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ABSTRAK 

Nama  : Tarisya Reski Andriani 

Nim     : 70300119015 

Judul  : Pengalaman Keluarga Sebagai Pengawas Kepatuhan Minum Obat 

Pasien Skizofrenia 

 

Pasien skizofrenia yang menjalankan pengobatan rawat jalan 

dapat membutuhkan pengawasan dari keluarga untuk memenuhi 

kebutuhan dalam meminum obat. Pengawasan keluarga 

mendapatkan peranan penting terhadap kepatuhan minum obat pada 

pasien skizofrenia. Adapun faktor penyebab ketidakpatuhan pasien 

dalam meminum obat yakni dikarenakan kurangnya perhatian dari 

pihak keluarga.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih 

mendalam terkait dengan pengalaman keluarga sebagai pengawas 

kepatuhan minum obat pasien skizofrenia. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling dan teknik analisa data menurut colaizzi. 

Informan berjumlah empat orang dan hasil penelitian ini di 

susun dalam empat tema yakni strategi meningkatkan kepatuhan 

minum obat, dampak ketidakpatuhan minum obat, hambatan 

kepatuhan minum obat, upaya yang dilakukan agar terhindar dari 

kekambuhan.  

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pasien memerlukan 

dukungan,motivasi, serta pihak keluarga yang dapat memantau terkait 

dengan jadwal pasien meminum obat agar pasien terhindar dari 

kekambuhan dan keluarga perlu meningkatkan konsultasi kembali 

bersama dokter terkait dosis obat yang pasien akan minum. 

kata kunci : Pengalaman, Skizofrenia, Kepatuhan 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

 Data World Health Organization (2019), terdapat 264 juta orang yang 

mengalami depresi, 45 juta orang yang menderita gangguan bipolar, 50 juta 

orang yang mengalami dimensia, dan 20 juta orang yang mengalami 

skizofrenia. Meskipun prevalensi skizofrenia lebih rendah, berdasarkan 

National Institute of Mental Health (NIMH) skizofrenia merupakan salah satu 

dari 15 penyebab kecacatan diseluruh dunia (Purba et al., 2022). 

Pada penelitian Charlson et al (2018), menyatakan bahwa angka 

prevalensi pada pasien skizofrenia pada tahun 2016 yang mengalami 

peningkatan kasus tertinggi berada pada asia timur dengan jumlah 8 juta, 

disusul dengan asia selatan dengan jumlah 4 juta, serta pada asia tenggara 

memiliki jumlah 2 juta. Pada asia timur mengalami peningkatan absolut 

terbesar dari sekitar 4,9 juta pada tahun 1990 menjadu 8 juta pada tahun 

2016. Peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cukup 

signifikan selama masa tersebut.  

  Hasil dari RISKESDAS (2018), menyatakan bahwa cakupan 

pengobatan penderita gangguan jiwa skizofrenia pada tahun 2018 tercatat ada 

(84,9%) pasien berobat, (15,1%) pasien tidak berobat, sehingga terdapat 

(48,9%) pasien rutin untuk meminum obatnya dan (51,1%) pasien tidak rutin 

untuk meminum obatnya. Dan terdapat data 1 bulan terakhir alasan-alsan 



2 
 

 
 

pasien tidak meminum obatnya dikarenakan, 36,1% pasien merasa sudah 

sehat, 33,7% pasien tidak rutin berobat, 23,6% pasien tidak mampu untuk 

membeli obat , 7% pasien tidak tahan Efek Samping Obat, 6,1% pasien sering 

lupa, 6,1%  merasa tidak sesuai dosis, 2,4% pasien beralasan obat tidak 

tersedia serta 32,0% alasan yang lainnya.  

Data Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 ditetapkan gangguan jiwa 

emosional sekitar 22.798 orang. Pasien yang terdiagnosis adalah 8.677 

skizofrenia, 22.798 depresi, 7.604 halusinasi, 2.705 menarik diri, 833 delusi, 

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

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

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

(Siswanto, 2018). 

Berdasarkan data dari Puskesmas Samata Kabupaten Gowa menyatakan 

bahwa pada tahun 2021 sebanyak 104 pasien skizofrenia, depresi sekitar 19 

orang, ansietas sekitar 29 orang, insomnia   sekitar 29 orang, jadi jumlah 

keseluruhan gangguan jiwa sebanyak 192 orang. Pada tahun 2022 terdapat 

sekitar 122 pasien skizofrenia, depresi sekitar 28 orang, ansietas sekitar 47 

orang, insomnia sekitar 56 orang, epilepsi sekitar 23 orang, 1 orang bunuh 

diri. Jadi total keseluruhan pasien yaitu 277 pasien. Adapun target sasaran 

peneliti untuk menemukan informan yakni 5, namun jika setelah 

mewawancarai 3 informan dan ditemukan jawaban yang sudah jenuh maka 

informan dicukupkan. Selain itu, didapatkan hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti kepada petugas puskesmas samata Kab.Gowa menyatakan 
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terdapat beberapa pasien kurang patuh dalam meminum obat dikarenakan 

banyaknya alasan pasien sehingga mereka tidak meminumnya, serta terdapat 

beberapa keluarga yang takut jika pasien mengalami kekambuhan jika tidak 

meminum obatnya  

Berdasarkan penelitian Wati et al (2018), hasil prevalensi pasien 

gangguan jiwa, yang biasa terjadi pada pasien gangguan jiwa bisa saja 

diakibatkan karena kurang kontrol dari keluarga terkait kepatuhan pasien 

dalam meminum obat, kurangnya support dan empati dari keluarga, serta 

kehidupan yang rentan juga akan dapat meningkatkan rasa strees dan tekanan 

yang tinggi. Perlu diketahui bersama bahwa keluarga menjadi lini yang utama 

dalam merawat pasien gangguan jiwa pada saat dirumah, maka dari itu 

keluarga sangat berpengaruh dalam perawatan pasien gangguan jiwa supaya 

pasien dapat lebih bisa bersosialisasi dan bisa melakukan hal secara mandiri 

tanpa adanya rasa malu yang pasien rasakan. Selain itu, pasien gangguan jiwa 

dapat menjalani hidupnya secara lebih baik agar meminimalisir 

kekambuhannya pasca pulang dari rumah sakit. 

Skizofrenia merupakan gangguan mental yang menyebabkan seseorang 

menjadi kehilangan akal dan menganggu interaksi dengan orang lain. Orang 

yang mengidap penyakit skizofrenia tidak dapat berkomunikasi secara normal 

dengan orang lain, salah satunya adalah karena menganggap bahwa orang 

ingin mencelakainya. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangat penting 

dalam proses penyembuhan pasien skizofrenia, dengan pasien dekat dengan 

keluarga yang memberikan sikap teraupetik dan dukung pasien, sehingga 
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waktu pemulihan pasien dapat dipertahankan selama mungkin (Samudro et 

al., 2020). 

Kepatuhan dalam pengobatan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana 

pasien mengenal dan mengetahui secara mendalam terkait dengan obat yang 

berikan, mulai dari dosis,waktu minum obat,efek samping,manfaat serta 

jumlah obat yang mereka konsumsi. Pasien dikatakan patuh dalam meminum 

obat jika jumlah obat yang diberikan telah habis namun mereka balik kembali 

ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat untuk kontrol kembali dan 

mengambil resep lanjutan obat pasien. Terdapat 50% pasien tidak meminum 

obat secara tepat waktu disebabkan oleh pasien yang lupa akan waktu 

meminum obat, kurangnya informasi terkait dengan obat pasien sehingga 

pasien tidak mengetahui waktu yang tepat saat dia harus meminum obat serta 

adanya faktor pasien yang sengaja tidak meminum obat disebabkan oleh 

faktor emosi akibat mendapatkan penyuluhan secara tidak baik serta 

penyampaian terkait efek samping obat yang cukup mengerikan. (Brown et 

al., 2016) 

Kepatuhan pada pengobatan terhadap penderita skizofrenia dapat 

dipengaruhi oleh dukungan keluarga, dukungan sosial, dan juga dukungan 

dari tenaga kesehatan. Pada penderita skizofrenia yang menjalankan 

pengobatan rawat jalan dapat membutuhkan pengawasan dari keluarga untuk 

memenuhi kebutuhan dalam meminum obat. Pengawasan keluarga 

mendapatkan peranan terhadap kepatuhan meminum obat pasien skizofrenia. 

Pemberian informasi serta nasehat ataupun bantuan yang diberikan akan 
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membuat pasien merasa di perhatikan sehingga akan dapat meningkatkan rasa 

percaya diri dan motivasi terhadap dirinya (Setyaji et al., 2020) 

Pada penelitian Faturrahman (2021), mengatakan diketahui pasien yang 

gagal meminum obat secara teratur dapat memberikan kecenderungan yang 

mengakibatkan kekambuhan. Data menunjukkan jika 75% pasien skizofrenia 

dapat merasakan kambuh dalam 1-1,5 tahun namun jika terapi obat 

antipsikotik yang berikan itu dihentikan ataupun tidak mengonsumsi obat 

tersebut secara teratur, maka dapat diperkirakan hanya sekitar 25% pasien 

skizofrenia yang dapat mengonsumsi obatnya secara teratur. Sehingga, 

kepatuhan minum obat pasien merupakan hal yang begitu penting untuk rutin 

dilakukan dan dilaksanakan agar dapat mencegah kekambuhan pada pasien 

jiwa. 

Dalam menjamin pasien melakukan pengobatan secara teratur pasien 

memerlukan pengawas saat dia meminum obat. Keluarga menjadi salah satu 

lini pertama agar dapat menjadi pengawas pada saat pasien meminum obat 

landasan kedua dikarenakan pasien pun kenal dengan orang tersebut serta 

akrab, wajib untuk bisa dipercaya dan disetujui oleh beberapa pihak dari 

petugas kesehatan, selain itupun pengawas patut disegani, dihormati dan 

dapat tinggal dengan pasien serta dapat membantu pasien secara sukarela. 

Seorang pengawas pasien meminum obat melalui jangka proses pengobatan 

yang panjang, dapat memberikan edukasi kepada pasien, dapat memberikan 

motivasi kepada pasien. (Febrina dan Rahmi, 2018). 
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Berdasarkan penelitian Budiania et al (2020), pengawas minum obat 

atau yang biasa di singkat PMO ialah aktivitas yang dapat dilakukan agar 

dapat bisa menjamin seorang pasien dalam kepatuhan untuk meminum obat 

sesuai dengan dosis ataupun jadwal yang sudah dokter tentukan sebelumnya. 

Pengawas minum obat juga seorang yang dipilih agar dapat bisa 

mendampingi pasien skizofrenia dengan kepatuhan meminum obatnya sampai 

habis dan sampai sembuh. Pengawas minum obat juga biasanya kebanyakan 

dari keluarga dari pasien ataupun kader puskesmas. Sebagai PMO wajib 

mengetahui 5 prinsip yang benar pada saat meminum obat yakni, pasien yang 

telah masuk kategori, obat yang telah sesuai, dosis yang telah tepat, cara 

pemberian obat yang sesuai, dan waktu pemberian obat yang sudah tepat. Hal 

tersebut wajib pada penyakit termasuk skizofrenia yang sudah bertahun-tahun 

dideritanya.  

Berdasarkan beberapa hasil data serta penelitian di atas tingginya angka 

kejadian pasien mengalami kekambuhan yang dikarenakan pasien gagal 

dalam meminum obat secara teratur serta kurangnya pengawasan dari 

keluarga dalam meminum obat maka, peneliti tertarik untuk mengetahui 

“Pengalaman keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien 

skizofrenia di Wilayah kerja Puskesmas Samata, Kabupaten Gowa. 

B. Rumusan Masalah  

Kepatuhan meminum obat serta pengawasan dari pihak keluarga 

masih sangat sedikit kita temukan di beberapa wilayah yang awalnya sudah 

dinyatakan sembuh, tetapi mereka harus dirawat kembali dikarenakan 
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kurangnya pengawasan dari keluarga terhadap kepatuhan minum obat pasien 

skizofrenia. 

Dengan demikian masalah dari penelitian ini adalah pengalaman 

keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien skizofrenia 

C. Kajian Pustaka  

Tabel 1.1  

Pengalaman Keluarga Sebagai Pengawas Kepatuhan Minum Obat Pasien 

Skizofrenia 

No 

Judul/peneliti/tahu

n/nama 

jurnal/jumlah 

halaman 

Tujuan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

/sampel/ 

alat ukur/ 

analisis 

data 

Perbedaan 

Penelitian 

1.  Pengalaman 

keluarga dalam 

merawat penderita 

gangguan jiwa 

yang mengalami 

pengobatan di 

bukittinggi:Herme

neutic 

phenomenology 

study/ Del Fatma 

wati,Muhammad 

arsyad 

subu,Nettrida 

(2018)/NERS:Jurn

al Keoerawatan/8 

Untuk 

mengetahui 

gambaran 

pengalaman 

keluarga dalam 

merawat 

penderita 

gangguan jiwa 

yang menjalani 

pengobatan di 

bukittinggi  

Phenomen

ology, 

gangguan 

jiwa, 

pengalama

n 

keluarga, 

pengobata

n 

Metode 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

Hermeneuti

c 

phenomeno

logy/keluar

ga 

terdekat/wa

wancara 

Pada penelitian 

Del Fatma 

wati,Muhamm

ad arsyad 

subu,Nettrida 

fokus pada 

penelitian ini 

menjelaskan 

mengenai 

pengalaman 

keluarga dalam 

merawat pasien 

gangguan jiwa. 

Sedangkan 

dalam 

penelitian ini 

yang dilakukan 

ialah 

pengalaman 

keluarga 

terhadap 

pengawasan 

obat pasien 

gangguan jiwa 

(skizofrenia). 
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2. Analisis 

pengalaman 

keluarga merawat 

pasien skizofrenia 

dengan masalah 

halusinasi 

pendengaran pasca 

hospitalisasi/ 

(Harkomah, 

2019)/Jurnal 

endurance:Kajian 

ilmiah problema 

Kesehatan/11 

Untuk 

mengetahui 

informasi 

mendalam 

tentang 

pengalaman 

keluarga dalam 

merawat 

pasien 

skizofrenia 

yang 

mengalami 

masalah 

halusinasi 

pendengaran 

pasca 

hospitalisasi 

Phenomen

ology, 

pengalama

n 

keluarga, 

skizofreni

a, 

halusinasi 

pendengar

an 

Metode 

Kualitatif 

dengan 

fenomena 

deskriptif/k

eluarga dan 

perawat/wa

wancara 

Pada penelitian 

Isti harkoma 

mengemukaka

n bahwa 

penelitian 

mereka 

mengangkat 2 

tema serta 

sampel dari 

penelitian ini 

meliputi 

keluarga dan 

juga perawat. 

Sedangkan 
pada penelitian 

yang peneliti 

lakukan hanya 

berfokus 

terhadap 

pengalaman 

keluarga dalam 

mengawasi 

kepatuhan 

pasien dalam 

meminum obat 

agar tidak 

mengalami 

kekambuhan 

serta sampel 

yang akan 

peneliti tujukan 

hanya kepada 

keluarga 

pasien. 

3. Pengetahuan 

keluarga tentang 

halusinasi 

berhubungan 

dengan kepatuhan 

minum obat pasien 

skizofrenia/Jek 

amidos pardede/ 

(2020)/Jurnal 

penelitian perawat 

profesional/10 

Untuk 

mengetahui 

hubungan 

pengetahuan 

keluarga 

tentang 

skizofrenia 

dengan 

kepatuhan 

menum obat 

pasien 

Halusinasi

, 

kepatuhan 

minum 

obat 

;pengetah

uan 

keluarga:s

kizofrenia 

Metode 

deskriptif  

korelasi    

dengan    

pendekatan 

cross 

sectional/ 

seluruh  

keluarga 

yang 

membawa  

pasien  

Pada penelitian 

Jek amidos 

pardede 

menjelaskan 

mengenai 

seberasa 

paham 

keluarga pasien 

halusinasi 

dalam 

kepatuhan 

minum obat 
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skizofrenia  

berobat ke 

poliklinik 

Rumah 

Sakit Jiwa 

Medan/kue

sioner  

 

 

pasien 

halusinasi serta 

metode pada 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

Sedangkan. 
dalam 

penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan ialah 

mengetahui 

bagaimana 

pengalaman 

keluarga 

sebagai 

pengawas 

kepatuhan 

minum obat 

pasien 

skizofrenia. 

Berbeda 

dengan peneliti 

sebelumnya, 

pada penelitian 

ini peneliti 

akan 

menggunakan 

metode 

kualitatif.  

