak secara langsung mengurangi hambatan atau kesulitan 

yang dihadapi dalam lingkungan yang menantang dan baru, namun mengubah 

cara seseorang dalam mengatur emosi negatif yang disebabkan oleh hambatan 

tersebut.24 

Sementara itu, Baron dan Byrne mendefinisikan self-efficacy sebagai 

keyakinan individu tentang kemampuan atau potensi yang dimilikinya untuk 

menjalankan tugas yang diberikan, meraih tujuan, ataupun mengatasi suatu 

kesulitan.25 Dari berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa self-

efficacy adalah keyakinan individu tentang kemampuan yang ia miliki untuk 

mengambil suatu langkah dalam meraih tujuan yang sudah ditentukan, dan 

                                                             

23 Gusriko Hardianto, Erlamsyah dan Nurfarhanah, Hubungan Antara Self-efficacy 

Akademik dengan hasil Belajar Siswa, Jurnal Konselor 3, no. 1 (2014): h. 1. 

24 Robert M. Klassen, Tracy L. Durksen, Weekly self-efficacy and work stress during the 

teaching practicum: A mixed methods study, Learning and Instruction 33 (2014): h. 160. 

25 Rizky Syahfitri Nasution, Pengaruh Antara Self-Efficacy dan Kreatifitas terhadap 

Intensi Berwirausaha Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, Skripsi, 

(2017): h. 9. 
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mampu mempengaruhi kondisi dengan baik, serta mampu menghadapi masalah 

yang terjadi dengan baik. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Self-Efficacy 

Menurut Bandura (1997) faktor-faktor yang mempengaruhi self-efficacy 

diantaranya yaitu:26 

a. Pengalaman Keberhasilan (mastery experience). 

Kesuksesan yang kerap kali didapatkan seorang individu akan menambah 

efikasi diri yang dimiliknya, sebaliknya kekalahan akan mengurangi efikasi 

dirinya. Bila kesuksesan yang diperoleh individu berasal dari faktor-faktor di luar 

dirinya umumnya tidak akan memberi dampak pada kenaikan efikasi diri. Namun, 

bila kesuksesan tersebut ia peroleh dari hasil perjuangan yang panjang serta 

rintangan yang sulit, maka akan memberi dampak terhadap kenaikan efikasi 

dirinya. 

b. Pengalaman orang lain (vicarious experince). 

Pengalaman kesuksesan orang lain yang mempunyai kesamaan dengan 

seseorang dalam menjalankan suatu tugas pada umumnya akan meningkatkan 

efikasi diri individu untuk menjalankan tugas yang serupa. Efikasi diri tersebut 

diperoleh lewat social models yang umumnya dialami oleh seseorang yang kurang 

mengetahui mengenai potensi yang dimilikinya sehingga mendorong orang itu 

agar menjalankan modelling. Akan tetapi, efikasi diri yang diperoleh hanya akan 

sedikit berpengaruh apabila model yang diteliti tak sebanding dan tidak 

mempunyai kesamaan dengan model. 

                                                             

26 Vivik Shofiah dan Raudatussalamah, Self Esteem dan Self-Regulation Sebagai Unsur 

Penting dalam Pendidikan Karakter, Jurnal 17, no. 2 (2014): h. 8-9. 
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c. Persuasi verbal (Verbal Persuasion). 

Pada pengaruh verbal, seorang individu dibimbing melalui saran, nasihat, 

atau pengarahan sehingga ia mampu meningkatkan kepercayaannya mengenai 

kemampuan yang dimilikinya yang bisa mendorong untuk meraih tujuan yang 

diharapkan. Orang yang diyakinkan secara verbal biasanya akan berjuang lebih 

giat untuk meraih sebuah kesuksesan. Persuasi verbal tidak sangat berpengaruh 

besar sebab tidak memberikan sebuah kesan yang bisa dirasakan ataupun dilihat 

seseorang secara langsung. 

d. Keadaan fisiologis dan emosional (Physiological and emotional states).  

Kekhawatiran atau stres yang dialami seorang individu disaat 

melaksanakan pekerjaan seringkali dimaknai sebagai sebuah kegagalan. Sebagian 

besar orang biasanya menginginkan kesuksesan dalam keadaan yang tidak disertai 

dengan kekhawatiran serta tidak merasa terjadinya gejala ataupun kendala somatik 

yang lain. Efikasi diri umumnya ditunjukkan oleh tingkat stres serta kekhawatiran 

yang rendah, sedangkan efikasi diri yang rendah ditunjukkan dari tingkat stres dan 

kekhawatiran yang besar pula. 

3. Dimensi Self-Efficacy 

Bandura menyebutkan bahwa self-efficacy terdiri dari tiga dimensi, antara 

lain:27 

a. Dimensi level atau magnitude 

Mengarah pada tingkat kerumitan tugas yang dipercaya seseorang akan 

sanggup menanganinya. Tingkatan self-efficacy seseorang berbeda antara satu 

                                                             

27 Bandura, A, Self-Efficacy, The Exercise of Control. New York: W.H. Freeman and 

Company, (1997): h. 37. 
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dengan yang lain. Level kerumitan pada suatu tugas, apakah tugas tersebut sulit 

atau gampang akan menentukan tingkat self-efficacy. Dalam suatu tugas ataupun 

kegiatan, apabila tidak terjadi suatu hambatan yang perlu untuk ditangani, maka 

itu berarti tugas tersebut akan sangat gampang untuk diselesaikan dan tiap orang 

tentu akan memiliki self-efficacy yang tinggi dalam hal ini. 

b. Dimensi Generality  

Mengarah pada ragam kondisi dimana evaluasi terhadap self-efficacy bisa 

diimplementasikan. Seorang individu mampu menilai dirinya mempunyai efikasi 

pada berbagai kegiatan ataupun hanya dalam kegiatan spesifik saja. Makin besar 

self-efficacy yang bisa diimplementasikan dalam beragam situasi, maka makin 

tinggi pula self-efficacy seorang individu. Boleh jadi seseorang dapat menilai 

bahwa dirinya merasa yakin lewat beragam kegiatan maupun hanya pada wilayah 

tanggung jawabnya saja. Kondisi umum beragam dalam berbagai dimensi, antara 

lain tingkat keserupaan kegiatan, perasaan dimana keahlian dapat ditunjukkan 

(tingkah laku, kognitif, afektif), karakteristik kualitatif situasi, serta karakteristik 

seseorang mengarah pada siapa sikap tersebut ditujukan. 

c. Dimensi Strenght  

Berhubungan dengan ketahanan dari self-efficacy individu saat dihadapkan 

pada tekanan tugas ataupun sebuah masalah. Efikasi diri yang rendah dapat 

dengan gampang dihilangkan dengan pengalaman yang mengkhawatirkan saat 

mengerjakan suatu tugas. Kebalikannya seseorang yang mempunyai efikasi diri 

yang tinggi akan bersungguh-sungguh terhadap upayanya walaupun pada 

hambatan dan kesulitan yang tak terbatas. Ia tidak akan gampang mengalami 
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kerugian. Dimensi ini meliputi tingkat kemantapan seseorang pada keyakinannya. 

Kemantapan inilah yang memastikan kekuatan dan kegigihan seseorang.28 

4. Indikator Self-Efficacy 

Menurut Brown dkk. (Manara, 2008), indikator dari self-efficacy mengarah 

pada dimensi self-efficacy yaitu level, strength, dan generality. Dengan merujuk 

pada ketiga dimensi ini, maka diturunkanlah indikator-indikator dari self-efficacy 

diantaranya: 

a. Yakin dapat menyelesaikan tugas tertentu 

Individu meyakini bahwa ia sanggup untuk mengerjakan pekerjaan 

tertentu dimana orang itu sendirilah yang menentukan tugas (tujuan) apa yang 

perlu diselesaikan. 

b. Yakin dapat memotivasi diri untuk melakukan tindakan yang diperlukan 

Individu mampu meningkatkan motivasi dirinya untuk melaksanakan 

rangkaian upaya yang dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan tugas. 

c. Yakin bahwa ia mampu berusaha dengan keras dan tekun 

Individu memiliki ketekunan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan 

dengan mengerahkan segala upaya yang ia miliki. 

d. Yakin bahwa ia mampu bertahan menghadapi hambatan atau kesulitan 

Individu mampu bertahan disaat mengalami hambatan atau masalah yang 

timbul dan juga tidak mudah menyerah. 

e. Yakin dapat mengatasi permasalahan di berbagai situasi 

                                                             

28 Bandura, A, Self-Efficacy, The Exercise of Control. New York: W.H. Freeman and 

Company, (1997): h. 42-46. 
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Individu merasa yakin untuk mengatasi suatu masalah yang tidak terbatas 

pada keadaan dan kondisi tertentu saja. 

5. Ayat Tentang Self-Efficacy 

Ayat Al-Qur’an yang membahas tentang self-efficacy, adalah dalam Q.S. 

Yusuf/12:87 yang berbunyi: 

ِ ۖ  يٰبنَيَِّ اذْهَبوُْا فتَحََسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاخَِيْهِ وَلََ تاَ وْحِ اللّٰه لََ  ۖ  انَِّهۖ  يْـَٔسُوْا مِنْ رَّ

ِ الََِّ الْقوَْمُ الْكٰفِرُوْنَ ۖ  ياَ وْحِ اللّٰه ٨٧ –يْـَٔسُ مِنْ رَّ  

Terjemahnya: 

Wahai anak-anakku! Pergilah kalian, carilah (berita) tentang Yusuf dan 
saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 
yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.29 

("Hai anak-anakku! Pergilah kalian, maka carilah berita tentang Yusuf dan 

saudara sekandungnya) artinya carilah berita tentang keduanya, (dan jangan kalian 

berputus asa) putus harapan, (dari rahmat Allah) dari rahmat-Nya (Sesungguhnya 

tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir") Lalu mereka 

berangkat menuju ke negeri Mesir.30 

Self-efficacy merupakan kepercayaan tentang sejauh mana seseorang 

menilai keahlian dirinya dalam melakukan suatu tugas ataupun tindakan tertentu. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang mempunyai efikasi diri yang tinggi 

cenderung akan berusaha agar bisa mangatasi masalah yang terjadi, dan tidak 

mudah menyerah disaat mengalami suatu cobaan. Allah memerintahkan kepada 

                                                             

29 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata & Transliterasi, h. 247. 

