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ABSTRAK  

Nama : Masyita Fajriati. Z 

NIM : 70300119011 

Judul : Hubungan Pengetahuan dengan Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota 

Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa PascaPerawatan Di RSKD Dadi Provinsi 

Sul-Sel 

 

 Gangguan jiwa yaitu sebuah kondisi yang dimana terdapat gangguan suatu atau lebih 

fungsi jiwa yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, presepsi dan tingkah laku 

yang dapat menimbulkan stres dan penderitaan yang mengakibatkan penderita tidak mampu 

beradaptasi terhadap fungsi normalnya sebagai manusia. Pentingnya pengetahuan dan kesiapan 

keluarga dalam menerima kembali kehadiran pasien merupakan hal yang harus direncanakan 

seawal mungkin karena keluarga memiliki keterlibatan dalam penyusunan perencanaan perawatan, 

pengobatan dan persiapa pulang pasien 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kesiapan 

keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pascaperawatan di 

RSKD Dadi Provinsi Sul-Sel. Penelitian ini menggunakan desain penelitian Deskriptif 

korelasional dengan menggunakan pendekatan Cross sectional. Dengan menggunakan teknik 

pengambilan sampel Probabiliti samplig dengan teknik cluster random sampling.  

 Hasil uji regresi liniear dengan menggunakan uji Spearman Rho di dapatkan hasil P 

value 0,001<0,05 yang dimana P<0,05 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan dengan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami 

gangguan jiwa pasca perawatan di RSKD Dadi Provinsi Sul-Sel.  

 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara umum gambaran pengetahuan keluarga yang 

memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa mayoritas memiliki pengetahuan yang 

baik dan memiliki kesiapan tinggi dalam merawat. Diharapkan keluarga memiliki pengetahuan 

yang baik mengenai masalah gangguan jiwa dan merawat pasien gangguan jiwa yang baik agar 

lebih siap dalam menghadapi kepulangan pasien pascaperawatan 

 

Kata Kunci : Pengetahuan, Gangguan Jiwa, Kesiapan, Keluarga  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Gangguan jiwa ialah suatu penyakit dimana salafungsi jiwa yang ditandai 

dengan terganggunya emosi, proses berpikir, presepsi dan tingkah laku yang dapat 

menimbulkan stres dan penderitaan yang mengakibatkan penderita tidak mampu 

beradaptasi terhadap fungsi normalnya sebagai manusia Wulandari, (2022). 

Kesehatan jiwa merupakan keadaan di mana seseorang dapat berkembang secara 

fisik, mental, emosional, dan sosial dengan cara menyadari kemampuannya 

sendiri, dapat mengatasi tekanan, mampu bekerja secara produktif dan 

berkontribusi pada orang-orang disekitarnya.  

Menurut Data World Health Organization  (2016), terdapat sekitar 35 juta 

orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, 

serta 47,5 juta terkena dimensia. Di Indonesia, dengan adanya berbagai faktor 

biologis, psiklogis, dan sosial dengan adanya keanekaragaman penduduk, maka 

jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan 

beban negara dan penuurunan prodiktivitas manusia dalam jangka panjang. 

Menurut data dari WHO sebanyak 0.25% orang di seluruh dunia menderita 

masalah kesehatan jiwa dan penyakit jiwa yang merupakan masalah serius. 

Menurut Pusat National Neurologi dan Psikiatri, penyakit jiwa saat ini berada di 

13% dari semua penyakit dan akan meningkat menjadi 25% pada tahun 2030. Hal 

ini dapat menyebabkan penigkatan tingkat gangguan jiwa di berbagai negara 

(WHO, 2016).  
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Berdasarkan data dari WHO (2019), ditemukan sekitar 264 juta orang 

yang mengidap depresi, 45 juta orang yang mengalami gangguan bipolar,sekitar 

50 juta orang yang terkena penyakit dimensia, serta 20 juta orang yang 

merasakani skizofrenia. Meskipun prevelensi skizofrenia lebih rendah, akan tetapi 

National Institute of Mental Health (NIMH) mengatakan bahwa skizofrenia atau 

halusinasi ialah salah satu dari 15 faktor terjadinya kecacatan di dunia (WHO, 

2019). 

Angka kejadian gangguan jiwa meningkat dari tahun ke tahunnya seperti 

dalam data organisasi kesehatan dunia pada tahun (2021) terdapat sekitar 350 juta 

orang menderita gangguan jiwa berat di seluruh dunia seperti juga pada penelitian 

Xiong et al (2021) yang dilakukan di cina pada tahun 2021 terjadi peningkatan 

dengan prevelensi 3,4% yang dimana apabila penduduk cina dianggap 1,4M maka 

nilai prevelensi ini menunjukkan bahwa sebagian besar individu dipengaruhi oleh 

gangguan jiwa berat. Dalam kebanyakan kasus gangguan jiwa berat yang sangat 

parah dan sebagian besar (sekitar 70%) pasien dengan gangguanjiwa berat seumur 

hidup akan menerima pengobatan dan psikoterapi. Penelitian ini yang dilakukan 

juga menemukan bahwa pasien dengan gangguan jiwa berat masih menderita 

gangguan jiwa fungsi domain psikososial dan somatik meskipun secara klinis 

memenuhi syarat untuk dinyatakan sembuh. Kejadian ini mungkin dapat dicegah 

atau diperbaiki dengan perencanaan pemulangan yang efektif, dan kesiapan untuk 

keluar dari rumah sakit yang baik. Maka dari itu pengetahuan keluarga sangat 

penting dalam pemulangan pasien dari rumah sakit. 
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Beberapa penelitian mendapatkan bahwa diantara sekian hal faktor 

terjadinya gangguan jiwa dikarenakan pihak keluarga mempunyai pengetahuan 

yang terbatas. Untuk itu, keluarga dituntut untuk memberikan dukungan social 

terhadap pasien agar dapat meningkatkan semangat yang lebih tinggi untuk 

sembuh.Kekambuhan pasien yang mengidap gangguan kejiwaan sangat 

berpengaruh dengan kesiapan keluarga dalam menerima pasien. Sehingga, sangat 

diperlukan sebuah kesiapan yang mencukupi dari keluarga untuk menerima 

Kembali pasien, membagikan sebuah tanggapan yang baik, menghormati pasien 

sebagai bagian dari keluarga serta mengajarkan sikap tanggung jawab yang baik 

kepada pasien. Maka dari itu, diperlukan keluarga yang memiliki anggota 

keluarga dengan gangguan kejiwaan untuk memberikan dukungan social dan 

emosional yang baik hingga mampu menemani anggota keluarga untuk membawa 

dan menemani memeriksakan Kesehatan dengan rutin ke rumah sakit (Suryenti, 

2017). 

Berdasarkan data Riskesdas (2018), kasus gangguan jiwa di Indonesia 

dengan jumlah populasi saat ini berkisar 267 juta jiwa, prevelensi gangguan jiwa 

dengan kategori gangguan jiwa ringan sebanyak 23 juta jiwa (6% dari populasi) 

dan sebanyak 630 ribu jiwa (0,17% dari populasi) diantaranya penderita gangguan 

jiwa berat, bahkan sebanyak 850 ribu jiwa (14,3) diantaranya mengalami pasung. 

Tercatat sebanyak 6% penduduk yang berusia 15-24 tahun mengalami gangguan 

jiwa.   

Data Riskesdas (2018) oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dilakukan pada 300.000 sampel rumah tangga 
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(1,2 juta jiwa) di 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Dari sejumlah data dan 

informasi kesehatan hal yang mengenai gangguan jiwa mengungkap terjadi 

peningkatan proporsi yang cukup signifikan. Sebab, jika dibandingkan dengan 

Riskesdas 2013 naik dari (1,7%) menjadi (7%) yang artinya bahwa per 1.000 

rumah tangga terdapat 7 rumah tangga yang memiliki ODGJ, sehingga jumlahnya 

diperkirakan sekitar 450 ribu ODGJ berat (Khoiriyah, R, 2020). 

Pada hasil data Riskesdas terjadi peningkatan jumlah populasi gangguan 

jiwa di indonesia. Penelitian Yulianti (2016)  menyatakan bahwa penatalaksanaan 

masalah kesehatan jiwa memerlukan penaganan yang kompleks. Hal ini tentusaja 

melibatkan semua pihak. Pasien gangguan jiwa yang telah telah pulih akan 

kembali kepada keluarga dan masyarakat, dan mereka akan tinggal didalam 

keluarga dan disebuah masyarakat. Hal ini memerlukan kesiapan keluarga dalam 

mensikapi kondisi tersebut. Dituntut pengetahuan, sikap dan tindakan yang benar 

dalam merawat pasien agar bisa kembali berfungsi dengan baik. Selama ini 

dimasyarakat atau keluarga masih banyak ditemukan respon dan pemahaman 

yang belum benar terhadap pasien gangguan jiwa, padahal peran mereka sangatlah 

penting terhadap kesembuhan pasien gangguan jiwa.  

Gangguan jiwa dapat berakibat sangat buruk khusunya pada keluarga, 

seperti adanya penolakan yang dialami oleh keluarga, stigma mengenai gangguan 

jiwa, rasa frustasi serta cemas terhadap orang yang mengalami ganggan jiwa, dan 

kesedihan yang dirasakan bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga yang 

menalami gangguann jiwa. Adapun juga akibat lain dari ganngguan jiwa yaitu 

membuat seseorang menjadi terganggu pada fungsi dan produktivitasnya dan ini 
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juga dapat mengganggu keluarga dan masyarakat disekitarnya. Masih adajuga 

pemikiran dimasyarakat bahwa halnya pasien gagguan jiwa adalah seseorang yang 

mengancam dan harus dijauhi, hal ini dapat menyebabkan adanya rasa penolakan 

bagi keluarga yang dapat memperolah dukungan dan perawatan yang tidak 

memadai sehingga memungkinkan untuk kambuh. (Kurniawan, 2016). 

Ketidak tahuan keluarga dalam memberikan dukungan saat penderita 

menjalankan program di rumah sakit jiwa, ketidaktahuan keluarga dalam 

mengenal, memahami, merawat dan memodifikasi lingkungan yang menyebabkan 

kekambuhan, bahkan semakin parah Rosdiana, (2018). Maka dari itu, discharge 

planning penting dilakukan pada keluarga dan pasien sehingga dalam perawatan 

pasien dirumah dapat dilaksanakan dengan baik, karena keluarga telah 

mendapatkan bekal pendidikan kesehatan tentang discharge planning oleh 

perawat.  

Teori (Friedman, 2010), menjelaskan mengenai tugas keluarga dalam 

memelihara kesehatan, yaitu mengenal masalah terlebih dahulu, memutuskan 

tindakan yang kan diberikan, merawat bengan baik, memodifikasi lingkungan dan 

memanfaatkan fasilitas. Maka dari itu, dalam proses pemberian terapi untuk 

pemulihan pada pasien gangguan jiwa, peran keluarga juga sangat dibutuhkan. 

Kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh hubungan interpersonal yang sehat, 

khususnya didalam lingkup keluarga. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad (2021), menunjukkan bahwa hubungan keluarga amat berkaitan dengan 

perawatan keluarga yang mengidap penyakit gangguan jiwa yang diakibatkan 

fungsi keluarga yang terganggu dapat memicu kegagalan dalam memberikan 
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perawatan. Hal ini juga menunjukkan adanya hubungan keluarga yang kurang 

harmonis akan memicu frekuensi stress terhadap pengidap gangguan jiwa, untuk 

itu keluarga amat dibutuhkan dalam proses penyembuhan pasien.  

Dari data profil kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2019 didapatan 

pengidap gangguan jiwa sekitar 31.381 orang. Dan jumlah penderita gangguan 

jiwa yang terbanyak ditemukan di kota Makassar, menurut data yang didapatkan 

dari profil Kesehatan Kota Makassar maka ditemukan keseluruan seseorang 

dengan gangguan jiwa sebanyak 8.856 orang, tersusun dari 3.346 jiwa dengan 

jenis kelamin wanita dan 5.510 orang dengan jenis kelamin laki-laki. Di tahun 

2020 ditemukan sejumlah 277.000 orang yang mengalami gangguan jiwa dan 

pada tahun 2021 sebanyak 197.000 yang mengidap penyakit gangguan jiwa. Pada 

data tersebut terdapat peningkatan angka penderita gangguan jiwa setiap 

tahunnya, terjadi penurunan pada tahun 2021 akan tetapi hal tersebut tidak dapat 

menjadi suatu angka yang baik karena apabila dibandingkan dengan jumlah 

penduduk di sulawesi selatan jumlah penderita gangguan jiwa dapat dikatakan 

hampir mencapai sebagian dari penduduk di sulawesi selata  (DinkesMakassar, 

2021). 

Pentingnya pengetahuan dan kesiapan keluarga dalam menerima kembali 

kehadiran pasien merupakan hal yang harus di rencanakan lebih awal. Kelibatan 

keluarga dalam penyusunan perencana perawatan, pengobatan, dan persiapan 

pulang pasien merupakan solusi yang harus dilakukan oleh perawat dan tenaga 

kesehatan secara komprehensif. Penyiapan lingkungan masyarakat dapat 

dilakukan dengan pemberitahuan atau penyuluhan mengenai kesehatan jiwa, 
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penyakit jiwa dan solusinya. Hal ini membutuhkan kerja sama yang baik antara 

beberapa pihak seperti, keluarga, tenaga kesehatan dan pemerintah setempat 

(Angga, 2023). 