4. Hubungan antara 

Dukungan 

Keluarga dengan 

Kepatuhan Minum 

Obat pada 

Penderita 

Skizofrenia di 

Wilayah Kerja 

UPTD Puskesmas 

Bojongsari 

Kabupaten 

Purbalingga/Harsit

o et al (2021)/ 

Seminar Nasional 

Penelitian dan 

Untuk 

mengetahui  

hubungan 

antara 

dukungan 

keluarga 

dengan 

kepatuhan 

minum obat 

pada penderita 

skizofrenia di 

Wilayah Kerja   

UPTD 

Puskesmas   

Bojongsari,Ke

Skizofreni

a, 

dukungan 

keluarga, 

kepatuhan 

minum 

obat 

Metode 

observasio

nal 

menggunak

an 

pendekatan 

survey 

cross 

sectional/k

eluarga/kue

sioner/Anal

isa 

univariat 

dan 

bivariat  

Pada penelitian 

Harsito,Arni 

Nur 

Rahmawati,Ma

dyo Maryoto 

menjelaskan 

terkait 

hubungan 

dukungan 

keluarga 

terhadap 

kepatuhan 

mennum obat 

dengan metode 

metode 
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Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat 

(SNPPKM)/7 

 

 

camatan 

Bojongsari,Ka

bupaten   

Purbalingga 

 

 observasional 

menggunakan 

pendekatan 

survey cross 

sectional. 

Sedangkan 

pada penelitian 

yang peneliti 

akan tinjau 

yakni 

pengalaman 

keluarga 

sebagai 

pengawas 

minum obat 

pasien 

skizofrenia 

dengan metode 

kualitatif. 

5. Faktor-faktor yang 

berhubungan 

dengan pasien 

keluarga sebagai 

caregiver pasien 

skizofrenia/(Yunda

ri dan Dewi 

(2018)/ Journal of 

Borneo Holistic 

Health/16 

Untuk 

mengetahui 

faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan peran 

keluarga 

sebagai 

caregiver 

pasien 

skizofrenia 

pasien 

skizofrenia 

Peran 

keluarga, 

Caregiver, 

Pengetahu

an, Sikap 

Metode 

korelasi, 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional/ 

keluarga 

pasien 

skizofrenia 

di 

Poliklinik 

Jiwa RSJ 

Provinsi 

Bali/purpos

ive 

sampling/k

uesioner/ 

uji Rank 

Spearman 

 

Pada penelitian 

A.A. Istri 

Dalem Hana 

Yundari , Ni 

Made Yunita 

Dewi 

menjelaskan 

terkait apa saja 

faktor yang 

bisa 

berhubungan 

dengan pasien 

keluarga 

sebagai 

caregiver 

pasien 

skizofrenia lalu 

alat ukur pada 

penelitian ini 

yakni 

menggunakan 

kuesioner. 

Sedangkan 
pada penelitian 

peneliti yang 

akan 

dilaksanakan 
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yakni 

pengalaman 

keluarga 

sebagai 

pengawas 

kepatuhan 

minum obat 

pasien 

skizofrenia 

dengan 

menggunakan 

alat ukur 

dengan 

pendekatan 

wawancara 

terhadap 

keluarga 

pasien.   

6. Hubungan 

pengetahuan dan 

dukungan keluarga 

dengan tingkat 

kepatuhan minum 

obat pada pasien 

jiwa/Syamson dan 

Rahman 

(2018)/Jurnal 

ilmiah Kesehatan 

pencerahan /8 

Untuk 

mengetahui 

hubungan 

pengetahuan 

dan dukungan 

keluarga 

dengan 

kepatuhan 

minum obat 

pada pasien 

jiwa. 

Kepatuhan 

minum 

obat, 

Pengetahu

an, 

Dukungan 

keluarga 

Deskriftik 

Analitik 

dengan 

menggunak

an  Cross 

Sectional/p

asien 

gangguan 

jiwa/total 

sampling/k

uesioner/A

nalisa 

univariat d

an bivariat 

Pada penelitian 

menjelaskan 

terkait apa saja 

hubungan serta 

pengetahuan 

keluarga terkait 

kepatuhan 

minum obat 

pasien dengan 

menggunakan 

alat ukur 

kuesioner. 

Sedangkan 
pada penelitian 

yang akan 

penelitian 

tujukan 

terhadap apa 

saja 

pengalaman 

keluarga pasien 

selama 

menjaga 

kepatuhan 

minum obat 

pasien serta 

menggunakan 

alat ukur 
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dengan wawan

cara. 

7. 
Eksplorasi 

pengalaman 

keluarga dalam 

perawatan pasien 

skizofrenia di 

Kalimantan 

barat/Mahali et al 

(2019)/Jurnal 

Pendidikan dan 

Praktik 

Keperawatan 

Tanjungpura/17 

 

Untuk 

menganalisis 

dan 

mengeksploras

i pengalaman 

keluarga dalam 

memberikan 

perawatan 

pada penderita 

skizofrenia di 

rumah. 

Fenomeno

logi, 

skizofreni

a, 

pengalama

n 

keluarga, 

perawatan 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan 

fenomena/k

eluarga 

yang 

merawat/pu

rposive 

sampling/w

awancara/a

bstraksi, 

interpretasi

, penarikan 

kesimpulan 

Pada penelitian 

Fathur Mahali, 

Djoko Priyono, 

Ichsan 

Budiharto 

menjelaskan 

terkait dengan 

eksplorasi 

pengalaman 

keluarga dalam 

perawatan 

pasien 

skizofrenia di 

kalimantan 

barat dengan 

menggunakan 

metode 

kualitatif 

dengan 

fenomenologi. 

Sedangkan 

pada penelitian 

yang akan 

peneliti 

lakukan ialah 

menjelaskan 

terkait dengan 

pengalaman 

keluarga 

sebagai 

pengawas 

kepatuhan 

minum obat 

pada pasien 

skizofrenia 

8. 
Hubungan peran 

keluarga dengan 

kepatuhan minum 

obat pasien 

gangguan jiwa  di 

Untuk 

mengetahui 

hubungan 

peran keluarga 

dengan 

kepatuhan 

minum obat 

pasien 

gangguan jiwa 

Kepatuhan 

minum 

obat, 

pasien 

gangguan 

jiwa, 

peran 

keluarga 

Kuantitatif 

dengan 

menggunak

an 

pendekatan 

studi cross 

sectional/k

eluarga 

pasien 

Pada penelitian 

Indrawaty 

Ismail, Muh 

Rhomandoni, 

Makmun Rosid

y menjelaskan 

hubungan serta 

peran keluarga 

keluarga dalam 
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klinik rawat jalan 

rumah sakit jiwa 

daerah 

epura/Ismail et al 

(2021)/ Sentani 

nursing journal/6 

 

di klinik 

rawat jalan Ru

mah 

gangguan 

jiwa/kuesio

ner/univari

at dan 

analisis 

bivariat 

dengan uji 

chi-square 

kepatuhan 

minum obat 

dan juga 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

dengan alar 

ukur 

menggunakan 

kuesioner. 

Sedangkan 

penelitian pada 

peneliti yang 

akan 

laksanakan 

dapat 

menjelaskan 

apa saja 

pengalaman 

keluarga pasien 

dalam 

mengawasi 

minum obat 

pasien 

skizofrenia ini 

dengan 

menggunakan 

metode 

kualitatif 

wawancara. 

9. Hubungan 

dukungan keluarga 

dengan kepatuhan 

minum obat pada 

pasien 

skizofrenia/Nova 

dan Muhammad 

(2020)/jurnal 

ilmiah keperawata

n/11 

Untuk 

mengetahui 

hubungan 

dukungan 

keluarga 

dengan 

kepatuhan 

minum obat 

pada pasien 

skizofrenia di 

wilayah kerja 

Puskesmas 

Kecamatan 

Darul Imarah 

Kabupaten Ace

h  

Skizofreni

a, 

Dukungan 

keluarga 

Deskriptif 

korelatif/pa

sien dan 

keluarga/ 

proportiona

l stratified 

sampling/k

uesioner/an

alisa 

univariat 

dan bivaria

t. 

Pada penelitian 

nova yanti, 

muhammad 

armiyadi 

penelitiannya 

adalah apa saja 

hubungan 

dukungan 

keluaga dengan 

kepatuhan 

minum obat 

pasien dengan 

metode 

kuantitatif. 

Sedangkan 

pada penelitian 
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peneliti yang 

akan di 

jelaskan yakni 

kita dapat 

mengetahui 

dan 

mendapatkan 

cerita 

pengalaman 

keluarga 

sebagai 

pegawas 

minum obat 

pasien 

skizofrenia. 

10. Dukungan 

keluarga 

mempengaruhi 

kepatuhan minum 

obat pasien 

skizofrenia/Santos

o et al 

(2017)/Nursing 

news/8 

Untuk dapat 

mengetahui 

hubungan 

antara 

dukungan 

keluarga 

dengan 

kepatuhan 

minum obat 

pasien 

skiozfrenia 

dukungan 

keluarga, 

kepatuhan 

minum 

obat, 

skizofreni

a 

Metode 

cross 

sectional/k

eluarga 

pasien/inci

dental 

sampling 

kuesioner 

Pada penelitian 

Kristiani Bayu 

Santoso, Farida 

Halis Dyah 

Kusuma,Erlisa 

Candrawati 

menjelaskan 

mengenai 

dukungan 

seorang 

keluarga dalam 

mempengaruhi 

kepatuhan 

minum obat 

suatu pasien 

dengan 

menggunakan 

metode cross 

sectional. 

Sedangkan 

pada penelitian 

yang akan 

peneliti 

laksanakan 

ialah terkait 

dengan 

pengalaman 

keluarga 

sebagai 

pengawas 

kepatuhan 
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minum obat 

pada pasien 

skizofrenia 

dengan 

menggunakan 

metode 

kualitatif 

dengan 

fenomenologi 

D. Tujuan Penelitian   

Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui secara lebih mendalam 

terkait dengan pengalaman keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat 

pasien skizofrenia. 

E. Manfaat Penelitian  

1.  Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait pengalaman keluarga 

sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien skizofrenia, agar 

infomasi yang diberikan dapat diterapkan secara baik dan tepat 

2.  Bagi Kesehatan dan Institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan 

untuk seluruh petugas kesehatan melakukan penyuluhan di rumah pasien 

agar keluarga pasien dapat memahami cara pengawasan minum obat yang 

baik 

3.  Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

pada masyarakat mengenai pengalaman keluarga sebagai pengawas 

kepatuhan minum obat pasien skizofrenia 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Skizofrenia  

1. Pengertian Skizofrenia  

Skizofrenia merupakan suatu gangguan jiwa yang masuk dalam 

golongan yang berat dan juga dapat mempengaruhi suatu pikiran, 

ataupun perasaan dan juga perilaku individual. Skizofrenia merupakan 

salah satu bagian dari gangguan psikosis yang pertama di tandai dengan 

kehilangannya pemahaman terhadap suatu kejadian serta hilangnya pun 

daya titik diri. Skizofrenia ialah suatu cerminan sindroma dengan suatu 

variasi penyebab dan juga perjalanan penyakit, serta jumlah akibat yang 

bergantung terhadap perimbangan terhadap pengaruh genetik, fisik, dan 

sosial budaya. Terhadap gangguan psikosis termasuk juga skizofrenia, 

mampu ditemukan gejala gangguan jiwa berat seperti halusinasi, 

waham, perilaku/sikap yang kacau, dan pembicaraan yang kacau, serta 

gejala negative (Yudhantara dan Istiqomah, 2018). 

Skizofrenia (Schizophrenia) merupakan gangguan yang terdapat 

dalam fungsi otak. Skizofrenia juga satu hal yang dapat memicu begitu 

banyak faktor. Adapun faktor-faktor tersebut yakni dapat melibatkan 

perubahan struktur fisik otak, perubahan struktur kimia otak, dan juga 

adanya perubahan faktor genetik.  Gangguan pemikiran tidak saling 

berhubungan secara logis serta adanya persepsi/perhatian yang 
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mengganjal serta transformasi yang datar ataupun yang tidak sesuai 

dengan yang di inginkan dan juga berbagai gangguan aktivitas motorik 

yang bizzare. Seseorang dengan penyakit skizofrenia atau singkatan 

yang biasa di sebut dengan (ODS) mereka akan menyendiri dari 

keramaian, sering menghayal dengan fantasi mereka sendiri atau yang 

biasa di sebut dengan halusinasi (Yunita et al., 2020). 

2. Penyebab Skizofrenia 

Terdapat empat 4 faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan 

insiden skizofrenia yakni: faktor psikologi, faktor biologis, faktor 

lingkungan, serta faktor genetik (Ruslia, 2020). : 

a. Faktor Psikologi 

Faktor ini dapat berkaitan terkait oleh adanya hambatan 

dalam berpikir, pendapat yang berbeda, keyakinan, membela 

hubungan sosial, kurang mampu dalam membina, munculnya 

delusi serta halusinasi yang abnormal dan juga gangguan afektif. 

b. Faktor Biologis  

1) Komplikasi Saat Lahir 

Jika anak laki-laki menderita skizofrenia yaitu anak 

yang menghadapi adanya komplikasi pada saat melahirkan, 

jika bayi kekurangan oksigen pada saat lahir malah makin 

meningkatkan terkenanya skizofrenia.  
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2) Hipotesis Dopamin 

Dopamin ialah neurotransmitter pertama sudah yang 

diikut sertakan oleh beberapa pasien gejala skizofrenia. 

Beberapa obat antipsikotik ataupun tipikal maupun 

antipikal dapat juga menghalangi reseptor dopamine D2 

serta tercegahnya oleh transmisi sinyal terhadap sistem 

dopaminergic oleh sebab itu gejala psikotik menurun. 

Menurut analisa di atas ditemukan bahwasanya adapun 

gejala penyakit skizofrenia dapat di akibatkan oleh 

hiperaktifitas system dopaminergic  

3) Hipotesis Serotin  

Serotonin bertindak terhadap skizofrenia dikarenakan 

obat antipsikotik atipikal clozapine mengandung afinitas 

dengan reseptor serotonin yang relatif tinggi dibandingkan 

menggunakan reseptor dopamin.  

4) Struktur Otak  

Bagian otak biasanya memperoleh sumber perhatian 

yang cukup banyak ialah sistem limbrik serta ganglia 

basalis. Otak pasien skizofrenia sedikit tidak sama 

dibandingkan dengan otak manusia yang normal lainnya, 

adapun perbedaannya yakni: ventrikel tampak 

melebar,penurunan massa abu-abu serta sebagian daerah 
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dapat meningkatkan ataupun menurunkan aktifitas 

metabolik. 

Pada saat dilakukannya pemeriksaan menggunakan 

mikroskopis dan juga jaringan otak ditemukannya ada 

perubahan terhadap distribusi sel otak yang terlihat pada 

masa prenatal dikarenakan tidak ditemukannya sel gila, 

biasanya timbul pada saat trauma otak pasca lahir. 

5) Infeksi 

Laporan pernah ditemukan mengenai pasien 

skizofrenia yang mengalami perubahan anatomi pada 

susunan saraf pusat. Sebagian peneliti sebelumnya 

mengatakan bahwa jika janin yang telah terinfeksi virus 

kepada pasien trimester kedua akan mengakibatkan 

seseorang menderita skizofrenia 

c. Faktor Lingkungan  

Jika seseorang di asuh dengan keluarga yang salah satu 

anggotanya menderita penyakit skizofrenia ataupun adopsi 

keluarga skizofrenia, serta memiliki teman ataupun kerabat kerja 

yang mengalami skizofrenia desakan hidup akan lebih meningkat 

tinggi kerentanan penyakit skizofrenia. Hal tersebut sebagaimana 

firman Allah Swt dalam QS. Al-Luqman 31/13: 

هُِ قبَلَِ وَإذِِْ بىَُىِّ يعَِظهُُۥ وَهىَُِ لِِبْىهِۦِ نقُْمََٰ ۖ ِ بٱِلّلِِّ تشُْسِكِْ لَِ يََٰ  إنِِّ 

سْكَِ  عَظِيمِ  نظَهُْمِ  ٱنشِّ
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Terjemahnya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 

anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar". 

 

 Kemenag mengungkapkan tafsiran pada ayat ini, bahwa 

ingatlah (wahai Rasul) nasihat Luqman kepada putranya saat dia 

menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan 

sesuatu dengan Allah, karena dengan itu kamu menzhalimi 

dirimu, sesungguhnya syirik benar-benar perbuatan dosa yang 

paling besar dan paling buruk.” 