30 Imam Jalaluddin Al-Mahalli & Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain, h. 925 
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umatnya agar tidak gampang berputus asa terhadap cobaan-cobaan serta 

senantiasa meyakini bahwa rahmat Allah selalu ada. 

G. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh self-efficacy terhadap stres kerja. 

Penelitian yang dilaksanakan oleh One Kusuma Verlitasari (2014) dengan 

judul “Hubungan Antara Self-Efficacy dengan Stres Kerja pada Karyawan CV. X, 

Karanganyar Jawa Tengah”. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara self-efficacy dengan stres kerja. 

Maksudnya, semakin tinggi self-efficacy maka semakin rendah stres kerja yang 

dirasakan pegawai. Disisi lain, semakin rendah self-efficacy maka semakin tinggi 

stres kerja yang dirasakan pegawai. 

Untuk menjelaskan pengaruh self-efficacy terhadap stres kerja, digunakan 

teori kognitif sosial, Bandura mengembangkan teorinya untuk membahas cara-

cara orang memiliki kendali atas peristiwa dalam hidup mereka melalui 

pengaturan diri atas pikiran-pikiran dan tindakan mereka. Proses dasarnya 

meliputi menentukan tujuan, menilai kemungkinan hasil dari tindakan-tindakan, 

mengevaluasi kemajuan pencapaian tujuan, dan pengaturan diri atas pikiran, 

emosi, dan tindakan. Self-efficacy membuat perbandingan pada bagaimana 

seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak.31 Seorang perawat yang 

mempunyai self-efficacy yang rendah dari segi perasaan cenderung lebih mudah 

merasa cemas, putus asa, dan depresi. Sementara itu dari segi pemikiran, jika 

seseorang memiliki self-efficacy yang tinggi maka hal itu akan memudahkan 

                                                             

31 Nasib Tua Lumban Gaol, Teori Stres: Stimulus, Respons, dan Transaksional, Buletin 

Psikologi 24, no. 1 (2016), h. 5. 



45 
 

 

untuk mengambil keputusan serta prestasi. Dengan demikian, seseorang dengan 

self-efficacy yang tinggi tidak akan gampang merasa stres. 

2. Pengaruh self-efficacy terhadap stres kerja yang dimoderasi oleh dukungan 

sosial. 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Pinky Anggraeni Nirmala dan Dudung 

Abdurrahman (2020) dengan judul “Pengaruh Self-Efficacy Terhadap Stres Kerja 

dengan Dukungan Sosial Sebagai Variabel Moderating pada Perawat di Rumah 

Sakit Pindad Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self-efficacy 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stres kerja yang dimoderasi oleh 

dukungan sosial. 

Untuk menjelaskan pengaruh self-efficacy terhadap stres kerja yang 

dimoderasi oleh dukungan sosial, digunakan teori Psychological well-being. Teori 

tersebut dikemukakan oleh Ryff, yang merumuskan Psychological well-being 

sebagai hasil penilaian ataupun evaluasi seorang individu terhadap dirinya yang 

merupakan penilaian tentang berbagai pengalaman hidupnya. Penilaian tentang 

pengalaman bisa mengakibatkan seseorang menyerah atas kondisi hidupnya yang 

menjadikan kesejahteraan psikologisnya berkurang atau berupaya untuk 

memperbaiki kehidupannya agar kesejahteraan psikologisnya bertambah. 

Dukungan sosial yang dapat memberi kedekatan emosional dengan orang lain 

dapat menambah tingkat kebahagiaan perawat, dimana kebahagian yang dirasakan 

berperan dalam meningkatkan self-efficacy. Sementara itu, dampak langsung dari 

adanya dukungan sosial yang dirasakan yaitu menurunkan tingkat stres serta 

gangguan kesehatan fisik maupun psikologis. 
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H. Kerangka Pikir 

Kerangka berfikir merupakan suatu model teoritis mengenai bagaimana 

teori itu terhubung dengan segala macam faktor yang sudah ditentukan, yaitu 

sebagai permasalahan yang penting (Sugiono, 2010).32 

Menurut landasan teori dan penelitian terdahulu tentang hubungan antar 

variabel, yaitu variabel independen (self-efficacy), variabel dependen (stres kerja), 

dan variabel moderating (dukungan sosial), sehingga dapat dikembangkan 

kerangka pikir teoritis seperti gambar di bawah ini: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

  

 

 

 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa H1 yaitu variabel self-efficacy (X) 

berpengaruh langsung terhadap variabel stres kerja (Y), sedangkan H2 

menunjukkan bahwa variabel dukungan sosial (Z) berperan sebagai variabel 

moderasi pada hubungan antara variabel self-efficacy (X) dengan variabel stres 

kerja (Y).  

                                                             

32 https://pendidikan.co.id/pengertian-kerangka-berpikir/ (diakses pada 07 April 2021). 

H1 

H2 

Self-Efficacy 

(X) 

Stres Kerja 

(Y) 

Dukungan Sosial 

(Z) 

https://pendidikan.co.id/pengertian-kerangka-berpikir/
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

merupakan suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 

serta menguraikan data yang berbentuk angka-angka yang bertujuan untuk 

mengamati populasi dan sampel yang selanjutnya akan dianalisis dan diolah 

dengan memakai statistik.1 Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen (self-efficacy) serta variabel moderating (dukungan 

sosial) terhadap variabel dependennya (stres kerja). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar yang 

berlokasi di Jl. Paccerakkang No.67, Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih dengan alasan karena sangat 

relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan asosiatif. Asosiatif 

merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun 

juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang menjadi variabel independen 

                                                             

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Cet. XXIII, Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 7. 
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adalah self-efficacy, stres kerja sebagai variabel dependen, serta dukungan sosial 

sebagai variabel moderating. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan daerah rata-rata yang terdiri dari objek dan subjek 

yang memiliki kualitas  serta karakteristik khusus yang ditentukan oleh peneliti 

untuk dianalisis lalu diambil kesimpulannya (Kurniawan, 2012).2 Penentuan 

populasi adalah tahapan penting dalam suatu penelitian dikarenakan populasi bisa 

memberi data atau informasi yang bermanfaat untuk sesuatu yang diteliti. Adapun 

populasi pada penelitian ini yaitu seluruh perawat yang bertugas di RSUP dr. 

Tadjuddin Chalid Makassar yang berjumlah 170 orang. 

2. Sampel 

Sampel yaitu bagian dari populasi, yang terdiri dari sejumlah individu 

yang diseleksi dari populasi. Dengan begitu, sebagian elemen dari populasi yaitu 

sampel (Sugiyono, 2003). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

dilakukan dengan metode probablilty sampling. Probablilty sampling merupakan 

metode pengambilan sampel yang memberi kesempatan yang setara untuk setiap 

komponen ataupun anggota populasi guna diseleksi menjadi sampel. Sedangkan 

penarikan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling, dalam 

                                                             

2 Dr. Sudaryono, Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method (Cet. III; 

Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 174. 
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metode ini tiap orang mempunyai kesempatan ataupun peluang yang setara untuk 

dijadikan subjek penelitian (Consuelo, et.al., 2003).3 

Dalam penelitian ini, hanya beberapa dari total populasi yang dijadikan 

sampel. Penarikan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus 

perhitungan Slovin. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, diketahui 

jumlah perawat pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar adalah sebanyak 170 

orang, maka jumlah sampel minimum yang diambil yaitu sebagai berikut: 

Rumus Slovin: 𝑠 =
N

1 + N (e)2
 

Keterangan: 

s = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Batas toleransi kesalahan (error tollerance), sebesar 5% 

 

Taraf signifikansi (taraf nyata) ditentukan sebesar 5% sebab diperkirakan 

layak untuk mewakili hubungan antara variabel dependen dan variabel 

independen, dengan taraf kepercayaan sebesar 95%. Taraf signifikansi 

memperlihatkan tingkat kesalahan maksimum hasil pengukuran dari data yang 

sesungguhnya, sedangkan taraf kepercayaan memperlihatkan besarnya 

pengukuran bahwa hasil yang didapatkan memenuhi ketentuan penelitian. 

Dari penjelasan diatas, maka peneliti menentukan jumlah sampel sebagai berikut: 

s  = 
170

1 + 170 (0,05)2
 

= 119,298 

                                                             

3 Dr. Sudaryono, Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, h. 175-

177. 
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= 119 sampel. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan permasalahan yang dipilih, maka metode pengumpulan data 

pada penelitian ini antara lain: 

1. Kuesioner (angket) 

Kuesioner adalah suatu metode atau teknik pengumpulan data secara tidak 

langsung (peneliti tidak langsung melakukan wawancara dengan responden). 

Instrument atau alat pengumpulan data juga disebut angket mengandung 

sekumpulan pertanyaan atau pernyataan yang perlu ditanggapi oleh responden.4 

Penelitian kali ini, jawaban yang disedikan dalam setiap item pernyataan, 

menggunakan skala interval. Menurut Sekaran (2016), skala interval 

dipergunakan untuk menentukan jarak atau kesenjangan dan ukuran masing-

masing faktor, memiliki jarak yang khusus. Kesimpulannya, pengukuran ini 

digunakan untuk mengukur atau menunjukkan tingkatan yang tidak mutlak hanya 

karena digunakan sebagai standar. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan membuka dokumen-dokumen atau tulisan yang dianggap penting sebagai 

referensi penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini berkaitan dengan 

Pengaruh Self-Efficacy terhadap Stres Kerja dengan Dukungan Sosial sebagai 

Variabel Moderating pada Perawat RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar. 