Seperti dalam firman Allah SWT. QS. Al-Fath/48:4, yang berbunyi: 

ُّ جُنوُْدُُ    عَُ اّيْمَانّهّمُْ وَلِّلٰ ا مَّ  هُوَُ الَُّذّيُْْٓ انَْزَلَُ السَّكّيْنةََُ فيُّْ قلُوُْبُّ مّنّيْنَُْْالْمُؤ اّيْمَاناًلّيزَْدَادُوْْٓ

ُ وَكَانَُ اٰللُُّ عَلّيْمًا حَكّيْمًاُ     السَّمٰوُٰ تُّ وَالْْرَْضّ 

Terjemahnya : 

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang 

mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah 

ada). Milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha 

Mengetahui, Maha bijaksana (Al-Qur’anْKemenag,ْ2015). 
 

Menurut tafsir Ibnu Katsir dialah yang telah menurunkan ketenangan ke 

dalam hati orang-orang mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping 

keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan 

bumi adalah Allah maha mengetahui lagi mahabijaksana, supaya dia memasukkan 

orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di 

bawahnya sungai-sungai, mereka kelak di dalamnya dan supaya dia menutupi 

kesalah-kesalahan mereka.  

Proses pengobatan pasien gangguan jiwa memerlukan pendekatan secara 

holistik. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah dengan mengikutsertakan 

anggota keluarga dalam pengobatan. Keluarga merupakan pendukung utama 

dalam merawat pasien sehingga sangat penting untuk diajak berpartisipasi dalam 

proses penyembuhan. Pengobatan yang juga melibatkan keluarga, tidak hanya 

membuat keadaan pasien menjadi lebih baik, tapi juga dapat meningkatkan 

pengetahuan dan mengembangkan kemampuan kemampuan keluarga sehingga 

gangguan jiwa yang dialami oleh salah satu anggota keluarga dapat teratasi. 
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Tanpa adanya dukungan keluarga, sama seperti penyakit umum, kekambuhan juga 

dapat terjadi pada pasien gangguan jiwa (Pujiningsih, 2021). 

Didapatkan data dari Rekam Medik Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi 

Makassar bahwa jumlah pasien yang mengalami gangguan jiwa yang dirawat 

pada tahun 2020 sebanyak 1.622 orang, pada tahun 2021 mengalami peningkatan 

yaitu sebayak 1.777 orang, dan pada tahun 2022 hal yang sama dari tahun ke 

tahun yaitu mengalami peningkatan sebanyak 1.962 orang. Data yang didapatkan 

bahwa pada satu bulan terakhir terdapat 165 orang yang mengalami gangguan 

jiwa. Dan pada satu bulan terakhir terdapat 196 pasien yang telah diperbolehkan 

untuk pulang dari rumah sakit (RSKD Dadi, 2022). Berdasarkan hasil wawancara 

kepada petugas petugas bahwa terjadi peningkatan pasien pulang di setiap 

bulannya maka dari itu amat penting untuk keluarga mempunyai pengetahuan dan 

kesiapan yang cukup untuk merawat pasien dirumah. 

Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk 

Menyusun sebuah penelitianْmengenaiْ“HubunganْPengetahuanْdenganْKesiapanْ

Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga Yang Mengalami Gangguan Jiwa 

Pasca Perawatan di RSKD Dadi Prov Sulawesi Sel”   

B. Rumusan Masalah  

Keluarga merupakan tempat pertama bagi penderita gangguan jiwa yang 

telah melaksanakan perawatan sebelumnya di rumah sakit, dan juga sebagai 

pondasi dalam proses penyembuhan. Keluarga juga sebagai proses awal bagi 

penderita sebelum kembali ke lingkungan masyarakat. Untuk itu amat dibutuhkan 

pengetahuan yang cukup baik dan memadai bagi anggota keluarga dalam merawat 
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penderita gangguan jiwa, bukan hanya pengetahuan, kesiapan keluarga juga 

sangat peting dalam merawat penderita gangguan jiwa.  

 Dengan demikian masalah peneliti ini yaitu hubungan pengetahuan dengan 

kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan 

jiwa pasca perawatan di RSKD Dadi Prov. Sul-Sel. 

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif  

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Alat ukur Kriteria Objektif 
Skala 

1. Variabel 

Independen 

(Pengetahuan 

Keluarga) 

Pengetahuan 

keluarga 

merupakan 

awal usaha 

untuk 

memberikan 

perubahan 

yang kondusif 

bagi anggota 

keluarganya 

yang 

mengalami 

gangguan jiwa 

Kuesioner 

yang akan 

dikembangkan 

oleh peneliti 

Skor :  

Skor penilaian 

pengetahuan 

keluarga : 

Skor 0-24 = 

Pengetahuan Kurang 

Skor 25-48 = 

Pengetahuan Baik 

 

 

Ordinal  

2. Variabel 

Dependen 

(Kesiapan 

keluarga) 

Kesiapan 

merupakan 

sikap dan 

keterlibatan 

orangtua atau 

keluarga dalam 

perkembangan 

awal yang 

terjadi pada 

seseorang yang 

mengalami 

gangguan jiwa 

   

Kuesioner 

Caregiving 

Inventary 

(CGI) 

 

 

 

 

  

Skor : 

Skor penilaian dari 

kesiapan keluarga :  

Skor 11-55  = 

Kesiapan  rendah 

Skor 55-99 = 

Kesiapan  tinggi 

Ordinal  

3. Karakteristik 

Responden  

a. Umur (Lama 

hidup 

responden 

Lembar inform 

consent 

 

 

 

  

a) 12-24 Remaja 

akhir 

b) 25-34 Dewasa 

awal 

 

Interval  
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dari lahir 

sampai saat 

penelitian) 

b. Pekerjaan 

(Kegiatan 

utama yang 

masih 

dilakukan 

responden 

saat 

wawancara) 

c. Pendidikan. 

(Jenjang 

pendidikan 

terakhir yang 

diselesaikan 

oleh 

responden) 

 

 

 

 

Lembar inform 

consent 

 

 

 

 

 

 

Lembar inform 

consent 

 

c) 35-44 Dewasa 

menengah 

d) 45-59 Dewasa 

akhir 

 

a) Guru  

b) Wirausaha 

c) IRT 

d) Lainnya 

 

 

 

 

a) SMP  

b) SMA  

c) S1 

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

 

Ordinal  

 

D. Kajian Pustaka  

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode 

Perbedaan 

1.  (Hastuti & 

Varlinda, 

2017) 

Hubungan 

Pengetahuan 

Keluarga Tentang 

Personal Hygine 

Dengan 

Kemampuan 

Keluarga Merawat 

Anggota Keluarga 

yang Mengalami 

Gangguan Jiwa  

Untuk menganalisa 

hubungan 

pengetahuan 

keluarga tentang 

personal hygiene 

dalam merawat 

penderita yang 

mengalami 

gangguan jiwa 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain deskriptif 

korelasi dengan 

pendekatan cross 

sectional. 

Perbedaan 

pada variabel 

dependen 

yang 

digunakan dan 

lokasi 

penelitian  

2. (Sulastri & 

Fitriani, 

2021) 

Hubungan 

Pengetahuan 

Keluarga Dengan 

Mekanisme Koping 

Keluarga Dalam 

Merawat Pasien 

Agresif 

Untuk melihat 

hubungan 

pengetahuan 

keluarga dengan 

mekanisme koping 

keluarga dalam 

merawat pasien 

agresif 

Rancangan atau 

design penelitian 

yang digunakan 

pada penulisan ini 

merupakan 

literature review 

dengan 15 jurnal, 

10 jurnal 

internasional dan 

5 jurnal nasional 

Perbedaan 

pada metode 

penelitian 

dengan 

menggunakan 

metode 

Literatur 

Riview, 

Variabel 

dependen 

3.  (Wijayanto Hubungan Tujuan penelitian Penelitian ini Perbedaan 



 

22 
 

et al., 

2018) 

Pengetahuan 

Keluarga Dengan 

Dukungan Keluarga 

Merawat Pasien 

Gangguan Jiwa Di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Neglasari Kota 

Tangerang 

untuk mengetahui 

hubungan 

pengetahuan 

keluarga dengan 

dukungan keluarga 

merawat pasien 

gangguan jiwa di 

wilayah kerja 

Puskesmas 

Neglasari Kota 

Tangerang 

menggunakan 

metode kuantitatif 

dengan desain 

penelitian cross 

sectional. Jumlah 

responden dalam 

penelitian ini 

sebanyak 45 

orang. Cara 

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

teknik total 

sampling 

pada variabel 

dependen 

yang 

digunakan dan 

lokasi 

penelitian 

4. (Yuli 

Permata, 

2019) 

Hubungan 

Pengetahuan dan 

Sikap Keluarga 

dengan Tingkat 

Kecemasan dalam 

Merawat Anggota 

Keluarga yang 

Mengalami 

Gangguan Jiwa Di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Sijunjung 

Kabupaten 

Sijunjung 

Penelitian ini 

dengan tujuan 

untuk mengetahui 

hubungan 

pengetahuan dan 

sikap keluarga 

dengan tingkat 

kecemasan dalam 

merawat anggota 

keluarga yang 

memiliki gangguan 

mental. 

Pada penelitian 

ini menggunakan 

metode studi 

korelatf. Teknik 

pengambilan 

sampel dengan 

menggunakan 

multistage 

sampling yang 

melibatkan 48 

responden, 

kemudian diolah 

menggunakan uji 

chi-square. 

Perbedaan 

pada variabel 

dependen 

yang 

digunakan dan 

lokasi 

penelitian 

5. (Yulianti & 

Wijayanti, 

2016)  

Hubungan Tingkat 

Pendidikan dan 

Tingkat 

Pengetahuan 

Tentang Kesehatan 

Jiwa dengan Sikap 

Masyarakat 

Terhadap Pasien 

Gangguan Jiwa Di 

Rw Xx Desa Duwet 

Kidul, Baturetno, 

Wonogiri 

Penelitian ini 

bertujuan 

menganalisa 

hubungan tingkat 

pendidikan dengan 

sikap masyarakat 

terhadap pasien 

gangguan jiwa di 

Desa Duwet Kidul, 

Kecamatan 

Baturetno, 

Kabupaten 

Wonogiri 

 

 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian analitik 

dengan desain 

penelitian 

korelasional 

Perbedaan 

pada Variabel 

independen, 

variabel 

ketiga, 

populasi yang 

digunakan dan 

lokasi 

penelitian.  

6. (Damanik 

& 

Yusdiana, 

2018) 

Hubungan 

Pengetahuan dan 

Sikap dengan Peran 

Serta Keluarga 

dalam Merawat 

Pada penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

Hubungan 

Pengetahuan Dan 

Desain penelitian 

ini menggunakan 

pendekatan cross 

sectional serta 

menggunakan 

Perbedaan 

pada variabel 

dependen dan 

lokasi 
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Pasien Halusinasi 

Di Poliklinik Jiwa 

Rumah Sakit Jiwa 

Prof Dr Muhammad 

Ildrem Medan 

Tahun 2019 

Sikap Keluarga 

Dengan Merawat 

Pasien Halusinasi 

Di Poliklinik Jiwa 

Rumah Sakit Jiwa 

Prof Dr Muhammad 

Ildrem Medan 

Tahun 2019 

 

penelitian jenis 

analitik. 

penelitian  

7. (Ida Tiur 

Marisi 

Simanjunta

k, 2006) 

Hubungan 

Pengetahuan 

Keluarga dengan 

Tingkat Kecemasan 

dalam Menghadapi 

Anggota Keluarga 

yang Mengalami 

Gangguan Jiwa Di 

Rumah Sakit Jiwa 

Propinsi Sumatera 

Utara, Medan 

Penelitian ini 

dilakukan dengan 

tujuan untuk 

mengetahui 

hubungan 

pengetahuan 

keluarga dengan 

tingkat kecemasan 

dalam menghadapi 

anggota keluarga 

yang mengalami 

gangguan jiwa 

Desain yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah deskriptif 

korelasional 

Perbedaan 

pada variabel 

dependen dan 

lokasi 

penelitian  

8. Nurul 

Istiqamah 

DS, (2020) 

Hubungan 

Pengetahuan dan 

Sikap Keluarga 

dengan Kecemasan 

dalam Merawat 

Anggota Keluarga 

yang Mengalami 

Gangguan Jiwa di 

Poli Jiwa RSKD 

Dadi Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Untuk mengetahui 

hubungan 

pengetahuan dan 

sikap keluarga 

dengan kecemasan 

dalam merawat 

anggota keluarga 

yang mengalami 

gangguan jiwa  

Penelitian ini 

menggunakan 

metode survey 

analitik dengan 

pendekatan cross 

sectional study 

Perbedaan 

pada 

penelitian ini 

yaitu pada 

jumlah 

variabel dan 

variabel 

dependen 

9. (Rini 

Suharni, 

2010) 

Tingkat 

Pengetahuan 

Keluarga Dan 

Kesiapan Keluarga 

Dalam Merawat 

Anggota Keluarga 

Yang Menderita 

Stroke Di Desa 

Kebakkramat 

Karanganyar 

Bertujuan untuk 

mengetahui 

hubungan antara 

tingkat pengetahuan 

keluarga tentang 

stroke dengan 

kesiapan keluarga 

dalam merawat 

anggota keluarga 

yang menderita 

stroke di Desa 

Nangsri, 

Kecamatan 

Kebakkramat, 

Kabupaten 

Karanganyar. 

