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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

            Metode pembelajaran daring adalah metode pengajaran yang menggunakan 

jaringan untuk berkomunikasi, membaca, dan menulis yang dilakukan pada waktu yang 

sama namun tidak dalam ruang yang sama dengan menggunakan berbagai teknologi dan 

multimedia (komputer, vidio, audio, smartphone dan lain sebagainya). Metode 

pembelajaran daring pada dasarnya tidak menuntut mahasiswa untuk hadir di dalam 

ruangan yang sama (kelas), mahasiswa dapat mengakses pembelajaran melalui media 

internet (Ridwan Sanjaya 2020) 

           Pembelajaran dalam jaringan (daring) merupakan penerapan dari pendidikan jarak 

jauh secara online. Pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan akses bagi peserta 

didik untuk memperoleh pembelajaran yang lebih baik dan bermutu (Maulana 2020) 

         Pembelajaran daring akan memberikan kesempatan peserta didik untuk dapat 

mengikuti pembelajaran atau mata kuliah tertentu dalam situasi yang tidak 

memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung. Berkaitan dengan adanya wabah 

Covid-19 pada awal tahun 2020 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan China yang 

menewaskan banyak manusia dan termasuk dalam wabah dunia dimana semua negara 

terdampak covid-19 yang saat itu belum ditemukan obatnya dan WHO menyarangkan 

untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak 

dan menghindari kerumunan banyak orang, pemerintah kemudian mengeluarkan 

himbauan untuk melakukan kegiatan pembelajaran sekolah tatap muka menjadi 

pembelajaran dari rumah dengan metode daring (Nurman 2020). Hal ini dilakukan demi 

memutus rantai penyebaran virus dan menjaga keamanan serta keselamatan peserta didik 

dan tenaga pendidik. Dengan adanya himbauan tersebut maka proses pembelajaran 



 

 

 

dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan teknologi dan media internet (Nabila Hilmy 

Zhafira 2020) 

 Sesuai dengan surat keputusan bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 

juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 

dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) 

yang menyepakati bahwa proses pembelajaran khususnya di jenjang pendidikan tinggi 

semester gasal tahun akademik 2020/2021 di semua zona wajib diselenggarakan secara 

daring untuk mata kuliah teori. Sementara kegiatan praktikum dan penelitian di 

laboratorium bila memungkinkan diselenggarakan secara daring atau waktunya ditunda 

di bagian akhir semester atau semester berikutnya dengan tetap memenuhi protokol 

kesehatan dan keselamatan peserta (Nizam 2020) 

 Adanya himbauan tersebut, maka proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan Uin Alaluddin Makassar khususnya pada jurusan Profesi ners  juga ikut 

menerapkan proses pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring dianggap 

menjadi solusi terbaik terhadap proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19 

demi berlangsungnya suatu proses pembelajaran. Pembelajaran daring memberikan 

manfaat bagi kedua belah pihak, baik dosen maupun mahasiswa. Bagi mahasiswa, 

pembelajaran daring muncul sebagai  salah satu  alternatif belajar yang tidak 

mengharuskan mereka hadir di dalam ruang khusus atau kelas. Pembelajaran daring ini 

juga membentuk kemandirian belajar dan juga mendorong interaksi antar mahasiswa. 

Sedangkan bagi dosen metode pembelajaran daring hadir untuk mengubah gaya mengajar 

konvensional yang secara tidak langsung akan berdampak pada profesionalitas kerja. 

Peningkatan peran dan keaktifan mahasiswa dalam penggunaan berbagai media dan 

teknologi demi suksesnya perkuliahan daring sangatlah dipengaruhi oleh persepsi 

masing-masing mahasiswa (Nurman 2020)   



 

 

 

 Persepsi yang muncul dari dalam individu ini kemudian menggerakkan masing-

masing individu mahasiswa untuk dapat mengatur dan mengelola dirinya dalam kegiatan 

perkuliahan secara daring.  Dimana mahasiswa perlu memiliki keterampilan mengenai 

cara belajar, proses berfikir, hingga memotivasi diri untuk mencapai tujuan belajar pada 

setiap mata kuliah. Mata kuliah profesi  ners yang dulunya dilakukan secara praktik full 

dirumah sakit kini dilakukan secara daring sebagian, dimana hal di Uin Alauddin 

Makassar khususnya di jurusan profesi ners melakukan perkuliahan daring bagi ilmu 

yang bisa dicapai kompetensinya di daring sedangkan ilmu praktik yang memang tidak 

bisa dicapai secara daring ditunda praktiknya hal ini dilakukan untuk mencegah 

penularan covid 19 dan menjaga jarak (Nabila Hilmy Zhafira 2020) 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu dosen profesi ners Uin Alauddin 

Makassar didapatkan informasi bahwa proses pembelajaran daring yang sudah 

berlangsung semester lalu termasuk dalam kategori aman. Hanya saja ada kendala yang 

terjadi yaitu dimana kompetensi yang didapatkan berbeda dengan praktik langsung 

dengan daring, dosen tidak dapat memantau secara langsung mahasiswa-mahasiswa yang 

aktif dan benar-benar serius dalam proses belajar serta jaringan dan kuota yang terbatas. 

Sedangkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa yang sudah belajar melalui 

metode daring juga didapatkan informasi bahwa, metode daring memudahkan mereka 

saling berbagi tentang materi pelajaran meskipun mereka tidak dalam ruangan yang 

sama, ada banyak kendala dalam pembelajaran secara daring adalah lagi-lagi skill yang 

kurang karena hanya dilakukan  secara daring belum lagi jaringan, kuota, waktu yang 

terbatas, serta kurangnya pemahaman terhadap materi yang diberikan karena terbatasnya 

waktu.   

Pembatasan kontak fisik dengan lingkungan luar merupakan upaya utama untuk mengontrol 

situasi pandemi (Bansal et al., 2020). Namun, berbagai upaya untuk mengurangi dampak 



 

 

 

penyebaran COVID-19 tersebut, secara tidak langsung, menyebabkan terganggunya aspek-

aspek penting dalam masyarakat, salah satunya adalah aspek psikososial (Wang et al., 

2020). Berdasarkan penelitian, epidemi global tidak hanya memberi dampak kepada 

kesehatan fisik pasien, tetapi juga memberi dampak pada psikologis dan kualitas hidup 

masyarakat yang tidak terinfeksi. Munculnya penyakit menular yang baru diketahui, dapat 

meningkatkan rasa gelisah, gangguan emosi, depresi, dan stres pada masyarakat. Oleh sebab 

itu, kesehatan mental menjadi pertimbangan penting pada masyarakat yang melakukan 

isolasi diri akibat meningkatnya risiko infeksi COVID-19 (Xiao et al., 2020).  

        Berdasarkan penelitian, gangguan mental merupakan salah satu penyakit yang belum 

terdiagnosis dengan baik. Pada tahun 2017, terdapat sekitar 792 juta orang, atau 10,7% 

populasi di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, prevalensi gangguan mental 

emosional juga masih memberi angka yang signifikan. Berdasarkan data RISKESDAS 

2018, Indonesia memiliki rata-rata prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk ≥ 

15 tahun sebesar 9,8% populasi, dengan wilayah Sumatera Utara berada diatas rata-rata 

prevalensi. Prevalensi kejadian gangguan mental ini meningkat cukup jauh dibandingkan 

dengan rata-rata prevalensi pada tahun 2013, yaitu 6% populasi (KEMENKES, 2018).  

         Prevalensi gangguan mental pada mahasiswa juga memiliki angka yang cukup 

signifikan. Menurut penelitian oleh WHO, 35% mahasiswa menderita setidaknya 1 

gangguan mental seumur hidup, dan 31% mahasiswa menderita gangguan mental selama 12 

bulan (Auerbach et al., 2018). Pada bidang kesehatan, gangguan kesehatan mental pada 

mahasiswa kedokteran juga sering dilaporkan. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja dan 

pelajar di bidang kesehatan mengalami risiko yang lebih tinggi dari segi tekanan psikologis, 

depresi, kecemasan, dan kelelahan daripada populasi lain. Hal ini dapat disebabkan karena 

mahasiswa kedokteran memiliki stres tambahan akibat dari masa studi yang lebih panjang 

serta risiko yang lebih besar untuk terpapar dengan penyakit maupun kematian karena 



 

 

 

patogen yang ditularkan dari pasien (Dahlin dan Runeson, 2007). Prevalensi tingkat stres 

yang tinggi juga telah ditemukan pada mahasiswa kedokteran di berbagai negara, misalnya 

Pakistan (60%), Thailand (61%), Malaysia (42%), dan Amerika (57%) (Almojali et al., 

2017).   

          Pada kondisi pandemi COVID-19, pembatasan kontak fisik dengan lingkungan luar 

harus dilakukan untuk mengontrol situasi. Namun, hal tersebut juga menghalangi pelajar 

untuk berkumpul di ruang kuliah, studio belajar, atau ruang kelas kecil. Dalam beberapa 

tahun terakhir, banyak institusi yang mulai mengupayakan pembelajaran jarak jauh guna 

menciptakan waktu yang lebih efektif. Namun, pada dasarnya, pelajar, terutama mahasiswa 

kedokteran, masih membutuhkan media untuk melaksanakan diskusi kelompok, praktik 

laboratorium, simulasi, maupun praktik klinis dengan pasien yang telah distandardisasi.  

         Sebagai tanggapan terhadap COVID-19, sebagian besar fakultas kedokteran di dunia, 

salah satunya Indonesia, telah mengubah bentuk kurikulum pembelajaran pre-klinik menjadi 

pembelajaran daring (dalam jaringan). Pelaksanaan diskusi kelompok telah diubah menjadi 

diskusi tatap muka dengan menggunakan media virtual, dan praktik klinis dilaksanakan 

dengan metode daring, atau, pada beberapa kasus, ditunda. Ujian dan pengambilan nilai juga 

telah diubah menjadi sistem daring. Kemudahan dalam pengiriman, penyediaan, dan 

penyampaian materi memang terbukti berfungsi cukup baik pada sistem pembelajaran ini, 

tetapi hasil lebih lanjut dari perubahan yang terjadi membutuhkan evaluasi lebih lanjut 

(Rose, 2020).  

        Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa stres merupakan kondisi yang umumnya 

dialami oleh mahasiswa Profesi Ners Uin Alauddin Makassar. Terlebih lagi, pada masa 

pandemi COVID-19, tingkat stres masyarakat dikatakan dapat meningkat dan mahasiswa 

juga harus melaksanakan sistem pembelajaran daring, yang belum dapat mencukupi seluruh 



 

 

 

kebutuhan mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tingkat Stres 

Mahasiswa Profesi Ners Terhadap Pembelajaran Daring Dimasa Pandemi Covid-19 ” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Gambaran stres mahasiswa profesi ners UIN Alauddin Makassar terhadap proses 

pembelajaran daring?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Mengetahui gambaran stres mahasiswa profesi ners UIN Alauddin Makassar 

terhadap proses pembelajaran daring 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kita semua tentang 

penggunaan metode pembelajaran daring sebagai media pendukung sistem 

pembelajaran konvensional yang terbatas dengan waktu dan tempat. Hasil penelitian 

ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi kita  untuk mengoptimalisasikan 

kemampuan dan fasilitas yang kita miliki dengan sebaik-baiknya.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Institusi  

Data dan hasil penelitian dapat menjadi informasi dan masukkan bagi mahasiswa 

profesi ners dan dalam usaha pencegahan stres pada mahasiswa, sekaligus menjadi 

evaluasi dari pembelajaran daring selama pandemi COVID-19.  

b. Bagi Mahasiswa  



 

 

 

Mahasiswa dapat memahami masalah tentang kondisi stres selama pembelajaran 

daring dimasa pandemi COVID-19  

E. Definisi Operasional  

Definisi operasional digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah-istilah 

yang terdapat dalam penelitian ini, maka didefinisikan beberapa istilah penting yang 

menjadi pokok bahasan utama, yaitu: 

Tabel 1.1 Defenisi Operasional  

No Defenisi operasional  Kriteria objektif     Alat ukur  

1 Variabel 

Stress  

Hasil penilaian terhadap berat  ringannya 
stres yang dimiliki mahasiswa selama 
sistem pembelajaran daring dalam masa 
pandemi COVID-19. 