 

                                                             

4 Dr. Sudaryono, Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, h. 217. 
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E. Instrumen Penelitian 

Notoatmodjo (2010) mengemukakan bahwa instrumen penelitian 

merupakan perangkat yang akan dipakai untuk mengumpulkan informasi. 

Instrumen penelitian ini bisa berbentuk kuesioner, formulir observasi, dan 

formulir-formulir lain yang berhubungan dengan pengambilan data atau yang 

lainnya.5 Instrument dalam penelitian ini menggunakan angket/kuesioner. 

Tabel 3.1 

Instrument Penelitian 

No. Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

1. Self-

Efficacy 

(X) 

Self-efficacy adalah 

keyakinan individu 

terhadap kemampuan 

yang ia miliki untuk 

menciptakan tingkat 

kinerja dan menguasai 

kondisi yang 

memengaruhi 

kehidupannya, 

selanjutnya self-efficacy 

dapat pula memastikan 

bagaimana seseorang 

merasa, berpikir, 

memotivasi diri dan 

bertingkah laku. 

(Bandura, 1994)6 

1. Yakin dapat 

menyelesaikan 

tugas tertentu. 

2. Yakin dapat 

memotivasi diri 

untuk melakukan 

tindakan yang 

diperlukan. 

3. Yakin mampu 

berusaha dengan 

keras dan tekun. 

4. Yakin mampu 

bertahan 

menghadapi 

hambatan atau 

kesulitan 

5. Yakin dapat 

menyelesaikan 

permasalahan 

diberbagai situasi. 

Brown, dkk  

(dalam Manara, 

2008)7 

Interval 

                                                             

5 https://dosensosiologi.com/5-instrumen-penelitian-pengertian-jenis-dan-contoh-lengkap/ 

(diakses 09 April 2021). 

6 Gusriko Hardianto, Erlamsyah dan Nurfarhanah, Hubungan Antara Self-efficacy 

Akademik dengan hasil Belajar Siswa, h. 1. 

https://dosensosiologi.com/5-instrumen-penelitian-pengertian-jenis-dan-contoh-lengkap/
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2. Stres 

Kerja (Y) 

Stres kerja adalah 

kondisi kecemasan atau 

tekanan emosional yang 

dirasakan seseorang 

yang sedang mengalami 

tuntutan pekerjaan, 

kendala-kendala, serta 

terdapatnya peluang 

yang begitu penting 

yang bisa 

mempengaruhi 

perasaaan, fikiran, serta 

keadaan fisik seorang 

karyawan. 

(Indriani et al. 2016)8 

1. Beban kerja 

2. Sikap pemimpin 

3. Waktu kerja 

4. Konflik 

5. Komunikasi 

6. Otoritas kerja 

(Hasibuan, 2014)9 

Interval 

3. Dukungan 

Sosial (Z) 

Dukungan sosial adalah  

suatu tindakan 

membantu atau 

menolong yang didapat 

dari hubungan sosial 

dengan orang lain. 

Norris (dalam Budiyani 

dan Astuti, 2010).10 

1. Dukungan 

emosional 

2. Dukungan 

instrumental 

3. Dukungan 

informasi 

4. Dukungan 

kelompok 

Cutrona & Gardner 

(dalam Sarafino, 

2011).11 

Interval 

 

Pada penelitian ini skala pengukuran yang digunakan yaitu skala semantic 

differential. Skala semantic differential yaitu skala yang digunakan untuk 

                                                                                                                                                                       

7 Bandura, A, Self-Efficacy, The Exercise of Control. New York: W.H. Freeman and 

Company, h. 37. 

8 Pinky Anggraeni Nirmala, Dudung Abdurrahman, Pengaruh Self-Efficacy Terhadap 

Stres Kerja dengan Dukungan Sosial Sebagai Variabel Moderating, h. 932. 

9 A A Ayu Candra Tri Bhuana Dewi, Desak Ketut Sintaasih, Pengaruh Stres Kerja Dan 

Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bangun Bali Utama Denpasar, 

h. 8. 

10 Amanda Hayyu dan Olievia Prabandini Mulyana, Hubungan Antara Dukungan Sosial 

Dan Kebermaknaan Hidup Pada Penyandang Tuna Rungu Di Komunitas Persatuan Tuna Rungu 

Indonesia (Perturi) Surabaya, Jurnal Psikologi Teori & Terapan  5, no. 2 (2015): h. 81-90. 

11 Edward P. Sarafino dan Timothy W. Smith, Health Psychology: Biopsychosocial 

Interaction, h. 81. 
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mengukur sikap, namun bentuknya  bukan  pilihan  ganda  ataupun  checklist,  

tetapi  disusun  pada  satu  garis  kontinu  yang mana  jawaban  yang  paling  

positif  diletakkan dibagian  kanan  garis,  dan  jawaban yang paling negatif 

diletakkan dibagian kiri garis, atau sebaliknya (Sumanto, 2014). Data yang 

didapatkan melalui pengukuran dengan skala semantic differential merupakan 

data interval. Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

rentang interval 1-10. Dimana angka 1-5 menunjukkan bahwa jawaban responden 

berada dalam kategori sangat tidak setuju, sedangkan angka 6-10 menunjukkan 

bahwa jawaban responden dalam kategori sangat setuju. 

Dibawah ini adalah gambaran pemberian skor atau nilai pada setiap 

pernyataan dalam penelitian ini:  

Gambar 3.1 

Skala Semantic Differential 

 

 

 

 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini maka peneliti 

menggunakan software SPSS dengan cara memasukkan hasil dari penilaian dan 

pengukuran variabel yang akan diuji. 

1. Uji Validitas dan Reabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validasi yaitu alat untuk mengukur kelayakan item-item dalam sebuah 

daftar (konstruk) pernyataan dalam mendeskripsikan suatu variabel. Mengukur 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Sangat tidak 

setuju 

Sangat 

setuju 
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setiap item pernyataan bisa diketahui dari nilai corrected item-total correlation. 

Sebuah item pernyataan dapat disebut valid apabila nilai r-hitung sebagai nilai 

dari corrected item-total correlation > dari r-tabel yang didapatkan dari Df 

(Degree of Freedom). Untuk menguji valid atau tidaknya suatu pernyataan bisa 

dijalankan menggunakan software komputer Excel Statistic Analysis dan SPSS. 

b. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas yaitu alat yang dipakai untuk mengukur seberapa konsisten 

suatu angket yang merupakan indikator dari variabel. Angket dapat disebut 

reliabel apabila tanggapan individu atas pernyataan yang sama stabil atau 

konsisten saat diuji pada waktu yang berbeda (Ghozali, 2005). Untuk melakukan 

uji reabilitas digunakan teknik uji statistik Cronbach Alpha, hasil perhitungan 

dikatakan reliabel jika koefisien alpha (a) > 0,6 yang berarti bisa dipercaya dan 

layak digunakan untuk meneliti. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Untuk memahami apakah teknik yang dipakai dalam regresi betul-betul 

memperlihatkan hubungan yang signifikan dan representative, maka teknik yang 

dipakai tersebut wajib melengkapi uji asumsi klasik dan regresi. Dengan 

pengujian yang dilakukan diharapkan agar teknik regresi yang diperoleh dapat 

dipertanggung jawabkan dan tidak dapat disebut BLUE (Best, Linear, Unbiased, 

Estimator) sehingga dugaan-dugaan dasar berikut ini dapat dipenuhi: 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada sebuah 

regresi, variabel dependen dan variabel independen ataupun keduanya memiliki 
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distribusi normal atau tidak. Teknik regresi yang baik yaitu memiliki distribusi 

data normal atau cenderung normal.12 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas yaitu suatu kondisi dimana adanya hubungan yang 

kuat antara variabel-variabel independen (bebas). Tujuan dari uji multikolinearitas 

adalah untuk menguji apakah dalam teknik regresi diperoleh adanya hubungan 

antara variabel independen.13 Dalam teknik regresi tidak boleh terjadi hubungan 

antara variabel independen. Karena apabila variabel independen saling 

berhubungan maka variabel-variabel tidak orthogonal. Variabel orthogonal 

merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen adalah nol. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam 

teknik regresi ditemukan perbedaan atau persamaan model dari satu observasi ke 

observasi lain. Apabila model residual dari satu observasi ke observasi lain 

bersifat tetap, maka dikatakan homokedastilitas dan apabila berubah maka 

dikatakan heteroskedastisitas.14 

d. Uji Autokorelasi 

Teknik regresi yang baik hendaknya tidak terjadi autokorelasi. Tujuan dari 

uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam teknik regresi linear terdapat 

korelasi antara kesalahan yang membingungkan pada rentang waktu t dengan 

                                                             

12 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multiprivate dengan Program SPSS. 2006, h. 110. 

13 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multiprivate dengan Program SPSS. 2006, h. 105. 