Penelitian ini 

bersifat non 

ekperimen dengan 

pendekatan cross 

sectional, untuk  

teknik 

pengambilan 

sampel ini 

dilakukan dengan  

cara total 

sampling di mana 

populasi 

penelitian 115 

orang dan sampel 

sama  dengan 

jumlah populasi 

Perbedaan 

pada 

penelitian ini 

yaitu pada 

variabel 

independen 

dan perbedaan 

pada sampel 

penelitian. 
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yaitu 115 orang. 

10. (Sasmaida, 

Saragih, 

Jumaini, 

2014) 

Gambaran Tingkat 

Pengetahuan dan 

Sikap Keluarga 

Tentang Perawatan 

Pasien Resiko 

Perilaku Kekerasan 

di Rumah 

Tujuan penelitian 

ini yaitu untuk 

mengidentifikasi 

tingkat pengetahuan 

dan sikap tentang 

perawatan pasien 

risiko perilaku 

kekerasan di rumah.  

Metodi yang 

digunakan adalah 

accidental 

sampling. Alat 

ukur yang 

digunakan yaitu 

kuesioner yang 

telah di uji 

validitas dan 

reliabilitasnya.  

Perbedaan 

pada variabel 

dependen dan 

lokasi 

penelitian 

 

E. Tujuan penelitian  

a. Mengetahui gambaran tentang pengetahuan keluarga dalam merawat anggota 

keluarga yang mengalami gangguan jiwa pascaperawatan pada RSKD Dadi 

Prov. Sul-Sel 

b. Mengetahui gambaran kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga 

yang mengalami gangguan jiwa pascaperawatan di RSKD Dadi Prov. Sul-sel  

c. Diketahuinya kaitan pengetahuan terhadap kesiapan keluarga untuk merawat 

anggota keluarga yang menderita penyakit gangguan jiwa pasca perawatan di 

RSKD Dadi Prov. Sul-sel 

F. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan, pengetahuan dan dapat menjelaskan mengenai 

hubungan pengetahuan dengan kesiapan keluarga ketika merawat anggota 

keluarga yang mengalami gangguan jiwa dan dapat dijadikan landasan untuk  

melebarkan ilmu keperawatan jiwa serta kemampuan dalam menyusun laporan 

penelitian.  
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2. Bagi Institusi  

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa membagikan tambahan informasi 

dan saran terhadap RSKD Dadi Prov. Sul-Sel mengenai gambaran bagi pelayanan 

kesehatan tentang pengetahuan dengan kesiapan dalam merawat anggota keluarga 

yang mengalami gangguan jiwa 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini di harapkan agar dapat menambah wawasan dan informasi 

untuk masyarakat maupun keluarga dalam merawat anggota keluarga yang 

mengalami gangguan jiwa.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Gangguan Jiwa 

1. Definisi Gangguan Jiwa  

Gangguan jiwa merupakan suatu penyakit yang menyerang psikologi atau 

perilaku secara khusus yang terjadi pada seseorang dan dihubungkan dengan 

timbulnya distress (seperti, gejala nyeri) atau disabilitas (kerusakan pada satu atau 

lebih pada area fungsi yang penting) yang terjadi karena adanya kenaikan resiko 

kematian yang menyakitkan yang merenggut sebuah kebebasan (American 

Psychiatric Association, 1994 dalam Susanti, 2014). 

Gangguan jiwa adalah penyakit dengan berbagai macam jenis penyebab. 

Tidak dapat diketahui dengan jelas mengapa penyakit ini tidak konsisten bersifat 

kronis pada umumnya, serta adanya efek yang tidak relevan, melampaui batas, 

berkepanjangan dan menyebabkan beberapa halangan terhadap individu tersebut 

atau orang lain. Gangguan jiwa juga merupakan perbedaan yang menimpa fungsi 

jiwa hingga menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan 

penderitaan pada individu atau halangan dalam melakukan peran sosial (Lilik 

Ma’rifatulْAzizah,ْ2016) . 

Al-Qur'an sudah menjelaskan ketika di zaman Nabi SAW gangguan jiwa 

telah terjadi, walaupun demikian terdapat beberapa cara dalam menggapai suatu 

situasi yang memungkinkan perkembangan yang cukup baik pada individu secara 

fisik, pengetahuan dan emosional, selagi hal tersebut bertentangan dengan 
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kepentingannya. Sebagaimana pada firman Allah swt dalam QS. Hud/11:54, yang 

berbunyi 

ء   ا انَ يِْ برَِيْْۤ َ وَاشْهَدُوْْٓ ءٍ قۗاَلَ اِن يِْْٓ اشُْهِدُ اللّٰه  انِْ نَّقوُْلُ اِلََّّ اعْترَٰىكَ بعَْضُ اٰلِهَتِناَ بِسُوْْۤ

ا تشُْركُ  مَّ وْنَ مِ   
Terjemahnya : 

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah 

menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia (Hud) menjawab, sesungguhnya 

aku menjadikan Allah (sebagai) saksi dan saksikanlah bahwa aku 

melepaskan diri dari apa yang kamu persekutukan (Al-Qur’anْ Kemenag,ْ

2015). 

 

Tafsiran dari ayat ini menurut M. Quraish Shihab, mengatakan bahwa 

tidak dittemukannya yang dapat memberikan sebuah penyakit kepada seorang 

kecuali Allah SWT. Mereka menghianati Allah, meyakini dan mempercayai 

segala sesuatu yang berkaitan dengan kemusysrikan maka dari itu mereka 

diberikan sebuah derita sakit mengenai gangguan kejiwaan yang diakibatkan 

karena terdapatnya pelanggaran norma dan agama yang telah mereka perbuat. 

Seseorang yang dihatinya tidak ada Allah SWT dan keimanan mereka menurun 

dengan berjalannya keyakinan yang musyrik. Mereka tidak mampu 

mengendalikan diri mereka, hilang arah sehingga merekapun menjadi gangguan 

jiwa. Allah SWT sudah mengingatkan kita agar senantiasa menjaga keimanan kita 

karena sesunggunya keimananlah yang dapat menguatkan, menenangkan dan 

menyehatkan jiwa.  

2. Faktor Penyebab Gangguan Jiwa  

Gejala utama atau gejala yang paling menonjol pada ganguan jiwa terdapat 

pada unsur kejiwaannya, tetapi penyebab utamanya mungkin pada badan 

(somatogenik), di lingkungan sosial (sosiogenik), ataupun psikis (psikogenik). 
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Biasanya tidak terdapat penyebab tunggal, akan tetapi beberapa penyebab 

sekaligus dari berbagai unsur yang saling mempengaruhi ataupun kebetulan 

terjadi bersamaan, kemudian timbullah gangguan jiwa (Yusuf, 2015) 

Ada beberapa penyebab dari ganggun jiwa, dapat dibandingkan dengan : 

a. Faktor Somatik (Somatogenik), yaitu akibat dari adanya gangguan pada 

neuroanatomi, neurofisiologi, dan nerokimia, termasuk dengan frekuensi  

kematangan dan pertumbuhan organik, serta faktor pranatal dan perinatal 

b. Psikologik (Psikogenik), yaitu kaitannya dengan interaksi dengan ibu dan 

anak, peran ayah, persaingan antara saudara kandung, hubungan dalam 

keluarga, pekerjaan, dan permintaan masyarakat. Selain itu, penyebab 

intelegensi, tingkat perkembangan emosi, konsep diri, dan pola adaptasi 

juga akan mempengruhi kemampuan dalam menghadapi masalah. Apabila 

keadaan tersebut tidak memadai, maka dapat menyebabkan ansietas, 

depresi, rasa mual, dan rasa bersalah yang berlebihan. 

c. Faktor Sosial Budaya, meliputi faktor kestabilan keluarga, pola dalam 

mengurus anak, frekuensi ekonomi, perumahan, dan masalah kelompok 

minoritas yang meliputi prasangka, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan 

yang tidak baik, serta pengaruh mengenai keagamaan.  

 Sedangkan menurut Faris (2016) terdapat beberapa penyebab gangguan 

jiwa diantaranya : 

a. Usia  

 Dalam memasuki usia dewasa,pada usia tersebut merupakan usia produktif 

di mana manusia dibutuhkan dalam menghadapi masalah secara mandiri, 
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masalah yang dihadpi dapat menjadi banyak, bukan hanya masalahnya 

sendiri, tapi seseorang juga harus memikirkan anggota keluarganya 

b. Tidak bekerja 

 Tidak memiliki pekerjaan yang membuat seseorang tidak memiliki 

penghasilan dan gagal dalam merealisasikan dirinya, sehingga seseorang 

tidak bekerja, tidak mempunyai kegiatan dan dapat memungkinkan 

mengalami harga diri rendah dikarenakan tidak memiliki penghasilan yang 

dapat berdampakk bagi gangguan jiwa. 

c. Kepribadian yang tertutup 

 Seseorang dengan kepribadian tertutup cenderung menutupi masalahnya 

sendiri, sehingga masalah yang dihadapinya semakin menumpuk. Hal ini 

membuat seseorang yang tidak mampu menyelesaikan masalah, menjadi 

enggan untuk mengungkapkannya, dan menyebabkan depresi serta 

mengalami gangguan gangguan jiwa. 

d. Putus obat  

 Pada penelitian sebelumnya menunjukkan yang dimana seseorang yang 

mengalami gangguan jiwa harus mengkonsuumsi obat sepanjang 

hidupnya, terkadang klien merasa jenuh, bosan dan juga kurangnya 

pengetahuan akan sehingga menghentikan mengkonsumsi obat dan merasa 

dirinya sudah sembuh. 

e. Pengalaman yang tidak menyenangkan  

 Pengalaman tidak menyenangkan yang dialami oleh penderita gangguan 

jiwa, misalnya aniaya seksual, aniaya fisik, merasa dikucilkan oleh 
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masyarakat atau kejadian lain yang akan memicu seseorang dengan mudah 

mengalami gangguan jiwa.  

f. Konflik dengan teman atau keluarga  

Seseorang yang memiliki konflik dengan keluarga misalnya karena 

warisan juga dapat membuat seorang akan mengalami gangguan jiwa. 

Konflik yang belum terselesaikan dengan teman atau keluarga dapat 

memicu ketegangan yang berlebihan. Namun, jika seseorang tersebut 

mengalami stres berlebihan Jika mekanisme koping buruk, seseorang 

mungkin akan mengalami gangguan jiwa.. 

3. Tanda Gangguan Jiwa 

Masalah kejiwaan mudah untuk dipahami dengan memperhatikan apa saja 

tanda dan gejalanya seperti tegang, keputusasaan, depresi, cemas, perilaku 

kekerasan, histeris, perasaan lemah dan tidak dapat mencapsi tujuan. Gejala 

lainnya seperti masalah pikiran ini mampu ditandai dengan bicara yang tidak 

jelas, mengulang-ulang perkataan yang sama, memercayai sesuatu yang salah dan 

tidak sesuai dengan nilai norma budaya setempat, menampakkan perilaku yang 

berbeda dari biasanya seperti berbicara dan tertawa sendiri, berjalan tanpa tujuan 

atau arah dan tidak dapat melaksanakan perawatan diri sendiri (Widiyawati, 

2021).  

Allah SWT berfirman dalam surah QS. Al-Baqarah/2:155, yang berbunyi : 

نَُ الْْمَْوَالُّ وَالْْنَْفسُُّ وَالثَّمَرٰتُّ   ُ م ّ نَُ الْخَوْفُّ عُّْْوَالْجُو وَنقَْص   وَلَُنبَْلوَُُ نَّكُمُْ بّشَيْءُ  م ّ

رُّ   الصٰبّرّيْنوََبشَ ّ
Terjemahannya : 
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Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi 

Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang sabar (Al-Qur’anْ

Kemenag, 2015). 

 

Ibnu Katsir dalam tafsirannya mengatakan bahwa Allah SWT 

menyampaikan bahwa Dia pasti memberikan cobaan kepada hamba-hambaNya, 

agar dapat melatih dan menguji mereka. Ada masanya Allah memberikan ujian 

dengan kesenangan dan dengan penderitaan berupa rasa takut dan rasa lapar, 

didalam surat ini Allah berfirman: dengan sedikit ketakutan dan kelaparan yang 

dimaksud dengan sesuatu ialah sedikit. Sedangkan firman-Nya: dan kekurangan 

harta yakni lenyapnya sebagian harta. Dan kekurangan jiwa yaitu dengan 

meninggalnya teman-teman, kaum kerabat, dan kekasih-kekasih. Dan kekurangan 

buah-buahan yakni tanaman kebun dan lahan pertanian tidak membuahkan hasil 

sebagaimana biasanya ( menurun produksinya).  