 Dan sebagaimana HR. At-Tirmidzi yang berbunyi: 

جُلُُ  يُخْالِلُُ مَنُْ أحََدُكُمُْ فَلْيَنْظُرُْ خَليِْلِهِ، دِيْنُِ عَلىَ الرَّ

Artinya: “Seseorang di atas agama sahabatnya, hendaknya salah 

seorang dari kalian melihat siapa yang hendak ia jadikan 

sahabatnya” 

 

Di sisi lain, Allah menjelaskan bahwa memiliki hubungan 

pertemanan di dunia menjadi sangat penting, karena menjadi 

salah satu langkah dan ikhtiar yang seharusnya dilakukan dalam 

rangka mempersiapkan kehidupan di akhirat. Ketika masih di 

dunia dan salah dalam memilih teman yang justru mengajak pada 

keburukan dan semakin menjauhkan diri dari Allah, maka hanya 

akan menjadikan penyesalan di akhirat nanti. 

d. Faktor Genetik 
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Fakta jika pasien skizofrenia dapat diturunkan secara 

genetik yakni 1% dari anggota umum, namun 10% terhadap 

keluarga yang juga memiliki kaitan,Adapun keluarga tingkat 

pertama seperti kedua orang tua,saudara kandung dengan 

skizofrenia. Namun keluarga pada tingkat kedua seperti paman, 

bibi, kakek nenek, dan sepupu yang seringkali menetap dengan 

populasi yang umum. Sementara itu, kembar yang identicnya 

40%-60% dapat beresiko mengalami skizofrenia, tetapi jika 

kembar dizigotik itu dapat mencapai angka 12%. Dapat di 

katakan jika faktor keturunan memiliki efek yang mempercepat 

faktor oencetus seperti penyakit stress psikologis 

3. Jenis-Jenis Skizofrenia  

Adapun jenis dari penyakit pasien skizofrenia terbagi menjadi 7 

jenis, (Isnawati, 2020): 

a. Skizofrenia Paranoid  

Jenis ini paling konsisten dan biasa di temukan. Pada jenis 

ini biasanya terjadi belakangan dibandingkan dengan jenis yang 

lainnya. Gangguan yang muncul pun cukup bertahan, pasien 

biasanya tidak koperatif serta sulit dalam berkomunikasi, pasien 

agresif, marah, atau ketakutan namun pasien jarang 

menampakkan disorganisasi. Waham dan halusinasi sudah marak 

terjadi di masyarakat sedangkan pada afek dan perbincangan tidak 

terpengaruh sama sekali.  
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Skizofrenia paranoid ialah gejala yang dominan seperti 

waham, delusi ataupun, halusinasi pendengaran. Waham pada 

umumnya seperti waham kejar (semisal yakin akan orang yang 

berada di sekitarnya itu akan berbuat jahat pada dirinya) dan 

waham besar (semisal menyakini jika dirinya manusia pilihan 

Allah yang punya kemampuan khusus). 

b. Skizofrenia Hebefrenik  

Jenis ini secara perlahan-lahan atau sub akut dan biasanya 

terkena pada masa-masa remaja yang menginjakkan usia 15-25 

tahun. Gejala yang biasanya terjadi semisal gangguan proses 

berpikir, gangguan rasa ingin mau, dan timbulnya 

depersonalisasi/double personality. Gangguan psikomotor 

semacam mannerism, perilaku semacam anak-anak yang sering 

dilakukan oleh pasien skizofrenia hebefrenik, waham serta 

halusinasi. 

Skizofrenia hebefrenik yakni gejala yang muncul seperti 

pembicaraan yang tidak jelas,perilaku kaca seperti asosiasi 

longgar.  

c. Skizofrenia Katatonik 

Jenis ini biasanya terkena pada usia 15-30 tahun serta 

biasanya dalam fase akut, didahului oleh rasa stress yang 

dirasakan. Biasanya pasien mempunyai 1 dari sekian bentuk 

katatonik, semacam stupor katatonik/mutisme yakni pasien tidak 
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merespon dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan pasien 

sadar terkait hal yang berlangsung di sekitarnya, sikap negative 

dari katatonik ini biasanya pasien melawan atas semua perintah 

yang berikan oleh pasien merasa malas untuk menggerakkan 

badannya rigiditatas katatonik yakni pasien sangat kaku, postur 

katatonik yakni pasien melindungi posisi yang tidak seperti dia 

lakukan. 

Skizofrenia katatonik yakni jenis yang di tandai dengan 

terdapatnya 2 gejala semisal: ketiadaan gerak serta pergerakan 

yang sangat berlebihan tanpa tujuan yang jelas. 

d. Skizofrenia tidak terinci  

Skizofrenia tidak terinci ialah melaksanakan kriteria 

diagnosa skizofrenia tetapi juga tidak dapat melaksanakan kriteria 

diagnosa subtype paranoid,hebephrenic serta katatonik.  

Pasien terkena halusinasi,waham,dan gangguan psikosis 

aktif yang terlihat ataupun dapat memenuhi kriteria pasien 

skizofrenia namun tidak perlu masuk dalam golongan pada type 

paranoid, katatonik, hebefrenik, residual, serta depresi setelah 

skizofrenia. 

e. Depresi setelah skizofrenia  

Jenis ini mengandung depresi yang berproses dengan waktu 

yang cukup lama serta munculnya skizofrenia. Sebagian penyakit 

skizofrenia tetap berada namun tidak dominan terkait gambaran 
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klinis. Gangguan ini seperti gejala positif/negative (namun 

biasanya pada gejala negative) diagnosa pasien yang mengalami 

skizofrenia berlangsung 12 bulan terakhir, sebagian gangguan 

skizofrenia masih ada serta gangguan depresi yang nampak dan 

cukup menganggu. 

f. Skizofrenia Residual  

Jenis skizofrenia residual ini termasuk dalam golongan tipe 

skizofrenia yang ditandakan hilangnya waham, halusinasi, 

pembicaraan yang kacau serta perilaku yang kacau /katatonik 

yang muncul tetapi dikemukakan bahwasanya gangguan tetap 

berlanjut yang diindikasikan dengan munculnya gejala yang 

negative. 

g. Skizofrenia Simplek 

Jenis skizofrenia simpleks ini merupakan diagnosa yang 

cukup rumit dibuat secara harus meyakinkan dikarenakan adanya 

bergantung pada pemastian perkembangan yang berlanjut 

perlahan demi perlahan, progresif dari suatu gejala “negative” 

yang identik dari pasien skizofrenia residual tanpa riwayat 

halusinasi, waham, dan disertai dengan adanya modifikasi seperti 

perilaku seorang yang bermanifestasikan sebagai hilangnya minat 

yang cukup monoton, kemalasan serta dia menarik diri dari 

keramaian. 
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Berdasarkan hasil dari observasi dan pertanyaan terhadap 

keluarga pasien yang dapat di simpulkan munculnya penyebab 

gejala skizofrenia ialah dipengaruhinya dengan adanya faktor 

genetik, lingkungan psikologis dan supranatal.  

 

4. Pengobatan Skizofrenia  

Menurut (Yunita, 2020) pengobatan skizofrenia terdiri dari dua 

macam, yaitu: 

a. Psikofarmaka 

Obat antipsikotik yang beredar dipasaran dikelompokkan menjadi 

2, yaitu: 

1) Antipsikotik Generasi Pertama (APG I) 

APG I bertugas memblok reseptor D2 dimesolimbik, 

mesokortikal, nigrostriatal dan tuberoinfundibular 

sehingga dapat dengan sigap menurunkan gejala positif  

tetapi, dalam penggunaan APG 1 dalam rentan waktu yang 

panjang memberikan dampak efek samping seperti 

gangguan ekstrapiramidal, pengembangan kadar prolactin 

yang dapat mengakibatkan disfungsi seksual atau kenaikan 

berat badan dan dapat memacu gejala negatif serta kognitif. 

Serta efek samping yang lain dari APG 1 yakni 

antikolinergik semacam mulut terasa kering, penglihatan 

buram, adanya kendala miksi, adanya kendala defekasi dan 
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juga hipotensi. Obat pada APG I di kelompokkan atas dasar 

2 yakni: 

a) Kemampuan yang berkembang serta dosis yang 

minim ataupun dosis yang pas dengan takaran 10 mg 

seperti: Trifluoperazine, Fluphenazine, Haloperidol 

dan Pimozide. Obat tersebut diperlukan guna 

melampaui sindrom psikosis atas gejala dominan 

apatis, menjauh dari keramaian, hipoaktif, waham dan 

halusinasi.  

b) Kemampuan yang menurun serta dosis yang 

kurang ataupun dosis yang pas dengan takaran  

50 mg seperti: Chlorpromazine dan Thiondanize 

dipakai oleh pasien yang mengalami gelisah, 

keaktifan yang berlebihan serta adanya kesulitan 

dalam tertidur (Morissan, 2019). 

2) Antipsikotik Generasi Kedua (APG II) 

APG II dikenal sebagai Seotonin Dopamin Antagonis 

(SDA) atau antipsikotik atipikal. Bekerja melewati jaringan 

serotonin dan dopamine terhadap ke empat jalur dopamine 

di otak serta pada akhirnya mengakibatkan menurunnya 

efek samping extrapyramidal dan keefektifan dalam 

menangani gejala-gejala negatif. Obat yang tersaji  dalam 

kelompok ini ialah Clozapine, Olanzapine, Quetiapine dan 
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Risperidon. Dalam melaksanakan pengaturan dosis perlu 

mempertimbangkan: 

a) Onset efek primer (efek klinis) : 2-4 minggu 

b) Onset efek sekunder (efek samping): 2-6 minggu 

c) Waktu parah: 12-24 jam (pemberian 1-2x/hari). Dosis 

pagi dan malam mungkin berbeda (pagi kecil, malam 

besar) agar tidak dapat mempengaruhi kualitas hidup 

pasien. 

d) Obat antipsikosis long acting: Fluphenazine deconate 

25mg/cc atau haloperidol deconous 50mg/cc, IM 

untuk 2-4 minggu. Bermanfaat untuk pasien yang 

mengalami kesulitan dalam minum obat untuk terapi 

pemelihara terapi psikososial 

Ada beberapa metode yang dapat dilakukan antara 

lain : 

1) Psikoterapi individual 

2) Terapi suportif 

3) Sosial skill training 

4) Terapi okupasi 

5) Terapi kognitif dan perilaku (CBT) 

6) Psikoterapi kelompok 

7) Psikoterapi keluarga  

Sebagaimana QS. At-Tahrim 66/ 6 berbunyi: 
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َٰٓأيَُّهَب اِ  ءَامَىىُاِ  ٱنرِّيهَِ يََٰ  وَٱنْحِجَبزَةُِ ٱنىبّسُِ وَقىُدُهبَ وبَزًا وَأهَْهيِكُمِْ أوَفسَُكُمِْ قىَُٰٓ

ئكَِت ِ عَهيَْهبَ
َٰٓ  يؤُْمَسُونَِ مَب وَيَفْعَهىُنَِ أمََسَهمُِْ مَبَِٰٓ ٱلّلَِّ يعَْصُىنَِ لِّ شِدَادِ  غِلََظ ِ مَهََٰ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, 

dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. 

 Kemenag mengungkapkan tafsiran pada ayat ini, Wahai orang-

orang yang membenarkan Allah dan RasulNya serta melaksanakan 

Syariatnya, lindungilah diri kalian dengan melaksanakan apa yang 

Allah perintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang Allah 

larang dari kalian, serta lindungilah keluarga kalian dengan apa yang 

dengannya kalian melindungi diri kalian dari api neraka yang bahan 

bakarnya adalah manusia dan batu. Yang menyiksa penghuninya 

adalah para malaikat yang kuat dan keras dalam perlakuan mereka. 

Mereka tidak menyelisihi perintah Allah, sebaliknya mereka 

senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. 

B. Konsep Kepatuhan Minum Obat  

1. Pengertian Kepatuhan Meminum Obat  

Kepatuhan dalam meminum obat ialah, dimana seorang pasien 

dapat melakukan ataupun menerapkan tindakan pengobatan yang 

diusulkan oleh dokter ataupun beberapa perawat yang telah merawat 

pasien tersebut sebelumnya. Dalam kepatuhan meminum obat merupakan 

suatu hubungan pendekatan yang lebih mudah dalam pencegahan 

kekambuhan yang akan terjadi dikemudian hari. Kepatuhan ialah sejauh 
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mana sikap orang sesuai terhadap anjuran dari pemberi pelayanan tenaga 

medis, serta mengikut sertakan diet dan dapat melakukan beberapa 

perubahan gaya hidup. Adherence ialah dapat memperlihatkan sikap 

kolaborasif pasien terhadap pengobatan (Adriani, 2022). 

Kepatuhan dalam meminum obat pun dapat menjadi awalan agar 

dapat sampai dengan kata sembuh secara optimal. Beberapa ahli 

berpendapat pasien skizofrenia cuman bisa meminum 51-70% obat yang 

mereka miliki. Adapun faktor yang bersangkutan dalam ketidakpatuhan ini 

ialah insight yang cukup buruk serta adanya ketidaksadaran terhadap 

penyakit, timbulnya beberapa efek samping, semisal berat badan yang 

meningkat, sedasi, ataupun adanya timbul rasa takut terkait efek dari obat 

,efekasi yang minim terhadap gejala yang tetap, serta keyakinan medikasi 

yang tidak lagi diperlukan karena dalam masa perbaikan gejala (Maramis, 

2022).  

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Minum obat  

Menurut Susmiati (2021) di temukan 4 faktor yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan minm obat: 

a. Keyakinan serta perilaku mandiri 

Beberapa di dapatkan ahli psikologi yang dapat menyelidiki 

mengenai hubungan terkait pengukuran kepribadian serta perilaku. 

Beberapa data terkait kepribadiaan secara cepat serta dapat 

membedakan cluster yang patuh dengan yang gagal. Pasien yang tidak 
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patuh ialah pasien yang lebih mudah merasakan depresi, kurang 

perhatian mengenai dirinya, memiliki tingkatan ego lemah. 

b. Pemahaman tentang instruksi  

Jika pasien mengalami salah paham instruksi dalam meminum 

obat, maka tidak seorang pun yang dapat mengikuti ataupun 

mempercayai akan aturan tersebut. Beberapa penelitian tersebut 

mengatakan 60% responden yang di wawancarai setelah berbincang 

dengan dokter pasien tersebut mengalami kesalah pahaman terkait 

dengan instruksi yang telah dikatakan. Hal tersebut dapat disebabkan 

adanya kegagalan tenaga kesehatan terkait hal yang diberikan informasi 

secara lengkap dan jelas, serta adanya penggunaan kata yang pasien 

tidak paham. 

c. Kualitas interasi tenaga kesehatan serta pasien 

Hal ini merupakan penting dalam mengemukakan penyampaian 

kepatuhan itu seperti apa serta dapat meningkatkan interaksi yang baik 

terhadap tenaga kesehatan dan pasien hal tersebut dapat bernilai positif 

dan rasa umpan balik yang tepat setelah pasien telah mendapatkan 

informasi mengenai diagnosis, pasien juga membutuhkan penyuluhan 

ataupun penyampaian yang jelas tentang kesehatan ataupun kondisinya 

di saat ini misal apa saja yang dapat menyebabkan ini terjadi serta hal 

apa ataupun aktivitas apa yang mereka akan lakukan setelah 

mengetahui semuanya terkait dengan kondisinya. 

d. Isolasi sosial dan keluarga 
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Faktor ini dapat mempengaruhi faktor yang sangat menonjol 

dalam menemukan keyakinan serta nilai Kesehatan individual yang 

menentukan program pengobatan yang bisa mereka terima. Keluarga 

pun dapat memberi dukungan ataupun keputusan terhadap perawatan 

dari anggota yang mengalami sakit. 

3. Strategi meningkatkan kepatuhan minum obat  

Berdasarkan (Susmiati, 2021). Hal yang dapat meningkatkan 

strategi agar dapat meningkatkan kepatuhan minum obat yakni: 

1) Meningkatkan kontrol diri 

Dalam hal ini pasien harus taat serta meyakinkan dirinya 

dalam masa pengobatan ini, dikarenakan jika sudah timbulnya 

rasa ingin kontrol diri maka pasien akan makin semangat serta 

tingkat kepatuhannya pun ikut meningkat. Kontrol diri dalam 

hal ini dapat melibatkan kontrol berat badan,kontrol kepatuhan 

minum obat serta makan dan juga emosi  

2) Meningkatkan efikasi diri  

Efikasi diri dapat dipercaya dengan timbulnya predictor 

yang penting dalam kepatuhan itu sendiri. Jika pasien dapat 

percaya terhadap diri mereka sendiri agar mampu patuh dalam 

pengobatan yang kompleks akan lebih efektif dilakukannya. 

3) Menggali informasi terkait pengobatan 

Biasanya pasien mengalami kekurangan informasi yang 

mengakibatkan mereka harus mencari informasi terkait obat 
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yang diberikan serta pengetahuan pasien terhadap kepatuhan 

meminum obat, biasa pasien mencari tau melalui berbagai 

sumber misal media cetak,internet,ataupun poster dari rumah 

sakit. Pasien harusnya dapat memahami terkait penyakit serta 

obat yang mereka konsumsi.  