  0 – 1.00      

    Stres ringan  

1.01– 2.00    

   Stres sedang  

        2.01– 3.00   

        Stres berat  

    3.01 – 4.00    

  Stres sangat berat 

Kuesioner Medical  

 Student  Stressor 

2 Mahasiswa terhadap pembejaran 

daring 

        Indikator  pertama yaitu penerimaan, 

penerimaan yang dimaksud dalam 

penelitian ini mengenai persepsi 

mahasiswa terhadap pembelajaran daring 

dan indikator kedua yaitu evaluasi, 

evaluasi yang dimaksud dalam penelitian 

ini mengenai penilaian mahasiswa profesi 

ners UIN Alauddin Makassar terhadap 

pembelajaran daring yang sudah dilalui 

pada tahun ajaran 2020/2021 yang akan 

berdampak pada persepsi masing-masing 

individu mahasiswa, baik itu persepsi 

negatif dan positif.  

 

 

 

 

 

F. Kajian Pustaka 

            Kajian pustaka bertujuan untuk membantu peneliti menyelesaikan masalah 

penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang 

relevan. 

 

 



 

 

 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No  Nama Peneliti  Judul  Metode 

penelitian  

Hasil  Perbedaan dengan 

penelitian 

sebelumnya  

1 Muhammad Nurman, 

(2020) 

persepsi 

mahasiswa 

universitas 

pahlawan 

tuanku 

tambusai 

terhadap 

perkuliahan 

daring sebagai 

sarana 

pembelajaran 

selama masa 

karantina 

covid-19  

Desain 

penelitian ini 

adalah berupa 

Analisis 

deskriptif 

yang akan 

mengkaji 

persepsi 

mahasiswa 

Universitas 

Pahlawan 

Tuanku 

Tambusai 

mengenai 

model 

pembelajaran 

daring. 

Melalui 

beberapa 

pendekatan 

seperti media 

yang 

digunakan, 

jenis 

komunikasi, 

dan gaya 

belajar 

mahasiwa 

Hasilnya 

didapatkan 

bahwa media 

pembelajaran 

daring yang 

paling 

digemari ialah 

Google 

Classroom. 

Sebesar 89,1% 

dari 

mahasiswa 

Universitas 

Pahlawan 

Tuanku 

Tambusai 

sudah 

mengenal 

berbagai 

media 

pembelajaran 

daring tersebut 

sebelum 

perkuliahan 

daring 

dimulai. 

Selain itu, 

pola 

komunikasi 

yang paling 

diminati oleh 

mahasiswa 

ialah pola 

semi dua arah  

Diperlukan adanya 

penelitian lebih 

lanjut terhadap 

penelitian tetnang 

pembelajaran 

daring dengan 

berbasis masalah, 

kolaboratif, dan 

model lainnya. 

2 Nabila Hilmy Zhafira 

SM,  Yenny Ertika, dan 

Chairiyaton, (2020) 

persepsi 

mahasiswa 

terhadap 

perkuliahan 

daring sebagai 

sarana 

pembelajaran 

selama masa 

karantina 

covid-19 

Analisis 

deskriptif pada 

penelitian ini 

akan mengkaji 

persepsi 

mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Teuku Umar 

mengenai 

model 

pembelajaran 

daring. 

Melalui 

beberapa 

pendekatan 

seperti media 

yang 

digunakan, 

jenis 

Umar yang 

telah terlibat 

dalam 

pembelajaran 

daring selama 

masa 

karantina 

Covid-19. 

Hasilnya 

didapatkan 

bahwa media 

pembelajaran 

daring yang 

paling 

digemari ialah 

whatsapp dan 

Google 

Classroom. 

Sebesar 53% 

dari 

mahasiswa 

Diperlukan adanya 

penelitian lebih 

lanjut terhadap 

penelitian 

pembelajaran 

daring dengan 

berbasis masalah, 

kolaboratif, dan 

model lainnya 



 

 

 

komunikasi, 

dan gaya 

belajar 

mahasiwa. 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Teuku Umar 

sudah 

mengenal 

berbagai 

media 

pembelajaran 

daring tersebut 

sebelum 

perkuliahan 

daring 

dimulai. 

Selain itu, 

pola 

komunikasi 

yang paling 

diminati oleh 

mahasiswa 

ialah pola 

semi dua arah 

3 Sulia Ningsih, (2020) persepsi 

mahasiswa 

terhadap 

pembelajaran 

daring pada 

masa pandemi 

covid-19 

Penelitian 

dipilih untuk 

memperoleh 

data hasil 

eksplorasi 

tentang 

aktivitas dan 

persepsi 

mahasiswa 

dalam 

melaksanakan 

perkuliahan 

daring. 

Responden 

penelitian 

adalah 

mahasiswa 

Program Studi 

Teknologi 

Pendidikan 

yang berstatus 

aktif pada 

Semester 

Genap Tahun 

Akademik 

2019/2020. 

Survei 

dilakukan 

secara online 

melalui google 

form. Tercatat 

sebanyak 95 

mahasiswa 

yang telah 

berperan 

menjadi 

responden 

penelitian ini 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 100% 

mahasiswa 

Program Studi 

Teknologi 

Pendidikan 

Universitas 

Baturaja 

menjalankan 

pembelajaran 

daring di 

semester 

genap tahun 

akademik 

2019/2020. 

Adapun media 

online yang 

paling 

diminati 

mahasiswa 

saat 

pembelajaran 

daring yaitu 

Google 

Classroom 

(46,8%), 

Whatsapp 

(27,4%), 

Edmodo 

(19,4%) dan 

Zoom (6,4%) 

Meskipun begitu 

mayoritas 

mahasiswa yaitu 

93,5% lebih 

menyukai 

pembelajaran 

secara offline di 

kelas tatap muka 

dibandingkan 

pembelajaran 

daring 



 

 

 

4 Aqma Rina Za, (2020) Persepsi 

Mahasiswa 

Terhadap 

Pembelajaran 

Daring Pada 

Mata Kuliah 

Perkembangan 

Hewan 

Dimasa 

Pandemi 

Covid-19 

metode 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif. 

Populasi 

dalam 

penelitian ini 

seluruh 

mahasiswa 

Pendidikan 

Biologi 

angkatan 2018 

dan sampel 

dalam 

penelitian ini 

mahasiswa 

Pendidikan 

Biologi 

angkatan 2018 

yang telah 

mengambil 

mata kuliah 

perkembangan 

hewan secara 

daring. Teknik 

pengambilan 

sampel secara 

purposive 

sampling. 

Teknik 

pengumpulan 

data dilakukan 

dengan 

pengisian 

kuesioner 

melalui 

Google Form 

dan 

wawancara 

yang 

dilakukan 

kepada 

beberapa 

mahasiswa 

untuk 

mengetahui 

kendala dalam 

pembelajaran 

daring 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

presepsi 

mahasiswa 

terhadap 

pembelajaran 

daring pada 

mata kuliah 

perkembangan 

hewan dimasa 

pandemic 

covid 19 

secara 

keseluruhan 

memperoleh 

hasil 53,2%  

dengan 

kategori baik. 

Sedangkan 

kendala dalam 

pembelajaran 

daring 

matakuliah 

perkembangan 

hewan adalah 

jaringan yang 

kurang 

mendukung, 

kurangnya 

pengetahuan 

mahasiswa 

terkait materi 

serta 

keterbatasan 

kuota yang 

dimiliki 

mahasiswa  

Pada penelitian ini 

melakukan 

penelitian tentang 

presepsi 

mahasiswa yang 

menjalani 

matakuliah 

perkembangan 

hewan. 

5 Hutomo Atman Maulana, 

Muhammad Hamidi, 

(2020) 

Persepsi 

Mahasiswa 

terhadap 

Pembelajaran 

Daring pada 

Mata Kuliah 

Praktik di 

Pendidikan 

Vokasi 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif. 

Populasi pada 

penelitian ini 

adalah seluruh 

mahasiswa 

program 

sarjana 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

persepsi 

mahasiswa 

terhadap 

pembelajaran 

daring pada 

mata kuliah 

praktik 

Tidak hanya 

terbatas pada 

pendidikan tinggi, 

pendidikan vokasi 

pun yang lebih 

mengutamakan 

beban mata kuliah 

praktik/ketrampilan 

dapat 

melaksanakan 

pembelajaran 



 

 

 

terapan 

Jurusan 

Administrasi 

Niaga 

Politeknik 

Negeri 

Bengkalis. 

Sampel 

diambil 

dengan 

menggunakan 

teknik 

purposive 

sampling yang 

hanya 

berfokus pada 

mahasiswa 

yang sedang 

mengambil 

mata kuliah 

praktik sejak 

diberlakukan 

pembelajaran 

daring karena 

pandemi 

COVID-19. 

Data 

dikumpulkan 

dengan 

menggunakan 

kuesioner 

secara daring 

dan 

wawancara 

mendalam 

kepada 

beberapa 

mahasiswa 

untuk 

mendapatkan 

informasi 

yang lebih 

mendetail 

bersifat 

positif, dengan 

rincian aspek 

belajar 

mengajar 

sebesar 

66,4%, aspek 

kapabilitas 

(kemampuan 

dosen) sebesar 

74,6%, dan 

aspek sarana 

dan prasarana 

sebesar 

72,7%.  

daring 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Stres 

Istilah ‘stres’ digunakan oleh masyarakat luas dan memiliki banyak pengertian 

tersendiri. Sampai saat ini, perdebatan tentang definisi stres masih berlangsung hangat, 

sehingga masih belum ada kesepakatan antar peneliti tentang definisi stress (Hawari 

2011). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020), stres adalah gangguan atau 

kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar. Namun, secara garis 

besar, terdapat 3 prinsip dalam mendefinisikan stres, diantaranya: 

1. Stimulus, yaitu definisi yang menggambarkan stres sebagai dampak dari suatu tekanan 

dari lingkungan luar. 

2. Response, yaitu definisi yang menggambarkan stres sebagai respon seseorang 

terhadap stimulus yang merugikan atau membahayakan. Respon tersebut dapat berupa 

respon fisiologis, yang dibentuk oleh aktivitas simpatis adrenal-medulla atau aktivitas 

pituitari-adrenal-kortikal, dan respon psikologis. 

3. Proses dinamik, yaitu definisi yang menggambarkan stres sebagai proses dinamik 

yang mencerminkan faktor eksternal dan internal seseorang. Prinsip ini menjelaskan 

bahwa tingkat stres yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh tuntutan dari dirinya 

sendiri dan tuntutan dari lingkungan sekitar. Dengan kata lain, stimulus dan respons 

terhadap stres dapat dipengaruhi oleh faktor kognitif (pikiran, sikap, kepercayaan) 

seseorang. 

Dalam persepsi biomedis, stres didefinisikan sebagai bagian yang memberi respon 

terhadap stimulasi yang merugikan. Dalam persepsi psikologis, stres didefinisikan 

sebagai proses interaksi antara individu dengan lingkungannya. Kemudian, dalam 

persepsi kesehatan psikologis, stres didefinisikan sebagai penggabungan dari efek 

patologis antara individu dengan lingkungannya (Rasmun. 2009). 