Allah SWT berfirman bahwa akan menguji umatnya dengan ketakutak 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan agar manusia senantiasa 

bersyukur dengan apa yang dimilikinya dengan keluarganya baik berupa 

ketenangan, kesehatan jiwa dan harta. Karena ada masanya Allah akan menarik 

kenimamatan dengan memberikan ujian kepada umatnya yang tidak bersyukur 

atas segala nikmat.   

4. Klasifikasi Gangguan Jiwa 

Secara umum, klasifikasi gangguan jiwa menurut hasil Riset Kesehatan 

Dasar Tahun 2013 dibagi menjadi dua bagian yaitu, gangguan jiwa 

berat/kelompok psikosa dan gangguan jiwa ringan meliputi gangguan mental 
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emosional yang berupa kecemasan panic, gangguan alam perasaan dan sebagainya 

(Yusuf, 2015).  

5. Jenis Gangguan Jiwa  

Pada buku (Keliat, 2012), mengatakan bahwa dari hasil survei masalah yang 

dilaksanakan pada sejumlah rumah sakit jiwa, ada tujuh masalah keperawatan 

utama yang paling sering ditemukan, seperti : 

a. Harga diri rendah  

 Harga diri rendah ialah merasa tidak berarti, merasa tidak berarti terhadap 

diri yang berkelanjutan yang terjadi disebabkan prasangka negatif bagi diri 

sendiri dan kemampuan sendiri. Adapun tanda dan gejala dari harga diri rendah 

yakni: mengkritik diri sendiri; perasaan tidak mampu; pandangan hidup yang 

pesimis; penurunan produktivitas; penolakan terhadap kemampuan diri. 

b. Isolasi sosial 

 Isolasi sosial merupakan kondisi seorang individu yang mengalami 

penurunan ataupun sama sekali tidak dapat berhubungan dengan orang lain 

disekitarnya. Pasien akan merasa ditolak, tidak diterima, kesepian dan tidak 

dapat membangun hubungan yang khusus terhadap orang lain. Adapun tanda 

dan gejala dari isolasi sosial yang paling sering ditemukan dari hasil 

wawancara ialah: pasien menceritakan bahwa ia merasakan perasaan kesepian 

atau ditolak dengan orang lain; pasien merasa tidak aman dengan orang lain; 

pasien merasa jenuh dan tidak dapat menikmati waktu; pasien tidak dapat 

berkosentrasi dan membuat keputusan; pasien merasa tidak berfaedah; pasien 

tidak yakin dapat melangsungkan hidup. 
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c. Halusinasi  

 Halusinasi yaitu suatu gejala pada gangguan sensori persepsi yang derita 

oleh pasien gangguan jiwa. Pasien merasakan sensasi seperti suara, 

penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghirupan tanpa stimulus nyata. 

Suatu penghayatan yang dialami melalui panca indra tanpa stimulus ekternal 

atau persepsi tidak nyata.  

Adapun jenis-jenis halusinasi, yaitu : 

1) Halusinasi pendengaran : Mendengar suara maupun keributan yang kurang 

jelas ataupun yang jelas, dimana adanya suara-suara tersebut seperti 

mengajak berbicara klien juga kadang menyuruh klien untuk melakukan 

sesuatu yang membawa kearah negatif. 

2) Halusinasi penglihatan : stimulasi visual dengan bentuk kilatan cahaya, 

gambar geometris, kartun, bayangan yang susah. Terdapat bayangan yang 

dirasakan dapat memberi sensai menyenangkan dan yang menakutkan. 

3) Halusinasi penciuman : menghirup bau tertentu seperti bau darah, urin, dan 

feses, parfum atau bau yang lain. Kejadian ini sering terjadi pada 

seseorang sesaat setelah merasakan serangan stroke, kejang atau dimensia. 

4) Halusinasi pengecapan : Merasa pengecapannya terasa seperti darah, urine, 

feses atau yang lainnya. 

5) Halusinasi perabaan : Merasakan nyeri atau ketidak nyamanan tanpa 

rangsangan yang jelas. Rasa seperti tersengat listrik yang bersumber dari 

tanah, benda mati atau orang lain. 
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6) Halusinasi canesthetik : Merasakan munculnya pergerakan pada fungsi 

tubuh seperti aliran darah di vena atau arteri, pencernaan makanan atau 

pembentukan urine.  

7) Halusinasi kinestika : Mengalami timbulnya pergerakan pada saat berdiri 

tanpa adanya gerakan 

d. Waham  

 Waham merupakan suatu kepercayaan yang tidak benar dengan 

mempertahankan secara khusus dan berkelanjutan namun tidak berdasarkan 

dengan kenyataan. Berbagai kehilangan dapat terjadi apabila setelah bencana 

terjadi, baik kehilangan harta benda, keluarga ataupun orang yang berarti. 

Kehilangan mengakibatkan stres bagi penderitanya. Jika stres ini 

berkelangsungan dapat menimbulkan masalah gangguan jiwa dan waham. 

Tanda dan gejala waham berdasarkan jenis waham sebagai berikut : 

1) Waham kebesaran: individu mempercayai bahwa penderita mempunyai 

kebesaran atau kekuasaan khusus hingga dikatakan terus menerus, tapi 

tidak sesuai kenyataan yang ada. 

2) Waham curiga: individu meyakini jikalau ada seseorang atau kelompok 

yang membahayakan serta menciderai dirinya dan diucapkan berulang 

kali, tapi tidak relatif sama dengan kenyataan. 

3) Waham agama: individu memiliki keyakinan terhadap suatu agama secara 

berlebihan dan diucapkan berulang kali, tetapi tidak sesuai kenyataan. 
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4) Waham somatik: individu meyakini bahwa tubuh atau bagian tubuhnya 

terganggu atau terserang penyakit hingga diucapkan berulang kali, tetapi 

tidak sesuai kenyataan. 

5) Waham nihilistik: indiviu meyakini bahwa dirinya suda tidak ada di dunia/ 

meninggal dan diucapkan berulang kali, tetapi tidak sesuai kenyataan . 

e. Resiko Perilaku Kekerasan 

  Perilaku kekerasan merupakan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk 

membahayakan seseorang secara fisik maupun psikologis. Perilaku kekerasan 

dapat dilakukan secara verbal, dikembalikan pada diri sendiri, orang lain, dan 

lingkungan. Perilaku kekerasan dapat muncul dalam 2 bentuk yaitu saat sedang 

terjadi perilaku kekerasan atau riwayat perilaku kekerasan. Adapun tanda dan 

gejala dari perilaku kekerasan ialah: muka memerah dan tegang; pandangan 

tajam; mengatupkan rahang dengan kuat; mengepalkan tangan ; jalan mondar-

mandir; bicara kasar; suara tinggi, menjerit atau berteriak; mengancam secara 

verbal atau fisik; merusak barang atau benda.. 

f. Resiko Bunuh Diri 

 Bunuh diri adalah perilaku yang secara sadar dilakukan oleh pasien untuk 

mengakhiri kehidupannya. Diketahui berdasarkan jumlah kemungkinan pasien 

melakukan bunuh diri, ada tiga jenis perilaku bunuh diri, yakni isyarat bunuh 

diri, ancaman bunuh diri, dan percobaan bunuh diri. reaksi bunuh diri 

ditampilkan dengan berperilaku secara tidak langsung ingin bunuh diri, 

misalnya, dengan alibi “segalaْ sesuatuْ akanْ lebihْ baikْ tanpaْ saya”.ْ Padaْ
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kondisi ini pasien mungkin sudah mempunyai ide untuk mengakhiri hidupnya, 

namun tidak disertai ancaman dan percobaan bunuh diri. 

g. Defisit Perawatan Diri 

 Defisit perawatan diri pada pasien gangguan jiwa terjadi akibat munculnya 

perubahan proses pikir sehingga strategi untuk melakukan aktivitas perawatan 

diri menurun. Defisit perawatan diri tampak dari ketidak mampuan merawat 

kebersihan diri, makan, berdandan, dan kebutuhan eliminasi (buang air besar 

dan buang air kecil) secara mandiri.  

Tanda dan gejala dari defisit perawatan diri sebagai berikut: 

1) Gangguan kebersihan diri, ditandai dengan rambut yang berantakan dan 

bau, gigi kotor, kulit berdaki dan bau, kuku panjang dan kotor. 

2) Ketidakmampuan berhias/berdandan, ditandai dengan rambut acakacakan, 

pakaian kotor dan tidak rapi, pada pasien laki-laki tidak bercukur, pada 

pasien wanita tidak berdandan. 

3) Ketidakmampuan makan sendiria, ditandai dengan ketidakmampuan 

mengambil makanan sendiri, makan berantakan, dan makan tidak pada 

tempatnya. 

4) Ketidakmampuan berkemih/defekasi secara mandiri, ditandai dengan 

defekasi/berkemih tidak pada tempatnya, tidak membersihkan diri dengan 

baik setelah defekasi/ berkemih 

6. Dampak Gangguan Jiwa 

Adapun dampak dari anggota keluarga yang mengidap gangguan jiwa bagi 

keluarga (Kurniawan, 2016), diantaranya keluarga belum terbiasa dengan : 
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a. Penolakan  

 Sering terjadi dan timbul ketika ada keluarga yang menderita gangguan 

jiwa, pihak anggota keluarga lain menolak penderita tersebut dan beranggapan 

bahwa penderita gangguan jiwa tidak akan pernah sembuh dan akan berlanjut 

terus menerus. Selama rasa yang berkelanjutan  anggota keluarga akan 

khawatir dengan apa yang terjadi pada anggota keluarga yang mereka cintai. 

b. Stigma  

 Informasi serta pengetahuan mengenai gangguan jiwa tidak semua  

anggota keluarga dapat mengenalinya. Keluarga beranggapan penderita tidak 

bisa berkomunikasi layaknya orang normal. Hingga mengakibatkan beberapa 

anggota keluarga merasa kurang nyaman dalam mengajak penderita pada 

kegiatan tertentu. Stigma dalam hal tersebut marak di kehidupan seharihari, 

tidak mengherankan, semua ini dapat mengakibatkan penarikan dari aktif 

berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Frustasi, tidak berdaya dan kecemasan 

 Sulit bagi siapa saja dalam menangani dalam pemikiran aneh dan tingkah 

laku aneh yang tak terduga. Hal ini membingungkan, menakutkan, dan 

melelahkan.Bahkan ketika orang itu stabil pada obat, apatis dan kurangnya 

motivasi bisa membuat frustasi. Anggota keluarga memahami kesulitan yang 

penderita miliki. Keluarga akan menjadi marah-marah, cemas, dan frustasi 

karena berjuang untuk mendapatkan kembali ke rutinitas yang sebelumnya 

penderita lakukan. 

d. Kelelahan dan Burn out 
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 Seringkali keluarga menjadi putus asa berhadapan orang yang dicintai 

yang memiliki penyakit mental. Mereka mungkin mulai merasa tidak mampu 

mengatasi dengan hidup dengan orang yang sakit yang harus terus-menerus 

dirawat. Namun seringkali, mereka merasa terjebak dan lelah oleh tekanan dari 

perjuangan sehari-hari, terutama jika hanya ada satu anggota keluarga mungkin 

merasa benar-benar diluar kendali. Keluarga dalam hal ini perlu dijelaskan 

kembali bahwa dalam merawat penderita tidak boleh merasa letih, karena 

dukungan keluarga tidak boleh berhenti untuk selalu mensupport penderita. 

e. Duka  

 Kesedihan untuk keluarga di mana orang yang dicintai mengalamai 

penyakit mental.Penyakit dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk 

berfungsi dan berpartisipasi dalam kegiatan normal dari kehidupan sehari-hari, 

dan penurunan yang dapat terus-menerus. Keluarga berduka ketika orang yang 

dicintai susah untuk disembuhkan dan melihat penderita memiliki potensi 

berkurang secara substansial bukan sebagai yang memiliki potensi berubah. 

B. Tinjauan Tentang Pengetahuan  

1. Definisi Pengetahuan  

Pengetahuan sebuah hasil terhadap rasa keingintahuan yang terjadi dari 

proses sensoris, khususnya pengindraan yang terjadi melalui panca indra manusia 

seperti, indra pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan. 

Sebagian pengetahuan manusia didapatkan melalui mata dan telinga. Pengetahuan 

memiliki peran yang sangat penting dalam terbentuknya tindakan seseorang, 

karena dari pengalaman dan penelitian terbentuknya perilaku yang didasari oleh 
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pengetahuan dan akan berbeda dari perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. 

Maka dari itu pengetahun  juga merupakan domain yang sangat penting 

terbentuknya perilaku terbuka (open behavior) (Jenita, 2017). 

Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat kesejahtraan bagi 

manusia yang berdasarkan pada nilai-nilai ilahiyah serta diarahkan bagi tujuan-

tujuan kemanusiaan, agama Islam menempatkan ilmu pengetahuan dalam dasar 

keimanan dan ketakwaan. Pengembangannya merupakan tugas manusia yang 

beriman kepada Allah SWT. DALAM qs. Al-Mujadalah telah dijelaskan bahwa 

Allah SWT akan mengankat derajat orang yang berilmu. Maka dalam agama 

Islam memiliki ilmu pengetahuan maka seseorang insan manusia diharapkan 

dapat dengan mudah mengenal Allah SWT dan tentunya menambah keimanan 

dan ketakwaan kepada Allah SWT (Supriatna, 2019). 