4) Meningkatkan monitoring diri  

Pasien hendaknya dapat melakukan monitoring secara 

mandiri, dikarenakan dengan melakukan monitoring secara 

mandiri dapat lebih memahami mengenai kondisi diri mereka 

sendiri semisal tensi,gula,ataupun asam urat. 

4. Hambatan Kepatuhan Minum Obat  

MD.,Brown T Marie (2016). Mengemukakan bahwa terdapat 

beberapa hambatan dalam kepatuhan pasien minum obat, antara lain yakni:  

a) Hambatan Menurut Pasien  

- Ketidakpercayaan 

Penentu dari ketidakpercayaan ini termasuk dengan kurangnya 

kesinambungan perawat dan juga dokter, adanya kurang informasi 

dalam lingkup medis. Jika ketidakpercayaan meningkat, maka dapat 

meminimalisirkan pengetahuan pasien serta dapat berdampak negatif 

pada kepuasan pasien  

- Informasi medis yang bertentangan  

Terdapat lebih dari 80% pasien menerima informasi yang 

bertentangan dengan dokter, media ataupun internet, sehingga 
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kepatuhan pasien menurun. Salah satu contoh halnya yakni ketika 

menelusuri kalimat vaksinasi di web, maka hasil dari penelusuran 

tersebut mangatakan 70% temuan adalah antivaksinasi, maka 30% 

ditemukan rendahnya kepatuhan dikarenakan mengkhawatirkan 

rekomendasi dari vaksinasi. Banyaknya muncul temuan dari media 

ataupun internet yang mengatakan efek samping yang cukup 

panjang, sehingga dapat mengakibatkan kematian. Akibatnya 

membuat pasien bingung dan takut menjadi vaksinasi. 

- Takut efek samping  

Beberapa pasien merasakan takut jika meminum obat-obatan 

berbagai macam dibandingkan dengan obat-obatan tradisional yang 

tidak perlu untuk di minum. Ketika pasien kurang mendapatkan 

informasi ataupun ketidakpastian mengenai resiko serta manfaat dari 

obat, hal ini tidak mengherankan jika pasien tidak patuh dalam 

meminum obatnya.  

- Kelupaan  

Lupa dalam meminum obat merupakan alasan yang cukup umum 

dalam lingkup ketidakpatuhan. Namun didapatkan hanya 30% dari 

ketidakpatuhan minum obat. Adapun jenis kelupaan pasien beberapa 

dikarenakan dengan pekerjaan yang padat, tekanan hidup yang berat 

sehingga memerlukan intervensi yang berbeda dari pasien dengan 

gangguan kognitif ringan.   

b) Hambatan menurut tenaga kesehatan 
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- Tidak menyadari ketidakpatuhan pasien 

Dokter dapat memantau proses rekonsiliasi obat yang dapat 

mengetahui ketidakpatuhan serta hambatan pasien dalam meminum 

obat. Beberapa dokter mempertanyakan kepada pasien mengenai 

kepatuhan pengobatan agar pasien dapat mengungkapkan obat yang 

terlewat ataupun dosis obat. 

- Kegagalan berkomunikasi  

Pada saat dokter meresepkan obat biasanya terdapat kegagalan 

komunikasi penting tentang penggunaan obat kepada pasien, biasanya 

dokter mendiskusikan efek samping, dosis obat ataupun waktu minum 

obat pasien namun ada beberapa dokter tindak mendiskusikannya 

terlebih dahulu. 

C. Konsep Keluarga 

1. Pengertian Keluarga 

Keluarga adalah elemen yang paling mendasar dalam tata kehidupan 

di masyarakat. Jika perlakuan keluarga di masyarakat baik, maka baik pula 

tatanan kehidupan keluarga. Serta diharapkan keluarga dapat menjadi 

tempat berlindung dari anggota keluarga dan dapat mencurahkan rasa 

kasih sayang agar dapat insan di dalam keluarga seakan berada di dalam 

surga kedamaian “baiti jannati”. (Zaelani, 2021) 

Hal ini sebagaimana atas firman Allah swt dalam Qs. An-Nahl 16/72 

yang berbunyi:  
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جًب أَوفُسِكُمِْ مِّهِْ نَكُم جَعَمَِ وَٱلّلُِّ جِكُم مِّهِْ نَكُم وَجَعَمَِ أَشْوََٰ  بىَيِهَِ أَشْوََٰ

تِِ مِّهَِ وَزَشَقَكُم وَحَفَدَةًِ ِ ٱنطّيِّبََٰ  ۖ طِمِِ   همُِْ ٱلّلِِّ وَبىِعِْمَتِِ يؤُْمِىُىنَِ أَفَبٱِنْبََٰ

 يكَْفُسُونَِ

 

Terjemahnya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu 

sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan 

cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah 

mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" 

 

Kemenag mengungkapkan tafsiran pada ayat ini, yakni Allah 

menciptakan istri-istri dari jenis kalian supaya jiwa kalian tentram bersama 

mereka, dan Dia menciptakan dari istri-istri itu yakni anak-anak dan dari 

keturunan mereka cucu-cucu. Dan Dia memberikan rezki kepada kalian 

berupa makanan-makanan yang baik-baik dari jenis buah-buahan, biji-

bijian dan daging-daging dan lain sebagainya. Apakah terhadap kebatilan 

dari tuhan-tuhan sekutu mereka beriman sedang mereka mengingkari 

nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya, dan tidak bersyukur 

kepadaNya.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009, 

keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang beranggotaan dari 

suami,istri atau suami,istri serta anaknya atau ayah dan anaknya ataupun 

ibu dan anaknya. Adapun maksud dalam pengertian anak di atas yakni 

anak yang belum menikah. Namun apabila jika anak telah menikah dan 

tinggal bersama suami/istri serta anak-anaknya, maka anak tersebut sudah 
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memiliki keluarga tersendiri (keluarga baru). (Nies.,A.,Mary & Melanie 

Mcewen,2019) 

2. Fungsi Keluarga  

Keluarga dalam sepanjang perkembangannya memiliki beberapa 

fungsi tradisional yang telah diketahui. Menurut Setyawan (2019) terdapat 

lima fungsi yakni :  

a. Fungsi Afektif (the effective function) 

Peran keluarga dapat memandu sesuatu agar dapat mempersiapkan 

anggota keluarga berkomunikasi dengan yang lain. Fungsi ini   

diperlukan untuk peningkatan individu dan psikososial anggota 

keluarga. 

b. Fungsi Sosialisasi dan Tempat Bersosialisasi (socialization and social 

placement function) 

Peran keluarga dalam hal ini untuk meningkatkan dan melatih anak dalam 

kehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk   berinteraksi 

dengan orang lain di luar rumah. 

c. Fungsi Reproduksi (the reproductive function) adalah untuk 

mempertahankan generasi serta memperkuat kelangsungan keluarga 

d. Fungsi Ekonomi (the economic function) 

Peran keluarga dalam hal ini adalah agar dapat melengkapi keperluan 

keluarga secara ekonomi serta tempat pengembangan kemampuan 

individu meningkat penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga.  

e. Fungsi Perawatan/Pemeliharaan Kesehatan (the health care function) 
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Peran keluarga dapat menjaga status kesehatan anggota keluarga agar 

produktivitas yang tetap meningkat. Fungsi ini berkembang sebagai 

tugas keluarga di bidang Kesehatan 

3. Tipe Keluarga 

  Menurut Alfianto et al (2022) tipe keluarga terbagi menjadi 2 unsur 

yakni: 

 

a. Tipe Keluarga Tradisional  

1) Keluarga yang terdiri dari ayah,ibu serta anak 

2) Orang tua tunggal, seperti adanya perecraian ataupun kematian 

3) Dewasa yang tinggal sendiri di dalam rumah 

4) Keluarga besar yang di dalamnya terdapat kumpulan keluarga inti 

dan lainnya  

5) Pasangan lansia yang tinggal bersama dan memiliki rumah sendiri 

6) Keluarga yang mempunya keluarga lain dalam 1 rumah, namun 

masih menggunakan layanan yang sama  

b. Tipe Keluarga Non Tradisional  

1) Keluarga dengan orang tua dan anak yang belum saling terikat 

pernikahan 

2) Orang dewasa yang tinggal bersama, mayoritas orang tersebut 

tinggal seperti pekerja yang kontrak bersama  

3) Kumpulan orang sesame jenis (Gay/Lesbian) yang tinggal bersama 

4) Kumpulan orang yang tanpa adanya ikatan pernikahan,namun telah 1 
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rumah 

5) Kumpulan beberapa orang ataupun pasangan yang tinggal dalam 

satu tempat sepert kelompok sosial anak  

4. Peranan Keluarga  

Keluarga mempunyai peran dalam melihat perilaku, karakteristik 

dan akitivitas yang bermakna dengan beberapa anggota lokasi ataupun 

situasi tertentu. Peran pribadi sebuah keluarga dilandaskan terhadap 

harapan serta pola perilaku keluarga,kelompok dan masyarakat. 

(Alfianto,2022). 

Peran keluarga dalam mengawasi kepatuhan minum obat pasien 

skizofrenia yakni dengan memberikan dukungan dengan cara menemani 

pasien berobat ataupun checkup di rumah sakit ataupun di puskesmas, 

mengingkatkan terkait dengan obat yang harus diminum oleh pasien, dan 

memberikan makan serta nutrisi yang cukup. (Jufrizal,2016) 

5. Tugas Kesehatan Keluarga  

 Menurut Susanto, (2022) Terdapat 5 tugas kesehatan keluarga 

yaitu, sebagai berikut: 

a. Mengenal masalah kesehatan keluarga 

 

Kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang tidak dapat 

terabaikan karena Kesehatan. Kesehatan merupakan sumber daya dalam 

keluarga. Orang tua perlu mengenal keadaan kesehatan dan perubahan- 

perubahan yang dialami oleh setiap anggota keluarga. Perubahan sekecil 

apapun yang dialami anggota keluarga secara tidak langsung menjadi 
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perhatian orang tua/keluarga 

b. Memutuskan tindakan yang tepat untuk keluarga 

 

Tugas ini merupakan upaya keluarga yang utama untuk 

mencari dan mendapatkan pertolongan yang tepat sesuai dengan 

masalah kesehatan keluarga, termasuk dengan memutuskan untuk 

menentukan tindakan keluarga. Tindakan kesehatan yang dilakukan 

oleh keluarga diharapkan tepat agar masalah dalam Kesehatan 

keluarga dapat dikurangi atau bahkan teratasi. Jika keluarga 

mempunyai keterbatasan dapat meminta bantuan kepada orang di 

lingkungan sekitar keluarga agar dapat memperoleh bantuan. 

c. Merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan 

 

Seringkali keluarga telah mengambil tindakan yang tepat dan 

benar, tetapi keluarga memiliki keterbatasan yang telah diketahui 

oleh keluarga sendiri. Jika demikian, anggota keluarga yang 

mengalami gangguan kesehatan perlu memperoleh tindakan lanjutan 

atau perawatan lanjut agar masalah yang lebih parah tidak akan  

terjadi. Perawatan dapat dilakukan di institusi pelayanan kesehatan 

atau di rumah apabila keluarga telah memiliki kemampuan 

melakukan tindakan untuk pertolongan pertama terhadap keluarga 

yang sakit.  

d. Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga 

 Dalam memodifikasi lingkungan keluarga, sama seperti pentingnya 

kebersihan keluarga, yang dimana usaha keluarga dalam mencegah 
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penyakit, kebersamaan antar anggota keluarga terhadp mengelola 

lingkungan keluarga baik internal maupun eksternal. Sehingga akan 

mempengaruhi Kesehatan keluarga 

e. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitarnya bagi keluarga 

 Keluarga dapat menggunakan pelayanan kesehatan yakni dengan 

menggunakan sarana pelayanan kesehatan, namun sebelum mendapat 

keluarga wajib mengetahui keberadaan fasilitas kesehatan sehingga 

mendapatkan keuntungan menggunakan fasilitas kesehatan.  

 

6. Dukungan Keluarga  

Dukungan keluarga merupakan dukungan penting terhadap kepatuhan 

minum obat pada pasien skizofrenia yakni dengan pemberian nasehat ataupun 

informasi, bantuan tindakan ataupun materi yang akan di ajarkan dapat 

membuat pasien skizofrenia merasa diperhatikan sehingga akan dapat 

meningkatkan motivasi terhadap pasien agar dapat patuh terhadap program 

pengobatannya. (Setyaji et al., 2020) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dimana 

menurut (Setiawan, 2018) penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian 

yang dilakukan secara ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan 

menggambarkan suatu fenomena secara natural. Penelitian kualitatif ini 

terdiri dari beberapa desain penelitian diantaranya desain pertama, 

penelitian fenomenologi yang merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan cara mendeskripsikan suatu objek atau fenomena yang kemudian 

dituangkan dalam sebuat tulisan bersifat naratif serta bertujuan untuk 

memperoleh intisari pengalaman hidup suatu individu. Kedua, kualitatif 

grounded theory, sebuah penelitian yang menggunakan batasan-batasan 

tertentu terhadap perkembangan suatu ilmu terutama teori-teori baru, yang 

kemudian dijadikan solusi untuk mencari teori baru dari pengalaman di 

lapangan. Namun teori-teori tertentu harus berdasarkan fakta dan 

kredibilitas dari peneliti. Ketiga, kualitatif etnografi adalah sebah 

penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan interpretasi dari nilai-

nilai, sikap, tingkah laku, kepercayaa, bahasa dan kebudayaan dalam suatu 

kelompok masyarakat. (Setiawan, 2018) 

    Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menggunakan metode 

kualitatif dengan desain fenomenologi agar bisa mendapatkan informasi 
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yang berfokus terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan. Pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan 

keluarga pasien sebagai informan. Adapun data pada penelitian ini juga di 

kumpulkan dengan cara mewawancarai secara langsung terhadap keluarga 

pasien pasien yang anggota keluarganya mengalami skizofrenia. 

B. Tempat dan waktu penelitian  

    Penelitian telah dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas samata 

Kab.Gowa pada bulan Mei tahun 2023. 

C. Populasi dan sampel  

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini memfokuskan ke keluarga pasien 

yang mempunyai 1 anggota keluarga dengan penyakit skizofrenia di 

wilayah kerja puskesmas samata Kab.Gowa 

2. Sampel 

    Pada penelitian kualitatif, peneliti sudah memasuki tahap dalam 

melaksanakan observasi serta mewawancarai orang-orang yang 

sekiranya tau mengenai situasi sosial tersebut. Dalam masa 

penentuan data terhadap orang yang kita wawancarai dapat dilakukan 

secara purposive sampling (Hermawan, 2019). Menurut Sugiyono 

(2019) purposive sampling merupakan salah satu teknik pengambilan 

data melalui sebuah pertimbangan juga. Pertimbangan tersebut dapat 

menentukan pilihan sumber data yang akan di gunakan dalam 

populasi yang di butuhkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan serta 
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adanya masalah penelitian maka harus berpatokan dengan hasil 

kriteria inklusi dan eksklusi yaitu: 

    Kriteria Inklusi 

1. Keluarga yang tinggal serumah dengan pasien skizofrenia  

2. Berperan dalam mengawasi pasien pada saat meminum obat  

3. Keluarga pasien yang memiliki pengalaman terhadap 

kepatuhan minum obat pasien 

Kriteria Eksklusi  

1. Tidak memantau kepatuhan pasien dalam meminum obat  

2. Keluarga pasien yang tidak memiliki pengalaman dalam 

mengawasi pasien meminum obat  

3. Keluarga pasien yang memiliki keterbatasan dalam 

berbicara 

D. Pengumpulan data  

1. Sumber data  

 Data primer dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber penelitian yakni dari keluarga pasien yang saat ini 

mengawasi pasien skizofrenia serta memperhatikan obatnya   

2.  Metode pengumpulan 

  Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara secara langsung terhadap keluarga pasien yang anggota 

keluarganya mengalami penyakit skizofrenia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Samata Kab. Gowa. Dengan metode wawancara ini adapun 



44 
 

 
 

komunikasi tanya jawab terhadap informan (keluarga pasien) makin lebih 

fleksibel. Dan juga saya sebagai pewawancara dapat mengetahui respon 

serta ekspresi informan (keluarga pasien) secara langsung, dan biasanya 

dengan memperhatikan lawan bicara dapat menggali informasi dan 

mengenali konteks dalam makna dari informasi tersebut dari informan 

(keluarga pasien) (Sugeng, 2020). 

Pada teknik wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan 

data yang biasanya di gunakan pada peneliti yang mengarah ke metode 

kualitatif dengan tujuan menggali informasi sedalam mungkin dari 

informan, dan juga teknik wawancara ini pada umumnya dapat 

digunakan jika peneliti memerlukan jenis pengumpukan data yang 

matang berterkait dengan pendapat,sikap,pengalaman, pemikiran serta 

perasaan dan juga sejenisnya dari subjek yang di teliti (Sugeng, 2020). 