 

 

 

Menurut (Wangsih 2009) stres didefinisikan sebagai hubungan tertentu antara 

individu dengan lingkungannya, yang dinilai oleh individu tersebut sebagai sesuatu yang 

memberatkan, atau melebihi batas kemampuan, sehingga mengancam kesejahteraan 

hidup individu tersebut. Stres adalah respon non-spesifik tubuh terhadap berbagai macam 

tuntutan. Kemudian, , stres merupakan stimulus ekstrim, yang kuat dan tidak biasa, 

sehingga menjadi ancaman dan dapat memberi dampak perubahan yang signifikan pada 

individu. stres sebagai stimulus yang berpotensi untuk menyebabkan gangguan pada 

individu yang mengalaminya (Hawari 2011). 

1. Klasifikasi Stres 

Stericker dan Show (2013), menggolongkan stres berdasarkan persepsi individu 

terhadap stimulus stres yang dialaminya (Shahsavarani et. al 2015). Penggolongan ini 

dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

a. Eustres, adalah stres yang bersifat menyenangkan dan merupakan pengalaman 

yang memuaskan. Eustres dapat meningkatkan kesiagaan mental, kewaspadaan, 

kognisi, dan performansi individu. Eustres juga dapat meningkatkan motivasi 

individu untuk menciptakan sesuatu, misalnya seperti karya seni. 

b. Distres, adalah stres yang merusak atau bersifat tidak menyenangkan. Stres 

dirasakan sebagai suatu keadaan dimana individu mengalami rasa cemas, 

ketakutan, khawatir, atau gelisah, sehingga individu mengalami keadaaan 

psikologis yang negatif, menyakitkan, dan timbul keinginan untuk 

menghindarinya. 

Kemudian, stres juga dapat digolongkan berdasarkan lama waktu individu 

terpapar dengan stimulus stres yang dialaminya. Penggolongan ini juga dibagi 

menjadi 2 bagian, yaitu: 

1) Stres Akut, adalah stres yang terjadi sesaat setelah seseorang mengalami suatu 



 

 

 

kejadian. Stres jenis ini biasa terjadi pada suatu kejadian yang jarang terjadi, 

misalnya stres pasca bencana alam, atau cukup sering terjadi, misalnya stres saat 

ujian. 

2) Stres Kronik, adalah stres yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, misalnya 

stres dalam pekerjaan. 

2. Penyebab Stres 

Stres dapat terjadi setiap saat dalam hidup. Semua individu dari berbagai usia 

dapat mengalami stres. Namun, sumber-sumber penyebab stres tersebut dapat berubah 

seiring dengan pertambahan usia. Kondisi psikologis ataupun fisik yang dapat 

menimbulkan stres disebut stressor. Stressor dapat berupa stimulus fisik, seperti 

penyakit kronik, atau stimulus psikologis, seperti kehidupan sosial. 

Lazarus dan Judith Cohen (1977) mengelompokkan stressor dalam 3 kategori 

(Brannon, Linda & Feist 2009), yaitu: 

a. Cataclysmic Events 

     Cataclysmic events merupakan kejadian unik, baik disengaja ataupun tidak 

disengaja, yang terjadi secara tiba-tiba dan memberi dampak yang berbeda-beda 

pada banyak orang, misalnya bencana alam. 

b. Life Events 

    Life events merupakan perubahan pada hidup seseorang yang terjadi secara perlahan 

dan berdampak hanya pada beberapa orang, misalnya perceraian orang tua. 

c. Daily Hassles 

    Daily hassles merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang terjadi secara 

berulang di luar kontrol seseorang, misalnya hidup dalam kemiskinan 



 

 

 

Kemudian, stressor juga dapat dikelompokkan berdasarkan tiga sumber (Sarafino 

et. al 2015), yaitu: 

a. Sumber dari dalam Individu 

Terkadang stres dapat bersumber dari diri sendiri, seperti penyakit kronis, 

konflik di dalam diri, ataupun tujuan hidup yang tidak tercapai. Penyakit kronis 

dapat menimbulkan desakan fisik dan psikologis kepada individu, sehingga akan 

menimbulkan tingkat stres yang beragam, sesuai dengan umur dan variabel lain. 

Stres juga dapat tumbuh akibat adanya konflik yang terjadi dalam diri seseorang. 

Konflik terjadi apabila terdapat dua motivasi yang bertentangan secara simultan, 

baik dari diri sendiri, lingkungan, ataupun keduanya, terdapat prinsip ‘pendekatan’ 

dan ‘penghindaran’ dalam sebuah konflik. Prinsip tersebut kemudian dibagi 

menjadi tiga tipe, yaitu: 

1) Approach-approach conflict, terjadi apabila individu harus memilih satu 

diantara 2 pilihan yang saling bertentangan, tetapi sama-sama disukai, misalnya 

saja seseorang melihat makanan yang sangat lezat dan berlemak, padahal di sisi 

lain, orang tersebut sedang berusaha untuk mengurangi berat badan untuk 

memperbaiki kesehatannya. Stres dapat muncul akibat penyesalan dari pilihan 

yang tidak diambil. Namun, konflik jenis ini cepat diselesaikan. 

2) Avoidance-avoidance conflict, terjadi apabila individu harus memilih satu 

diantara pilihan yang sama-sama dihindari, misalnya seorang pasien yang 

memiliki penyakit serius harus memilih salah satu diantara 2 pilihan terapi, 

tetapi keduanya memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Individu yang 

mengalami konflik jenis ini cenderung berusaha untuk menunda pengambilan 

keputusan, berulang kali mengubah keputusan, atau meminta orang lain untuk 

membuat keputusan tersebut. Oleh sebab itu, konflik jenis ini sulit untuk 



 

 

 

diselesaikan dan menimbulkan tingkat stres yang cukup tinggi. 

3) Approach-avoidance conflict, terjadi apabila pilihan yang harus diambil 

memiliki sisi baik dan buruk. Individu merasa tertarik sekaligus berusaha 

menghindari pilihan tersebut, misalnya seseorang memiliki kebiasaan merokok, 

tetapi ingin berhenti merokok. Individu tersebut dihadapi oleh konflik antara 

keinginan untuk meningkatan kesehatan diri, dengan kesulitan yang harus 

dihadapi dalam rangka menahan diri agar tidak merokok. 

b. Sumber dari dalam Keluarga 

Bukan merupakan hal yang aneh apabila stres seseorang timbul akibat orang-

orang terdekat. Keluarga dapat memberi kenyamanan, tetapi juga dapat menjadi 

sumber konflik dan tekanan pada seorang individu. Masalah interpersonal dapat 

timbul dari masalah keuangan, perilaku tidak toleransi, atau perbedaan pendapat. 

Selain itu, keluarga juga dapat menimbulkan tingkat stres yang tinggi dalam diri 

individu, seperti hadirnya anggota keluarga baru, perceraian, ataupun kematian 

anggota keluarga. 

c. Sumber dari dalam Komunitas 

Kontak dengan masyarakat luar dapat memberikan dampak stres yang cukup 

signifikan. Pada anak-anak, stres biasa ditimbulkan akibat kondisi-kondisi di 

lingkungan sekolah, seperti kompetisi atau pertandingan. Sedangkan pada orang 

dewasa, stres yang timbul cenderung berhubungan dengan kondisi di lingkungan 

kerja. Kondisi lingkungan seseorang juga dapat menjadi penyebab stres, seperti 

suara berisik atau keramaian. Kondisi yang ramai dan sesak dapat mengurangi 

respon diri terhadap lingkungan sekitar dan menahan diri seseorang untuk bergerak 

secara bebas. Kondisi lingkungan lain, seperti perang atau terorisme, juga dapat 



 

 

 

menimbulkan perasaan terancam, sehingga dapat menimbulkan stres dan 

penurunan kesehatan  

 

3. Respon Terhadap Stres 

Stimulus stres yang potensial dapat memberikan tekanan dan mempengaruhi 

kondisi biologis, psikologis, dan sosial individu, sehingga akan menyebabkan 

timbulnya perubahan dalam hidup. Perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya respon 

tubuh terhadap stressor. Respon stres dapat dilihat melalui berbagai aspek (Sarafino 

et. al 2015), yaitu: 

a. Aspek Fisiologis 

Respons fisiologis individu terhadap stressor, atau tekanan, disebut 

‘reaktivitas’. Peneliti menjelaskan reaktivitas sebagai ukuran perbandingan 

terhadap ambang batas stimulus yang potensial untuk menimbulkan stres pada 

individu. Faktor genetik dan kondisi mental, misalnya stres kronik, juga dapat 

mempengaruhi reaktivitas individu terhadap stressor yang muncul. Respons 

fisiologis, atau ‘reaktivitas’, yang timbul ditandai dengan munculnya respons 

‘fight-or-flight’ pada individu. Pada respon ‘fight-or-flight’, persepsi terhadap 

bahaya akan mengaktifkan sistem saraf simpatis dan menstimulasi banyak organ, 



 

 

 

seperti jantung dan kelenjar adrenal. Oleh sebab itu, respons fisiologis terhadap 

stressor dapat ditandai dengan meningkatnya tekanan darah, detak jantung, detak 

nadi, dan sistem pernafasan, sebagai efek dari meningkatnya sistem saraf simpatis. 

Selye mempelajari reaksi fisiologis yang mungkin terjadi apabila individu 

terpapar secara terus-menerus dengan stressor, yang dikenal dengan istilah 

‘General Adaptation Syndrome (GAS)’. Reaksi ini terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

1) Alarm Reaction 

Reaksi yang ditimbulkan pada tahapan pertama ini mirip dengan fight-or-flight 

response. Rangsangan yg terjadi pada tahap ini merupakan hasil dari 

pengaktifan sistem saraf simpatis, yang kemudian merangsang pengaktifan organ 

lain, seperti kelenjar adrenal. Jalur hipotalamus-hipofisis-adrenal juga terangsang 

dan mengakibatkan sekresi ACTH ke dalam darah. 

2) Stage of Resistance 

Rangsangan stres masih tinggi, tetapi tahanan yang dapat diberikan tubuh mulai 

melemah. Peran sistem saraf simpatis digantikan oleh peran jalur HPA. Pada 

kondisi ini, individu mulai merasakan masalah kesehatan seperti maag, tekanan 

darah tinggi, asma, atau penurunan sistem imun. 

3) Stage of Exhaustion 

Paparan stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan sistem imun. 

Pada tahapan ini, energi dan sistem imun mulai mengalami kelemahan. Apabila 

paparan stres masih berlanjut, timbulnya penyakit dan kerusakan organ dalam 

dapat terjadi. 

 



 

 

 

b. Aspek Psikososial 

Sistem biologis, psikologis, dan sosial dapat mempengaruhi satu sama lain untuk 

membentuk suatu aspek psikososial dalam individu. Reaksi psikososial terhadap 

stres meliputi: 

1) Respons Kognitif 

     Stres dapat merusak fungsi kognitif dengan mengganggu perhatian, misalnya 

individu yang tinggal pada lingkungan bising. Suasana yang bising 

menyebabkan individu tersebut harus mengubah fokus antara suara yang harus 

di dengar dan tidak harus didengar. Namun, tidak hanya stres dapat 

mempengaruhi kognitif seseorang, tetapi kondisi kognitif juga dapat 

mempengaruhi tingkat stres seseorang, misalnya seseorang yang 

mengkhawatirkan hasil ujiannya saat sedang mengerjakan ujian. Hubungan dua 

arah antara stres dan kognitif sangat penting dalam proses berpikir, yang dikenal 

dengan ‘executive functioning’. ‘Executive functioning’ merupakan kemampuan 

kognitif seseorang untuk menentukan regulasi dan arah keinginan untuk 

mengakhiri hidup, dan tingkat percaya diri yang rendah. Secara singkat, respon 

emosional terhadap stressor dapat ditandai dengan adanya perasaan takut, 

cemas, malu, kurang percaya diri, marah, dan sebagainya.  