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan 

pengalamannya sendiri dan pengetahuan akan beratmbah sesuai dengan proses 

pengalaman yang dialaminya. Menurut Notoadmodjo dalam kutipan (Ahmad, 

2015), pengetahuan merupakan hasil dariْ“tahu”ْdanْhalْiniْterjadiْsetelahْorangْ

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. Pengetahuan juga diperoleh 

dari pndidikan, pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain, media 

massa maupun lingkungan. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain penting 

bagi terbentuknya perilaku seseorang. Pengetahuan diperlukan sebagai dorongan 

psikis dalam menanamkan sikap atau perilaku setiap hari, sehigga dapat dikatakan 

bahwa pengetahuan merupakan stimulasi terhadap tindakan seseorang.   
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2. Tingkat Pengetahuan 

 Adapun tingkat pengetahuan seseorang terbagi dalam 6 tingkat, (Ahmad, 

2015) yakni : 

a. Tahu (Know) 

Tahu atau Know diartikan sebagai mengamat kembali suatu materi yang 

telah dipelajari sebelumnya termasuk mengingat kembali memori yang telah 

ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu (recall) terhadap sesuatu yang 

spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 

Tahu merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah dan dapat 

mengetahui ataupun mengukur bahwa seseorangg tahu sesuatu dengan 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam menggunakan kalimat 5W+1H.  

b. Memahami (Comprehention) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui. Memahami suatu objek bukan hanya 

sekedar tahu terhadap ojek tersebut ataupun tidak sekedar menyebutkan, tetapi 

orang tersebut harus menginterprestasikan materi secara benar tentang objek 

yang diketahui tersebut.  

c. Aplikasi (Application) 

 Diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan atau 

mengaplikasikan materi maupun prinsip yang telah dipelajari pada situasi atau 

kondisi real (sebenarnya).  

d. Analisis (Analysis) 
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 Suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam 

komponen-komponen, tetapi masih di dalam struktur organisasi, dan masih ada 

kaitannya satu dengan yang lain, kemudian mencari hubungan antara 

komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. 

Indikasi bahwa pengetahuan seseorang itu sudah sampai pada tahap analisi 

adalah apabila orang tersebut  dapat membedakan atau memisahkan, 

mengelompokkan, membuat diagram (bagan) terhadap pengetahuan atas objek 

tersebut. 

e. Sintesis (Syntesis) 

 Menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau merangkum 

bagian-bagian di dalam suatu bentuk hubungan yang logis dari komponen-

komponen pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain sintesis adalah 

kemampuan untuk menyusun suatu formasi-formasi yang ada. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan pengetahuan untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu materi atau objek.Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu 

kriteria yang telah ada 

3. Cara-cara Memperoleh Pengetahuan  

Dari berbagai macam cara yang telah digunakan untuk memperoleh 

kebenaran pengetahuan sepanjang sejarah dapat dikelompokkan menjadi dua 

menurut (Ahmad, 2015), yaitu : 

a. Cara Tradisional atau nonminal   

1) Cara coba salah (trial and error) 
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Hal ini telah di pakai sebelum kebudayaann, sehingga mungkin sebelum 

terjadinya peradapan. Cara ini dibuat dengan  kemungkinan saat menyelesaikan 

masalah dan kemungkinan tidak berhasil, maka mencoba mencoba dengan cara 

lain sehingga masalah tersebut masalah tersebut bisa dipecahkan.  

2) Cara kekuasaan atau otoritas 

Dengan menggunakan cara ini dapat berurpa mendapatkan pengetauan 

dengan penalaran terlibih dahulu yang mampu membuktikan kebenaran baik 

berdasarkan fakta maupun penalaran sendiri. 

3) Berdasarkan pengalaman pribadi  

 Cara ini digunakan dalam upaya untuk mendapatkan pengetahuan dengan 

mengulang kembali pengalaman yang pernah didapatkan untuk memecahkan  

masalah yang ada di masa dulu.  

b. Cara Modern atau ilmiah  

 Cara terbaru untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih sistematis, logik 

dan mengilmiah. Untuk mendapatkan kesimpulan yang dilakukan dengan 

menggunakan cara penelusuran secara langsung juga membuat catatan 

mengenai semua faktor yang sehubung mengenai objek penelitian.  

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan  

Adapun faktor yang dapat berpengaruh terhadap pengetahuan menurut (Lestari, 

2015) : 

a. Status pendidikan, suatu usaha dalam menyampaikan pengetahuan 

sehingga membuat perubahan pada perilaku positif yang akan meningkat. 
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b. Informasi, yakni seseorang yang mendapatkan paparan informasi lebih 

banyak dapat membuat pengetahuan yang lebih meluas. 

c. Pengalaman, yakni sesuatu yang pernah dilakukan oleh seseorang  yang 

akan menambah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat informal dan 

sesuatu dapat dirasakan (mengetahui, pengerjaan) hal ini sebuah kesadaran 

dari sesuatu yang ditangkap ileh indera manusia. 

d. Budaya, yaitu perbuatan manusia saat pemenuhan kebutuhan yang 

mencangkup perilaku dan kepercayaan.. 

e. Status ekonmi, usaha seorang dalam pemenuhan kebutuhannya.  

Sedangkan berdasarkan faktor yang berpengaruh terhadap pengetahuan 

dalam Maliono dalam kutipan (Lestari, 2015) yaitu : 

a. Sosial ekonomi  

 Lingkungan sosial juga mampu mendukung lebihnya pengetahuan 

seseorang apabila kondisi ekonomi baik, tingkat pendidikan meningkat maka 

tingkat pengetahuan akan leibih membaik juga. 

b. Kultur (budaya dan agama) 

 Kultur atau budaya sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang 

karena dikarenakan informasi yang terbaru yang nantinya disaring sesuai atau 

tidaknya dengan budaya, apapun agama yang dianut 

c. Pendidikan  

 Semakin tinggi seseorang memiliki pendidikan maka akan mempermudah 

untuk menerima hal baru dan lebih memudahkan dalam menyesuaikan 

terhadap sesuatu yang terbaru. 
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d. Pengalaman  

 Pengalaman yang dimaksud berhubungan terhadap pendidikan, umur, 

individ, pendidikan yang baik membuat pengalaman yang lebih luas, dan 

apabila semakin tua umur seorang akan membuat pengalaman yang dimiliki 

menjadi banyak.   

5. Sumber Pengetahuan  

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh manusia dalam mendapatkan 

pengetahuan. Solusi-solusi dengan cara tersebut yang digunakan untuk 

memperoleh pegetahuan menurut (Lestari, 2015) yaitu : 

a. Seseorang yang memiliki otoritas 

 Sebuah upaya yang dilakukan untuk mengahasilkan pengetahuan yaitu 

menanyakan ke seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dianggapnya 

lebih tahu. 

b. Indra  

 Indra merupakan hal terpenting yang dimiliki setiap manusia untuk 

mendapatkan sumber internal pengetahuan. Pada pengetahuan science modern 

mengemukakan tentang pengetahuan pada dasarnya hanyalah pengalaman 

yang konkrit danterbentuk karena perasaan indra, seperti indra penglihatan, 

pendengaran, perabaan, penciuman dan pencicipan dengan lidah.  

c. Akal  

 Dari kenyataan yang ada bahwa pengetahuan tertentu dapat dibuat oleh 

manusia mampu mempresepsikannya dengan indra terlebih dahulu. 
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Pengetahuan bisa diketahui dengan jelas dan dengan sendirinya karena 

kesanggupan akal. 

d. Instuisi  

 Adapun sumber pengetahuan yang memungkinkan adalah pemahaman 

yang lang langsung mengenai pengetahuan yang bukan hasil dari pemikiran 

yang sadar maupun presepsi rasa yang langsung. Intuisi mampu dengan 

kesadaran mengenai hal-hal yang dirasakan langsung. 

6. Pengukuran Pengetahuan  

Pengukuran pengetahuan mampu dilaksanakan seperti wawancara maupun 

angket yang dimana pempertanyakan mengenai hal yang akan diukur dari subyek 

penelitian tingkat pengetahuan yang ingin diketahui atau diukur yang mampu 

menyesuaikan denggan tingkat domain diatas, pengukuran pengetahuan yang 

dilakukan dengan wawancara atau angket yang berisi pertanyaan sesuai materi 

yang ingin diukur dari subyek penelitian atau responden yang disesuaikan dengan 

tingkat pengetahuan yang diukur  (Lestari, 2015).  

7. Prinsip Discharge Planning   

Menurut (Mennuni et al., 2017) terdapat prinsip penting dalam pemberian 

dischrge planning, yaitu : 

a. Discharge planning yaitu proses yang tidak terpisah, akan tetapi perlu 

dipersiapkan seawal mungkin setelah menerima pasien ketika masuk, 

pasien dan petugas yang melayani akan berdiskusi dan menetapkan   

b. Mempunyai fasilitas dengan pendekatan yang seksama dan menyeluruh 

diawali dengan meevaluasi kedisiplinan petugas kesehatan  
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c. Mempunyai penanggung jawab yang diberikan tugas dalam mengatur 

proses pasien di rumah sakit serta berkordinasi dengan petugas 

kesehatan bagi informasi yang di dapatkan selanjutnya akan diberikan 

kepada pasien dan keluarga 

d. Discharge planning sebuah hasil dari kolaborasi antara suatu tim yang 

terdiri petugas kesehatan yang terintegritas 

e. Membuat implementasi dengan detail menggunakan perawatan 

tradisional dang menengah 

f. Proses implementasi discharge planning dilakukan dengan sistem 

perawatan yang terorganisir dengan pelayanan yang berlanjut 

g. Mempunyai program penyampaian informasi selanjutnya pada sistem 

pelayanan apabila pasien sudah pulanh.  

Sedangkan menurut (Nursalam, 2012) prinsip dalam pelaksanaan discharge 

planning sebagai berikut : 

a. Sebuah niilai harapan dan kebutuhan pasien kemudian di kaji dan 

dievaluasi dikarenakan pasien merupakan fokus utama dalam 

melaksanakan discharge planning 

b. Mengidentifikasi kebutuhan pasien kemudian menghubungkan dengan 

masalah yang memungkinkan timbul saat pasien pulang nanti  

c. Pelaksanaan ini dibuat dengan kolaboratif karena discharge planning 

merupakan pelayanan multidisiplin yang dilakukan tim dengan kerja 

sama 
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d. Rencana dan tindakan yang dilakukan setelah pasien dipulagkan 

menyesuaikan dengan pengetahuan dari tenaga dan sumber daya dan 

fasilitas yang ada di lingkungan 

e. Pelaksanaan discharge planning dibuat pada tiap sistem tatanan 

pelayanan kesehatan  

8. Faktor-faktor yang mempengaruhi discharge planning  

Menurut Poglitsch, Emery (2011) dalam (Nurjihaduddin, 2016) adapun 

faktor yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaan discharge planning, yaitu: 

a. Pengetahuan Pengetahuan perawat yang dimaksud yaitu bagaimana 

perawat mampu mempersiapkan discharge planning yang pernah 

perawat lakukan (Octaviani, 2015) 

b. Faktor Personal  

Pelaksanaan discharge planning harus melakukan kolaborasi antar tim 

interdisiplin, kolaborasi antar tim interdisiplin membutuhkan komunikasi 

yang baik. Rofi’i,ْ (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan faktor 

personel dengan discharge planning, dan perawat mengalami kebingungan 

peran dan tugasnya dalam pelaksanaan discharge planning.  

c. Keterlibatan dan partisipasi 

Pelaksanaan discharge planning dapat melibatkan tim interdisiplin yaitu 

sepertia antar prawat dan dokter yang saling berdiskusi dan berkonsultasi 

untuk penyusunan discharge planning 

d. Komunikasi  
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Komunikasi juga diartikan sebagai proses perpindahan pengertian dari 

seseoran yang ditujukan kepada orang lain dalam bentuk gagasan maupun 

informasi yang bertujuan untuk membentuk, mempengaruhi, ataupun 

memodifikasi perilaku seseorang, komunikasi masih sering dilakukan 

dengan kurang baik sehingga mengakibatkan tidak sepenuhnya pelaksanaan 

discharge planning (Pieter, 2017). 

e. Waktu  

Waktu merupakan satu tantangan bagi perawat ketika pelaksanaan 

discharge planning. Adapun perawat mengatakan bahwa kurangnya waktu 

saat melakukan discharge planning.  

 

 

f. Perjanjian dan konsensus 

Fokus utama dari DPNs adalah  memiliki izin dari keluarga dan keselamatan 

saat dirumah dan mencapai kepuasan pasien. 