3. Proses Dan Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini legal secara administrasi berdasarkan surat 

keterangan layak etik dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UIN Alauddin Makassar dengan No.C.147/KEPK/FKIK/V/2023 dan 

juga izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat  

16387/S.01/PTSP/2023 dan diteruskan kepada Dinas Penanaman Modal 

dan pelayanan Terpadu satu pintu kabupaten Gowa dengan nomor surat 

503/560/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2023 serta tercantum dalam 

lampiran penelitian  
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Penelitian merupakan bagian dari sebuah rangkaian aktivitas yang 

sistematik, dilakukan dengan cara-cara tertentu baik mempelajari, 

mengkaji, menelusuri maupun menyelidiki atau memperoleh suatu 

permasalahan untuk menemukan jawaban dan proses penyelesaian (Djaali, 

2020). Tahap awal pada penelitian ini yakni menetapkan informan yang 

nantinya akan di wawancara.  Jumlah  informan pada penelitian kualitatif 

tidak sebanyak pada penelitian kuantitatif, Adapun target informan pada 

penelitian ini sebanyak 5 informan namun jika sudah mewawancarai 

informan sebanyak 3 dan jawaban sudah jenuh mana penelitian di 

hentikan. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif tidak mengenal 

adanya sample minimum (sample size) dan lebih sering menggunakan 

jumlah sample yang lebih kecil. Bahkan pada kasus tertentu, penelitian 

kualitatif hanya memerlukan 1 informan saja.  

        Pada penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017) mengatakan 

bahwa di dalam penelitian kualitatif, kenaikan sampel atau informan dapat 

diberhentikan jika jawaban atau data yang didapatkan konsisten sama atau 

datanya sudah jenuh. Wawancara yang dilakukan dengan informan lama 

dan informan baru tidak dapat memberikan jawaban atau informasi baru 

maka penelitian dianggap telah selesai. Berikut beberapa tahap atau 

prosedur yang terdapat pada penelitian kualitatif, yaitu : 

1. Tahap Deskripsi 

Pada proses penelitian kualitatif, peneliti atau pengumpul data 

berkewajiban untuk menguraikan apa yang dilihat dengan mata 
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kepalanya sendiri, yang peneliti rasaka, dan dengarkan serta masalah-

masalah yang ditanyakan kepada informan yang turut andil dalam suatu 

penelitian. Berdasarkan dari data yang telah didapatkan meskipun 

datanya beragam macam, banyak dan tidak sistematis secara pasti, 

peneliti harus mengetahui informasi yang didapatkannya. 

2. Tahap Reduksi/Fokus 

Pada step ini, semua informasi yang telah diperoleh di step 

pertama akan dilakukan pengurangan data oleh peneliti dan hanya 

berpusat pada masalah tertentu. Selain itu, peneliti juga patut 

menyeleksi data dengan cara memilah mana saja yang termasuk data 

yang memukau, penting, bermanfaat dan belum pernah ada. Data-data 

yang tergolong tidak penting dan tidak digunakan pada proses 

penelitian ini maka bisa dikesampingkan. Setelah peneliti melakukan 

pertimbangan, maka data-data yang diperoleh bisa dikelompokkan dan 

ditentukan sebagai prioritas masalah. 

3. Tahap seleksi 

Tahap seleksi adalah proses ketiga dalam penelitian ini, pada step 

ini peneliti akan mendeskripsikan prioritas masalah yang telah 

ditentukan menjadi lebih detail. Peneliti akan mengerjakan analisis 

yang lebih intensif terhadap data dan informasi yang diperoleh dari 

informan yang turut andil dalam penelitian, serta peneliti sudah dapat 

menentukan tema dari penelitiannya dengan cara membangun data yang 

diperoleh menjadi sebuah balai pengetahuan, ilmu atau teori yang baru. 
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Dari semua tahapan yang diuraikan diatas merupakan proses 

bagaimana cara mendapatkan informasi data atau informasi yang 

didapatkan secara sirkuler, berkali-kali dengan berbagai macam cara 

serta sumber. Selanjutnya menurut Sugiyono (2019) peneliti akan 

mengerjakan beberapa tahap penelitian pertama, menentukan apa-apa 

saja yang akan ditanyakan pada informan yang terlibat dalam 

penelitian. Kedua, setelah menemukan subjek apa yang akan 

ditanyakan, selanjutnya peneliti akan memberikan pertanyaan-

pertanyaan pada seseorang yang ditemui dan ingin turut berpartisipasi 

menjadi informan atau informan di suatu tempat tertentu. Ketiga, 

peneliti akan menelaah apakah jawaban yang dikemukakan oleh 

informan itu benar atau tidak. Keempat, jika peneliti telah menelaah dan 

menemukan jawaban yang benar, selanjutnya peneliti akan membuat 

sebuah uraian dari apa yang diperolehnya. Kelima, peneliti akan 

berpusat pada hasil uraian dari yang dibuatnya dengan mengidentifikasi 

kembali apakah kesimpulan yang telah dibuat terbukti kebenarannya 

atau tidak. Untuk meyakinkan hal tersebut, peneliti dapat berkunjung 

kembali ke tempat penelitian berlangsung, mempertanyakan kembali 

pertanyaan dengan cara dan informan yang berbeda tetapi dengan 

tujuan yang sama. Jika peneliti telah menyakini kesimpulan dari yang 

peneliti buat memiliki keasliaan dan keakuratan yang tinggi dan 

terbukti, maka kesimpulan telah dinyatakan berakhir. 
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E. Analisa Data 

       Adapun proses dari Analisa data yaitu dengan cara mencari ataupun 

menyusunkan secara teratur data yang akan diperoleh nantinya dari hasil 

wawancara, catatan lapangan,rekaman serta hasil lainnya oleh informan. 

Setelah mendapatkan beberapa data perlu di olah data tersebut yang 

akhirnya memunculkan hasil dari penelitian (Subakti, 2021). Terdapat 

beberapa proses Analisa menurut (Morisan,2019) yang peneliti akan 

lakukan dengan keikutsertaan pada metode colaizzi, yakni sebagai berikut : 

1. Pertama-tama dapat membaca hasil dari wawancara, hasil rekaman 

wawancara, agar dapat mengerti dan ikut merasakan perasaan dari 

hasil dari wawancara dengan informan. 

2. Kedua mencari makna penting dari hasil wawancara yang telah di 

tanyakan. Agar hasilnya dapat sesuai dengan fakta, peneliti diharapkan 

bisa mencermati apa yang informan katakan,serta harus mendengarkan 

kembali hasil wawancara yang telah di rekam secara teliti. 

3. Ketiga, peneliti harus mengelompokkan makna dari beberapa hasil 

wawancara yang signifikan dengan informan. 

4. Keempat, peneliti Menyusun makna yang yang didapatkan dari hasil 

wawancara informan ke dalam beberapa kelompok tema, kemudian 

peneliti akan memvaliditasi kembali kepada informan. 

5. Kelima, peneliti menyatukan hasil tema ke dalam bentuk deskripsi 

yang lengkap dan menarik sesuai dengan topik penelitian dan tujuan 

penelitian yang ingin di capai peneliti. 
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6. Terakhir, peneliti mengembalikan hasil yang di dapatkan pada 

informan yang ikut berpartisipasi sebagai tahap akhir validasi. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data pada 

penelitian kali ini dengan menggunakan rekaman suara pada untuk merekam 

hasil wawancara dan catatan lapangan agar dapat mencatat hal verbal yang 

diperoleh peneliti pada saat wawancara dengan keluarga pasien yang menderita 

penyakit skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata 

G. Etika Penelitian  

Terdapat beberapa etika penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti 

khususnya dalam penelitian keperawatan menurut Setiana dan Nuraeni (2018) 

antara lain sebagai berikut: 

1. Informed consent  

Informed consent ialah perbincangan awal yang terapkan kepada 

informan peneliti terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun 

tujuannya yakni agar informan dapat memahami maksud serta tujuan dalam 

penelitian kita, adapun proses ini juga bisa menetukan dari kesetujuan 

informan ataupun tidak. Dalam penelitian ini informed consent 

menggunakan lembar persetujuan yang dimana lembar tersebut menyatakan 

subjek atau informan bersedia untuk diteliti. Dalam lembaran persetujuan ini 

di lengkapi dengan judul penelitian dan manfaat penelitian. Namun, jika 

informan menolak maka peneliti harus menghargai keputusan informan.  
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2. Anonimity (tanpa nama) 

Pada etika ini biasanya ada beberapa informan yang meminta agar 

nama serta biodata yang mereka berikan tidak di publishkan, sebagai 

peneliti harus mengikuti kemauan informan dikarenakan sebelum di 

publishkan sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada informan yang 

bersangkutan. Dalam penelitian ini, anonimity yakni dengan tindakan tidak 

mencantumkan nama pada lembar pengumpulan data ataupun wawancara, 

hanya pada lembar persetujuan tersebut di tuliskan inisial informan 

misalnya Ny. S ` 

3. Confidentialy (Kerahasiaan) 

Sedangkan dengan etika ini merupakan masalah etika yang 

memerlukan kita memberikan jaminan atas kerahasiaan biodata yang telah 

kita terima, semua informasi yang telah didapatkan peneliti wajib 

menjaminkan kerahasian biodata ini dengan informan, peneliti pun harus 

mampu mengelompokkan data penting yang akan di laporkan kepada hasil 

riset. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan pada informan yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini bahwa identitas informan terjamin 

kerahasiannya. Peneliti juga menyimpan dokumen hasil pengumpulan data 

informan berupa lembar persetujuan penelitian, biodata informan, hasil 

rekaman dan transkrip wawancara dalam tempat khusus yang hanya bisa di 

akses oleh peneliti. Semua bentuk data yang digunakan dalam penelitian 

hanya digunakan untuk proses analisis sampai penyusunan laporan 

penelitian.  
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4. Otonomy (Otonomi) 

Prinsip otonomi sangat penting dalam keperawatan. Peneliti harus 

menghargai harkat dan martabat manusia sebagai individu yang dapat 

memutuskan hal yag terbaik bagi dirinya. Peneliti harus melibatkan 

informan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan. Dalam penelitian 

ini, jika informan menolak untuk mengisi lembaran persetujuan serta tidak 

ingin untuk di wawancara, maka peneliti harus menghargai keputusan 

informan.  

H. Uji keabsahan data  

Keabsahan data juga dapat di gunakan dalam memperlihatkan bahwa 

penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah objektif, selain itu juga 

untuk mengetes data yang didapatkan. Dengan uji keabsahan data ada bagian 

yaitu uji kredibilitas (pengesahan internal), transferabillity (pengesahan 

eksternal), dan depenability (reabilitas) (Sugiyono., 2019). Yakni penjelasan 

dari beberapa jenis uji keabsahan data : 

1. Credibility (Validitas Internal) 

Uji credibility (pengesahan internal) atau juga keyakinan kepada 

data hasil penelitian kualitatif. Teknik ini biasanya menjadi cara 

alternative dari konsep validitas atau pengesahan internal dari penelitian 

non kualitatif. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap suatu data 

hasil penelitian kualitatif dilaksanakan dengan beberapa proses atau step 

yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triagulasi, diskusi 

dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, hingga melaksanakan 
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member check. Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan 

berulang-ulang kali mendengarkan wawancara dengan para informan 

untuk lebih memperdalam makna yang terkandung dari hasil wawancara 

bersama informan.  

2.   Uji Dependability 

 Pada penelitian kualitatif, Uji depenability disebut reliabilitas. 

Sebuah penelitian disebutkan sebagai reliabilitas apabila orang lain dapat 

mengulangi atau menggandakan proses penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, uji depenability dilaksanakan 

dengan cara melakukan pengecekan terhadap keseluruhan proses 

penelitian yang telah berlangsung. Dengan cara pengecekan yang 

independen atau pembimbing yang independen mengecek keseluruhan 

aktivitas yang dilakukan peneliti dalam turun langsung kelapangan atau 

tempat penelitian, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, 

melakukan uji keabsahan data, hingga pada proses pembuatan hasil 

pengamatan atau kesimpulan  

3. Uji Transferability  

Uji Transferability merupakan validasi eksternal dalam 

penelitian kualitatif. Teknik pengujian ini dapat menunjukkan derajat 

ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana 

sampel tersebut di ambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan transfer 

sampai saat ini masih dapat diterapkan atau di pakai dalam situasi lain. 

Maka dari itu agar orang lain dapat memahami hasil penelitian 
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kualitatif, pada uji transferability data ini, peneliti membuat laporan 

hasil wawancara dengan menggunakan metode penulisan transkrip 

wawancara, yaitu dengan mengetik hasil wawancara. Sehingga peneliti 

dapat lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh para informan. 

                                      BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Profil Puskesmas Samata  

  Puskesmas Samata berada di Wilayah Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa yang di bangun pada tahun 1987 dan memiliki 

luas wilayah kerja sebesar 755,61 km
2
. Wilayah Kerja Puskesmas 

Samata meliputi 6 kelurahan yakni Kelurahan Samata, Kelurahan 

Romang Polong, Kelurahan Pacinongan, Kelurahan Tamarunang, 

Kelurahan Bonto ramba dan Kelurahan Mawang. Puskesmas Samata 

memiliki batas wilayah yakni sebelah utara yaitu kota makassar, 

sebelah timur terdapat Kecamatan Patalassang dan Kecamatan Bonto 

Marannu, sebelah barat yaitu Kecamatan Tombolo dan sebelah 

selatan adalah Kecamatan Palangga. 

Jumlah penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Samata pada 

tahun 2017 berjumlah 60.668 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 

30.011 orang dan jumlah perempuan sebanyak 30.657 orang. 

Penduduk disekitar Wilayah Kerja Puskesmas Samata mayoritasnya 
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itu beragama islam dan masing-masing memiliki mata pencaharian 

bervariasi antara PNS, Guru, Wiraswasta dan Buruh. Namun sebagian 

besar didominasi oleh Wiraswasta. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada perawat jiwa di 

Puskesmas Samata Kabupaten Gowa mengatakan bahwa setelah 

masa pandemi berlalu, perawat mulai rutin kembali setiap bulannya 

untuk melakukan pemeriksaan langsung pada pasien skizofrenia. 

2. Visi dan Misi Puskesmas Samata  

a. Visi  

Terwujudnya masyarakat mandiri dan peduli kesehatan di 

Wilayah Kerja Puskesmas Samata 

b. Misi 

a. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dan 

terjangkau bagi masyarakat di Wilayah Kerja 

Puskesmas Samata 

b. Menciptakan pola hidup bersih dan sehat 

 

c. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui 

pembentukan dan pembinaan UKMB yang sesuai 

situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat 

setempat. 

3. Karakteristik Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan 4 orang informan masing-

masing 1 informan dari 4 keluarga pasien. Semua informan 
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adalah keluarga pasien yang memiliki pengalaman dalam 

mengawasi pasien skizofrenia meminum obat. Bahasa yang 

digunakan adalah bahasa Indonesia.  

Karakteristik informan yang di peroleh dalam penelitian ini 

sebagai berikut.  