2) Respon Tingkah Laku 

Stres dapat mengubah perilaku seseorang terhadap lingkungan, misalnya pada 

situasi bencana alam. Beberapa kondisi stres yang terjadi saat bencana alam 

dapat menuntun masyarakat untuk berbuat baik dan membantu sesama. Namun, 

di sisi lain, kondisi tersebut juga dapat membuat masyarakat malas untuk 

bersosialisasi dan apatis terhadap sesama. Stres yang ditimbulkan akibat 



 

 

 

diskriminasi sosial dapat meningkatkan perilaku agresif pada individu. Misalnya, 

stres yang disebabkan oleh kegagalan dalam pernikahan dapat meningkatkan 

konflik dan potensi untuk terjadinya kekerasan, baik kepada pasangan ataupun 

kepada anak. Secara singkat, respon tingkah laku terhadap penyebab stres dapat 

ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku, baik positif ataupun negatif. 

4. Tingkat Stres 

Menurut buku ‘Potter and Perry's Fundamentals of Nursing - 4th Edition’, tingkat 

stres dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Stres Ringan 

     Stres ringan adalah stres yang tidak mengganggu aspek fisiologis seseorang, 

sehingga tidak menimbulkan penyakit, kecuali bila dihadapi secara terus menerus. 

Stres jenis ini umumnya dirasakan oleh setiap orang dan dialami dalam jangka 

waktu menit hingga jam, seperti tertidur, kemacetan, kritik dari orang lain, dan 

terlambat. 

b. Stres Sedang 

     Stres sedang adalah stres yang dapat mengganggu aspek fisiologis seseorang. Stres 

jenis ini umumnya dialami dalam jangka waktu jam hingga hari, seperti perselisihan 

dalam keluarga atau konflik yang belum terselesaikan. 

c. Stres Berat 

     Stres berat adalah stres yang berlangsung dalam jangka waktu minggu hingga 

tahun. Stres ini dapat disebabkan oleh permasalahan yang tidak terselesaikan, 

seperti keluarga yang tidak harmonis, kemiskinan, dan penyakit kronis. Stres jenis 

ini dapat menurunkan atau memperparah kondisi kesehatan individu yang 

mengalaminya. 

 



 

 

 

d. Stres Berat 

     Stres berat adalah stres yang berlangsung dalam jangka waktu minggu hingga 

tahun. Stres ini dapat disebabkan oleh permasalahan yang tidak terselesaikan, 

seperti keluarga yang tidak harmonis, kemiskinan, dan penyakit kronis. Stres jenis 

ini dapat menurunkan atau memperparah kondisi kesehatan individu yang 

mengalaminya. 

5. Fisiologi Stres 

Stres berhubungan dengan tekanan fisiologis yang dapat menimbulkan respon 

pada tubuh. Perubahan tersebut dapat memberi dampak, baik jangka pendek ataupun 

jangka panjang, kepada kesehatan individu. Pada fisiologi stres, terdapat dua sistem 

dalam tubuh yang memegang peran besar dalam respons stres, yaitu: 

a. Sympathetic-Adrenomedullary (SAM) System 

            Reaksi tubuh terhadap stres diawali dengan munculnya situasi yang 

mengancam dan membahayakan tubuh. Sebelumnya, situasi tersebut dinilai 

terlebih dahulu oleh korteks serebri. Kemudian, apabila dinilai mengancam dan 

membahayakan, maka akan timbul reaksi yang dimediasi oleh hasil penilaian 

terhadap stimulus. Informasi dari korteks akan diteruskan ke hipotalamus. 

Kemudian, hipotalamus akan membentuk respons awal stres, yaitu pengaktifan 

sistem saraf simpatis. Pengaktifan sistem saraf simpatis akan menstimulasi kelenjar 

adrenal bagian medula untuk memproduksi hormon epinefrin dan norepinefrin. 

Sekresi dari hormon epinefrin dan norepinefrin akan mengaktifkan respon ‘fight-or 

flight’, sehingga mengakibatkan perubahan pada tubuh, seperti meningkatnya 

tekanan darah, meningkatnya denyut jantung, meningkatnya produksi keringat, 

kontraksi pembuluh darah, dan sebagainya. Hormon katekolamin, yaitu epinefrin 

dan norepinefrin, juga akan mempengaruhi sistem imun. 



 

 

 

             Respon stres tidak hanya disebabkan oleh pengaktifan sistem saraf simpatis. 

Pada kondisi ini, sistem saraf parasimpatis juga dapat mengalami gangguan. 

Misalnya, denyut nadi yang tidak stabil atau terganggunya kualitas tidur akibat 

stres. Kedua hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya siklus istirahat 

seseorang, sehingga dapat menyebabkan penurunan kondisi kesehatan dan 

peningkatan risiko mortalitas. 

a. Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (HPA) Axis 

              Hipotalamus melepas corticotropine releasing hormone (CRH), yang akan 

menstimulasi kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan adenocorticotropic hormone 

(ACTH). Kemudian, hormon ACTH akan merangsang sekresi epinefrin dan 

norepinefrin dari kelenjar adrenal, dan menstimulasi sekresi glukokortikoid, 

khususnya kortisol, dari korteks adrenal. Glukokortikoid yang bersirkulasi di dalam 

darah akan meningkatkan kadar gula darah, menekan sistem imun, dan membantu 

mengurangi inflamasi  juga menjelaskan bahwa pengaktifan jalur HPA, sebagai 

respon terhadap stres, akan meningkatkan produksi growth hormones, prolaktin, 

beta endorfin, dan enkephalin di otak (Sarafino et. al 2015). 

             Pengaktifan HPA axis yang berulang, sebagai respon dari stres kronik, dapat 

mengganggu fungsinya dalam tubuh, sehingga dapat menunjukkan perubahan pola 

kadar hormon kortisol dalam tubuh. 

6. Stres Pada Mahasiswa  

a. Prevalensi Stres pada Mahasiswa  

Perguruan tinggi sering dianggap sebagai lingkungan yang memicu tingkat 

stres yang tinggi pada mahasiswa (Sidik, 2003). Penelitian telah membuktikan 

bahwa mahasiswa kedokteran memiliki prevalensi tingkat stres yang tinggi, 

berkisar antara 30%  - 50%. Dua studi di Malaysia mencatat bahwa prevalensi 



 

 

 

mahasiswa kedokteran yang memiliki gangguan emosional berkisar antara 29,1% 

hingga 41,9%. Studi lain, di salah satu universitas swasta di Malaysia, juga 

menyatakan bahwa terdapat prevalensi sebesar 46,2% pada mahasiswa 

keperawatan yang mengalami gangguan emosional(Purwati. 2012). Sebuah 

penelitian di Singapura melaporkan bahwa 57% dari mahasiswa keperawatan  

menderita gangguan mental, sedangkan pada fakultas hukum, hanya 47,3% 

mahasiswa yang menderita gangguan mental. Penelitian lain, di Turki, juga 

mencatat bahwa 47,9% mahasiswa keperawatan memiliki gangguan emosional, 

sedangkan pada mahasiswa ekonomi dan pendidikan jasmani, terdapat prevalensi 

sebesar 29,2%. Prevalensi tingkat stres yang tinggi juga telah ditemukan pada 

mahasiswa kesehatan di berbagai negara, misalnya Pakistan (60%), Thailand (61%), 

Malaysia (42%), dan Amerika (57%) (Almojali et al, 2017). 

b. Dampak Stres pada Mahasiswa  

Paparan yang berulang terhadap stressor dapat memberikan dampak negatif 

pada aspek emosional, mental, dan fisik mahasiswa. Berbagai penelitian juga telah 

melaporkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat stres yang berlebih dengan 

penurunan kepercayaan diri, depresi, rasa gelisah (Bruyneel et al. 2021), kesulitan 

dalam menyelesaikan permasalahan sosial, gangguan tidur, peningkatan konsumsi 

obat dan alkohol, penurunan konsentrasi, dan kecurangan dalam akademik. Tingkat 

stres yang tinggi juga berhubungan dengan kejadian bunuh diri pada mahasiswa 

kesehatan. Rasa tidak puas dan tidak kompeten terhadap profesi yang dijalani sering 

kali muncul di masa depan seorang      mahasiswa keperawatan. Oleh sebab itu, 

diagnosis dini dan program pembelajaran yang efektif sangat penting untuk 

mencegah risiko timbulnya gangguan atau penyakit pada mahasiswa 

keperawatan(Sutjiato and Tucunan 2015). 



 

 

 

c. Penyebab Stres pada Mahasiswa 

Penyebab stres adalah stimulus yang berasal dari diri sendiri atau lingkungan, 

yang dapat menimbulkan stres pada individu. Penyebab stres pada mahasiswa 

terbagi menjadi 6 kategori , yaitu akademik, diri sendiri dan sesama, pengajaran dan 

pembelajaran, hubungan sosial, motivasi dan harapan, dan aktivitas dalam 

kelompok. Studi membuktikan bahwa penyebab stres yang paling berdampak 

terhadap tingkat stres mahasiswa adalah ujian, waktu yang kurang, materi yang 

terlalu banyak, dan kesulitan dalam mengejar materi. Penyebab stres lain yang juga 

sering berhubungan dengan tingkat stres pada mahasiswa adalah tuntutan yang 

saling bertentangan, tidak dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang 

diberikan, dan beban tugas yang besar (Sutjiato and Tucunan 2015) 

B. Covid-19 

1. Definisi 

Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak 

bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. 

Coronaviridae dibagi dua subkeluarga dibedakan berdasarkan serotipe dan 

karakteristik genom. Terdapat empat genus yaitu alpha coronavirus, 

betacoronavirus, deltacoronavirus dan gamma coronavirus (Perhimpunan Dokter 

Paru Indonesia, 2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit 

menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini 

merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di 

Wuhan, Cina, bulan Desember 2019 (WHO 2020). 

 

 



 

 

 

2. Epidemiologi 

Kasus pertama Coronavirus Disease 2019, atau COVID-19, dilaporkan pada 

bulan Desember 2019. Sejak tanggal 18 Desember 2019 hingga 29 Desember 2019 

dilaporkan bahwa terdapat 5 pasien yang dirawat dengan diagnosis sindrom gawat 

pernapasan akut, kemudian salah satu dari pasien tersebut meninggal dunia. Pada 

tanggal 2 Januari 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, 41 pasien 

didiagnosis dengan infeksi COVID-19. Kurang dari setengah pasien yang telah 

didiagnosis, memiliki riwayat penyakit, seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. 

Pasien-pasien ini diduga terkena infeksi nosokomial di rumah sakit. 

Pada tanggal 22 Januari 2020, terdapat 571 kasus COVID 19 yang dilaporkan 

dari 25 provinsi di Cina. China National Health Commision melaporkan bahwa, hingga 

tanggal 22 Januari, telah terdapat 17 kematian akibat Coronavirus Disease 2019. 

Pada tanggal 25 Januari, terdapat 1975 kasus COVID-19 terkonfirmasi di seluruh 

wilayah Cina, dengan total 56 kematian. Pada tanggal 24 Januari 2020, laporan lain 

mencatat bahwa terdapat estimasi kasus COVID-19 sebanyak 5502 kasus di seluruh 

Cina. Pada tanggal 30 Januari 2020, dilaporkan bahwa terdapat 7734 kasus positif 

COVID-19 di Cina, dan 90 kasus positif telah dilaporkan dari berbagai negara, 

seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Komboja, 

Singapura, Jepang, Korea, Uni Emirat Arab, dan Amerika (Hu et al. 2020). 