C. Tinjauan Tentang Kesiapan  

1. Definisi Kesiapan  

Kesiapan adalah kemampuan yang dimana mencangkup sebuah 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan serta keinginan yang mencangkup 

keyakinan, komitmen dan motivasi dalam melakukan aktifitas-aktifits atau 

kegiatan yang diajarkan serta yang dianjurkan. Kesiapan adalah suatu sikap 

psikologis yang dimiliki seseorang sebelum melakukan sesuatu, yang dapat 

dipengaruhi oleh dirinya sendiri atau dari pihak luar, dapat juga di artikan 
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keseluruhan kondisi yang membuat seseorang akan memberi respon atau jawaban 

di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi (Sembring Setyarin, 2019) 

Tingkat kesiapan berdasarkan dari kuantitas keinginan dan kemampuan 

yang brevariasi mulai dari sangat tinggi hingga sampai dengan sangat rendah. 

Adapun tingkat kesiapan paling rendah yaitu ketidak mampuan dan tidak ingin 

atau hanya memiliki sedikit komitmen dan motivasi. Tingkatan yang paling tinggi 

yaitu memiliki kemampuan dalam melakukan tugas dan seringkali menyukai 

tugasnya tersebut serta mampu dan yakin dalam melaksanakan tugasnya dan 

meyakini bahwa dapat melakukannya dengan dirinya sendiri. Maka dari itu 

kesiapan keluarga sangat diperluka dalam merawat dan tetap mengakuinya 

sebagai bagian dari orang yang sangat diperlukan agar mereka tetap merasa 

dihargai sebagai layaknya manusia dan anggota keluarga (Dewi, 2010).  

Islam mengajarkan bagi umatnya untuk memberikan pertolongan bagi pihak 

yang memerlukan, seperti dalam pemberian pertolongan untuk keluarga orang gila 

ini atau terhadap orang gila itu sendiri dalam hal-hal yang dibutuhkan sejauh 

kemampuannya, karena orang gila mempunyai hak untuk hidup. Allah AWT 

berfirman dalam surah Al-Maidah/5:2 yang berbunyi : 

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَتعَاَوَنوُْا عَلىَ الْبِر ِ وَالتَّقْوٰىۖ وَلََّ تعَاَوَنوُْا عَ  لىَ الَِّْ  

Terjemahnya : 

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, 

dan janganlah tolong menlong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Al-

Qur’anْKemenag,ْ2015). 

 

Menurut Tafsir Kemenag Al-Qur-an mengatakan bahwa tolong 

menolonglah anda dalam melakukan kebaikan, melakukan yang diperintahkan 
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allah, dan takwa, takut pada larangannya, dan jangan membantu-menolong dalam 

melakukan dosa, melakukan perbuatan dan melawan, karena yang demikian itu 

berarti melanggar hukum Allah. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah 

dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan-Nya, karena sesungguhnya 

Allah sangat berat siksaan-Nya kepada orang-orang yang tidak taat kepada-Nya, 

kemudian bagian terakhir pada ayat ini menjelaskan inti dari ayat ini adalah 

mewajibkan orang-orang mukmin untuk membantu sesama mereka dalam berbuat 

baik dan bertakwa, untuk kepentingan bahagia mereka.  

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenis yang 

sama. Tujuannya untuk menciptakan silaturahmi dan memperkuat kekerabatan 

antara manusia, sehinggan menumbuhkan rasa kasih sayang serta sikap saling 

menghormati dan tolong menolon diantara keduanya. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan keluarga penderita 

ganggun jiwa : 

a. Faktor Eksternal  

 Terdapat stigma yang beranggapan mengenai penderita gangguan jiwa 

bahwa mereka orangyang berbahaya dan juga gangguan jiwa sebuah penyakit 

yang mempermalukan bagi anggota keluarga lain dan yang terdekat dari 

penderita, adanya juga anggapan bahwa penyakit ini tidak dapat disembuhkan. 

b. Faktor Internal 

 Yaitu pesimis terhadap keluarga dengan pengalaman kekambuhan pada 

penderita secara berulang, kurangnya informasi yang diberikan kepada 
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keluarga dan masyarakat secara umum, pesimis keluarga terhadap masa depan 

penderita gangguan jiwa, harapan yang besar bagi kesembuhan apabila 

merawat pasien dirumah sakit akan tetapi berdampak bagi konsisi ekonomi 

keluarga.    

  Kesiapan sosial atau kesiapan keluarga terbentuk karena adanya 

pengalaman masyarakat dalam menghadapi penderita gangguan jiwa dan juga 

informasi yang diterima masyarakat atau keluarga mengenai gangguan jiwa 

(Yusuf, 2015) 

3. Tingkat Kesiapan  

Adapun pengukuran kesiapan yaitu seperti dibawa ini (Sunaryo, 2013) : 

a. Secara langsung  

 Proses seperti ini, subjek secara langsung dimintakan pendapat 

sebagaimana kesiapannya menghadapi suatu masalah atau hal yang akan 

dihadapkan kepadanya. Adapun jenis mengukur kesiapan dengan langsung, 

yaitu : 

1. Langsung terstruktur 

 Cara ini dengan memakai sebuah pertanyaan yang sudah disusun 

sedemikian rupa dalam satu lat yang sudah ditentukan dan langsung diberikan 

untuk subjek yang aakan di jadikan responden. Seperti : 

a) Pengkuran dengan Skala Bogardus  

Penyusunan pertanyaan berdasarkan jarak sosial. Seseorang dari sesuatu 

golongan dihadapakan dalam suatu golongan tertentu, bagaimana kesiapannya 
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terhadap golongan tersebut. Seperti, kesediaan untuk merawat,menerima 

sebagaiْkeluarga,ْbersediaْdanْtidakْbersedia.ْJawabannyaْ“ya”ْatauْ“tidak” 

b) Pengukuran dengan Skala Thurston  

Mengukurْ denganْ menggunakanْ metodeْ “Equal-Appearing Intervals”ْ

Skala yang telah disusun sedemikian rupa sehingga menjadi range dari yang 

menyenangkan (favorable) sampai dengan tidak menyenangkan (unfavorable). 

Nilai skala dimulai dari 0,0 merupakan ekstrem bawah sampai dengan 11,0 

sebagai ekstrem atas.  

c) Pengukuran dengan Skala Likert 

Dikenalْ denganْ teknikْ “Summated Rattings”.ْ Respondenْ diberkanْ

pertanyaan-pertanyaan dengan pengkategorian jawaban yang telah dituliskan 

dan umumnya 1 sampai dengan 5 kategori jawaban.  

2. Langsung tidak berstruktur  

 Cara pengukuran sikap dengan menggunakan tes. Secara umumnya 

digunakan skala semantik-deferensial yang sangat standar. Cara pengukuran 

yang digunakan adalah skala yang dkembangkan oleh Charles E. Osgood.   

4. Kesiapan Keluarga dalam Kepulangan Pasien Gangguan Jiwa Pasca 

Perawatan  

Keluarga pasien biasanya menanyakan kesiapan pasien dengan gangguan 

jiwa untuk pulanh ke rumah. Banyak yang tidak memahami kondisi yang dialami 

pasien setelah mengalami fase serangan atau fase relaps yang mengalami 

penurunan kondisi yang tidak sama lagi seperti kondisi sebelum mengalami 

gangguan jiwa. Kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari harus 

dipantau oleh tenaga profesional yang disampaikan kepada keluarga atau 
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pengasuh pada saat dirumah, kebutuhan-kebutuhan pasien dapat terpenuhi sesuai 

dengan kondisinya.  

Setelah pasien mengalami fase relaps atau fase krisis akibat gangguan jiwa, 

baik berupa halusinasi, waham maupu gangguan jiwa yang lebih parah, pasien 

pasti akan menghadapi kesulitan-kesulitan baik dalam pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari maupun dalam kembalinya ke komunitas. Selain itu akan menghadapi 

tantangan terkait stigma negatif, pasien pasca perawatan juga mengalami masalah 

pemenuhan kebutuhan pribadi yang berkaitan dengan kondisi masing-masing 

pasien yang mengalami beberapa keterbatasan. Maka dari itu, perlu di perhatikan 

beberapa hal terkait persiapan pulang, seperti kemampuan pemenuhan kebutuhan 

makan pasien. Tidak jarang pasien yang baru masuk ke rumah sakit mengalami 

malnutrisi yang diakibatkan oleh cacingan. untuk itu, pada saat proses pulang hal 

tersebut perlu disampaikan kepada pemberi perawatan di rumah. Kemampuan 

pasien dalam menyiapkan makanan, kesiapan mencari makanan atau kondisi yang 

memerlukan bantuan untuk makan. 

Persiapan lainnya adalah ketidak tempat tinggal. Pada pasien gangguan jiwa 

membutuhkan tempatt yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tempat yang aman 

dari situasi berbahaya seperti risiko jatuh, keinginan untuk melakukan kekerasan 

atau pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Ruang yang disediakan sebaik mungkin 

dengan memenuhi syarat layak dan aman bagi pasien dan juga bagi lingkungan. 

Kesiapan berikutnya adalah perlengkapan yang mendukung aktifitas pasien 

dengan gangguan jiwa seperti perlengkapan makan, perlengkapan mandi, 

perlengkapan tidur pasien, dan perlengkapan sehari-hari seperti hobi spesifik 
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pasien. Hal tersebut tentu saja memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan dan 

kebutuhan pasien. Dengan harapan kemandirian pada pasien dapat tercapai 

semaksimal mungkin. Kesiapan-kesiapan yang perlu dilakukan oleh tenaga 

professional di rumah sakit, perlu disampaikan kepada pemberi perawatan di 

rumah agar dapat dipersiapkan semaksimal mungkin (Nasir, 2010) 

D. Tinjauan Tentang Keluarga 

1. Definisi Keluarga  

Keluarga suatu individu yang tergabung bersama dalam ikatan perinakahan, 

darah maupun adopsi yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga yang sama. 

Keluarga merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari sebuah kelompok kecil 

yang terbagi atas beberapa individu yang memiliki hubungan dekat dengan yang 

lain dan sering bergantungan, dan diorganisasikan dalam satu untik tinggal untuk 

mencapai tujuan yang sama  (Friedman, 2016).  

Keluarga merupakan sekumpulan manusia yang berkaitan dengan emosi, 

yang hidup bersama dalam satu rumah tangga dan juga suatu lingkungan sosial 

yang saling dekat hubungannta dengan seseorang. Keluarga yang lengkap dan 

memiliki fungsi yang baik serta dapat membentuk homeostatis yang dapat 

meningkatkan kesehatan mental bagi para anggota keluarganya yang 

kemungkinan dapat meningkatkan ketahanan bagi keluarganya dari adanya 

gangguan kejiwaan dan ketidakstabilan emosional anggota keluarganya. Usaha 

dalam memperbaiki kesehatan mental dan hal ini dimulai dari keluarga, maka dari 

hal utama yang harus diperhatikan dalam kesehatan mental yaitu merangkul 
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keluarga dalam memberi keadaan yang stabil bagi anggota keluarga dalam 

gangguan kesehatan mentalnya (Abi, 2012).  

2. Dukungan Keluarga  

Friedman mendefinisikan dukungan merupakan perilaku, tindakan, dalam 

menerima keluarga terhadap anggota keluarganya. Dukungan tersebut bisa berupa 

pemberan informasional, pemberian penilaian/penghargaan, mendukung 

instrumental dan dukungan emosional (Friedman, 2010) 

Adapun dukungan keluarga seperti : 

a. Dukungan Informasi  

Dukungan informasional dapat berupa pemberian informasi yang didapatkan 

oleh keluarga dalam bentuk pemberian atau penyediaan informasi tentang 

semua hal yang dibutuhkan oleh anggota keluarga mengenai kesehatannya. 

Misalnya jika ada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 

tertentu, apakah ada anggota keluarga yang bisa mengakses atau menyediakan 

informasi yang dibutuhkan. Bentuk dukungan itu bisa berupa pengetahuan, 

nasehat, saran dan diskusi tentang bagaimanah cara mengatasi atau 

memecahkan masalah yang sedang dialami oleh keluarga yang sedang sakit 

misalnya.  

b. Dukungan Penilaian/Penghargaan 

Dalam hal ini keluarga dapat menjalankan fungsinya sebagai support system 

yang bertindak sebagai pemberi umpan balik, memberi validasi terhadap 

berbagai pemikiran ataupun perasaan yang dirasakan oleh anggota 

keluarganya. Bentuk dukungannya bisa seperti pemberian apresiasi, pernyataan 
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dukungan positif yang berisis persetujuan terhadap ide-ide, perasaan, dan 

performa setiap anggota keluarga. Misalnya jika ada anggota keluarga yang 

mulai mengubah gaya hidupnya dari tidak sehat menjadi lebih sehat, maka 

dukungan penilaian bisa diberikan dalam bentuk apresiasinya terhadap 

usahanya, sekecil apapun, dan memvalidasi perasaannya, jika ia merasakan 

adanya kesulitan atau hambatan untuk bersikap konsisten terhadap perubahan 

yang sedang diusahakannya. Dukungan penilaian tidak mengkritis, atau 

meragukan usaha yang dilakukan seseorang untuk berubah, tetapi menguatkan 

dan memotivasi serta memberi umpan balik yang postif.  

c. Dukungan Instrumental 

Dukungan instrumental merupakan dukungan yang diberikan dan dirasakan 

manfaatnya oleh anggota keluarga secara langsung. Bentuk dukungannya bisa 

berupa dukungan material, seperti penyediaan sarana dan prasarana, 

penyediaan tempat tinggal yang layak, makanan, uang, ataupun bantuan dalam 

melakukan aktivitas pekerjaan rumah sehari-hari. Misalnya jika ada anggota 

keluarga yang mengalami masalah, seperti seorang istri atau seorang ibu yang 

sedang tidak nyaman dengan perasaan dan emosinya, karena merasa kelelahan 

secara psikis atau emosional, maka seluruh anggota keluarga dapat 

mendukungnya dengan menggantikannya melakukan tanggung jawabnya 

sebagai ibu rumah tangga seperti yang biasa sudah menjadi tugasnya, seperti 

membantu mencuci piring, membersihkan rumah, masal dan lain-lain 

sehinggan istri atau ibu tersebut merasa sangat terbantu dan tidak mendapatkan 

tekanan tambahan karena merasa bersalah tidak bisa melakukan tugasnya.  
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d. Dukungan Emosional  

Dukungan emosional sangat dibutuhkan sebagai sebuah tempat dimana anggot 

keluarga yang seolah-seolah mendapatkan pelabuhannya untuk memulihkan 

diri dan mendapatkan kekuatan secara moral. Bentuk dukungan ini dapat 

berupa ekspresi empati, dukungan perhatian, pemberian kasih sayang, 

pemberian motivasi, kehangatan, cinta, dan ekspresi emosi positif yang lain 

seperti kesabaran dalam merawat anggota keluarga yang sakit, secara umum 

kurang lebih seperti fungsi keluarga secara afektif.  