14 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multiprivate dengan Program SPSS. 2006, h. 139. 
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kesalahan yang membingungkan pada rentang waktu t-1 (sebelumnya). Apabila 

terjadi korelasi, itu artinya ada masalah autokorelasi. Autokorelasi timbul 

dikarenakan pengamatan yang berturut-turut sepanjang waktu yang berhubungan 

satu sama lain.15 

3. Teknik Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan 

menggunakan alat analisis statistik, diantaranya: 

a. Analisis Regresi Linear Sederhana  

Teknik analisis data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu regresi 

sederhana yang dijalankan menggunakan bantuan program olah data statistik yaitu 

SPSS. Adapun rumus dari regresi linier sederhana (simple linier regression) secara 

umum yaitu: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏₁ 𝑋 + 𝑒 

Keterangan: 

Y = Stres Kerja 
a = Konstanta 
X = Self-Efficacy 
b1 = Koefisien regresi 
e = Standard error 

b. Moderate Regression Analysis (MRA) 

Pengujian selanjutnya pada penelitian ini melibatkan variabel moderating 

dengan analisis Moderated Regression Analysis (MRA) yang merupakan 

implementasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya 

berisi komponen interaksi dengan persamaan: 

                                                             

15 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multiprivate dengan Program SPSS. 2006, h. 105. 
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Y = a + b1 X + b2 Z + b3 X*Z + e 

Keterangan:  

Y = Stres kerja 

X = Self-Efficacy 

Z = Dukungan Sosial 

b1-b3 = Koefisien Regresi 

X*Z = Interaksi antara self-efficacy dengan dukungan sosial 

e = Standard error 

c. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi yaitu nol dan satu. Nilai (R2) yang kecil artinya kemampuan variabel 

independen memberi sebagian besar data yang diperlukan untuk memperkirakan 

variasi variabel dependen. Kelemahan dasar dari pemakaian koefisien determinasi 

yaitu dapat diperoleh total variabel independen yang masuk kedalam model.  

Setiap bertambahnya satu variabel independen, maka R2 tentu akan 

meningkat, terlepas dari apakah variabel tersebut memengaruhi variabel dependen 

secara signifikan atau tidak. Oleh sebab itu, sebagian besar peneliti menyarankan 

untuk menggunakan nilai adjusted R2 ketika menilai yang mana model regresi 

terbaik. Berbeda dengan R2, nilai adjusted R2 bisa naik maupun turun ketika satu 

variabel independen dimasukkan kedalam model. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan adjusted R2 supaya tidak menjadi bias dalam mengukur seberapa 

jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi dalam variabel dependen.16 

4. Uji Hipotesis 

Uji Signifikan Parsial (Uji-T) 

                                                             

16 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multiprivate dengan Program SPSS. 2006, h. 83. 
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Pengujian ini dilakukan untuk menetapkan apakah dua variabel sampel 

tidak berhubungan dan memiliki rata-rata yang tidak sama. Hipotesis nol (H0) 

yang akan diuji ialah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau H0 : bi = 

0, maksudnya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelasan 

yang signifikan terhadap variabel independen. Hipotesis alternatifnya (HA) 

parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau HA : bi ≠ 0, maksudnya 

variabel tersebut adalah penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Jika j_hitung lebih besar dari nilai t_ttabel, maka dapat dikatakan kalau variabel 

independen secara personal berpengaruh positif terhadap variabel dependen. 

Apabila signifkan t < 0,10 maka bisa dikatakan kalau variabel independen 

personal berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Rumah Sakit 

RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar adalah rumah sakit yang terletak di 

Jl. Paccerakkang No.67, Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan. Rumah sakit ini resmi berdiri pada tanggal 24 Desember 1982 

dengan nama Rumah Sakit Kusta Ujung Pandang. Rumah Sakit Kusta Ujung 

Pandang merupakan elemen organik dalam kawasan Departemen Kesehatan yang 

pada saat itu berada dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur 

Jenderal Pelayanan Kesehatan. Disamping itu berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan No. 270/Menkes/SK/VI/1985 tentang Wilayah Binaan Rumah 

Sakit Kusta, maka wilayah binaan Rumah Sakit Kusta Ujung Pandang adalah 

seluruh Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 

297/Menkes/SK/III/2008 Rumah Sakit Kusta Ujung Pandang berubah nama 

menjadi Rumah Sakit dr. Tadjuddin Chalid, MPH Makassar kemudian berubah 

lagi menjadi Rumah Sakit Kusta (RSK) dr. Tadjuddin Chalid Makassar sesuai 

dengan Permenkes Nomor 009 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata 

Kerja RSK dr. Tadjuddin Chalid Makassar sampai dengan sekarang. Rumah Sakit 

ini berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Upaya 

Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
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Keuangan Nomor 2/KMK.05/2010, RSK dr. Tadjuddin Chalid Makassar 

ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum serta pada tanggal 31 Mei 2010 diberikan kesempatan 

untuk membuka pelayanan umum melalui Surat Keputusan Dirjen Bina Pelayanan 

Medik No : HK.03.05/I/2835/10. 

Setelah beberapa kali mengalami perubahan, seiring dengan 

perkembangan dan kebutuhan hukum maupun pelayanan, maka dibentuk penataan 

organisasi dan tata kerja Rumah Sakit dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja, maka rumah sakit ini 

resmi berubah status menjadi Rumah Sakit Umum Pusat dr. Tadjuddin Chalid 

Makassar. 

2. Visi & Misi Rumah Sakit 

Setiap perusahaan pastinya mempunyai visi dan misi yang digunakan 

sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaannya agar tetap berada pada arah 

yang benar sesuai dengan tujuan awal perusahaan tersebut. Adapun visi dan misi 

RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar ialah sebagai berikut: 

Visi: Menjadi rumah sakit terkemuka di Indonesia dalam pelayanan rehabilitasi 

kusta tahun 2019. 

Misi: a. Menyediakan fasilitas untuk pendidikan, pelatihan, penelitian, dan 

pengembangan rehabilitasi medik. 

b. Meningkatkan profesionalisme dalam bidang pelayanan kesehatan dan 

manajemen rumah sakit. 

c. Memberikan pelayanan kesehatan bermutu dan paripurna dengan 
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memanfaatkan teknologi mutakhir. 

d. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berbasis kemitraan. 

3. Struktur Organisasi Rumah Sakit 

Struktur organisasi sebagai suatu garis hierarki yang mendeskripsikan 

berbagai komponen yang menyusun perusahaan, dimana setiap individu atau 

Sumber Daya Manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki 

posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi sendiri dibuat untuk 

kepentingan perusahaan dengan sebelumnya menempatkan orang-orang yang 

kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Bagi HRD sendiri, dengan 

adanya struktur organisasi, kita dapat mengetahui peran dan tanggung jawab 

karyawan-karyawannya. 

Adapun struktur organisasi dalam RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 
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Susunan direksi dan koordinator rumah sakit terdiri atas: 

a. Direktur Utama: Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D, Sp.PK (K) 

b. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang: dr. Andi Tenrisanna 

Devi Indira, Sp.M, M.Kes. 

c. Koordinator Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara: Markaya, SE. 

d. Koordinator Bagian SDM, Pendidikan dan Penelitian: Erni Amsi, S.Sos, 

M.Si. 

e. Koordinator Bagian Organisasi dan Umum: Muhammad Yamin, SST. 

Berikut ini adalah rincian tugas dari masing-masing direktorat: 

a. Direktorat Pelayanan 

Tugas: Melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, keperawatan, penunjang  

medis dan penunjang non medis. 

Fungsi:  

 

1) Melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, keperawatan, 

penunjang medis dan penunjang non medis.  

2) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien 

dalam pelayanan medik, keperawatan, penunjang medis dan 

penunjang non medis. 

b. Direktorat Keuangan, Sumber Daya Manusia Dan Umum 

Tugas: 

Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan 

sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan 

penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan, 

barang milik negra dan pengelolaan sistem informasi, pelaksanaan urusanhukum, 
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organisasi,hubungan masysrakat, kerja sama dan umum dan pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan. 

c. Unit-unit Non Struktural 

1) Komite: memberikan pertimbangan strategis kepada direktur utama dalam 

rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. 

2) Instalasi: menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, 

pendidikan dan penelitian rumah sakit. 

3) Satuan Pemeriksaan Intern (SPI): melaksanakan pemeriksaan intern rumah 

sakit. 

4. Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit 

Jenis pelayanan yang diberikan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar 

adalah sebagi berikut: 

a. Pelayanan Medik 

1) Pelayanan Rawat Jalan 

2) Pelayanan Rawat Inap 

3) Pelayanan Gawat Darurat 

4) Pelayanan Bedah Sentral 

5) Pelayanan persalinan 

6) Pelayanan isolasi 

b. Pelayanan Rehabilitasi Medik 

1) Fisioterapi 

2) Okupasi terapi 

3) Terapi wicara 
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4) Prothesa 

5) Unit latihan kerja 

c. Pelayanan Penunjang Medik 

1) Laboratorium 

2) Radiologi 

3) Farmasi 

4) CSSD 

5) Gizi 

d. Pelayanan Penunjang Non Medik 

1) Medical Record 

2) IPPJ 

3) IPRS 

4) PKRS 

5) Sanitasi  

e. Intalasi Bedah Sentral 

1) Bedah Ortopedi 

2) Bedah Digestive 

3) Bedah Onkologi 

4) Bedah THT 

f. Pelayanan Manajemen dan Administrasi 

g. Pelayanan Luka (1 Unit) 

h. Pelayanan Hemodialisa 

i. Pelayanan Penunjang ST Scan 
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5. Sumber Daya Manusia 

Jumlah sumber daya manusia di RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar per 

30 Desember 2021 adalah sebanyak 548 orang, yang terdiri dari 389 orang 

Pegawai Negri Sipil, 141 orang pegawai honorer dan 18 orang dokter tamu. 