Pada tanggal 13 April 2020, WHO mencatat bahwa total case fatality rate 

COVID-19 adalah 6,3. Namun, masih terdapat perbedaan tingkat mortalitas yang 

signifikan antar negara. Tercatat bahwa terdapat case fatality rate yang jauh lebih 

tinggi pada negara dengan jumlah populasi usia tua yang lebih banyak. Di Italy, rata-

rata umur pasien COVID-19 yang meninggal dunia adalah 78 tahun, sedangkan rata-



 

 

 

rata umur pasien yg terdiagnosis COVID-19 adalah 62 tahun. Mortalitas yang 

disebabkan oleh COVID-19 merupakan mortalitas yang dipengaruhi oleh riwayat 

penyakit, sistem kesehatan yang kurang baik, umur yang tua, dan faktor lainnya. 

Penelitian di Cina membuktikan bahwa pasien dengan usia > 80 tahun memiliki 

tingkat mortalitas 3 kali lebih tinggi daripada pasien dengan usia < 80 tahun. 

Perburukan kondisi pasien dapat berjalan dengan sangat cepat, sehingga waktu 

kelangsungan hidup rata-rata dapat mencapai 5 hari pada pasien usia lanjut. Studi 

meta-analisis mengevaluasi 46.248 pasien dengan menggunakan 8 metode. Studi ini 

menjelaskan bahwa prevalensi penyakit penyerta tertinggi pada pasien COVID-19 

adalah hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes melitus, PPOK, riwayat 

merokok, dan penyakit ginjal kronis. Berdasarkan penelitian CDC Cina, riwayat 

penyakit penyerta dapat meningkatkan case fatality rate sebesar 10,5% pada pasien 

dengan penyakit kardiovaskular, 7,3% pada diabetes, 6,3% pada PPOK, 6% pada 

hipertensi, dan 5,6% pada kanker. Di Italy, penelitian juga menjelaskan bahwa hanya 

2,8% pasien tanpa riwayat penyakit penyerta yang didiagnosis dengan COVID-19. 

Namun, kondisi pandemi COVID-19 masih belum berakhir, sehingga perkembangan 

selanjutnya terkait COVID-19 masih harus dipantau secara ketat (Hu et al. 2020). 

3. Patogenesis 

Saat ini, penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia terjadi melalui 

droplet yang keluar saat batuk dan bersin, kontak fisik, dan jalur fecal-oral. Replikasi 

awal virus diduga terjadi pada mukosa epitelium saluran pernapasan bagian atas 

(hidung dan faring), kemudian dilanjutkan pada mukosa saluran pernapasan bagian 

bawah dan saluran pencernaan. Replikasi virus tersebut menyebabkan kondisi 

viremia pada individu yang terinfeksi. Bagi beberapa individu, perkembangan dari 

infeksi SARS-CoV-2 dapat diatasi pada fase ini, sehingga tidak menimbulkan gejala 



 

 

 

yang berkelanjutan. Beberapa pasien yang terinfeksi juga dapat menyebabkan gejala 

lain, seperti kerusakan akut pada hati dan jantung, gagal ginjal dan diare. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat kerusakan organ multipel. ACE2 (Angiotensin-

converting enzyme 2) banyak  terdapat pada mukosa hidung, bronkus, paru, jantung, 

esofagus, ginjal, lambung, kandung kemih, dan usus halus, sehingga organ-organ ini 

menjadi rentan terhadap virus SARS-CoV-2 (Labrague 2021). 

Virus SARS-CoV-2 menggunakan ACE-2 sebagai reseptor, sama dengan pada 

SARS-CoV. Sekuens dari RBD (Receptor-binding domain), termasuk RBM 

(receptor- binding motif), pada SARS-CoV-2 kontak langsung dengan enzim ACE 2 

(angiotensin-converting enzyme 2). Hasil residu pada SARS-CoV-2 berinteraksi 

dengan ACE-2 pada manusia, konsisten dengan kapasitas SARS-CoV-2 untuk infeksi 

sel manusia. Beberapa residu kritis lain dari SARS-CoV-2 RBM kompatibel 

mengikat ACE2 pada manusia, menunjukkan SARS-CoV-2 mempunyai kapasitas 

untuk transmisi manusia ke manusia. Analisis secara analisis filogenetik kelelawar 

menunjukkan SARS-CoV-2 juga berpotensi mengenali ACE- 2 dari beragam spesies 

hewan sebagai inang perantara. Pada penelitian 41 pasien pertama COVID-19 di 

Wuhan, ditemukan nilai yang tinggi pada IL1β, IFNγ, IP10, dan MCP1, yang 

kemungkinan mengaktifkan respon sel T-helper-1 (Th1). Selain itu, berdasarkan studi 

terbaru ini, pada pasien-pasien yang memerlukan perawatan di ICU, ditemukan 

konsentrasi lebih tinggi pada GCSF, IP10, MCP1, MIP1A, dan TNFα, dibandingkan 

pasien yang tidak memerlukan perawatan di ICU. Hal tersebut mendasari 

kemungkinan adanya cytokine storm yang berkaitan dengan tingkat keparahan 

penyakit. Selain itu, pada infeksi SARS-CoV- 2 juga menginisiasi peningkatan 

sekresi sitokin T-helper-2 (seperti IL4 dan IL10) yang berperan dalam menekan 



 

 

 

inflamasi, yang berbeda dengan infeksi SARS-CoV (Perhimpunan Dokter Spesialis 

Paru Indonesia, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

4. Manifestasi Klinis 

Gejala klinis infeksi COVID-19 dapat timbul setelah 5,2 hari masa inkubasi. 

Jangka waktu sejak timbul gejala hingga kematian berkisar antara 6 sampai 41 hari, 

dengan rata-rata waktu 14 hari. Lama waktu ini bergantung pada umur dan kondisi 

imunitas pasien. Gejala klinis utama yang sering muncul pada pasien COVID 19 

adalah demam (>38,5oC), batuk, dan fatigue. Sedangkan, gejala lain yang dapat 

menyertai yaitu, batuk berdahak, sakit kepala, batuk berdarah, diare, sesak napas, dan 

limfopenia (World Health Organization 2020). 

Pada kasus berat, terjadi perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, 

syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi, dan perdarahan atau disfungsi 

sistem koagulasi yang dapat terjadi dalam beberapa hari setelah paparan pertama. 

Pada beberapa pasien, muncul gejala ringan, atau bahkan tidak disertai dengan 

demam (Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia, 2020). 



 

 

 

Berdasarkan studi oleh Nanshan Chen et al., pada pasien di Wuhan Jinyintian 

Hospital, Wuhan, Cina, dari 99 pasien yang terdiagnosis dengan infeksi SARS COV-

2, beberapa pasien memiliki penyakit kronis (51%), memiliki gejala demam (83%), 

batuk (82%), sesak napas (31%), nyeri otot (11%), fatigue (9%), 

sakit kepala (8%), sakit tenggorokan (5%), rhinnorhea (4%), nyeri dada (2%), 

diare (2%), atau mual-muntah (1%). Studi lain oleh Huijun Chen et al., pada pasien 

yang hamil dan terdiagnosis dengan COVID-19, menyatakan bahwa demam 

merupakan gejala utama yang timbul pada pasien yang sedang hamil dan tidak 

ditemukan transmisi vertikal antar pasien dengan bayi yang lahir (Soetikno et al. 

2020). 

Infeksi yang tidak menimbulkan gejala memegang peran penting dalam 

penyebaran penyakit. Pasien yang telah terinfeksi, tetapi tidak menimbulkan gejala, 

dapat menjadi sumber penyebaran penyakit bagi individu lain, terutama bayi dan 

anak-anak. Berdasarkan penelitian oleh Dong et al.,(2020) sekitar 90% pasien anak-

anak memiliki kemungkinan tidak menimbulkan gejala, atau memiliki gejala infeksi 

yang ringan. Data menjelaskan bahwa diantara 72.314 pasien yang terdiagnosis 

COVID-19 di Cina, 889 (1%) pasien tidak memiliki gejala (Purnomo et al. 2021). 

5. Penegakkan Diagnosis 

a. Anamnesis 

Pada anamnesis, dapat ditemukan tiga gejala utama, yaitu demam, batuk 

kering (sebagian kecil berdahak), dan sulit bernapas atau sesak. Namun, perlu 

dicatat bahwa demam dapat tidak teridentifikasi pada beberapa kondisi, terutama 

pada usia geriatri atau pada mereka dengan imunitas rendah. Gejala tambahan 

lainnya yaitu nyeri kepala, nyeri otot, lemas, diare dan batuk darah. Pada beberapa 

kondisi dapat terjadi tanda dan gejala infeksi saluran napas akut berat (Severe Acute 



 

 

 

Respiratory Infection-SARI). SARI adalah infeksi saluran napas akut yang ditandai 

oleh riwayat demam (suhu≥ 38 C) dan batuk dalam 10 hari terakhir, serta perlu 

perawatan di rumah sakit. Tidak adanya demam tidak mengeksklusikan infeksi 

virus (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020). 

Pada anamnesis, perlu diperhatikan tanggal munculnya gejala pertama, 

riwayat penyakit (asma dan penyakit jantung), dan riwayat kontak dengan pasien 

COVID-19 (Greenhalgh et al., 2020). 

6. Pemeriksaan Fisik 

Pada pemeriksaan fisik, perhatikan kondisi kesadaran pasien, penampakan kulit 

(merah, pucat, atau sianosis), dan penampakan orofaring. Kemudian, periksa tanda 

vital pasien, seperti tekanan darah, denyut nadi, temperatur, gula darah, saturasi 

oksigen, dan frekuensi napas (Soetikno et al. 2020). 

Pada pemeriksaan inspeksi terdapat retraksi otot pernapasan, tidak simetris, statis 

dan dinamis, fremitus teraba mengeras, redup pada daerah konsolidasi, suara napas 

bronkovesikuler atau bronkial dan ronki kasar (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 

2020). 

7. Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan penunjang yang dilakukan diantaranya: 

a. Pemeriksaan Laboratorium 

     Pemeriksaan laboratorium lain seperti hematologi rutin, hitung jenis, fungsi ginjal, 

elektrolit, analisis gas darah, hemostasis, laktat, dan prokalsitonin dapat dikerjakan 

sesuai indikasi. Trombositopenia juga kadang dijumpai, sehingga kadang diduga 

sebagai pasien dengue (Susilo et al., 2020). 