Tabel 1.2 : Karakteristik Informan 

Informan Jenis 

Kelamin 

Usia Agama Domisili Hubungan 

Dengan 

Pasien 

I P 45 tahun Islam Gowa Anak 

II            P 57 tahun Islam Gowa Saudara 

III            P 57 tahun Islam Gowa Ibu 

IV            P 51 tahun Islam Gowa Saudara 

 

B. Hasil Penelitian   

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan hasil analisa data 

menurut Colaizzi, dari hasil wawancara dengan keempat informan 

terdapat data hasil recording dan transkrip wawancara. Setelah peneliti 

membuat transkrip wawancara yang dihasilkan dari rekaman audio yang 

digunakan pada saat meneliti, selanjutnya peneliti menentukan kata 

kunci dari setiap jawaban yang diberikan oleh informan, menentukan 

kategori, hingga menghasilkan tema-tema yang disusun berdasarkan 
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tujuan penelitian. Berdasarkan hasil analisa peneliti terhadap hasil 

wawancara dengan para informan di rumah informan, tentang 

pengalaman keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien 

skizofrenia didapatkan dan telah disusun dalam bentuk tema sebagai 

berikut 

Tema I : Strategi meningkatkan kepatuhan minum obat 

Pada hasil penelitian ini didapatkan beberapa macam 

strategi yang dilakukan informan agar dapat meningkatkan 

kepatuhan pasien diantaranya dengan tetap mengontrol kepatuhan 

minum obat, cara agar tetap patuh meminum obat, serta dukungan 

keluarga dalam meningkatkan kepatuhan minum obat. Hal ini 

didukung dengan pernyataan informan sebagai berikut: 

“Misalnya kalau sore, habis bangun tidur saya kasih mi 

minum obat toh terus E.. langsungmi dia minum, begituji 

saja karena kan 2 kali sehari samaji itu ada yang satu 1 

untuk siang ada yang 1 E.. untuk malam, sama ji itu obat 

toh risperidone sama trihexyphenidyl “(Informan II) 

 

“E… supaya cepatki sembuh, harus rutin na minum 

obatna” (Informan IV) 

 

E.. yang jelas sembuh ki, bisa kembali sehat seperti semula, 

karena sudah saya bawa ke mana-mana berobat asalkan 

rutin dia minum obatnya (Informan III) 

 

Selain dari kepatuhan minum obat pasien, terdapat juga 

beberapa cara agar pasien tetap patuh terhadap obat yang mereka 

konsumsi diantaranya dengan dipantau, keluarga mengingatkan 
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jadwal minum obat pasien serta penyediaan obat pasien yang 

teratur. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut: 

“E.. di pantauki terus 100% di pantau” (Informan I) 

“Iye ada E… minumko cepat obatmu, ada itu adekku toh 

belakang rumah sini, iyo minumko obatmu cepat, kambuh 

lagi itu sakitmu kalau ndak minumko obat, jadi langsungmi 

na minum” (Informan II) 

“E.. ini dia mami yang minum, menurut terusji. Itupun 

kalau maumi habis dia tanya ka jadi ku ambilkan lagi di 

puskesmas” (Informan IV) 

 

Serta dalam meningkatkan kepatuhan pasien minum obat, 

tidak luput dari dukungan serta support keluarga dalam mengawasi 

diantaranya keluarga memberikan semangat agar pasien tidak 

putus asa, keluarga memberikan nasihat kepada pasien, serta 

keluarga selalu mengingatkan pasien untuk membawa obat jika 

pasien ingin bermalam di rumah keluarga. Hal ini didukung dengan 

pernyataan informan sebagai berikut: 

“Di kasih ki semangat saja, kayak E.. di kasih tauki kalau 

sudah waktunya mi dia untuk minum obat” (Informan I) 

“E… kalau pergia toh keluargaku bilang biasa saudaraku 

E.. iparku bilang ih bawaki itu obatmu nanti kau lupa 

begituji” (Informan II) 

“E.. ituu tadi di nasehati sama di perhatikan toh obatnya” 

(Informan IV) 

 

Setelah strategi meningkatkan kepatuhan minum obat pada 

pasien berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa pasien 

yang tidak rutin minum obatnya setelah merasakan dirinya sudah 
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membaik, sehingga pasien merasakan kambuh dan menimbulkan 

dampak dari ketidakpatuhan pasien dalam meminum obat. Hal ini 

dikemukakan oleh para informan yang telah peneliti wawancarai 

pada tema kedua 

Tema II : Dampak ketidakpatuhan minum obat  

Pada penelitian ini didapatkan data bahwasanya jika pasien 

sudah mulai membaik, maka kerutinan dalam meminum obat 

sudah mulai tidak teratur sehingga pada tema ini terdapat dua 

kategori yakni dampak yang dirasakan ketika tidak patuh 

meminum obat serta kualitas tidur terganggu. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan informan sebagai berikut: 

“Tidak ji , karena dia pernah rasakan dia tidak minum na 

langsung drop” (Informan III) 

 

“kalau tidk minum obat kalau putus obatki eeeh..biasa 

itu…eh anuki..mengamukmi..” (Informan IV) 

 

“kalau tidak minum obat itu dia biasanya susah tidur terus 

dia ganggumi keluarga yang lain sedangkan sudah 

waktunya mi untuk jam tidur orang toh” (Informan I) 

 

Selain memiliki faktor dari dampak yang dirasakan ketika 

tidak patuh meminum obat, terdapat juga kualitas tidur pasien yang 

menurun. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan yang 

mengatakan berikut: 

“E… tidak pernah ji ia cuman ituji kalau tidak minum 

obatki yah itu susah tidur” (Informan I) 

“baru awal awal itu tidak bisa tidur susahki tidur kayak 

eeh..ee gelisahki” (Informan III) 
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“.. kalau ada seng na dengar-dengar uuuh susah mi lagi 

tidur itu.. gelisah ki sepanjang malam kalau ada seng 

nadengar lain lain tidak teratur mi lagi tidurnya itu..” 

(Informan IV) 

 

Selain memiliki beberapa dampak yang dirasakan ketika 

pasien tidak patuh dalam minum obat yang dapat mengakibatkan 

pasien kambuh. Berdasarkan pula hasil wawancara dari para 

informan, ditemukan bahwa terdapat juga hambatan dalam 

kepatuhan minum obat. Adapun hambatannya peneliti telah 

uraikan berdasarkan analisa data  

Tema III : Hambatan kepatuhan minum obat 

Proses dalam mengawasi kepatuhan minum obat pada 

pasien skizofrenia tidak mudah melainkan terdapat hambatan pada 

proses tersebut. Adapun hambatan-hambatan yang peneliti 

temukan pada saat wawancara bersama informan, terdapat dua 

kategori yakni pasien menunda minum dan perilaku keluarga jika 

pasien mengalami kekambuhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

informan yang mengatakan sebagai berikut: 

“Tidak, na bilang ihh 1 kalimo dulu ma E.. jangko dulu 

kalau siang, malam pi seng ku minum ki, begituji yang 

penting dia minum tidak apa-apa ji” ( Informan II) 

 

“E.. anuji ia biasa kalau belum dia minum obatnya terus di 

ingatkan sama saya pasti dia cuman bilang nanti pi atau 

sebentarpi lagi” (Informan III)  

 

“Iyee, ada biasa dia undurki minum obatnya misalnya 

kayak kusuruhmi sekarang minum tapi ada saja alasannya 

entah dia bilang nanti pi atau apakah”(Informan IV) 
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Selain hambatan dari pasien dalam menunda-nunda meminum 

obatnya, terdapat juga hambatan tangan pasien yang diikat serta 

pengurungan akibat pasien yang mengalami kekambuhan sehingga 

mengakibatkan kepatuhan minum obat semakin menurun. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan informan yang mengatakan berikut 

“Na dulu toh di ikat ki itu tangannya” (Informan I) 

 

“karena kalau tidak minum obat i secara teratur biasanya 

kambuh nah kalau kambuhmi kodong pasti di kurung i 

sama orang dirumah karena takutki kalau mengamuk-

ngamuk I” (Informan II) 

 

“biasa itu kalau mengamukki takut semuaki sekeluarga 

lihatki jadi di rampakkangki seperti anu eh..eh kayak di 

anuki eem.. apalagi itu namanya.. kayak di ikat ki biasa 

kasihan” (Informan III) 

Setelah informan mengalami beberapa hambatan dalam mengawasi 

kepatuhan minum obat pasien, informan juga mengemukakan pada saat 

peneliti melakukan wawancara bahwasanya informan memiliki beberapa 

upaya yang mereka bisa lakukan agar pasien tetap patuh sehingga 

terhindar dari kekambuhan. Hal dikemukakan oleh para informan yang 

peneliti telah wawancarai pada tema keempat.  

Tema IV : Upaya yang dilakukan agar terhindar dari kekambuhan 

Pada penelitian ini terdapat analisa data yang informan 

mengemukakan bahwa dalam menstabilkan kepatuhan minum obat pada 

pasien maka perlunya untuk menghindari kekambuhan serta dapat 

melakukan kegiatan religious agar pasien tidak dapat menghayal kembali 
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ataupun merasa sendirian. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 

sebagai berikut : 

“Iye…. supaya ada kesibukanmu di rumah, iye begitu kalau 

ada kesibukanmu itu kau lupakan semua penyakitmu E…  

 

 

“Keluargaku selalu suruhi untuk banyak-banyak 

beraktivitas kayak bantu-bantu orang membersihkan” 

(Informan III) 

 

“Dibujuk-bujukki, di rayu supaya dia minum, karena 

harapan kita itu yang paling besar sembuh total, kan ada 

juga keponakan suster makanya selalu di pantau sama itu 

juga keponakannya itu”(Informan III) 

 

Selain dari melaksanakan beberapa pekerjaan di rumah agar pasien 

tidak menyendiri lagi sehingga berakibatkan pasien mengalami 

kekambuhan, terdapat juga kegiatan pasien yang mengatakan dia cuman 

memperbanyak ibadah untuk menghindari kesendirian. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan dari informan berikut : 

“Kusuruh juga rajin-rajin sholat sama berdoa supaya tetap 

ki mengingat juga sama allah” (Informan II) 

 

“Kusuruh perbanyak dzikir supaya tidak kosong terus 

pikirannya” (Informan IV) 

 

“Biasa juga kusuruh ikutka sholat di masjid supaya tidak 

banyak menghayal saja di rumah toh” (Informan III) 

 

C. Pembahasan Penelitian  

 Tema I : Strategi Meningkatkan Kepatuhan Minum Obat 

Kepatuhan minum obat adalah mengkonsumsi obat-obatan yang 

diresepkan dokter pada waktu dan dosis yang tepat karena pengobatan 

hanya akan efektif apabila penderita mematuhi aturan dalam 
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penggunaan obat. Pemberian obat yang teratur dan sesuai dengan dosis, 

pasien mampu sembuh dari penyakit ditambah dengan terapi 

keperawatan spesialis dan pendidikan kesehatan yang mengubah 

kognitif dan perilaku klien sehingga patuh minum obat (Pardede,2015). 

Susanti (2022) juga menyebutkan kepatuhan dikenal sebagai ketaatan 

yang dimana pasien mengikuti anjuran klinis dokter yang 

mengobatinya. Kepatuhan berobat pada pasien skizofrenia dipengaruhi 

oleh pengetahuan, dukungan keluarga, keyakinan pengobatan serta 

kerutinan keluarga dalam mengingatkan pasien untuk meminum obat 

serta hubungan terapeutik yang baik dengan dokter dan persepsi 

manfaat obat. Hal ini juga serupa dengan pernyataan informan yang 

mengatakan selalu mengingatkan terkait dengan jadwal pasien dalam 

meminum obat, dikarenakan jadwal pasien dalam meminum obat sudah 

di atur, maka jika pasien melewati batas waktu tersebut pastinya pihak 

keluarga selalu mengingatkan dengan cara memberi tahu pasien. 

Kepatuhan terhadap pengobatan merupakan aspek yang sangat 

penting untuk mengurangi gejala psikotik pada pasien skizofrenia. Bagian 

penting dalam kehidupan pasien skizofrenia yang sedang menjalani 

pemulihan yaitu dengan banyaknya dukungan sosial dari keluarga yang 

dapat membantu meningkatkan kemampuan pasien dalam melakukan 

aktivitas sosial dan meningkatkan hubungan pasien dengan keluarga. 

(Purba,2019). Dukungan keluarga merupakan salah satu dukungan sosial 

yang terdapat di masyarakat dimana dukungan ini ialah suatu proses 
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hubungan antara keluarga dengan lingkungan sosialnya. Keluarga perlu 

memberikan dukungan yang merupakan suatu persepsi mengenai bantuan 

berupa perhatian, penghargaan, informasi, nasehat maupun materi yang 

diterima pasien skizofrenia pasca perawatan dari anggota keluarga lainnya 

dalam rangka menjalankan fungsi atau tugas yang terdapat di dalam 

sebuah keluarga, Adapun dukungan keluarga yang dapat diberikan pada 

pasien yaitu dukungan emosional (memberikan kenyamanan), dukungan 

informasioanl (memberikan informasi), dukungan instrumental 

(memfasilitasi kebutuhan) dan dukungan penilaian (sumber dan validator 

identitas). (Sari,2011) 

Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan penerima keluarga 

terhadap penderita sakit. Adapun fungsi dan peran keluarga adalah sebagai 

system pendukung dalam pemberian bantuan dan pertolongan bagi 

anggotanya dalam perilaku minum obat dan anggota keluarga akan siap 

memberikan pertolongan dan bantuan ketika dibutuhkan. Dukungan 

keluarga yang sejalan dengan konsep dukungan sosial terbagi dalam empat 

dimensi yaitu dukungan emosional, dukungan informatif, dukungan 

instrumental, serta dukungan penghargaan (Siagian,2022) 

Dukungan emosional dapat berupa ungkapan kasih sayang, empati, 

dan sikap menghargai sangat diperlukan oleh pasien skizofrenia. Pada 

penelitian ini terdapat beberapa informan yang memberikan dukungan 

emosional terhadap pasien dalam bentuk ungkapan semangat dari keluarga 

kepada pasien terkait kerutinan pasien untuk meminum obat. Dukungan ini 
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sangat penting karena dengan kasih sayang yang diberikan keluarga 

kepada pasien, pasien akan merasa dihargai dan cintai. (Wardani,2012) 

Menurut asumsi peneliti, bahwa dukungan keluarga menjadi faktor 

penting terhadap kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia sehingga 

dapat berpengaruh positif terhadap kesehatan psikologis pasien dan sangat 

berpengaruh besar dalam proses penyembuhan. Apabila tidak terdapat 

dukungan keluarga maka keberhasilan penyembuhan dan pemulihan 

pasien akan berkurang. Hal ini dibuktikan oleh analisa data dari keempat 

informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini, bahwasanya dukungan 

emosional serta dukungan sosial dari keluarga menjadi lini pertama agar 

dapat mempertahankan strategi keluarga dalam meningkatkan kepatuhan 

minum obat pasien skizofrenia. Serta dalam hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Lalla,2022) yang mengatakan dalam 

mendukung kesuksesan terapi itu sendiri hal yang utama adalah bentuk 

dukungan keluarga yang diberikan. Monitoring dan pemantauan pasien 

dalam meminum obat baik perawat maupun keluarga serta meningkatkan 

psikoedukasi dan psikofarmaka dapat menurunkan angka relaps pasien, 

tingkat kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan ditentukan oleh 

kemampuan daya tilik diri (insight) serta efek samping dari pengobatan 

tersebut  

Tema II : Dampak ketidakpatuhan minum obat 

Pada penggunaan psikofarmaka atau obat-obatan seperti kasus 

pasien skizofrenia (borderline personality disorder) dengan symptom 
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dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam hubungan atau relasi 

interpersonal. Hal tersebut dikarenakan adanya suasana hati yang penuh 

dengan tekanan, perasaan bersalah yang berlebih, penurunan nafsu makan, 

kualitas tidur terganggu (Lalla,2022). Hal ini dibuktikan oleh analisa data 

keempat informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini, bahwasanya 

kualitas tidur pasien menurun jika pasien tidak patuh akan meminum 

obatnya jadi sangat memerlukan obat di setiap harinya agar kualitas tidur 

pasien dapat stabil. Pada pasien skizofrenia yang berhenti minum obat 

tanpa sepengetahuan dokter akan memicu munculnya kembali gejala 

positif dan negative dari skizofrenia (misalnya: halusinasi, austitik, 

waham, isolasi sosial), karena terjadi peningkatan kadar neurotransmitter 

dopamine. Antipsikotik yang diminum oleh pasien mempunyai cara kerja 

menghambat reuptake dopamine neurotransmitter sehingga terjadi 

keseimbangan kembali pada neutransmitter dopamine (Syarif,2020).  

Masalah tidur pada pasien psikosis sangat umum terjadi, gangguan 

tidur telah dilihat sebagai epifenomena nonspesifik atau konsekuensi 

sekunder dari gangguan psikotik inti. Selama sepuluh tahun terakhir telah 

terjadi peningkatan minat pada pandangan yang berbeda bahwa disfungsi 

tidur merupakan mekanisme penyebab potensial awal dan keteguhan 

dalam pengalaman psikotik. Pergeseran paradigma ini dapat 

mengidentifikasikan bahwasanya gangguan tidur sebagai target utama 

dalam pengobatan yang dapat berpotensi dalam gejala psikotik. 

(Waite,2019). Hal ini juga serupa dengan pernyataan informan dalam 
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penelitian ini yang menyatakan bahwa, jika pasien mengalami kualitas 

tidur menurun biasanya pasien langsung mengonsumsi obatnya agar dapat 

bisa tertidur.  

 

Ketidaktepatan dalam pemberian obat dapat beresiko terhadap 

jantung, serta tekanan darah. Oleh karena itu, penggunaannya harus benar-

benar atas resep dokter. Konsumsi dalam waktu yang lama dapat 

menyebabkan ketergantungan obat. Kombinasi obat yang pasien konsumsi 

dapat digunakan sebagai bagian dari total perawatan program untuk 

mengendalikan efek yang pasien rasakan. Hal ini dapat membantu 

meningkatkan kemampuan untuk memperhatikan, tetap fokus, dan kontrol 

perilaku masalah. Obat yang pasien konsumsi juga dapat digunakan untuk 

perawatan tertentu terutama yang mengalami gangguan tidur. Namun, 

sebaiknya tidak boleh di gunakan dalam waktu yang lama karena pasien 

akan lebih mengalami mengantuk yang berlebihan setiap harinya. 