B. Karakteristik Responden 

Pada bagian ini disajikan gambaran deskriptif objek penelitian yang akan 

mendukung analisa kuantitatif dan memberikan gambaran tentang permasalahan 

yang diteliti. Dari 119 kuesioner yang disebarkan, semua berhasil dikumpulkan 

dan dinyatakan layak untuk dianalisa lanjut. Karakteristik responden merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari variabel-variabel penelitian. Sehingga dari 

penelitian yang telah dilakukan, karakteristik responden dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Usia 

Klasifikasi responden berdasarkan usia ini dikelompokkan menjadi empat 

macam, seperti dicantumkan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Persen 

20-25 Tahun 15 12,6 % 

26-30 Tahun 11 9,2 % 

31-35 Tahun 36 30,3 % 

> 35 Tahun 57 47,9 % 

Total 119 100 % 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden antara usia 20-25 

tahun berjumlah 15 orang (12,6%), usia 26-30 tahun sebanyak 11 orang (9,2%), 

usia 31-35 tahun sebanyak 36 orang (30,3%), dan usia > 35 tahun sebanyak 57 
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orang (47,9%). Hal ini menunjukkan bahwa responden yang terbanyak mengisi 

kuesioner adalah yang berusia lebih dari 35 tahun dengan jumlah persentase 

47,9% dan responden yang paling sedikit mengisi kuesioner adalah yang berusia 

26-30 tahun dengan jumlah persentase 9,2%. 

2. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi 

dua macam, seperti dicantumkan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persen 

Laki-Laki 29 24,4 % 

Perempuan 90 75,6 % 

Total 119 100 % 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin 

laki-laki adalah sebanyak 29 orang (24,4%) dan perempuan sebanyak 90 orang 

(75,6%). Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan 

sebagai proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki. 

3. Berdasarkan Masa Kerja 

Klasifikasi responden berdasarkan masa kerja dikelompokkan menjadi 

empat macam, seperti dicantumkan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja Jumlah Persen 

< 1 Tahun 17 14,3 % 

1-5 Tahun 39 32,8 % 

6-10 Tahun 16 13,4 % 

> 10 Tahun 47 39,5 % 
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Total 119 100 % 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden dengan masa kerja 

kurang dari 1 tahun berjumlah 17 orang (14,3%), masa kerja 1-5 tahun sebanyak 

39 orang (32,8%), masa kerja 6-10 tahun sebanyak 16 orang (13,4%), dan masa 

kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 47 orang (39,5%). Hal ini menunjukkan bahwa 

responden yang terbanyak mengisi kuesioner adalah yang memiliki masa kerja 

lebih dari 10 tahun dengan jumlah persentase 39,5% dan responden yang paling 

sedikit mengisi kuesioner adalah yang memiliki masa kerja 6-10 tahun dengan 

jumlah persentase 13,4%. 

4. Berdasarkan Status Kepegawaian 

Klasifikasi responden berdasarkan status kepegawaian dikelompokkan 

menjadi dua macam, seperti dicantumkan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Status Kepegawaian 

Status Kepegawaian Jumlah Persen 

PNS 91 75,5 % 

Non PNS 28 24,5 % 

Total 119 100 % 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden yang dengan status 

kepegawaian PNS adalah sebanyak 91 orang (75,5%) dan Non PNS sebanyak 28 

orang (24,5%). Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan status kepegawaian 

PNS memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan responden Non 

PNS. 

5. Stres Kerja Berdasarkan Usia 
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Tabel 4.5 

Kategori Stres Kerja Berdasarkan Usia 

Usia 

Stres Kerja 
Jumlah 

Ringan Sedang 

f % f % f % 

20-25 Tahun 8 53.3% 7 46,7% 15 100% 

26-30 Tahun 3 27,35% 8 72,7% 11 100% 

31-35 Tahun 21 58,3% 15 41,7% 36 100% 

> 35 Tahun 28 49,1% 29 50,9% 57 100% 

Total 60 50,4% 59 49,6% 119 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022 

Tabel diatas menunjukkan bahwa perawat dengan usia 20-25 tahun 

sebagian besar (53,3%) mengalami stres kerja ringan. Perawat dengan usia 26-30 

tahun sebagian besar (72,7%) mengalami stres kerja sedang. Perawat dengan usia 

31-35 tahun sebagian besar (58,3%) mengalami stres kerja ringan. Dan perawat 

dengan usia > 35 tahun sebagian besar (50,9%) mengalami stres kerja sedang. 

6. Stres Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.6 

Kategori Stres Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 

Stres Kerja 
Jumlah 

Ringan Sedang 

f % f % f % 

Laki-Laki 10 34,5% 19 65,5% 29 100% 

Perempuan 50 55,6% 40 44,4% 90 100% 

Total 60 50,4% 59 49,6% 119 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022 

Tabel diatas menunjukkan bahwa perawat dengan usia dengan kelamin 

laki-laki sebagian besar (65,5%) mengalami stres kerja sedang. Sedangkan 

perawat dengan jenis kelamin perempuan sebagian besar (55,6%) mengalami stres 

kerja ringan. 

7. Stres Kerja Berdasarkan Masa Kerja 
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Tabel 4.7 

Kategori Stres Kerja Berdasarkan Masa Kerja 

Usia 

Stres Kerja 
Jumlah 

Ringan Sedang 

f % f % f % 

< 1 Tahun 8 47,1% 9 52,9% 17 100% 

1-5 Tahun 21 53,8% 18 46,2% 39 100% 

6-10 Tahun 11 68,8% 5 31,3% 16 100% 

> 10 Tahun 20 42,6% 27 57,4% 47 100% 

Total 60 50,4% 59 49,6% 119 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022 

Tabel diatas menunjukkan bahwa perawat dengan masa kerja < 1 tahun 

sebagian besar (52,9%) mengalami stres kerja sedang. Perawat dengan masa kerja 

1-5 tahun sebagian besar (53,8%) mengalami stres kerja ringan. Perawat dengan 

masa kerja 6-10 tahun sebagian besar (68,8%) mengalami stres kerja ringan. Dan 

perawat dengan masa kerja > 10 tahun sebagian besar (57,4%) mengalami stres 

kerja sedang. 

8. Stres Kerja Berdasarkan Status Kepegawaian 

Tabel 4.8 

Kategori Stres Kerja Berdasarkan Status Kepegawaian 

Jenis Kelamin 

Stres Kerja 
Jumlah 

Ringan Sedang 

f % f % f % 

PNS 46 51,1% 44 48,9% 90 100% 

Non PNS 14 48,3% 15 51,7% 29 100% 

Total 60 50,4% 59 49,6% 119 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022 

Tabel diatas menunjukkan bahwa perawat dengan status kepegawaian PNS 

sebagian besar (51,1%) mengalami stres kerja ringan. Sedangkan perawat dengan 

status kepegawaian non PNS sebagian besar (51,7%) mengalami stres kerja 

sedang. 
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C. Analisis Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 119 responden 

melalui penyebaran kuesioner untuk memperoleh jawaban responden terhadap 

masing-masing variabel didasarkan pada rentang skor jawaban yang telah 

dilampirkan. Dibawah ini merupakan indikator-indikator dari variabel Self-

Efficacy (X), Stres Kerja (Y), dan Dukungan Sosial (Z): 

1. Self-Efficacy (X) 

Frekuensi jawaban responden terhadap seluruh pernyataan tentang Self-

Efficacy pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar disajikan pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.9 

Jawaban Responden Terhadap Self-Efficacy (X) 

No. Item 
Skor 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. X1 4 0 0 0 1 3 6 23 51 31 119 

2. X2 14 1 3 1 10 10 15 30 19 16 119 

3. X3 2 0 1 0 8 1 4 20 51 32 119 

4. X4 0 0 0 0 7 4 6 20 64 18 119 

5. X5 2 0 0 0 3 13 9 21 46 25 119 

6. X6 1 0 0 0 2 0 3 26 55 32 119 

7. X7 1 0 0 0 1 3 7 29 48 30 119 

8. X8 0 0 0 0 0 1 8 24 60 26 119 

9. X9 0 0 0 0 0 2 10 33 46 28 119 

10. X10 1 1 1 0 15 6 14 23 30 28 119 
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Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 

Variabel Self-Efficacy (X) pada penelitian ini diukur melalui 5 indikator 

yang dibagi dalam 10 pertanyaan dan disebar ke 119 responden, antara lain: Saya 

yakin dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik (X.1), saya merasa 

mampu menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain (X.2), saya mampu 

memotivasi diri agar menghasilkan kinerja yang memuaskan (X.3), saya selalu 

memotivasi diri untuk bekerja dengan baik meskipun pekerjaan itu sulit (X.4), 

saya mampu bekerja dengan tekun untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan (X.5), 

saya berusaha keras untuk bekerja semaksimal mungkin dengan kemampuan yang 

saya miliki (X.6), saya mampu bertahan menghadapi kesulitan yang muncul saat 

bekerja (X.7), saya tidak mudah menyerah apabila mengalami suatu kesulitan 

dalam bekerja (X.8), saya mampu mencari solusi atas masalah yang saya hadapi 

(X.9), saya mampu mengatasi masalah tanpa bantuan dari pihak lain (X.10). 