 

 

 

b. Pemeriksaan Radiologi 

     Pemeriksaan radiologi, yaitu foto toraks, CT-scan toraks, USG toraks. Pada 

pencitraan dapat menunjukkan: opasitas bilateral, konsolidasi subsegmental, lobar 

atau kolaps paru atau nodul, tampilan ground- glass. Pada stage awal, terlihat 

bayangan multipel plak kecil dengan perubahan intertisial yang jelas menunjukkan 

di perifer paru dan kemudian berkembang menjadi bayangan multipel ground-

glass dan infiltrate di kedua paru. Pada kasus berat, dapat ditemukan konsolidasi 

paru bahkan “white-lung” dan efusi pleura (jarang) (Perhimpunan Dokter Paru 

Indonesia, 2020). 

c. Pemeriksaan Diagnostik SARS-CoV-2 

     Diagnostik tes yang sekarang digunakan adalah reverse-transcription polymerse 

chain reaction (RT-PCR), real-time RT-PCR (rRT-PCR), dan reverse 

transcription loop-mediated isothermal amplification (RT- LAMP) (Zhai et al., 

2020). Menurut WHO, metode yang dianjurkan untuk deteksi virus adalah 

amplifikasi asam nukleat dengan real-time reverse transaction polymerase chain 

reaction (rRT-PCR) dan dengan sequencing. Sampel dinyatakan positif 

(konfirmasi SARS-COV-2) apabila rRT-PCR positif pada minimal dua target 

genom (N, E, S, atau RdRP) yang spesifik SARS-CoV 2, atau rRT-PCR positif 

betacoronavirus, ditunjang dengan hasil sequencing sebagian atau seluruh genom 

virus yang sesuai dengan SARS-CoV-2 (Susilo et al. 2020) 

8. Pencegahan 

COVID-19 merupakan penyakit yang baru ditemukan. Oleh karena itu 

pengetahuan terkait pencegahannya masih terbatas. Kunci pencegahan meliputi 



 

 

 

pemutusan rantai penularan dengan isolasi, deteksi dini, dan melakukan proteksi 

dasar. 

Menurut CDC, belum ada vaksin yang terbukti dapat mencegah Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19). Oleh sebab itu, cara terbaik untuk mencegah penyebaran 

adalah dengan mengurangi risiko terpapar virus, yaitu sering mencuci tangan selama 

20 detik, terutama setelah melakukan kontak dengan lingkungan luar, bersin, atau 

batuk. Apabila tidak ada sabun, gunakan hand sanitizer yang mengandung setidaknya 

60% alkohol. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan kotor. 

Hindari kontak fisik, pertahankan jarak minimal 6 kaki, dan laksanakan isolasi diri. 

Gunakan masker di lingkungan publik, tutupi mulut dan hidung saat bersin, kemudian 

bersihkan peralatan yang sering digunakan dengan desinfektan (Susilo et al. 2020). 

C. Pembelajaran Daring  

1. Pengertian  

     Pembelajaran Daring Pembelajaran Daring sangat dikenal di kalangan 

masyarakat dan akademik dengan istilah pembelajaran online (online learning). 

Istilah lain yang sangat umum diketahui adalah pembelajaran jarak jauh (learning 

distance). Pembelajaran Daring merupakan pembelajaran yang berlangsung di 

dalam jaringan dimana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara 

langsung. Menurut Isman, pembelajaran Daring adalah pemanfaatan jaringan 

internet dalam proses pembelajaran. Pembelajaran Daring dapat dilakukan dari 

mana dan kapan saja tergantung pada ketersediaan alat pendukung yang digunakan 

(Albert Efendi, 2020) 

2. Dasar Hukum Pembelajaran Daring Pembelajaran Daring di Indonesia 

diselenggarakan dengan aturan dan sistem yang terpusat pada pertaturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mengatur pembelajaran Daring pemerintah 



 

 

 

merumuskan dasar-dasar hukum penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan 

(Daring) di masa Pandemi Corona Virus 2019. Adapun dasar hukum dimaksud 

adalah:  

a. Keppres No. 11 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat Covid-19;  

b. Keppres No. 12 Tahun 2020, tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran 

Corona Virus (Covid-19);  

c. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A. tahun 2020, tentang Penatapan Status 

Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di 

Indonesia;  

d. SE Mendikbud No.3 Tahun 2020, tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan 

Pendidikan;  

e. Surat Mendikbud No. 46962/MPK.A/HK/2020, tentang Pembelajaran secara 

Daring dan bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid19 

pada Perguruan Tinggi;  

f. SE Mendikbud No.4 Taun 2020, tentang pelaksanan Kebijakan Pendidikan dalam 

masa darurat penyebaran virus corona;  

g. Surat Edaran Menteri PANRB No. 19 tahun 2020, tentang Penyesuaian Sistem 

Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Albert Efendi, 2020) 

3. Ketentuan Pembelajaran Daring Ketentuan pembelajaran Daring telah diatur oleh 

Peraturan Menteri Pendidikaan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Surat 

Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang batasan-batasan dalam pelaksanaan 

pembelajaran Daring. Adapun batas-batasannya sebagai berikut:  



 

 

 

a. Siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk 

kenaikan kelas;  

b. Pembelajaran dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna 

bagi siswa; 

c. Difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai covid-19;  

d. Tugas dan aktivitas disesuaikan dengan minat dan kondisi siswa, serta 

mempertimbangkan kesenjangan akses dan fasilitas belajar di rumah;  

e.  Bukti atau Produk aktivitas belajar dari rumah dberi umpan balik yang bersifat 

kualitatif dari guru, tanpa harus berupa skor/nilai kuantitatif (Albert Efendi, 2020)  

4. Manfaat Pembelajaran Daring Manfaat pembelajaran Daring learning yang pertama 

dapat membangun komunikasi dan diskusi yang sangat efesien antara pendidik dengan 

peserta didik. Kedua, siswa saling berinteraksi dan berdiskusi antara peserta didik 

yang satu dengan yang lainya tanpa melalui pendidik. Ketiga, dapat memudahkan 

interaksi antara siswa guru, dengan orang tua. Keempat, sarana yang tepat untuk ujian 

maupun kuis. Kelima, pendidik dapat dengan mudah memberikan materi kepada 

peserta didik berupa gambar dan vidio selain itu peserta didik juga dapat mengunduh 

bahan ajar tersebut. Keenam, dapat memudahkan pendidik membuat soal dimana saja 

dan kapan saja tanpa batas waktu (Albert Efendi, 2020) 

5. Prinsip Pembelajaran Daring Prinsip pembelajaran Daring adalah terselenggaranya 

pembelajaran yang bermakna, yaitu proses pembelajaran yang berorientasi pada 

interaksi dan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran bukan terpaku pada pemberian 

tugas-tugas belajar kepada siswa. Tenaga pengajar dan yang diajar harus tersambung 

dalam proses pembelajaran Daring (Albert Efendi, 2020) 

6. Media Pembelajaran Daring Dalam pembelajaran Daring, pendidik tidak dibatasi oleh 

aturan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran online yang akan 



 

 

 

digunakan. Namun pendidik harus mengacu pada prinsip pembelajaran. Artinya 

adalah media yang digunakan oleh guru dapat digunakan oleh peserta didik sehingga 

komunikasi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. 

 

 

D. Kendala Pembelajaran Daring  

          Perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadi daring yang terjadi secara 

mendadak, memunculkan berbagai macam respon dan kendala bagi dunia pendidikan di 

Indonesia, tak terkecuali pendidik yang meruapak ujung tombak pendidikan yang 

langsung berhadapan dengan peserta didik. Sejumlah pendidikan mengalami kendala 

ketika melaksanakan pembelajaran daring, diantaranya terkendala dengan aplikasi 

pembelajaran, jaringan internet dan gawai, pengelolaan pembelajaran, penilaian, dan 

pengawasan (Henry Aditya 2020) 

           Kendala yang dihadapi pendidik dalam menghadapi pembelajaran daring tentunya 

sangat banyak, mengingat ini adalah kegiatan mendadak yang tidak direncanakan dalam 

kurikulum. Beberapa pendidik, yang melek teknologi tentu saja cepat memikirkan 

bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran daring yang efektif, kognitif, dan 

psikomotorik sekaligus dirumah (Jamaluddin 2020) 

          Pembelajaran daring dirasa tidak menyenangkan bagi peserta didik,mereka 

merasakan beberapa kendala seperti adanya gangguan sinyal pada saat pembelajaran 

berlangsung, mereka merasa boros dikarenakan kuota yang cepat habis, sulit memahami 

materi yang disampaikan pendidik, dan mereka merasa kegiatan sosial mereka dengan 

teman-temannya terhambat. Mayoritas peserta didik merasa pembelajaran daring tidak 

efektif, karena dalam praktiknya pendidik lebih dominan dalam pemberian tugas bukan 

penjelasan materi. 



 

 

 

E. Kerangka Teori 

Gambar 2.1 Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sumber: (Widayanti 2020), (Ngesti W Utami 2016), (Asrori 2020) 

F. Kerangka Konsep  

Kerangka konseptual merupakan alur berfikir yg logis dan dibuat dalam 

bentukdiagram atau skema yang bertujuan untuk menjelaskan secara garis besar pola 

substansi penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka pemikiran dapat memberikan 

gambaran presepsi terhadap variabel-variabel yang akan diteliti. Adapun kerangka pikir 

yang dimaksud, yaitu sebagai berikut (Sugiyono 2016): 

 

 

 

 

Tinjauan stress  

1. prevalensi stress mahasiswa  

2 stres mahasiswa 

Covid-19 

1. epidemologi  

2 tanda dan gejala  

3.etiologi 

4. pemeriksaan diagnostik 

 Tinjauan Pembelajaran Daring  

1. dasar hukum pembelajaran 

daring  

2. ketentuan pembelajaran 

daring  

3. manfaat pembelajaran 

daring  

4. prinsip dan media 

pembelajaran daring  

 

 

 
 

 

Tingkat stress  
1 ringan  
2 sedang  
3. berat 
4 sangat berat  



 

 

 

                                               Variabel   

 

 

Keterangan  : 

:  variabel    

:  penghubung  variabel 

Gambar  2.1  kerangka  konsep "  Gambaran Stres Mahasiswa Profesi Ners Terhadap 

Pembelajaran daring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Stres  Mahasiswa      Pembejaran daring  



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis penelitian  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Hidayat 2017) 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan pengamatan sesaat atau dalam satu periode tertentu dan setiap 

subyek studi hanya dilakukan 1 kali pengamatan selama penelitian. Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan instrumen kuesioner Medical & Nursing Student Stressor, yang 

bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat stres pada mahasiswa Profesi ners 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam sistem pembelajaran daring. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan januari 2022 sedangkan tempat penelitian dilakukan 

dilingkungan kampus UIN Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Program studi Profesi Ners.  

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program studi Profesi ners 

UIN Alauddin Makassar yang berjumlah 40 responden.  

2. Sampel Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik total 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan keseluruhan populasi 

sebagai sampel (Jusuf Soewandi 2012). Sampel yang diambil peneliti hanya fokus 



 

 

 

pada mahasiswa Program Profesi ners UIN Alauddin Makassar yang berjumlah 40  

responden.   

        Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan semua populasi yang ada. Adapun 

jumlah sampel yang akan diambil penulis adalah keseluruhan jumlah populasi yang 

berjumlah 40 responden (Sugiyono 2016).  

       Penelitian ini mengambil sampel dengan menggunakan teknik stratified random 

sampling, dimana peneliti membagi populasi berdasarkan strata tahun angkatan dan 

menentukan sampel berdasarkan kriteria sebagai berikut:  

a. Kriteria Inklusi  

1) Mahasiswa profesi ners yang pernah menjalani kuliah daring 

2) Mahasiswa yang bersedia melakukan pengisian lembar kuesioner  

3) Mahasiswa profesi ners Angkatan 16 dan 17 Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar   

b. Kriteria Eksklusi  

1) Mahasiswa yang tidak mengisi kuesioner dengan lengkap  

2) Mahasiswa yang memiliki riwayat penyakit mental  

3) Mahasiswa yang mengonsumsi obat-obatan anti depresan, anti psikotik, dan anti 

ansietas  

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data. Pengumpulan data 

dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh responden yang dilakukan secara langsung 

oleh peneliti terhadap sampel penelitian.  



 

 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bagian Akademik Fakultas Kedokteran 

Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, angkatan 16 dan 

17.  