Pemberian dukungan emosional kepada anggota keluarga yang sakit sangat 

berperan penting dalam kecepatan terhadap proses recovery individu.  

3. Tipe Keluarga  

Tipe keluarga menurut Friedman dalam (Ali, 2010) terdiri dari : 

a. Keluarga inti (Nuclear Family). Yang berisikan orangtua dan anak masih 

dalam tanggungan dan bersama dalam satu rumah. 

b. Keluarga besar (Extended Family). Sebuah keluarga terdiri atas satu dua 

keluarga inti yang berada dalam satu rumah dan saling menunjang dengan 

yang lain. 

c. Single parent family. Keluarga yang dikepalai dengan hanya satu kepala 

keluarga yang hidup bersama beserta anak-anak yang saling bergantungan 

kepada kepala keluarga. 

d. Nuclear dyed. Sebuah keluarga dengan sebuah sepasang suami istri yang 

tinggal bersama tanpa memiliki anak. 
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e. Blended family. Sebuah keluarga yang terbentuk dari perkawinan, yang 

masing-masing memiliki anak dari perkawinan sebelumnya.  

f. Three generation family. Suatu keluarga  dalam satu rumah yang terdiri atas 

tiga generasi, kakek nenek, ibu bapak dan anak.  

g. Single adult living alone. Suatu keluarga yang hanya terdiri atas seseorang 

dewasa yang tinggal dalam satu rumah. 

h. Middle age atau elderly couple. Sebuah keluarga yang terdiri atas suami istri 

yang sudah paru baya. 

4. Fungsi Keluarga  

Fungsi keluarga menurut (Friedman, 2016), yaitu : 

a. Fungsi Afektif 

 Fungsi afektif berhubungan erat dengan fungsi internal keluarga keluarga 

yang dimana sebagai kekuatan dari keluarga. Fungsi afektif berguna untuk 

pemenuhan kebutuhan psikososial. Keberhasilan dari fungsi afektif tampak 

pada kebahagiaan dan kegembiraan dari seluruh anggota keluarga. Anggota 

keluarga mengembangkan konsep diri yang positif rasa dimiliki dan memiliki 

rasa berarti serta merupakan sumber kasih sayang. Reinforcement dan support 

yang dipelajari kemudian dikembangkan lewat interaksi dalam keluarga. 

Terdapat penjelasan bahwa salah satu hakikat manusia, yakni berpasang-

pasangan antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang ijelaskan dalam surah 

QS. Ar-Rum/30:21 yang berbunyi : 

وَدَّةًُ  ا الّيَْهَا وَجَعلََُ بيَْنكَُمُْ  مَّ جًاازَْوَا  لّ تسَْكُنوُْْٓ نُْ انَْفسُّكُمُْ  ْٓ انَُْ خَلقََُ لكَُمُْ مّ   وَمّنُْ اٰيٰتهّ 

رَحْمَةًُ اّنَُّ فيُّْ ذٰلّكَُ لَُْٰ يٰتُ   لّ قوَْمُ   يَّتفَكََّرُوْنَُ   وَّ

Terjemaahnya : 
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Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 

sayang (Al-Qur’anْKemenag,ْ2015). 

 

Menurut Muhammad Quraish Shihab (2004) dalam tafsir Al-Misbah 

bahwaْsebuahْrumahْdinamaiْdenganْ“sakana”ْkarenaْmerupakanْ tempatْuntukْ

memperoleh ketenangan setelah sebelumnya penghuni sibuk keluar rumah. 

Perkawinan melahirkan ketenangan batin, setiap manusia dilengkapi oleh Allah 

dengan jenis kelamin, yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri 

sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya dapat tercapai dengan 

bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah 

menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan 

pasangannya apabila masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya.  

b. Fungsi Sosial  

 Sosialisasi atau sosial merupakan suatu perkembangan dan perubahan 

yang dilewati dalam seluruh anggota keluarga, yang menciptakan interaksi 

sosial. Bagi anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa, keluarga 

berfungsi dalam menuntun anggota keluarga tersebut agar ingin bersosialisasi 

dengan yang lain dan lingkungan sekitarnya.  

c. Fungsi Ekonomi  

 Fungsi ekonomi suatu fungsi dalam pemenuhan kebutuhan bagi anggota 

keluarga terutama yang mengalami gangguan jiwa dengan memberikan dana 

dalam proses pengobatan dan perawatannya baik di rumah sakit maupun saat 

dirumah.  

d. Fungsi Perawatan Kesehatan  
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 Keluarga sangat berfungsi sebagai pelaksana asuhan kesehatan bagi 

anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa maupun penyatik 

lainnya. Kesaggupan keluarga dalam pemberian asuhan kesehatan dapat 

berpengaruh dalam status kesehatan keluarga.. 

e. Fungsi Spritual  

 Sesungguhnya semua anak yang terlahir kedunia ini, sejatinya mereka 

terlahir dengan fitrahnya beragama islam. Rasulullah Shallallahu alaihi 

wasallam bersabda,  

سَانهُّّ كَمَا رَانهُّّ وُْ يمَُج ّ دَانهُّّ أوَُْ ينُصَ ّ ّ لْفّطْرَةُّا فأَبَوََاهُُ يهَُو   اَْم مّنُْ مَوْلوُدُ  إلَُّّْ دُيوُلَُ عَلىَ 

 تنُْتجَُُ الْبهَّيمَةُُ بهَّيمَةًُ جَمْعاَءَُ هَلُْ تحُّسُّونَُ فّيهَا مّنُْ جَدْعَاءَُ

 

Artinya : 

Tidaklah setiap anak kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, maka bapak 

ibunyalah yang menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Nasrani, atau 

menjadikan dia Majusi. Sebagaimana halnya hewan ternak yang dilahirkan, 

ia dilahirkan dalam keadaan sehat. Apakah Engkau lihat hewan itu terputus 

telinganya? (HR. Bukhari no. 1358 dan Muslim no. 2658). 

 

Kata fitrah dalam bahasa merupakan penciptaan dan kejadian, sehingga 

fitrah manusia yaitu kejadian dari awal ataupun bawaan sejak lahir. Kata fitrah 

berasal dari Al-Qur’anْpadaْsurahْArْRumْayatْ30:ْ“makaْhadapkanlah wajahmu 

dengan lurus kepada Allah (pilihlah) fitrah yang telah Allah menciptakan manusia 

dalam fitrah itu tidak memiliki perubahan dalam fitrah Allah. (itulah) agama yang 

lurusْtetapiْnamyakْmanusiaْyangْtidakْmengetahui”.ْKataْfitrahْAllahْpadaْayat 

tersebut adalah ciptaan Allah. Melalui ayat ini bisa dipahami bahwa manusia 

terlahir dengan naluri keimanan kepada Allah dan.  
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Mausia dalam fitrahnya telah beragama, mengaku dan bersaksi bahwa 

Allah adalah tuhannya. Maka jika ada orang yang tidak beragama tauhid, 

sesungguhnya hal tersebut tidak wajar. Terkadang hal tersebut disebabkan oleh 

adanya pengaruh lingkungan sekitar. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW: 

“Setiapْanakْterlahirْdalamْkeadaanْfitrah.ْOrangْyangْakanْmembatْdiaْyahudi,ْ

nasrani dan majusi”ْ (H.R. Muslim). 

5. Peran Keluarga  

Peran merupakan kumpulan perilaku yang diharapkan oleh seseorang dalam 

suatu aktivitas secara normatif dalam masyarakat. Keluarga memiliki peran 

penting dalam perawatan dan pemulihan orang yang dicintai dari masalah 

kesehatan jiwa baik itu ketika terjadi pada orang tua, anak, pasangan atau lainnya. 

Membiarkan keluarga sembuh bersama meningkatkan keberhasilan pengobatan 

dan pemulihan jangka panjang.  

Peran terpenting yang dapat dimainkan keluarga adalah memantau 

kemajuan keluarga yang mengalami masalah gangguan jiwa dan mengawasi 

tanda-tanda kekambuhan. Keluarga juga memainkan peran penting dalam 

memantau penggunaan obat dan mempelajari tentang efek samping serta cara 

mengatasinya (Angga, 2023) 

Adapun beberapa peran keluarga yaitu (Keliat, 2012), : 

a. Keluarga Sebagai Resources  

Resources atau sumber daya adalah sarana yang dapat digunakan oleh 

keluarga untuk mengatasi situasi sulit, yang termasuk sumberdaya sosial, 

budaya, agama, ekonomi dan medis. Sumber daya keluarga merupakan 



 

62 
 

modal yang harus dikelola dengan baik oleh seluruh anggota keluarga 

untuk mencapai kesejahteraan keluarga. 

Sebagai resources dalam keluarga juga dapat berperan aktif sebagai 

educator dan pemberi informasi dan strategi untuk menjaga dan merawat 

pasien dengan masalah psikologis. Sharing informasi kepada sesama 

keluarga yang merawat pasien dengan gangguan jiwa recovery adalah  

journey dan ada harapan untuk kesembuhan.  

b. Keluarga Sebagai Caregiver 

Istilah caregiver atau pengasuh keluarga mengacu kepada seseorang yang 

memberikan perawatan tanpa dibayar, banyak anggota keluarga yang 

memainkan peran penting dalam memberikan perawatan selama bertahun-

tahun. Dalam area kesehatan jiwa, keterlibatan anggota keluarga dianggap 

bermanfaat atas proses pemulihan selama masa perawatan.  

Keluarga sebagai caregiver dapat dilakukan dengan menyediakan 

makanan, membawa pasien ke dokter dan memberikan dukungan 

emosional, kasih sayang, perhatian dan dapat menjadi penasehat yang 

diperlukan oleh pasien.  

Menurut (Trisnasari, 2017), tugas sebagai caregiver antara lain : 

1) Membantu dalam perawatan diri seperti : berpakaian, memandikan 

dan toileting 

2) Membantu dalam mobilisasi seperti : berjalan, naik atau turun dari 

tempat tidur 

3) Melakukan tugas keperawatan seperti : memberikan obat 
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4) Memberikan dukungan emosional dan  

5) Membantu dalam masalah keuangan.  

Caregiving merupakan peran yang bermanfaat akan tetapi menuntut. 

Merawat anggota keluarga dengan penyakit jiwa dapat memiliki efek 

negatif pada kesehatan fisik, pada pasien demensia, anggota keluarga 

mungkin perlu membantu pasien dengan tugas fisik yang cukup berat guna 

terpenuhinya kebutuhan dasar sehari-hari.  

c. Keluarga Sebagai Collaborator  

Keluarga sebagai kollaboorator adalah keluarga yang mampu bekerja sama 

antara profesional kesehatan jiwa, komunitas, agama dan spritual uang 

dapat mewakili resource dan peka budaya untuk memenuhi kebutuhan 

caregiver keluarga dengan penyakit mental. 

Kolaborasi, hubungan saling ketergantungan, membutuhkan pengakuan 

peran yang saling melengkapi. Kolaborasi membutuhkan komitmen dari 

berbagai pihak seperti dokter dan perawat untuk melayani satu sama lain 

sambil melayani pasien sesuai dengan kondisinya. Keluarga merupakan 

bagian dari tim pengobatan dan perawatan dimana keluarga diharapkan 

dapat membantu dalam memaksimalkan kesembuhan pasien salah satunya 

dengan melakukan kunjungan ke rumah sakit jiwa.  