2. Stres Kerja (Y) 

Frekuensi jawaban responden terhadap seluruh pernyataan tentang Stres 

Kerja pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 

Jawaban Responden Terhadap Stres Kerja (Y) 

No. Item 
Skor 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Y1 0 13 43 32 12 14 5 0 0 0 119 

2. Y2 2 30 40 20 10 14 3 0 0 0 119 

3. Y3 3 41 36 17 15 7 0 0 0 0 119 

4. Y4 2 38 42 17 16 4 0 0 0 0 119 
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5. Y5 3 40 47 18 10 1 0 0 0 0 119 

6. Y6 4 54 28 14 17 2 0 0 0 0 119 

7. Y7 1 43 37 23 13 2 0 0 0 0 119 

8. Y8 1 49 26 18 22 3 0 0 0 0 119 

9. Y9 6 40 34 20 8 11 0 0 0 0 119 

10. Y10 4 27 60 13 11 4 0 0 0 0 119 

11. Y11 1 46 37 23 10 2 0 0 0 0 119 

12. Y12 0 3 53 36 15 9 3 0 0 0 119 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 

Variabel Stres Kerja (Y) pada penelitian ini diukur melalui 6 indikator 

yang dibagi dalam 12 pertanyaan dan disebar ke 119 responden, antara lain: saya 

mengerjakan banyak pekerjaan setiap harinya (Y.1), saya merasa beban kerja 

yang diberikan terlalu berlebihan (Y.2), atasan saya bersikap kurang ramah (Y.3), 

atasan saya memiliki hubungan yang kurang baik dengan bawahannya (Y.4), 

waktu kerja yang diberikan terlalu panjang (Y.5), saya lebih banyak 

menghabiskan waktu di kantor untuk bekerja (Y.6), sering terjadi konflik antara 

atasan dan bawahan (Y.7), sering terjadi konflik antar sesama pegawai di kantor 

(Y.8), komunikasi didalam lingkup kantor terjalin dengan kurang baik (Y.9), saya 

memiliki hubungan kerja yang kurang baik dengan rekan kerja (Y.10), saya 

merasa tugas dan tanggung jawab yang diberikan kurang sesuai (Y.11), atasan 

saya selalu membuat keputusan secara sepihak (Y.12). 

3. Dukungan Sosial (Z) 
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Frekuensi jawaban responden terhadap seluruh pernyataan tentang 

Dukungan Sosial pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar disajikan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.11 

Jawaban Responden Terhadap Dukungan Sosial (Z) 

No. Item 
Skor 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Z1 0 0 0 2 12 12 15 20 29 29 119 

2. Z2 0 0 0 0 0 2 6 13 51 47 119 

3. Z3 0 0 0 0 3 0 5 33 38 40 119 

4. Z4 0 0 0 0 0 1 9 23 49 37 119 

5. Z5 0 0 0 0 1 0 3 33 52 30 119 

6. Z6 0 0 0 0 1 1 1 24 61 31 119 

7. Z7 0 0 0 0 0 4 5 31 48 31 119 

8. Z8 0 0 0 0 10 8 9 26 40 26 119 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 

Variabel Dukungan Sosial (Z) pada penelitian ini diukur melalui 4 

indikator yang dibagi dalam 8 pertanyaan dan disebar ke 119 responden, antara 

lain: rekan kerja memberikan pujian atas pekerjaan yang telah saya kerjakan (Z.1), 

keluarga selalu menyemangati saya untuk bekerja (Z.2), keluarga selalu 

membantu saya membereskan pekerjaan rumah (Z.3), rekan kerja membantu saya 

saat mengalami kesulitan ketika bekerja (Z.4), rekan kerja memberikan saran dan 

arahan kepada saya saat mengalami kendala dalam bekerja (Z.5), rekan kerja 

memberitahukan saya informasi mengenai hal-hal yang belum saya ketahui (Z.6), 
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keluarga berkumpul untuk menghibur saya ketika saya mendapatkan suatu 

masalah (Z.7), rekan kerja mengajak saya berekreasi untuk menghilangkan rasa 

jenuh/stres (Z.8). 

D. Hasil Pengolahan Data 

Data diolah menggunakan bantuan program komputer SPSS, berikut ini 

adalah hasil dari analisis data yang telah dilakukan: 

1. Uji Validitas dan Reabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validasi yaitu alat untuk mengukur kelayakan item-item dalam sebuah 

daftar (konstruk) pernyataan dalam mendeskripsikan suatu variabel. Seluruh 

pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r-hitung > r-tabel. Pengujian ini 

menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan nilai r-tabel sebesar 0,150. Berikut 

ini adalah hasil dari pengujian validitas: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item r-hitung r-tabel Ket. 

Self-Efficacy (X) 

XI 0,469 0,150 Valid 

X2 0,618 0,150 Valid 

X3 0,601 0,150 Valid 

X4 0,618 0,150 Valid 

X5 0,640 0,150 Valid 

X6 0,448 0,150 Valid 

X7 0,500 0,150 Valid 

X8 0,546 0,150 Valid 

X9 0,631 0,150 Valid 

X10 0,657 0,150 Valid 

Stres Kerja (Y) 

Y1 0,838 0,150 Valid 

Y2 0,854 0,150 Valid 

Y3 0,899 0,150 Valid 

Y4 0,792 0,150 Valid 

Y5 0,590 0,150 Valid 
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Y6 0,735 0,150 Valid 

Y7 0,696 0,150 Valid 

Y8 0,836 0,150 Valid 

Y9 0,857 0,150 Valid 

Y10 0,710 0,150 Valid 

Y11 0,771 0,150 Valid 

Y12 0,843 0,150 Valid 

Dukungan Sosial (Z) 

Z1 0,715 0,150 Valid 

Z2 0,539 0,150 Valid 

Z3 0,655 0,150 Valid 

Z4 0,658 0,150 Valid 

Z5 0,740 0,150 Valid 

Z6 0,629 0,150 Valid 

Z7 0,771 0,150 Valid 

Z8 0,775 0,150 Valid 

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS 25.0, 2021 

Tabel 4.9 diatas memperlihatkan bahwa seluruh item/pernyataan pada 

setiap indikator mempunyai corrected total correlation atau r-hitung yang lebih 

besar daripada r-tabel dengan taraf signifikan 5% (a = 0.05) dan N = 119. Maka 

dapat dipastikan bahwa seluruh item/pernyataan adalah valid dan dapat digunakan 

sebagai instrumen dalam penelitian dan pernyataan yang diajukan dapat 

digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. 

b. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas yaitu alat yang dipakai untuk mengukur seberapa konsisten 

suatu angket yang merupakan indikator dari variabel. Hasil perhitungan dikatakan 

reliabel jika koefisien alpha (a) > 0,6 yang berarti bisa dipercaya dan layak 

digunakan untuk meneliti. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Reabilitas 

No. Variabel Cronbach 

Alpha 

Ket. 

1. Self-Efficacy (X) 0.743 Reliabel 
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2. Stres Kerja (Y) 0,944 Reliabel 

3. Dukungan Sosial (Z) 0,824 Reliabel 

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS 25.0, 2021 

Tabel 4.10 diatas memperlihatkan bahwa semua variabel dinyatakan 

reliabel karena telah melewati batas koefisien realibilitas (Cronbach Alpha) 

sebesar 0,6. Semua variabel > 0,6 sehingga untuk selanjutnya setiap item untuk 

masing-masing variabel layak digunakan sebagai alat ukur. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada sebuah 

regresi, variabel dependen dan variabel independen ataupun keduanya memiliki 

distribusi normal atau tidak. Sebuah variabel dapat dikatakan berdistribusi normal 

apabila memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05. Adapun hasil uji normalitas 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N  

Normal Parametersa,b              Mean 

                                                Std. deviation 

Most Extreme Differences      Absolute 

                                                 Positive 

                                                 Negative 

Test Statistic 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

119 

.0000000 

.68360816 

.057 

.050 

-.057 

.057 

.200c,d 

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS 25.0, 2021 

Hasil pengujian normalitas pada tabel 4.11 diatas menggunakan uji 

Kolmogrov Smirnov (KS) yang menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 
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0,200 yang berarti lebih dari 0,05, sehingga data dalam penelitian ini berdistribusi 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas yaitu suatu kondisi dimana adanya hubungan yang 

kuat antara variabel-variabel independen (bebas). Model regresi dikatakan bebas 

dari multikolinearitas apabila VIF < 10, dan nilai tolerance > 0,1 (10%). Adapun 

hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Unstadardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistic 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constan) 

Self-

Efficacy 

Dukungan 

Sosial 

-46.996 

.967 

 

.325 

6.913 

.069 

 

.100 

 

.759 

 

.177 

-9.402 

13.986 

 

3.260 

 

.000 

.000 

 

.001 

 

.814 

 

.814 

 

1.228 

 

1.228 

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS 25.0, 2021 

Hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.12 diatas memperlihatkan 

bahwa VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1. Hal ini membuktikan bahwa tidak 

terjadi gejala multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam 

teknik regresi ditemukan perbedaan atau persamaan model dari satu observasi ke 

observasi lain. Adapun hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstadardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constan) 

Self-Efficacy 

Dukungan 

Sosial 

5.733 

.148 

-.138 

11.060 

.111 

.160 

 

.137 

-.088 

.518 

1339 

-.862 

 

.605 

.183 

.391 

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS 25.0, 2021 

Hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 4.13 diatas memperlihatkan 

bahwa nilai signifikansi variabel Self-Efficacy (X) adalah 0,183 dan variabel 

Dukungan Sosial (Z) adalah 0,391 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas 

karena semua nilai signifikansi variabel > 0,05. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji suatu model apakah antara 

masing-masing variabel bebas saling memengaruhi. Dalam penelitian ini cara 

yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variaebel adalah 

uji Durbin Watson (DW Test). Adapun hasil uji autokorelasi pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .850a .722 .717 6.007 1.865 

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS 25.0, 2021 

Tabel 4.14 diatas memperlihatkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) yang 

diperoleh adalah sebesar 1,865, sehingga: 



79 
 

 

1) DW (1,865) > DU (1,735), maka tidak terdapat autokorelasi positif. 

2) 4-DW (2,135) > DU (1,735), maka tidak terdapat autokorelasi negatif. 

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa tidak terdapat autokoresi yang 

positif maupun autokorelasi yang negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sama sekali tidak terdapat autokorelasi. 

3. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Model 

Unstadardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constan) 

Self-Efficacy 

-50.405 

1.064 

5.481 

.065 

 

.835 

-9.197 

16.398 

 

.000 

.000 

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS 25.0, 2021 

Berdasarkan tabel diatas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk 

mengetahui pengaruh self-efficacy terhadap stres kerja. 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

𝑌 = -50,405 + 1,064𝑋 

Keterangan: 

Y = Stres Kerja 
a = Konstanta 
X = Self-Efficacy 

Hasil dari analisis regresi linear sederhana diatas dapat diartikan sebagai 

berikut: 



80 
 

 

1) Nilai konstanta pada persamaan regresi sebesar -50,405 menunjukkan bahwa 

apabila variabel independen (self-efficacy) dianggap konstan (tidak 

mengalami perubahan) maka variabel dependen (stres kerja) sebesar -50,405. 

2) Nilai konstanta sebesar -50,405 berarti terdapat hubungan yang negatif atau 

tidak searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Ini berarti 

semakin berkurang nilai variabel dependen (stres kerja) maka nilai variabel 

independen (self-efficacy) akan semakin bertambah. 

3) Koefisien regresi variabel independen (self-efficacy) sebesar 1,064 yang 

berarti apabila variabel self-efficacy naik sebesar 1 satuan maka variabel 

dependen (stres kerja) akan menurun sebesar 1,064, begitupun sebaliknya. 

b. Moderate Regression Analysis (MRA) 

Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan implementasi khusus 

regresi linear berganda untuk menguji apakah variabel tersebut menguatkan atau 

justru melemahkan suatu hubungan antara variabel X dan variabel Y. 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

Model 

Unstadardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constan) 

Self-Efficacy 

Dukungan 

Sosial 

Self-Efficacy* 

Dukungan 

Sosial 

44.442 

-.202 

-1.483 

 

.019 

16.945 

.180 

.276 

 

.003 

 

-.159 

-.806 

 

1.633 

2.623 

-1.126 

-5.374 

 

6.881 

 

.010 

.262 

.000 

 

.000 

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS 25.0, 2021 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y = a + b1 X + b2 Z + b3 X*Z 

Y = 44.442 - 0,202 - 1,483 + 0,19 X*Z 

Persamaan Moderat Regression Analysis (MRA) tersebut dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut : 

1) Nilai konstanta sebesar 44.442 menyatakan bahwa jika variabel self-efficacy 

dianggap konstan, maka variabel stres kerja bernilai 44.442. 

2) Koefisien regresi variabel self-efficacy sebesar -0,202 menyatakan bahwa 

peningkatan 1% variabel self-efficacy maka akan mengurangi stres kerja. 

3) Koefisien regresi variabel dukungan sosial sebesar -1,483 menyatakan bahwa 

peningkatan 1% variabel dukungan sosial maka akan mengurangi stres kerja. 

4) Koefisien regresi sebesar 0,019 menyatakan bahwa apabila variabel self-

efficacy yang diinteraksi dengan variabel dukungan sosial meningkat 1% 

maka akan mengurangi variabel stres kerja sebesar 1,9%. 

c. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan varians variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi yaitu nol dan satu. Nilai (R2) yang kecil artinya kemampuan variabel 

independen memberi sebagian besar data yang diperlukan untuk memperkirakan 

variasi variabel dependen. 

Tabel 4.20 

Hasil Uji R2 Regresi Sederhana 

Model R R Square Adjusted Std. Error of 
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R Square the Estimate 

1 .835a .697 .694 6.249 

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS 25.0, 2021 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi untuk persamaan regresi linear 

sederhana seperti pada tabel diatas, angka Adjusted R Square menunjukkan 

koefisien determinasi atau peranan varians (variabel independen dalam hubungan 

dengan variabel dependen) dengan angka Adjusted R Square sebesar 0,694 

menunjukkan bahwa 69,4% variabel self-efficacy dapat memberikan kontribusi 

terhadap variabel stres kerja. Selebihnya, 30,6% dijelaskan oleh variabel lain. 

Tabel 4.21 

Hasil Uji R2 Moderasi 

Model R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .896a .803 .798 5.078 

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS 25.0, 2021 

Dari tabel di atas didapatkan nilai Adjusted R Square (koefisien 

determinasi) sebesar 0,798 yang artinya variabel self-efficacy dan variabel 

dukungan sosial dapat memberikan kontribusi terhadap variabel stres kerja 

sebesar 79,8% pada regresi kedua. Selebihnya, 20,2% dijelaskan oleh variabel 

lain. 

Berdasarkan hasil uji determinan pada regresi pertama adalah sebesar 

0,694 atau 69,4% dan meningkat menjadi 0,798 atau 79,8% pada regresi kedua. 

Artinya, dengan adanya dukungan sosial sebagai variabel moderasi mampu 

memperkuat hubungan antara self-efficacy terhadap stres kerja. 

4. Uji Hipotesis 

Uji Signifikan Parsial (Uji-T) 
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Pengujian ini dilakukan untuk menetapkan apakah dua variabel sampel 

tidak berhubungan dan memiliki rata-rata yang tidak sama. 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-T) Regresi Sederhana 

Model 

Unstadardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constan) 

Self-Efficacy 

-50.405 

1.064 

5.481 

.065 

 

.835 

-9.197 

16.398 

 

.000 

.000 

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS 25.0, 2021 

Jika t_hitung > t_tabel dan jika besaran nilai signifikansi < 0.05 maka 

secara individu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa self-efficacy berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap stres kerja dengan nilai t_hitung (16,398) > t_tabel 

(1,66), maka H1 diterima. 

Tabel 4.23 

Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-T) Moderasi 

Model 

Unstadardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constan) 

Self-Efficacy 

Dukungan 

Sosial 

Self-Efficacy* 

Dukungan 

Sosial 

44.442 

-.202 

-1.483 

 

.019 

16.945 

.180 

.276 

 

.003 

 

-.159 

-.806 

 

1.633 

2.623 

-1.126 

-5.374 

 

6.881 

 

.010 

.262 

.000 

 

.000 

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS 25.0, 2021 
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Tabel 4.21 menunjukkan bahwa X*Z memiliki t_hitung sebesar 6,881 dan 

nilai signifikansi 0.000. Nilai signifikansi 0.000 < 0.05 dan t_hitung (6,881) > 

t_tabel (1.66) yang berarti variabel dukungan sosial memoderasi hubungan self-

efficacy terhadap stres kerja secara negatif dan signifikan, maka H2 diterima. 

E. Pembahasan 

1. Pengaruh self-efficacy terhadap stres kerja pada perawat RSUP dr. Tadjuddin 

Chalid Makassar. 

Berdasarkan hasil analisis serta berbagai pengujian yang telah dilakukan 

maka dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa self-efficacy berpengaruh negatif 

dan  signifikan terhadap stres kerja pada perawat RSUP dr. Tadjuddin Chalid 

Makassar. Artinya, semakin tinggi self-efficacy perawat maka semakin rendah 

stres kerja yang dialaminya, dan sebaliknya semakin rendah self-efficacy 

karyawan maka semakin tinggi stres kerja yang dialaminya, yang mana hal 

tersebut menunjukkan bahwa hipotesis terbukti. 

Alasannya, dapat dilihat dari kuesioner yang telah disebarkan kepada 119 

responden dan sebagian besar responden menanggapi sangat setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa indikator dari efikasi diri berpengaruh terhadap stres kerja 

pada perawat. Adanya efikasi diri yang cukup tinggi pada perawat RSUP dr. 

Tadjuddin Chalid Makassar diakibatkan karena perawat memiliki sikap yang 

cukup positif dan optimis dalam mengelola permasalahan pada diri mereka, 

sehingga perawat tersebut mampu lebih bertahan saat mengalami masalah dan 

mampu mengatasi masalah yang ada pada pekerjaan dengan baik. Kemampuan 

mengelola masalah dengan baik tersebut dikarenakan dibantu oleh budaya 
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organisasi dimana pemimpinnya cukup mempedulikan keluhan-keluhan 

bawahannya, sehingga setiap permasalahan kepegawaian dapat segera diatasi. 

Dengan tingginya efikasi diri yang dimiliki perawat RSUP dr. Tadjuddin 

Chalid Makassar, maka dapat mempengaruhi perawat untuk mengatasi masalah 

yang pada akhirnya mampu mengurangi tingkat stres kerja. Hal itu dikarenakan 

oleh hubungan negatif antara efikasi diri dengan stres kerja, bahwa karena efikasi 

diri yang tinggi akan menyebabkan stres kerja berada pada tingkat bawah yaitu 

ringan atau sedang, dan hasil penelitian ini menunjukkan stres kerja pada perawat 

berada pada kategori tersebut. 

Hal itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh One Kusuma Vernita 

Sari dengan judul Hubungan Antara Self-Efficacy Dengan Stres Kerja Pada 

Karyawan Cv. X, Karanganyar Jawa Tengah yang menyimpulkan bahwa ada 

hubungan negatif antara self-efficacy dengan stres kerja yaitu semakin rendah self 

efficacy maka semakin tinggi stres kerja yang dialami karyawan, sebaliknya 

semakin tinggi self-efficacy maka semakin rendah stres kerja yang dialami 

karyawan. 