3. Instrumen Penelitian  

         Instrumen penelitian harus berkualitas yang sudah distandardkan sesuai dengan 

kriteria teknik pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dan reliabilitas 

instrumen adalah pengujian suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan suatu 

alat ukur, atau seberapa besar suatu alat ukur dapat dipercaya, konsisten, dan stabil 

dari kurun waktu ke waktu. Tujuannya untuk mengetahui data mana saja yang valid 

atau tidak valid. Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Hanya 

data yang valid atau reliabel yang akan digunakan sebagai data penelitian dalam 

analisis faktor.  

         Pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan data-data hasil kuesioner yang 

digunakan dalam analisis. Pengujian dan pengolahan data dilakukan menggunakan 

program SPSS versi 25.  

        Instrumen yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:  

1. Informed consent  

2. Medical Student Stressor Questionnaire  

 Setelah penetapan dan pemilihan kuesioner selesai dilakukan maka selanjutnya 

adalah uji coba kuesioner. Kegiatan ini penting untuk dilakukan penulis untuk menilai 

kuesioner yang telah disusun. Kuesioner diuji coba terlebih dulu pada responden yang 

memiliki karakteristik yang sama dengan responden yang sebenarnya. Uji coba alat ini 

dilakukan dengan maksud mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas alat pengumpul 

data.   



 

 

 

a. Uji Validitas Instrumen  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kekuatan dan kesahihan 

suatu instrumen. Instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

hendak diukur. Analisis validitas ini dilakukan dengan cara mengorelasikan skor 

yang ada pada setiap pertanyaan dengan skor total. Rumus yang dipergunakan 

adalah rumus yang dikemukakan oleh Pearson , yang lebih dikenal dengan sebutan 

rumus korelasi “product moment”.  

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa instrumen yang digunakan dapat 

mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Dalam analisis 

statistik pada penelitian, uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat 

konsistensi suatu angket yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket tersebut 

dapat dipercaya untuk mengukur variabel penelitian secara berulang-ulang, dengan 

angket atau kuesioner yang sama. Syarat kuesioner dinyatakan reliabel atau 

konsisten adalah jika nilai Cronbach’s α > 0,6. Setelah uji coba dilaksanakan, 

selanjutnya dilakukan analisis statistik untuk menguji validitas dan reliabilitas 

instrumennya, sehingga hasil penelitian yang dimaksudkan benar-benar bisa 

dipertanggungjawabkan.  

        Pada penelitian ini digunakan kuesioner yang berisi pertanyaan yang 

berhubungan dengan tingkat stres pada mahasiswa profesi ners. Kuesioner yang 

digunakan adalah Medical Student Stressor Questionnaire, yang dirancang oleh Dr. 

Muhammad Saiful Bahri Yussoff untuk membedakan jenis stressor dan menghitung 

tingkat stres pada mahasiswa profesi ners.  Kuesioner ini telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya dengan menggunakan teknik korelasi “product moment” dan uji coba 



 

 

 

Cronbach (cronbach alpha) dengan menggunakan program Statistical Product and 

Service Solutions (SPSS) versi 25.0.  

Sampel yang digunakan dalam uji validitas ini memiliki karakter yang hampir 

sama dengan sampel dalam penelitian. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan 

jumlah sampel sebanyak 34 subjek. Hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah 

dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2.  

Tabel 3.1 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner.  

 Medical Student Stressor Questionnaire   

Variabel  Nomor  

Pertanyaan  

Total Pearson  

Correlation  

Status  Alpha  Status  

Tingkat  

Stres  

1  

2  

0.682  

0.710  

Valid  

Valid  

0.966  Reliabel  

Reliabel  

 3  0.538  Valid   Reliabel  

 4  0.795  Valid   Reliabel  

 5  0.653  Valid   Reliabel  

 6  0.484  Valid   Reliabel  

 7  0.571  Valid   Reliabel  

 8  0.510  Valid   Reliabel  

 9  0.673  Valid   Reliabel  

 10  0.625  Valid   Reliabel  

 11  0.434  Valid   Reliabel  

 12  0.662  Valid   Reliabel  

 13  0.468  Valid   Reliabel  

14  0.699 Valid   Reliabel  

15  0.641 Valid   Reliabel  

16  0.751 Valid   Reliabel  

17  0.683 Valid   Reliabel  

18  0.760 Valid   Reliabel  

19  0.636 Valid   Reliabel  



 

 

 

20  0.734 Valid   Reliabel  

21  0.672 Valid   Reliabel  

22  0.611 Valid   Reliabel  

23  0.654 Valid   Reliabel  

24  0.549 Valid   Reliabel  

25  0.712 Valid   Reliabel  

26  0.605 Valid   Reliabel  

27  0.653 Valid   Reliabel  

28  0.755 Valid   Reliabel  

29  0.526 Valid   Reliabel  

30  0.764 Valid   Reliabel  

31  0.785 Valid   Reliabel  

32  0.598 Valid   Reliabel  

33  0.764 Valid   Reliabel  

34  0.418 Valid   Reliabel  

35  0.800 Valid   Reliabel  

36  0.681 Valid   Reliabel  

37  0.651 Valid   Reliabel  

38  0.610 Valid   Reliabel  

39  0.753 Valid   Reliabel  

40  0.485 Valid   Reliabel  

                              41  0.563 Valid    Reliabel  

                              42  0.399 Valid    Reliabel  

                              43  0.392 Valid    Reliabel  

                              44  0.703 Valid    Reliabel  

                              45  0.721 Valid    Reliabel  

                                46  0.520 Valid    Reliabel  

 

Tabel 3.2 Nilai Cronbach’s alpha pada masing-masing kelompok stressor  

 
Medical Student Stressor Questionnaire  

Stressor Domain  Cronbach’s alpha value  



 

 

 

Academic Related Stressor (ARS)  0,927  

Intrapersonal and Interpersonal  

Related Stressor (IIRS)  0,877  

Teaching and Learning Related  

Stressor (TLRS)  0,920  

Social Related Stressor (SRS)  0,857  

Drive and Desire Related Stressor  

(DDRS)  0,859  

Group Activities Related Stressor  

(GARS)  0,710  

 

   Setelah kuesioner valid, peneliti mempersiapkan dan mengirimkan link google-form 

yang berisi informed consent dan kuesioner kepada calon responden melalui jejaring 

komunikasi. Kemudian, responden yang bersedia akan mengisi informed consent dan 

kuesioner tersebut. Hasil jawaban setiap responden akan tersusun di dalam sebuah folder 

yang terpusat. Setelah jumlah subjek penelitian telah memenuhi jumlah subjek minimum 

penelitian, maka proses pengumpulan data dihentikan.  

E. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data  

1. Metode Pengolahan Data  

Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap  (Sastroasmoro dan 

Ismael, 2014), yaitu:  

a. Editing, yaitu data yang telah diperoleh perlu dilakukan penyuntingan terlebih 

dahulu sebelum dimasukkan ke dalam komputer.  

b. Coding, yaitu data berupa jumlah mahasiswa yang telah disesuaikan dengan 

kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian diberi kode secara manual.  

c. Entry, yaitu pemasukkan data, yang telah diberi kode, ke dalam komputer.  

d. Cleaning Data, yaitu pengoreksian kembali seluruh data yang telah dimasukkan 

untuk melihat kemungkinan kesalahan kode, ketidaklengkapan, dan sebagainya.  



 

 

 

e. Saving, yaitu penyimpanan data ke dalam komputer sebelum dianalisis.  

f. Analisis Data  

2. Analisis Data  

 Semua data yang telah diperoleh pada penelitian ini akan diolah dan dianalisis 

dengan menggunakan program komputer SPSS (Statistic Package for Social Science). 

Analisis statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu penyajian data 

persentase hasil penelitian dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karasteristik Responden  

Penelitian ini dilaksanakan pada Jurusan Profesi Ners angkatan 16-17 di Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang 

berlokasi di Jl. Syahrul Yasin Limpo No.36, Kelurahan Romangpolong, Kec. Somba 

Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data  dilakukan melalui 

pembagian kuesioner melalui google form digrup mahasiswa profesi ners Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 

16-17, karena kondisi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan peneliti untuk 

melakukan pengambilan data secara langsung. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang 

disebarkan kepada mahasiswa Profesi Ners Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 16-17, yang telah menjalankan 

sistem pembelajaran daring selama era pandemi COVID-19. Penelitian dilakukan pada 40 

subjek, yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, dari total mahasiswa Fakultas 

Kedokteran  Dan Ilmu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yaitu sebanyak 40 

orang, dengan karakteristik subjek penelitian disajikan pada tabel 4.1 

Pada tabel 4.1, didapatkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, mayoritas subjek 

penelitian adalah perempuan, yaitu 27 orang (67,5%), sedangkan laki-laki berjumlah 13 

orang (32,5%). Berdasarkan angkatan Program Studi Profesi Ners, terdapat responden 

penelitian sebanyak 20 orang (50,0%) angkatan 16 dan 20 orang (50,0%) angkatan 17. 

Median umur dari mahasiswa profesi ners Fakultas Kedokteran  dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang ikut serta pada penelitian ini adalah 

mahasiswa profesi ners  yang berumur 21-28 tahun. 



 

 

 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden 

 
Karasteristik  N % 

                                                  Jenis Kelamin  

Laki-laki 13 32.5 

Perempuan  27 67.5 

Usia Median (min-mak) 24 (21-28)  

                                                   Ners Angkatan  

Angkatan 16 20 50.0 

Angkatan 17 20 50.0 

 

B. Hasil Penelitian  

1. Analisis Univariat  

Hasil uji terhadap tingkat stres mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas 

Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Idalam 

sistem pembelajaran daring pada era pandemi COVID-19 disajikan pada tabel 4.2. 

Pada tabel 4.2, didapatkan bahwa pada mahasiswa Program Profesi Ners Fakultas 

Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

angkatan 16-17 yang telah melaksanakan sistem pembelajaran daring pada era 

pandemi COVID-19, mahasiswa dengan kondisi stress  berat memiliki memiliki 

persentase paling besar, yaitu sebanyak 40,0% (16 orang), stres ringan sebanyak 

25,0% (10 orang), sedangkan persentase, stress berat sebanyak 57,5% (23 orang). 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Tingkat Stress Mahasiswa Program Studi Profesi 

Ners 

 

Tingkat Stress Frekuensi (N) % 

Ringan 10 25.0 

Sedang  7 17.5 

Berat  23 57.5 

Total  40 100 

Diagram tingkat stress laki laki dan perempuan   



 

 

 

 
 

Berdasarkan hasil dari diagram tingkat stress mahasiswa laki-laki dan perempuan, 

mahasiswa perempuan lebih tinggi tingka stressnya daripada laki-laki. 

C. Pembahasan  

Pada penelitian ini didapatkan hasil tingkat stress pada mahasiswa profesi ners 

angkatan 16 dan 17 pada tabel 4.2, didapatkan bahwa pada mahasiswa Program Profesi 

Ners Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar angkatan 16-17 yang telah melaksanakan sistem pembelajaran daring pada era 

pandemi COVID-19, mahasiswa dengan kondisi stress  berat memiliki memiliki 

persentase paling besar, yaitu sebanyak 40,0% (16 orang), stres ringan sebanyak 25,0% 

(10 orang), stres sedang sebanyak 17,5% (7 orang), dan stres berat dengan persentase, 

sebanyak 17,5% (7 orang). 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Handayani 2020) yang menyatakan bahwa dalam 

sistem pembelajaran daring pada era pandemi COVID-19, sebagian besar mahasiswa dari 

seluruh fakultas di Universitas Andalas memiliki kondisi stres sedang, dengan prevalensi 



 

 

 

sebesar 30,1%. Penelitian oleh (Sari 2020) juga menunjukkan bahwa mayoritas 

mahasiswa keperawatan di STIKES Karya Husada Kediri mengalami stres sedang 

(38,6%) dalam melakukan sistem pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. 