(Setiawan,2010) 

Menurut asumsi peneliti bahwasanya dampak ketidakpatuhan 

minum obat pada pasien skizofrenia yang paling banyak dijumpai ialah 

kurangnya konsultasi kembali bersama dengan dokter terkait dengan dosis 

obat yang pasien minum, kebanyakan keluarga konsultasi hanya pada saat 

awal saja namun, tidak melakukan konsultasi kembali terkait dengan 

perkembangan pasien. Keluarga hanya melanjutkan resep dokter pada saat 

awal konsultasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ilham (2022) yang 
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menyatakan keluarga pasien tidak melakukan konsultasi rutin mengenai 

kondisi pasien, sehingga keluarga tidak mengetahui terkait dengan 

ketidaktahuan ataupun kurangnya akses layanan kesehatan serta adanya 

ketakutan akan stigmatisasi terkait skizofrenia. 

 

Tema III : Hambatan Kepatuhan Minum Obat  

Salah satu kendala dalam mengobati skziofrenia optimal adalah 

keterlambatan pasien datang ke klinik ataupun rumah sakit untuk berobat. 

Beberapa hal yang bisa memicu kekambuhan skizofrenia, antara lain tidak 

minum obat dan tidak kontrol ke dokter secara teratur, menghentikan 

sendiri obat tanpa persetujuan dari dokter, kurangnya dukungan dari 

keluarga dan masyarakat, serta adanya masalah kehidupan yang berat 

sehingga mengakibatkan stress. (Syarif,2020) 

Hasil analisa data berdasarkan data dari informan menyatakan 

bahwa hambatan kepatuhan minum obat yang paling dominan adalah 

pasien yang menunda-nunda meminum obat yang mereka akan konsumsi, 

keluarga telah memperingati terkait dengan jadwal minum obatnya namun 

pasien menunda dengan alasan setelah meminum obat pasien merasakan 

mengantuk yang berlebihan sehingga kurangnya aktivitas yang pasien 

lakukan di rumah, namun dalam hal ini support keluarga sangat 

dibutuhkan agar dapat melakukan konsultasi kepada dokter terkait dengan 

hal tersebut.  

Kelambatan penanganan pada pasien skizofrenia akan berdampak 
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buruk sehingga mengakibatkan kekambuhan akan menjadi sering, 

pengobatan menjadi semakin sulit dan akhirnya akan mengantar penderita 

pada keadaan kronis berkepanjangan. Penderita skizofrenia yang terlambat 

berobat akan cenderung “kebal” dengan obat-obatan, menggunakan obat 

yang dosis lebih tinggi serta perawatan di rumah sakit yang akan lebih 

lama. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan biaya dan beban 

ekonomi keluarga. Kekambuhan yang dialami pasien disebabkan 

ketidakpatuhan pasien yang mengalami pengobatan. Perlu adanya 

dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat dan juga lingkungan sekitar. 

Melalui pengawasan secara intensif kepada penderita skizofrenia, maka 

kepatuhan untuk mengkonsumsi obat bisa juga, sehingga pasien merasa 

memiliki kekuatan dari keluarga dan orang terdekatnya. (Karame,2018) 

Memiliki anggota keluarga penderita skizofrenia merupakan beban 

berat bagi keluarga, keberadaan penderita skizofrenia juga membuat 

keluarga harus menghadapi stigma, yaitu pandangan masyarakat mengenai 

keluarga, sehingga keluarga berusaha untuk menutupi keberadaan pasien 

dan mengisolasi diri dari kegiatan masyarakat. Munculnya stigma negative 

dapat menyebabkan penderita skizofrenia susah diterima dan susah 

berinteraksi dengan orang lain, bahkan tidak sedikit penderita skizofrenia 

dikucilkan bahkan diterlantarkan sebagai psikotik yang berkeliaran di 

jalan-jalan. Sebanyak 30.000 penderita skizofrenia di Indonesia harus 

dipasung dan dikurung dengan alasan agar tidak membahayakan orang 

lain atau bahkan untuk menutupi aib keluarga. Memiliki anggota keluarga 
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penderita skizofrenia membuat keluarga merasa malu dan sering tidak 

diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat yang melibatkan seluruh 

keluarga. Stigma menambah beban keluarga dan mempengaruhi dukungan 

serta sikap keluarga dan masyarakat dalam proses penyembuhan penderita 

skizofrenia. (Pandjaitan,2020) 

Menurut asumsi peneliti, bahwasanya faktor-faktor hambatan 

dalam kepatuhan minum obat yaitu karena terdapat beberapa pasien yang 

meski keluarga telah memperingati jadwal meminum obat. Namun, pasien 

menunda akan hal tersebut dengan alasan jika meminum obat tersebut 

pasien akan merasakan mengantuk sehingga dapat mengurangi aktivitas 

yang pasien akan lakukan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Jenny (2020) yang mengatakan sikap negative pasien 

terhadap obat disebabkan oleh efek sedasi obat yang membuat pasien 

sering mengantuk sehingga tidak dapat melakukan kegiatan. Selain itu, 

ketidaktahuan pasien tentang manfaat obat menyebabkan mereka tidak 

mendapatkan pengobatan yang berkelanjutan serta dapat mengalami 

kekambuhan.  

Tema IV : Upaya yang dilakukan agar terhindar dari kekambuhan  

Supporting terapi dapat membantu pasien dalam menyampaikan hal-hal 

yang sebenarnya ingin pasien sampaikan, melakukan aktivitas lain sebagai 

teknik distraksi dalam pengendalian marah, menyampaikan marah dalam 

bentuk benda serta berdoa dan mendekatkan diri kepada tuhan sehingga 

tindakan yang dilakukan dapat beralih menjadi lebih asertif. (Lalla,2022). 
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Hal ini juga serupa dengan pernyataan informan yang mengatakan 

memberikan aktivitas pada pasien yang dapat dikerjakan agar pasien tidak 

mengkhayal, dan tidak berbicara sendiri, namun melakukan kesibukan 

sehingga pasien terdistraksi untuk dapat menyendiri.  

Menurut asumsi peneliti, bahwa peran keluarga sangat berpengaruh 

dalam proses penyembuhan pasien, keluarga dapat membantu pasien 

dalam hal kepatuhan minum obat ataupun pengalihan kegiatan agar pasien 

tidak menyendiri, dikarenakan jika pasien menyendiri hal tersebut 

mengakibatkan kambuhnya halusinasi pasien yang akan menjadi 

meningkat. Hal ini dibuktikan oleh analisa data dari keempat informan 

yang berpartisipasi dalam penelitian ini, bahwasanya perlunya distraksi 

untuk mengalihkan pasien agar tidak mengkhayal adapun jenis distraksi 

yang informan terapkan yakni melakukan aktivitas di rumah ataupun 

berdzikir. Dampak setelah keluarga melakukan distraksi, pasien 

menunjukkan adanya peningkatan kemampuan dalam mengontrol 

halusinasi ditandai dengan penurunan tanda dan gejala setelah diberikan 

distraksi tersebut. Kemampuan pasien dalam mengontrol halusinasi dapat 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik itu eksternal maupun 

internal serta dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam berinteraksi. 

Maka dari itu dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan di puskesmas 

putat jaya Surabaya menyatakan bahwa pasien skizofrenia dapat 

diikutsertakan dalam aktivitas ataupun kegiatan sosial,contohnya dengan 

melakukan aktivitas terjadwal dan dapat bercakap-cakap dengan keluarga. 
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(Reliani,2015) 

Adapun hal lain yang dapat diupayakan ketika pasien mengalami 

kekambuhan dengan cara mengajarkan pasien untuk beristigfar atau 

berdzikir, ada pun doa yang dapat di ajarkan agar hati pasien merasakan 

ketenangan yakni dengan Q.S Al-Insyirah yang berbunyi  

 

 

ُ ١ُُالََمُْنَشْرَحُْلكََُصَدْرَكََۙ ٢ُُوَوَضَعْنَاُعَنْكَُوِزْرَكََۙ ُانَْقَضَُظَهْرَكََۙ ٣ُُالَّذِيْْٓ ٤ُُوَرَفَعْنَاُلكََُذِكْرَكََۗ

ُ ُمَعَُالْعُسْرُِيُسْرًاَۙ ٥ُُفَاِنَّ ُمَعَُالْعُسْرُِيُسْرًاَۗ  ٨ُُࣖوَاِلٰىُرَبِّكَُفَارْغَب٧ُُُْفَاِذَاُفَرَغْتَُفَانْصَب٦َُُْۙاِنَّ

Terjemahan: “Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, dan 

kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, yang memberatkan 

punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama) mu arena 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 

(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 

 

Pada tafsiran ayat ini terdapat makna yang dapat melapangkan dada serta 

mengingatkan tentang kesempurnaan pemberian allah kepada nabi sallallahu 

alaihi wa sallam dengan hilangnya kesedihan, kesempitan dan kesusahan dari 

beliau serta apa yang berkenaan dengan hal tersebut. Serta pada surah ini terdapat 

kasih sayang yang teduh, dan perhatian yang amat luar biasa terhadap nabi 

muhammad SAW. Sesuai dengan asbabun nuzul surat tersebut yakni untuk 

menghibur Rasul Muhammad SAW beserta pengikutnya kala itu yang terus 

menurus di hantam dengan olokan kaum musyrik. (Basid,2023)  

D. Implikasi Penelitian 

1. Peneliti 
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Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terkait dengan 

pengalawan keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat 

pasien skizofrenia. 

2. Tenaga Kesehatan 

 

Hasil penelitian ini terkait dengan pengalaman keluarga sebagai 

pengawas kepatuhan minum obat pasien skizofrenia di puskesmas 

Samata, dapat dijadikan pedoman atau pegangan untuk tenaga 

kesehatan agar dapat mengetahui tentang kendala ataupun 

pengalaman keluarga dalam mengawasi pasien dalam meminum 

obat.  

3. Keluarga 

 

Keluarga adalah seseorang yang paling dekat dengan pasien. 

Maka dari itu, hasil penelitian ini sangat penting sebagai bahan 

edukasi untuk keluarga agar dapat memantau terkait dengan 

kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia  

E. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan dan 

kekurangan, diantaranya: 

1. Pada penelitian ini, penulis kesulitan mencari informan yang 

kurang patuh terhadap kepatuhan minum obat pasien 

sehingga pada penelitian ini hanya mendapatkan keluarga 

yang patuh akan pengawasan minum obat pasien skizofrenia  
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2. Terdapat beberapa informan yang kurang terbuka pada saat 

penulis melakukan wawancara, serta kurang memberikan 

informasi yang secara mendalam  

 

 

 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dalam meningkatkan strategi keluarga dalam kepatuhan 

minum obat, hal utama yang dilakukan dengan memberikan 

dukungan, motivasi, serta memantau terkait dengan jadwal 

pasien dalam meminum obat agar obat yang pasien konsumsi 

tidak putus dan tepat waktu dalam meminumnya 

2. Efek ketergantungan obat pada pasien, diantaranya pasien 

mengalami kesulitan tidur jika tidak meminum obatnya 

sehingga pergeseran paradigma ini dapat mengidentifikasi 

gangguan tidur sebagai target pengobatan, serta beberapa 

informan yang tidak melakukan konsultasi kembali bersama 

dokter terkait dengan perkembangan dan dosis obat pasien. 



74 
 

 
 

3. Faktor-faktor dari hambatan kepatuhan minum obat, 

diantaranya pasien yang menunda-nunda dalam meminum 

obat, sekalipun keluarga telah memperingati jadwalnya namun 

pasien menolak minum obat di waktu yang tepat 

4. Adapun upaya yang dilakukan keluarga agar pasien tidak 

mengalami kekambuhan dengan cara jika pasien merasa 

sendirian ataupun berkhayal, informan selalu menganjurkan 

untuk pasien berdzikir ataupun mengaji agar tetap melakukan 

hal positif dan tidak mengkhayal kembali 

B. Saran  

Dari hasil penelitian ini maka peneliti dapat memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Petugas Kesehatan dan Keperawatan  

Adanya upaya melibatkan keluarga dan pasien dalam 

diskusi-diskusi terkait dengan pentingnya dukungan keluarga 

dalam proses penyembuhan pasien skizofrenia dan pengawasan 

pada saat pasien meminum obat hal tersebut dapat dilaksanakan 

melalui seminar ataupun pertemuan.  

2. Bagi Instansi Pendidikan  

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat 

memberikan nilai positif seperti menambah khasanah dan 

keilmuan tentang pentingnya pengawasan keluarga dan 

dukungan keluarga dalam proses penyembuhan  



75 
 

 
 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara kuantitatif 

agar jumlah sampel realatif lebih banyak sehingga data yang 

diperoleh lebih valid, reliable dan objektif. Namun jika 

penelitian kualitatif dapat dilakukan kembali dengan jumlah 

sampel dalam penelitian diharapkan lebih banyak dari 

penelitian ini.   
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LAMPIRAN 1 

PENJELASAN PENELITIAN 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.. 

Dengan Hormat, 

 Saya Tarisya Reski Andriani dengan NIM 70300119015, Mahasiswa Program Studi 

Keperawatan UIN Alauddin Makassar saat ini sedang meneliti tentang “Pengalaman keluarga 

pasien sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien skizofrenia”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana pengalaman seorang keluarga pasien dalam mengawasi 

kepatuhan minum obat pasien skizofrenia . 

 Adapun prosedur penelitian ini akan dilakukan pada keluarga pasien yang anggota 

keluarganya masih rutin meminum obat. Peneliti akan melakukan wawancara secara lebih 

mendalam terkait bagaimana pengalaman keluarga dalam mengawasi anggota keluarga yang 

masih rutin meminum obat. Selain itu peneliti akan menggunakan MP3 atau  rekaman suara 

yang ada dalam handphone. hasil wawancara bersama informan dan juga menggunakan 

catatan lapangan untuk mencatat hal-hal penting yang terjadi pada saat penelitian 

berlangsung.  

 Penelitian ini tidak mempunyai resiko atau dampak buruk karena tidak ada perlakuan 

atau intervensi khusus yang diberlakukan kepada informan melainkan hanya wawancara 

(komunikasi dua arah) saja. Tidak ada unsur paksaan untuk informan dalam wawancara pada 

penelitian ini, dan Bapak/Ibu berhak untuk menghentikan wawancara kapanpun. Semua 

jawaban dan data yang diberikan akan di jaga dengan sangat baik kerahasiaannya. Data 

pribadi yang ditanyakan juga akan tertutup untuk semua pihak yang tidak berkepentingan dan 

berdampak apapun dan tentu saja peneliti berjanji akan merahasiakan identitas informan yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini sesuai dengan kode etik keperawatan yang berlaku. Maka 



  

 
 

dari itu, peneliti sangat mengharapkan ketersediaan informan untuk memberikan informasi-

informasi penting terkait dengan pengalaman keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum 

obatb pasien skizofrenia. 

 Demikian informasi ini saya sampaikan, atas partisipasi dan kesediaan waktunya, 

peneliti ucapkan banyak terima kasih. 

Peneliti  

 

Tarisya Reski Andriani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

LAMPIRAN 2 

 

 

 

 



  

 
 

  

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

LAMPIRAN 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

 Berdasarkan penelitian yang berjudul “Pengalaman keluarga sebagai pengawas 

kepatuhan minum obat pasien skizofrenia” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengalaman seorang keluarga pasien dalam mengawasi kepatuhan minum obat pasien 

skizofrenia, peneliti pun membuat pedoman wawancara ini agar informan yang berpartisipasi 

dalam penelitian dapat menceritakan apa saja terkait dengan pengalaman tersebut termasuk 

peristiwa, pendapat, dan perasaan yang di alami selama ini. 

1. Apa yang ibu/bapak ketahui tentang kepatuhan minum obat? 

2. Apakah seluruh anggota keluarga tahu cara pemberian obat?  

3. Berapa lama pasien telah mengkonsumsi obat?  

4. Bagaimana cara keluarga agar pasien menurut jika disuruh minum obat? 

5. Apa saja hambatan ibu/bapak dalam memberikan obat? 

6. Bagaimana cara ibu/bapak memberi tahu pasien jika sudah waktu minum obat? 

7. Apa saja dukungan keluarga dalam kepatuhan pasien minum obat? 

8. Bagaimana bentuk dukungan keluarga agar pasien patuh terhadap pengobatannya? 

9. Apakah seluruh anggota keluarga ikutserta/pernah mengawasi pasien dalam 

meminum obat? 