Dalam teori kognitif sosial, Bandura membahas cara-cara orang memiliki 

kendali atas peristiwa dalam hidup mereka melalui pengaturan diri atas pikiran-

pikiran dan tindakan mereka. Proses dasarnya meliputi menentukan tujuan, 

menilai kemungkinan hasil dari tindakan-tindakan, mengevaluasi kemajuan 

pencapaian tujuan, dan pengaturan diri atas pikiran, emosi, dan tindakan. Self-

efficacy membuat perbandingan pada bagaimana seseorang berpikir, merasakan, 

dan bertindak. 
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Suatu ketika, Allah Subhanallahu Wata’ala menghibur Nabi Muhammad 

Shallallahu ‘Alaihi Wassalam bersama para pengikutnya yang sedang mengalami 

kegagalan, firman Allah turun untuk menciptakan rasa percaya diri yang dilandasi 

keimanan. Firman Allah dalam QS Al-Imran/3:139: 

ؤْمِنيِْنَ كُ وَلََ تهَِنوُْا وَلََ تحَْزَنوُْا وَانَْتمُُ الَْعَْلَوْنَ انِْ  ١٣٩ -نْتمُْ مُّ  

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab 
kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.1 

(Janganlah kamu merasa lemah) dalam memerangi orang-orang kafir, (dan 

jangan pula bersedih hati) atas sesuatu musibah yang menimpa dirimu, (padahal 

kamu orang-orang yang tertinggi) hingga mampu mengalahkan mereka, (jika 

kamu orang-orang yang beriman) maksudnya benar-benar beriman sedangkan 

yang menjadi jawab syarat ialah apa yang ditunjukkan oleh makna kalimat-

kalimat yang sebelumnya.2 

Ayat ini mewajibkan agar umat Islam untuk tidak bersikap lemah dan 

bersedih hati, walaupun mengalami pukulan yang berat dan penderitaan yang 

cukup pahit dalam sebuah ujian, karena menang dan kalah dalam sebuah ujian 

adalah hal biasa yang merupakan kehendak Allah. Hal itu seharusnya menjadi 

pelajaran. Umat Islam yang mendapat musibah sesungguhnya mempunyai mental 

yang kuat dengan motivasi yang tinggi dan lebih mahir jika mereka betul-betul 

beriman. 

                                                             

1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata & Transliterasi, h. 68 

2 Imam Jalaluddin Al-Mahalli & Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain, h. 262. 
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Umat Islam yang percaya diri sesungguhnya tidak mudah menyerah dan 

tetap bertawakkal kepada Allah Subhanallahu Wata’ala. Ia harusnya selalu 

berikhtiar kepada Allah serta yakin bahwa setiap permasalahan tentunya 

mempunyai solusi. Nantinya, ia takkan pernah lagi takut terhadap manusia, tetapi 

hanya terhadap Allah Subhanallahu Wata’ala. Ia takkan cemas terhadap 

pandangan yang buruk, perbuatan yang dapat menjatuhkan, juga penghinaan yang 

meremehkannya. Karena semuanya dilakukan untuk sekedar mengejar keridhaan 

Allah. 

2. Pengaruh self-efficacy terhadap stres kerja yang dimoderasi oleh dukungan 

sosial pada perawat RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar. 

Berdasarkan hasil analisis serta berbagai pengujian yang telah dilakukan 

maka dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa self-efficacy berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap stres kerja yang dimoderasi oleh dukungan sosial pada 

perawat RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar. Artinya, semakin tinggi interaksi 

antara self-efficacy dengan dukungan sosial maka akan menurunkan stres kerja 

yang dialami perawat. 

Alasannya, dari data kuesioner diketahui perawat RSUP dr. Tadjuddin 

Chalid Makassar yang merawat pasien memperoleh dukungan sosial baik dari 

keluarga maupun rekan kerja, seperti keluarga yang selalu memberikan semangat 

untuk bekerja, rekan kerja yang selalu membantu untuk menangani pasien, dan 

atasan yang sering kali memberikan pujian atas pekerjaan yang telah diselesaikan. 

Dukungan-dukungan sosial yang diperoleh perawat ini membuatnya merasakan 

perasaan nyaman, perasaan diperhatikan, perasaan dihargai, dan perasaan orang 
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lain ada untuk membantunya. Perasaan-perasaan ini membuat perawat menjadi 

lebih bahagia, sehingga akan meningkatkan efikasi dirinya. Perawat yang 

memiliki efikasi diri yang tinggi akan memiliki tingkat stres kerja yang lebih 

rendah.  

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Pinky 

Anggraeni Nirmala dan Dudung Abdurrahman (2020) dengan judul “Pengaruh 

Self-Efficacy Terhadap Stres Kerja dengan Dukungan Sosial Sebagai Variabel 

Moderating pada Perawat di Rumah Sakit Pindad Bandung”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa self-efficacy berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

stres kerja yang dimoderasi oleh dukungan sosial. 

Hal ini sesuai dengan teori psychological well-being, teori ini dirumuskan 

sebagai hasil penilaian atau evaluasi seorang individu terhadap dirinya yang 

merupakan penilaian atas pengalaman-pengalaman hidupnya. Penilaian terhadap 

pengalaman bisa membuat seorang individu menyerah atas kondisi yang membuat 

kesejahteraan psikologisnya menjadi rendah atau berupaya untuk membenahi 

kondisi hidupnya agar kesejahteraan psikologisnya juga meningkat. 

Stres dalam Islam bukan suatu hal yang harus ditakuti ataupun dijauhi. 

Akan tetapi, Islam mengarahkan kepada orang-orang bahwasanya beban dan ujian 

dalam kehidupan ini ialah sesuatu yang wajib dilewati sebagai bagian dari 

perjalanan hidup itu sendiri. Firman Allah dalam QS. Al-Ankabut/29:2-3: 

وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِيْنَ مِنْ  ٢ -ا اٰمَنَّا وَهُمْ لََ يفُْتنَوُْنَ ۖ  ا انَْ يَّقوُْلوُْ ۖ  تْرَكُوْ احََسِبَ النَّاسُ انَْ يُّ 

 قبَْلِهِمْ 

ُ الَّذِيْنَ صَدقَوُْا وَليَعَْلمََنَّ الْكٰذِبيِْنَ  ٣ -فَليَعَْلمََنَّ اللّٰه  
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Terjemahnya: 

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan 
mengatakan, “Kami telah beriman,” dan mereka tidak diuji? (2) Dan sungguh, 
Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti 
mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang 
dusta (3).3 

(Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan) 

mengenai ucapan mereka yang mengatakan, ("Kami telah beriman", sedangkan 

mereka tidak diuji lagi?) diuji lebih dulu dengan hal-hal yang akan menampakkan 

hakikat keimanan mereka. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang 

yang masuk Islam, kemudian mereka disiksa oleh orang-orang musyrik. (Dan 

sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. 

Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar) di dalam keimanan 

mereka dengan pengetahuan yang menyaksikan, (dan sesungguhnya Dia 

mengetahui orang-orang yang dusta) di dalam keimanannya.4 

Ayat ini menjelaskan bahwasanya ujian yang ditempuh manusia itu 

berbeda-beda. Misalnya anjuran berhijrah, berjihad di jalan Allah, menunaikan 

kewajiban dalam rangka mempertahankan ketaatan terhadap Allah, dan berbagai 

macam ujian lain. Seluruh ujian itu ditujukan untuk menguji manusia mana yang 

benar-benar beriman dengan ikhlas dan juga yang bersifat munafik. Demikian 

juga untuk melihat apakah mereka merupakan manusia yang memiliki pendirian 

teguh atau manusia yang masih ragu dan cemas sehingga keimanannya masih 

lemah. 

                                                             

3 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata & Transliterasi, h. 397 

4 Imam Jalaluddin Al-Mahalli & Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain, (Jilid 2, 

Sinar Baru Algesindo), h. 420. 
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Manusia yang beriman dan tetap berpegang teguh dengan keimanan 

mereka akan mengalami berbagai jenis permasalahan dan kesengsaraan. Namun 

mereka akan tegar dan sabar menanggung penderitaan tersebut. Stres kerja 

pastinya tidak menjadi masalah yang serius dan menjadi permasalahan hidup yang 

berkepanjangan. Meski demikian, stres yang terjadi dalam dunia kerja seharusnya 

dimanfaatkan sebagai wadah untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya 

mampu terbebas dari beban dan fikiran yang berat dan juga dapat menjadi suatu 

tahap kehidupan dengan tujuan agar kita jadi lebih matang menjalani kehidupan di 

dunia serta akhirat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh dengan judul Pengaruh Self-

Efficacy Terhadap Stres Kerja Dengan Dukungan Sosial Sebagai Variabel 

Moderating (Studi pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar) maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel self-efficacy berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stres kerja. 

Semakin tinggi self-efficacy seorang perawat maka akan berpengaruh 

terhadap menurunnya stres kerja perawat, begitupun sebaliknya semakin 

menurun self-efficacy seorang perawat maka akan berpengaruh terhadap 

peningkatan stres kerja perawat. 

2. Variabel self-efficacy, dukungan sosial, berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap stres kerja dan dukungan sosial memoderasi hubungan antara self-

efficacy dengan stres kerja. Ini berarti bahwa dengan adanya dukungan sosial 

dapat memperkuat hubungan antara self-efficacy dan stres kerja. Dengan 

adanya interaksi antara self-efficacy dengan dukungan sosial akan 

mengurangi stres kerja pada perawat. 

B. Saran 

Penulis meyakini bahwasanya penelitian ini masih terdapat banyak 

kekurangan, karena itulah penulis mengharapkan kepada peneliti berikutnya 

supaya lebih memaksimalkan hasil penelitiannya yang pastinya mengacu pada 
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hasil penelitian terdahulu dengan maksud agar hasil yang didapatkan lebih baik 

dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini maka 

penulis dapat memberikan beberapa saran: 

1. Bagi perawat RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar agar membekali diri 

beradaptasi dengan lingkungan fisik, lingkungan sosial, maupun beban kerja, 

dan diharapkan agar terus meningkatkan efikasi diri yang dimiliki sehingga 

dapat mengurangi tingkat stres kerja. 

2. Bagi pihak RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar agar terus meningkatkan 

nilai perusahaan yang beroperasi pada sektor kesehatan dan juga memberi 

penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, mengatasi keluhan-keluhan 

dari karyawan agar karyawan semakin bersemangat dalam menjalankan 

tugasnya dan sebisa mungkin menghindari masalah yang dapat memicu 

timbulnya stres kerja. 
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