Melalui penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa prevalensi tingkat stres pada sebagian 

besar mahasiswa dari berbagai fakultas bernilai sedikit lebih rendah jika dibandingkan 

dengan prevalensi tingkat stres pada sebagian besar mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Sumatera Utara dalam sistem pembelajaran daring pada era pandemi 

COVID-19. 

Penelitian tentang tingkat stres mahasiswa profesi ners dalam sistem pembelajaran 

daring pada era pandemi COVID -19 juga dilakukan oleh (Saraswathi at el, 2020) . Pada 

penelitiannya terhadap mahasiswa kedokteran di India, didapatkan bahwa prevalensi 

mahasiswa kedokteran yang mengalami stres dalam sistem pembelajaran daring pada era 

pandemi COVID 19 adalah 24,9%. Penelitian oleh (Kumari et al, 2020) pada mahasiswa 

kedokteran di Shaheed Hasan Khan Mewati, Govt. Medical College India, juga 

menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami stres sedang-berat, dengan 

prevalensi 64%, dalam sistem pembelajaran daring pada era pandemi COVID-19. 

Kemudian, di sisi lain, penelitian oleh (Adryana 20218), pada mahasiswa 

kedokteran tahun pertama sampai ketiga di Universitas Lampung, menunjukkan bahwa 

sebelum era pandemi COVID-19, mayoritas mahasiswa kedokteran memiliki kondisi 

stres sedang, yaitu sebanyak 72,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

penurunan prevalensi tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa kedokteran sebelum 

dan selama pandemi COVID-19. 

Faktor yang menyebabkan penurunan tingkat stres pada mahasiswa kedokteran 

selama masa pandemi COVID-19 dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya 

adalah kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan segala proses pembelajaran 



 

 

 

dilakukan melalui sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran ini mengharuskan 

mahasiswa untuk melaksanakan proses pembelajaran dari rumah, dengan dukungan 

emosional dan supervisi yang optimal dari keluarga, sehingga hal tersebut secara tidak 

langsung dapat menurunkan tingkat stres mahasiswa (Kumari, A., Singh, S. B., Mahajan, 

S., Sharma, V., Ranjan, R., Vohra, P. 2020) 

Berdasarkan diagram frekuensi tingkat stress melalui jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan didapatkan bahwa perempuna lebih tinggi tingakt stressnya dinandingkan 

dengan laki-laki sejalan dengan penelitian oleh (Rahmayani 2019), pada  mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Andalas, yang menyatakan bahwa, berdasarkan jenis kelamin, 

mahasiswa kedokteran tahun pertama, dengan jenis kelamin perempuan (69,6%) memiliki 

tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki (30,4%). Kemudian, hal ini juga sejalan 

dengan penelitian oleh Eva et al. (2015), pada salah satu universitas swasta di Bangladesh, yang 

menyatakan bahwa mahasiswa kedokteran tahun kedua dan ketiga, yang berjenis kelamin 

perempuan (64%), memiliki prevalensi tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki 

(36%). 

Perbedaan tingkat stres antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tabel 

diatas dapat dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh seorang ahli tentang respon 

stres yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut berkaitan dengan 

aktivitas HPA axis dan sistem saraf simpatis yang akan memberikan feedback negatif 

saat tubuh mengalami stres. Hypophysis-Pituitary- Adrenal (HPA) axis bekerja dalam 

mengatur produksi dari hormon kortisol, sedangkan sistem saraf simpatis bekerja 

dalam pengaturan denyut jantung dan tekanan darah. Respon HPA dan sistem saraf 

autonomik lebih tinggi pada laki-laki sehingga mempengaruhi respon seseorang dalam 

mengatasi faktor penyebab stres. Selain itu, hormon seks pada wanita akan menurunkan 



 

 

 

respon HPA symphatoadrenal yang dapat menurunkan feedback negatif hormon kortisol 

ke otak, sehingga wanita cenderung mudah stres (Wangsih 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian 

gambaran tingkat stres pada mahasiswa program studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 16 dan 17 dalam 

sistem pembelajaran daring pada era pandemi COVID-19, maka didapatkan kesimpulan: 

1. Sebanyak 40 responden dalam penelitian yang diteliti terhadap tingkat stres 

mahasiswa program studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 16 dan 17  dalam 

pelaksanakan sistem pembelajaran daring pada era pandemi COVID-19, mayoritas 

mengalami stres berat, yaitu sebanyak 40,0% (16 orang).  

2. Gambaran tingkat stres mahasiswa program studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 16 dan 17  

berdasarkan jenis kelamin mayoritas mahasiswa yang mengalami stres berjenis 

kelamin perempuan. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah saran demi kelancaran dan 

pengembangan ilmu penelitian diantaranya:  

1. Bagi mahasiswa, terutama mahasiswa profesi ners, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat menjadi masukan agar mahasiswa lebih memperhatikan kondisi stres yang 

dialami selama sistem pembelajaran pada era pandemi COVID-19. Mahasiswa 

dengan kondisi tingkat stres berat dan sangat berat juga disarankan untuk melakukan 

konsultasi agar mahasiswa dapat beradaptasi dalam menghadapi situasi yang 



 

 

 

menyebabkan stres. 

2. Bagi institusi, terutama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan 

dalam melakukan evaluasi dan perubahan terhadap sistem pembelajaran daring yang 

dilaksanakan pada era pandemi COVID-19. 

3. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi evaluasi dalam melakukan 

penelitian selanjutnya, khususnya dalam metode penelitian, jumlah sampel, dan lokasi 

penelitian, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di 

bidang pendidikan dan kesehatan. 
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LAMPIRAN  

 

LEMBAR KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Gambaran Tingkat Stres Mahasiswa Profesi Ners dalam menghadapi 

Pembelajaran daring Di Masa Pandemi COVID-19 

 

A. Identitas Responden 

Nama     : 

Umur     : 

Jenis Kelamin    : 

Angkatan     : 

Riwayat diagnosis gangguan mental : 

Riwayat penggunaan obat anti-depresan, : 

anti psikotik, dan anti ansietas  : 

 

B. Kuesioner NSSQ (Nursing Student Stressor Questionnaire) 

Pertanyaan dibawah ini diisi untuk melihat apakah anda mengalami stres atau tidak 

dengan cara menconteng (Ö ) pada kolom jawaban, berdasarkan jawaban yang sesuai 

dengan anda. Jawaban yang anda berikan adalah jawaban yang anda rasakan selama 

pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Terdapat 5 jawaban untuk setiap 

pertanyaan, yaitu: 

 

0 : tidak menyebabkan stres 

1 : menyebabkan stres yang ringan 

2 : menyebabkan stres yang sedang 

3 : menyebabkan stres yang berat, cukup mengganggu emosional dan 

aktivitas sehari-hari 

4 : menyebabkan stres yang sangat berat, sangat mengganggu emosional dan 

aktivitas sehari-hari 



 

 

 

 

Khusus pertanyaan dengan tanda (*), apabila anda belum berada di tahap klinik (co-

ass), anggap saja anda sedang berada dalam kondisi seperti pada soal. 

 

 

No.  0 1 2 3 4 

1. Ujian      

2. Berbicara dengan pasien terkait masalah 

pribadi pasien* 

     

3. Konflik dengan mahasiswa lain      

4. Sistem penilaian pada ujian      

5. Perkataan atau perbuatan kasar oleh 

teman 

     

6. Keinginan orang tua terhadap studi 

Ptofesi ners anda 

     

7. Harus melakukan sesuatu dengan 

baik/Harapan terhadap diri sendiri 

     

8. Bahan materi perkuliahan yang tidak 

cukup (slide materi sulit didapat) 

     

9. Konflik dengan staf/pegawai kampus      

10. Beban pelajaran yang berat      

11 Partisipasi dalam diskusi tutorial      

12. Tertinggal dalam materi pelajaran 

dibandingkan teman-teman yang lain 

     

13. Partisipasi dalam presentasi kelas      

14. Kurangnya petunjuk atau bimbingan dari 

dosen 

     

15. Merasa tidak kompeten      

16. Ketidakpastian akan kompetensi yang 

harus dikuasai 

     



 

 

 

 

 

17. Kurangnya latihan keterampilan klinik 

(Skills Lab) 

     

18. Kurangnya waktu dengan keluarga dan 

teman 

     

19. Persaingan yang ketat dengan mahasiswa 

lain 

     

20. Kurangnya keterampilan mengajar dosen      

21. Tidak bisa menjawab pertanyaan dari 

pasien* 

     

22. Tugas yang tidak tepat/pantas      

23. Kesulitan memahami materi kuliah      

24. Menghadapi penyakit atau kematian 

pasien* 

     

25. Mendapat nilai rendah      

26. Motivasi yang kurang dalam belajar      

27. Kurangnya waktu untuk mengulang 

kembali pelajaran 

     

28. Perkataan atau perlakuan kasar oleh 

dosen 

     

29. Interupsi oleh orang lain ketika sedang 

belajar 

     

30. Tidak mampu menjawab pertanyaan 

dosen 

     

31. Konflik dengan dosen      

32. Tidak adanya keinginan untuk belajar di 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  

     

33. Terlalu luasnya cakupan materi yang 

harus dipelajari 

     

34. Keharusan untuk menjadi lebih baik 

karena dorongan dari siswa lain 

     



 

 

 

 

 

35. Kurangnya masukan (feedback) dari 

dosen 

     

36. Proses penilaian yang tidak adil      

37. Kurangnya pengakuan/apresiasi atas 

tugas yang telah diselesaikan 

     

38. Mengerjakan sesuatu dengan 

menggunakan komputer 

     

39. Perkataan atau perlakuan kasar oleh 

staf/pegawai kampus 

     

40. Beban tanggung jawab terhadap keluarga      

41. Tujuan pembelajaran praktikum yang 

tidak terpenuhi 

     

42. Proses responsi saat praktikum      

43. Tidak dapat melakukan percobaan saat 

praktikum 

     

44. Penjelasan materi praktikum yang tidak 

tersampaikan dengan maksimal 

     

45. Kesulitan memahami materi praktikum      

46. Kurangnya petunjuk dari dosen selama 

praktikum 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

Google form  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hasil Distribusi Frekuensi  

 

Statistics 

 Jenis Kelamin Umur Ners Angkatan Tingkat Stress 

N Valid 40 40 40 40 

Missing 0 0 0 0 

Mean 1.6750 23.9500 1.5000 2.7250 

Median 2.0000 24.0000 1.5000 3.0000 

Std. Deviation .47434 1.28002 .50637 1.24009 

Variance .225 1.638 .256 1.538 

Range 1.00 6.00 1.00 3.00 

Minimum 1.00 22.00 1.00 1.00 

Maximum 2.00 28.00 2.00 4.00 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 13 32.5 32.5 32.5 

Perempuan 27 67.5 67.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 22.00 4 10.0 10.0 10.0 

23.00 10 25.0 25.0 35.0 

24.00 17 42.5 42.5 77.5 

25.00 5 12.5 12.5 90.0 

26.00 2 5.0 5.0 95.0 

27.00 1 2.5 2.5 97.5 

28.00 1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
 



 

 

 

Ners Angkatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ners Angk 16 20 50.0 50.0 50.0 

Ners Angk 17 20 50.0 50.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
 

Tingkat Stress 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ringan 10 25.0 25.0 25.0 

sedang 7 17.5 17.5 42.5 

Berat 23 57.5                   57.5 60.0 

Total 40 100.0 100.0 100.0 

 

 
 

 



 

 

 

 

 