 

 

 

 

 

     

 



  

 
 

 

LAMPIRAN 4 

Penentuan Kata Kunci Informan I 

Significan Statatement  Kata Kunci  

E.. yang penting harus teratur, harus 

teratur minum obatnya supaya E.. 

kesehatanya juga anuki E.. membaik yah 

begituki 

Teratur minum obat  

E.. di pantauki terus 100% di pantau Di pantau  

karena biasa kalau agak baikan mi E... kita 

selaku keluarga E... pasti ke dokter untuk 

turunkan dopsisinya karena itu juga 

saran dari dokter 

Konsultasi dokter 

E… tidak pernah ji ia cuman ituji kalau 

tidak minum obatki yah itu susah tidur 

Susah tidur  

Dia sendiri ji, kan obatnya sudah kita 

aturkan E… siang jam sekian kalau sudah 

ini E… pagi sekian malam juga sekian  

Mengatur persediaan obat 

E…yaa itumi, kasih patuh obatnya supaya 

cepat sembuh E.. iyaa  

Patuh berobat 

Di kasih ki semangat saja, kayak E.. di 

kasih tauki kalau sudah waktunya mi dia 

untuk minum obat 

Keluarga menyemangati  

Na dulu toh di ikat ki itu tangannya Tangan di ikat  

Bukan juga apanya kalau tidak tidurki E.. 

tidak minumki obat tidak baek lagi 

tidurnya, kita juga keluarga yang anuu..  

Tidur tidak teratur 

Ituji selalu i di perhatikan makannya, baru 

dia biasa mau na kerja ini maumi kerja itu 

jadi kami juga larangki, itu lagi kalau 

habis tabung gas nya dia yang mau pergi 

beli biar malam-malam 

Pembatasan aktivitas  

kalau tidak minum obat itu dia biasanya 

susah tidur terus dia ganggumi keluarga 

yang lain sedangkan sudah waktunya mi 

untuk jam tidur orang toh  

Mengganggu keluarga  

 



  

 
 

 

Penentuan Kata Kunci Informan II 

Significan Statatement Kata Kunci 

Misalnya kalau sore, habis bangun tidur 

saya kasih mi minum obat toh terus E.. 

langsungmi dia minum, begituji saja 

karena kan 2 kali sehari samaji itu ada yang 

satu 1 untuk siang ada yang 1 E.. untuk 

malam, sama ji itu obat toh risperidone 

sama trihexyphenidyl  

Mengingatkan minum obat 

Nah itu semua keluarga ku na bilang ihh 

minumki obatmu supaya kau baek 

Anjuran minum obat 

Tidak kambuh ji cuman tidak bisaki tidur, 

banyak bicaraki kalau tidak minum obat, 

banyak bicara, bicara tapi bukanji bilang 

bicara kayak kayak anu, bicara ji tentang 

masa nya dulu waktu sekolah di jawa  

Banyak bicara 

karena kalau tidak minum obat i secara 

teratur biasanya kambuh nah kalau 

kambuhmi kodong pasti di kurung i sama 

orang dirumah karena takutki kalau 

mengamuk-ngamuk i. 

Pasien dikurung 

Iyaa kah itu semua keluarga ku kalau 

ketemu dia bilang jangan ko langkah-

langkahi caramu minum obat, minum ko 

obat terus supaya itu anumu sembuhi toh  

Menganjurkan minum obat yang teratur 

E.. natauji ku sediakan ki toh ini untuk 

jam segini, ini untuk jam malam, tapi 

tidak pernahji, biar kumpul di rumahnya 

keluarga ku bermalam ku bawa ki itu obat, 

na minum mi di sana juga 

Penyediaan Obat yang teratur 

Tidak, na bilang ihh 1 kalimo dulu ma E.. 

jangko dulu kalau siang, malam pi seng 

ku minum ki, begituji yang penting dia 

minum tidak apa-apa ji 

Menunda jadwal minum obat 

Iye…. supaya ada kesibukanmu di 

rumah, iye begitu kalau ada 

kesibukanmu itu kau lupakan semua 

penyakitmu E… tidak banyak mako 

hayalanmu, tidak banyak mako melamun 

Pasien melakukan aktivitas dirumah 



  

 
 

E… kalau pergia toh keluargaku bilang 

biasa saudaraku E.. iparku bilang ih 

bawaki itu obatmu nanti kau lupa 

begituji 

Keluarga mengingatkan untuk membawa 

obat 

Iye ada E… minumko cepat obatmu, ada 

itu adekku toh belakang rumah sini, iyo 

minumko obatmu cepat, kambuh lagi itu 

sakitmu kalau ndak minumko obat, jadi 

langsungmi na minum 

Keluarga mengingatkan minum obat  

Iye patuhji, ndak pernah nolak malah dia 

lagi yang minta kalau lain-lain na rasa 

Tidak menolak obat 

Kah tidak pernahi dia mengamuk, tidak 

pernahji dia mengamuk kayaknya ji biasa 

bicara-bicarai, bicaraji sendiri tapi itu biasa 

anunya itu kayaknya, kayak khayalanya 

lagi di sekolahi atau di rumahnya i 

temannya, E.. kayak logat- logat orang 

jawa 

Halusinasi yang dirasakan pasien 

Waktu lagi pertama di kena ini penyakit toh, 

ihh tidak bisai tidur jadi ku tanyaki bilang 

kenapa ko putri bilangmi ih ada itu biasa 

bicara-bicara di telingaku apa itu, bilang 

langsungma ke psikolog ka jadi ku 

bawami ke E.. anu kalong tala toh Dr. nani 

yang tangani ya jadi di situ dulu di kasih 

obat, di suntikki lagi 

Penanganan ke tenaga Kesehatan 

Kusuruh juga rajin-rajin sholat sama 

berdoa supaya tetap ki mengingat juga 

sama allah 

Perbanyak ibadah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Penentuan Kata Kunci Informan III 

Significan Statatement Kata Kunci  

E.. yang jelas sembuh ki, bisa kembali sehat 

seperti semula, karena sudah saya bawa ke 

mana-mana berobat asalkan rutin dia 

minum obatnya 

Rutin meminum obat  

Tau.., semuaji, biar bukan saya, karena 

adekku juga tauji, kakaknya juga tau, 

semuanya keponakannya juga 

Keluarga tau cara pemberian minum obat  

Dibujuk-bujukki, di rayu supaya dia 

minum, karena harapan kita itu yang paling 

besar sembuh total, kan ada juga keponakan 

suster makanya selalu di pantau sama itu 

juga keponakannya itu 

Merayu pasien untuk minum obat 

baru awal awal itu tidak bisa tidur susahki 

tidur kayak eeh..ee gelisahki 

Kesulitan dalam tidur  

Iyaa, menurut ji biasa lagi kalau maumi 

habis bilangji, atau mintaki di 

ambilkan toh 

Memberi tau persediaan obat 

Tidak ji , karena dia pernah rasakan dia 

tidak minum na langsung drop  

Mengalami drop  

biasa itu kalau mengamukki takut semuaki 

sekeluarga lihatki jadi di rampakkangki 

seperti anu eh..eh kayak di anuki eem.. 

apalagi itu namanya.. kayak di ikat ki 

biasa kasihan 

Mengikat tangan pasien jika mengamuk 

Biasa langsung ji dia minum bahkan biasa 

lagi na tanyaki bilang mana mi obat ku, 

atau habismi pasti dia tanyaki 

Kesadaran meminum obat 

E.. banyak.. di semangati supaya cepat 

sembuh sama tetap di kontrol obatnya, 

supaya bisa sembuh terus pi kerja cari uang 

hahah… 

Pasien di semangati 

Kayakmi itu tadi, tetap di semangati supaya 

tidak putus asa 

Tetap menyemangati agar tidak putus asa  

Ih E.. iye 100% na tau semuami juga dari 

awal sampai akhir 

Pematauan minum obat  

E.. anuji ia biasa kalau belum dia minum 

obatnya terus di ingatkan sama saya 

Mengulur waktu  



  

 
 

pasti dia cuman bilang nanti pi atau 

sebentarpi lagi 

Keluargaku selalu suruhi untuk banyak-

banyak beraktivitas kayak bantu-bantu 

orang membersihkan 

Memperbanyak aktivitas  

Biasa juga kusuruh ikutka sholat di masjid 

supaya tidak banyak menghayal saja di 

rumah toh 

Ikut beribadah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Penentuan Kata Kunci Informan IV 

Significan Statatement Kata Kunci  

E… supaya cepatki sembuh, harus rutin na 

minum obatna 

Kerutinan dalam minum obat 

Ohh.. E.. di tanyaki bilang minum ko itu 

supaya begini-begini, supaya baek-baek 

juga na rasa, di kasihki juga semangat 

supaya bisaki kumpul-kumpul juga toh baru 

dia suka kayak menyendiri, tapi ini baek-

baek mi 

Memberi semangat  

.. kalau ada seng na dengar-dengar uuuh 

susah mi lagi tidur itu.. gelisah ki 

sepanjang malam kalau ada seng nadengar 

lain lain tidak teratur mi lagi tidurnya 

itu.. 

Susah tidur sehingga jam tidur tidak teratur 

kalau tidk minum obat kalau putus obatki 

eeeh..biasa itu…eh anuki..mengamukmi.. 

Mengamuk jika tidak minum obat 

E.. ini dia mami yang minum, menurut 

terusji. Itupun kalau maumi habis dia tanya 

ka jadi ku ambilkan lagi di puskesmas 

Penyediaan obat yang baik 

Ohh.. ditanyaki bilang sudahmi minum 

obat, kalau belum yah di ambilkan dulu 

itu tapi sekarang dia mami ambilki kah 

baekmi 

Memastikan pasien sudah minum obat 

Ohh.. E.. di perhatikan anunya toh E.. 

obatnya supaya tidak putus 

Memperhatikan obat pasien 

E.. ituu tadi di nasehati sama di perhatikan 

toh obatnya  

Memberi nasihat  

Iyee, ada biasa dia undurki minum 

obatnya misalnya kayak kusuruhmi 

sekarang minum tapi ada saja alasannya 

entah dia bilang nanti pi atau apakah 

Mengundur waktu minum obat  

karena selalu ka suruhki untuk kerja-

kerja kegiatan rumah toh supaya tidak 

banyak menghayal ki  

Membantu kegiatan dirumah  

Kusuruh perbanyak dzikir supaya tidak 

kosong terus pikirannya 

Memperbanyak berdzikir 

 



  

 
 

LAMPIRAN 5 

Penentuan Kategori 

Kata Kunci  Kategori  

 Teratur minum obat (Informan I) 

 Patuh berobat (Informan I) 

 Mengingatkan minum obat 

(Informan II) 

 Rutin meminum obat (Informan III) 

 Kesadaran meminum obat (Informan 

III) 

 Kerutinan dalam minum obat 

(Informan IV) 

 Tidak menolak obat (Informan II) 

Kepatuhan minum obat 

 Di pantau (Informan I) 

 Mengatur persediaan obat  

(Informan I) 

 Penyediaan Obat yang teratur 

(Informan II) 

 Pemantauan minum obat 

 (Informan III) 

 Penyediaan obat yang baik 

(Informan IV) 

 Memastikan pasien sudah minum 

obat (Informan IV) 

 Keluarga mengingatkan minum obat 

(Informan II) 

 Keluarga tau cara pemberian minum 

obat (Informan III) 

Cara agar tetap patuh meminum obat 

 Konsultasi dokter (Informan I) 

 Banyak bicara (Informan II) 

 Mengalami drop (Informan III) 

 Mengganggu keluarga  

( Informan I ) 

 Halusinasi yang dirasakan pasien 

(Informan II) 

 Mengamuk jika tidak minum obat    

( Informan IV ) 

 

 

 

Dampak yang dirasakan ketika tidak 

patuh meminum obat 



  

 
 

 Susah tidur (Informan I) 

 Kesulitan dalam tidur 

 ( Informan III ) 

 Susah tidur sehingga jam tidur tidak 

teratur (informan IV) 

 Tidur tidak teratur (Informan I) 

Kualitas tidur terganggu 

 Keluarga menyemangati (Informan 

I) 

 Anjuran minum obat (Informan II) 

 Tetap menyemangati agar tidak 

putus asa (Informan III) 

 Memberi semangat (Informan IV) 

 Pembatasan aktivitas (Informan I) 

 

 Menganjurkan minum obat yang 

teratur (Informan II) 

 Memberi nasihat (Informan IV) 

 Keluarga mengingatkan untuk 

membawa obat (Informan II) 

 Pasien di semangati (Informan III) 

 Memperhatikan obat pasien 

(Informan IV) 

Dukungan keluarga dalam meningkatkan 

kepatuhan minum obat 

 Tangan di ikat (Informan I) 

 Pasien di kurung ( Informan II ) 

 Mengikat tangan pasien jika 

mengamuk ( Informan III ) 

Perilaku keluarga jika pasien kambuh  

 Menunda jadwal minum obat 

(Informan II) 

 Mengulur waktu ( Informan III) 

 Mengundur waktu minum obat 

(Informan IV) 

Menunda minum obat 

 Pasien melakukan aktivitas dirumah 

(Informan II) 

 Penanganan ke tenaga Kesehatan 

(Informan II) 

 Memperbanyak aktivitas (informan 

III) 

 Membantu kegiatan dirumah 

(informan IV) 

 Merayu pasien untuk minum obat 

Menghindari kekambuhan  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Informan III) 

 Perbanyak ibadah (Informan II) 

 Memperbanyak berdzikir (Informan 

IV) 

 Ikut beribadah (Informan III) 

Melakukan kegiatan religious 



 

 
 
 

LAMPIRAN 6 

 

Penentuan Tema 

No Kata Kunci Kategori Tema 

1.  Teratur minum obat (Informan I) 

 Patuh berobat (Informan I) 

 Mengingatkan minum obat (Informan II) 

 Rutin meminum obat (Informan III) 

 Kesadaran meminum obat (Informan III) 

 Kerutinan dalam minum obat (Informan IV) 

 Tidak menolak obat (Informan II) 

 

 

 

Kepatuhan minum obat 

 

2.  Di pantau (Informan I) 

 Mengatur persediaan obat  

(Informan I) 

 Penyediaan Obat yang teratur (Informan II) 

 Pemantauan minum obat 

 (Informan III) 

 Penyediaan obat yang baik (Informan IV) 

 Memastikan pasien sudah minum obat (Informan IV) 

 Keluarga mengingatkan minum obat (Informan II) 

 Keluarga tau cara pemberian minum obat (Informan III) 

 

 

 

 

Cara agar tetap patuh meminum obat 

 

 

 

 

Strategi meningkatkan kepatuhan 

minum obat 

3  Keluarga menyemangati (Informan I) 

 Anjuran minum obat (Informan II) 

 Tetap menyemangati agar tidak putus asa (Informan III) 

 

  



 

 
 
 

 Memberi semangat (Informan IV) 

 Menganjurkan minum obat yang teratur (Informan II) 

 Memberi nasihat (Informan IV) 

 Keluarga mengingatkan untuk membawa obat (Informan 

II) 

 Pasien di semangati (Informan III) 

 Memperhatikan obat pasien (Informan IV) 

Dukungan keluarga dalam 

meningkatkan kepatuhan minum 

obat 

 

 

4.  Konsultasi dokter (Informan I) 

 Banyak bicara (Informan II) 

 Mengalami drop (Informan III) 

 Mengganggu keluarga ( Informan I ) 

 Halusinasi yang dirasakan pasien (Informan II) 

 Mengamuk jika tidak minum obat ( Informan IV) 

 

 

 

Dampak yang di rasakan ketika tidak 

patuh meminum obat 

 

 

 

 

 

 

Dampak ketidakpatuhan minum obat 

5.   Susah tidur (Informan I) 

 Kesulitan dalam tidur (Informan III) 

 Susah tidur sehingga jam tidur tidak teratur (informan IV) 

Tidur tidak teratur (Informan I) 

 

 

Kualitas tidur terganggu 

 



 

 
 
 

6.  Menunda jadwal minum obat (Informan II) 

 Mengulur waktu (Informan III) 

Mengundur waktu minum obat (Informan IV) 

 

 

Menunda minum obat 

 

7.  Tangan di ikat (Informan I) 

 Pasien dikurung ( Informan II) 

 Mengikat tangan pasien jika mengamuk  

( Informan III ) 

 

 

Perilaku keluarga jika pasien 

kambuh 

Hambatan kepatuhan minum obat 

8.  Pasien melakukan aktivitas dirumah (Informan II) 

 Penanganan ke tenaga Kesehatan (Informan II) 

 Memperbanyak aktivitas (informan III) 

 Membantu kegiatan dirumah (informan IV) 

 Merayu pasien untuk minum obat (Informan III) 

 

Menghindari kekambuhan 

 

Upaya yang dilakukan agar 

terhindar dari kekambuhan 

 

9.  Perbanyak ibadah (Informan II) 

 Memperbanyak berdzikir (Informan IV) 
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