6. Peran Agama Islam dalam Merawat Kesehatan Jiwa 

a. Peran Agama Islam 

Dalam ajaran agama Islam, Al-Qur’anْmampuْberfungsiْsebagaiْSyifa atau 

obat dalam menyembuhkan penyakit fisik ataupun rohani. Terdapat pada Al-
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Qur’an,ْtidakْsedikitْayatْyang mengatakan mengenai kesehatan, salah satunya 

yaitu mengenai ketenangan jiwa (kesehatan mental) yang dapat dicapai melalui 

dzikir (mengingat) Allah (Pujiati, 2019). Zakiah Daradjat berpendapat bahwa 

kesehatan mental adalah terciptanya keserasian yang sangat seirus antara 

fungsi kejiwaan dan munculnya penyesuaian diri atara manusia dengan dirinya 

sendiri ataupun lingkungan, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan 

dengan maksud mencapai kehidupan yang berarti dunia dan akhirat (Noor et 

al., 2022) 

b. Peran Agama dalam Kesehatan Jiwa 

Peran agama sangat penting dalam terbentuknya manusia yang sehat dalam 

kesehatan mentalnya ataupun jiwanya, keseluruhannya untuk menyembuhkan 

bagi penderita yang mengalami gangguan pana mentalnya. Dalam 

kehidupannya pengetahuan agama mampu melindungi seseorang dengan 

berbagai gejala gangguan jiwa (mental) juga mampu memulihkan kesehatan 

jiwa (mental) bagi mereka yang cemas. Semakin dekat mereka dengan 

tuhannya maka semakin baik seseorang dalam beribadah maka semakin 

tentram jiwanya dan begitupun sebaliknya, makin jauh seseorang dari 

agamanya maka semakin akan kesulitan baginya dalam menemukan 

ketentraman batinnya.  (Fajrussalam et al., 2022) 

Agama mampu menjadi bekal pada setiap manusia untuk menghadapi dan 

mengatasi berbagai keinginan dan kesungguhan yang muncul. Nilai ajaran 

agama yang telah ada dalam diri seseorang dapat menjadikannya sebagai 

bentengan dalam sikap dan perbuatan secara otomatis, maka dari itu manusia 
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yang taat beribaah dengan semata-mata ingin mengharapkan keridhaan dari 

Allah SWT. 

7. Tugas Keluarga  

Terdapat 5 tugas pokok keluarga yaitu, sebagai berikut  (Achajar, 2010) : 

a. Mengenali masalah kesehatan. 

b. Mengambil keputusan masalah kesehatan terhadap keluarga yang sakit. 

c. Merawat keluarga yang sakit. 

d. Memodifikasi lingkungan dalam dan luar rumah yang berdampak terhadap 

kesehatan keluarga. 

e. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan apabila ada anggota keluarga 

yang sakit. 

8. Koping Keluarga  

Koping keluarga dapat didefinisikan sebagai reaksi positif yang digunakan 

keluarga dalam memecahkan masalah (mengendali stress). (Padila, 2012). 

Begitupun juga pada koping keluarga juga berupa koping internal yang 

termasuk kebolehan keluarga yang saling berhubungan dan mengintegrasi yang 

bercirikan dimana anggota keluarga mempunyai tanggung jawab terhadap 

keluarga, mampu peran dari keluarga bila dibutuhkan dan memiliki pola 

komunikasi yang baik dalam keluarga. Sedangkan koping eksternal yang 

berhubungan dalam penggunaan sosial support system dari keluarga dapat berupa 

mencari informasi, mencari dukungan social dan dukungan spritual 

Strategi apaftif difungsional dapat berupa penyangkalan dan eksploitasi 

terhadap anggota keluarga contohnya kekerasan terhadap keluarga, kekerasan 
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terhadap pasangan, penyiksaan anak, penyiksaan lanjut usia, penyiksaan orang 

tua, menjebakkan dan mengancam. Penyangkalan dengan masalah keluarga yang 

menggunaka mitos keluarga, triangling (pihak ketiga), pisah/hilangnya anggota 

keluarga dan otoritarisme (Padila, 2012). 
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   =  Yang diteliti  

    

   = Yang Tidak diteliti 

    

   = Yang Berpengaruh 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori

 

 

 

  

 

 

 

Pengetahuan Keluarga Kesiapan Keluarga 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan 

menurut (Lestari, 2015): 

1. Tingkat pendidikan 

2. Informasi yang 

didapatkan 

3. Pengalaman  

4. Budaya 

5. Faktor sosial 

ekonomi  

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kesiapan keluarga 

(Yusuf, 2015) : 

1. Faktor Internal  

2. Faktor 

Eksternal  

 

Pelaksanaan 

Discharge planning 

Prinsip-prinsip pelaksanaan Discharge 

planning (Mennuni et.al., 2017) 

1. Perencanaan Discharge 

planning 

2. Evaluasi tenaga kesehatan 

3. Memilih PJ  

4. Kolaborasi Tim 

5. Mengimplementasikan  

6. Pengiriman informasi ke sistem 

 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Discharge 

planning Menurut 

Poglitsch, Emery (2011) 

dalam (Nurjihaduddin, 

2016) : 

1. Pengetahuan  

2. Faktor personel 

3. Keterlibatan dan 

pasrtisipasi 

4. Komunikasi  

5. Waktu  

6. Perjanjian  

Fungsi Keluarga, (Friedman, 
2016): 

1. Fungsi afektif 

2. Fungsi sosialisasi 

3. Fungsi ekonomi 

4. Fungsi perawatan 

kesehatan 

5. Fungsi spritual 

 

Dukungan Keluarga, 

(Friedman, 2010): 

1. Dukungan informasional 

2. Dukungan 

penilaian/penghargaan  

3. Dukungan Imstrumental 

4. Dukungan emosional 
 

Peran Keluarga, (Keliat, 

2012): 

1. Sebagai reseources 

2. Sebagai caregiver 

3. Sebagai collaboration 

 

Menurut Teori Green dalam 

(Notoatmodjo, 2007) 

perilaku terbentuk dari 3 

faktor : 

1. Faktor predisposisi 

2. Faktor pendukung 

3. Faktor pendorong 

Kes. Perilaku ditentukan 

oleh pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, tradisi dst 

Faktor Ekstrinsik yang 

mempengaruhi kesiapan, 

(Niven, 2001) : 

1. Dukungan sosial 

2. Dukungan 

emosional 

3. Dukungan 

profesional 

kesehatan 

 

Faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat 

kesiapan, (Kosasih et al., 

2018) : 

1. Adanya dukungan 

nyata dari keluarga 

2. Dukungan psikologis 

pasien 
 

Pengetahuan & 

keterampila yang 

baik akan 

mempengaruhi 

peningkatan 

kesiapan dalam 

merawat pasien 

setelah pulang dari 

RS atau setelah 

sampai rumah 

(Damawiyah & 
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F. Kerangka Konsep  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Keterangan :  

   = Variabel bebas yang diteliti (Independen) 

   = Variabel terikat yang diteliti (Dependen) 

   = Diteliti  

   = Penghubung yang akan diteliti 

   = Tidak diteliti 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

Pengetahuan Keluarga Kesiapan Keluarga  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan 

keluarga (Yusuf, 2015) : 

1. Faktor Internal yaitu, pesimisme 

dengan pengalaman kekambuhan pada 

penderita secara berulang, 

2. Faktor Eksternal yaitu, stigma yang 

beranggapan gangguan jiwa merupakan 

orang yang berbahaya  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

 Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan 

desain penelitian defkriptif korelasional dan menggunakan pendekata Cross 

Sectional dengan mengumpulkan data pada variabel independen dan dependen 

yang dikumpul dalam waktu yang bersamaan dan sekaligus. Bertujuan untuk 

membuat deskriptif mengenai suatu keadaan secara objektif yang bertujuan 

menerangkan atau menggambarkan masalah dari penelitian. Penelitian ini 

dilakukan untuk variable berhubungan, yaitu agar dapat mengetahui hubungan 

anatar pengetahuan dengan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga 

pascaperawatan di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan .  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan  

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2023 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi yaitu sesuatu yang dimaksud seperti manusia ataupun klien yang 

telah memenuhi syarat yang sudah disetuji sebelumnya (Nursalam, 2013). 

Populasi pada penelitian ini yaitu keluarga yang memiliki anggota keluarga 

yang mengalami gangguan jiwa pasca perawatan di RSKD Dadi Provinsi 
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Sulawesi Selatan yang didapatkan dalam satu bulan terakhir sebanyak 169 

orang.  

2. Sampel  

Sampel merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh dari populasi atau terdiri dari bagian atau populasi 

yang terjangkau dan dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui 

sampling dengan rumus yang digunakan yaitu rumus slovin Nursalam, (2017). 

Teknik pengambilan sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Probabiliti sampling dengan teknik cluster random sampling. Probabiliti 

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang 

ataupun kesempatan yang sama untuk setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel (Sugiyono,2018).  

Penentuan besar sampel ditentkan dengan rumus Slovin sebagai berikut :  

n = 
𝐍

𝟏+𝐍 (𝐝)𝟐 

Keterangan : 

n : Besar Sampel  

N : Jumlah Populasi 

d : Tingkat Signifikan  

n = 62,8 di bulatkan menjadi 63 Responden  

 Berdasarkan rumus diatas maka, jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini sebanyak 63 orang.  

 Sampel diambil berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria 

inklusi dan eksklusi sebagai berikut (Sugiyono, 2018) : 
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a. Kriteria Inklusi  

 Kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi 

yang dapat diambil sebagai sampel. 

1) Keluarga sebagai care giver yang memiliki anggota keluarga yang 

mengalami gangguan jiwa yang telah di rawat di RSKD Dadi Provinsi 

Sulawesi Selatan.  

2) Anggota keluarga yang mampu menulis dan membaca 

3) Yang bersedia mengisi kuesioner 

4) Anggota keluarga yang berperan sebagai care giver  

b. Kriteria Eksklusi  

 Ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil sebagai sampel dalam 

penelitian. 

1) Keluarga yang tidak berada ditempat saat penjemputan pasien pasca 

perawatan 

2) Keluarga yang tidak kooperatif  

D.  Pengumpulan Data 

Pada teknik pengambilan data dipenelitian ini yaitu dengan cara melakukan 

pengisian kuesioner agar dapat mengetahui hubungan dengan kesiapan keluarga 

dalam merawat anggoota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pasca 

perawatan.  

Cara pengumpulan data ini juga suatu cara yang digunakan untuk 

menyatukan data yang terkait pada penelitian ini. Langkah-langkah pengumpulan 

data sebagai berikut, yaitu (Notoatmojo, 2012) : 
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1. Data Primer 

 Data primer yaitu data yang didapatkan melalui kuesioner, responden yang 

bersedia mengisi lembar kuesioner dan diberi kesempatan dalam bertanya 

apabila ada pertanyaan yang tidak dipahami atau tidak jelas. Apabila pengisian 

kuesioner telah selesai, peneliti memeriksa kembali data dan jika ada data yang 

kurang, dapat langsung dilengkapi. Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan 

akan dianalisis.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen atau orang 

lain ataupun juga dapat disebut dengan data tidak langsung. Penelitian ini, data 

sekunder didapatkan dari data RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil 

wawancara petugas Rumah Sakit.  

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat pengumpulan data yang disesuaikan dari 

jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini instrurmen 

penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data yang berisikan pertanyaan atau penyataan peneliti yang 

kemudian akan dijawab oleh responden (Masturoh, 2018).  

1. Kuesioner Pengetahuan Keluarga 

Pada variabel pengetahuan menggunakan kuesioner dengan Skala 

Guitman. Bertujuan untuk mengetahui pengetahuan keluarga dalam merawat 

anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Pada kuesioner ini terdiri 16 

item pertanyaan dengan jawaban (Ya/Tidak), terbagi atas beberapa subdomaint 
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di dalamnya, yaitu Sub masalah gangguan jiwa (3 item pertanyaan), Sub 

dukungan keluarga (1 item pertanyaan), Sub peran keluarga (4 item 

pertanyaan), Sub fungsi keluarga (2 item pertanyaan) dan Sub discharge 

planning yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Patima, 2021)  (6 

item pertanyaan). Terdiri atas pertanyaan negatif dan pertanyaan positif 

pertanyaan positif terdiri dari item pertanyaan (1,2,3,4 dan 11-16) dengan 

jawaban (Ya) diberi skor 2 dan jawaban (Tidak) diberi skor 1, pertanyaan 

negatif terdiri dari pertanyaan (5,6,7,8,9,10) dengan jawaban (Ya) diberi skor 2 

dan jawaban (Tidak) diberi skor 1 (Arikunto, 2013).  

Terdapat kategori tingkat pengetahuan menjadi dua tingkatan yang didasarkan 

pada nilai persentase yaitu sebagai berikut (Arikunto, 2010).  

Dibuktikan dengan rumus :  

Nilai Skala  : Ya = 2 

     Tidak = 1 

Sehingga dikategorikan menjadi dua kategori yaitu, 

0 – 24 : Kurang  

25 – 48: Baik  

2. Kuesioner Kesiapan Keluarga 

Pada variabel kesiapan keluarga menggunakan kuesioner (CGI) 

CareGiving Inventory untuk mengetahui tingkat kesiapan keluarga dalam 

merawat. Kuesioner ini berisi 11 item pertanyaan dengan beberapa subdomaint 

di dalamnya yaitu Sub kualitas hidup (2 item pertanyaan), Sub kesehatan fisik 

(2 item pertanyaan), Sub psikologis (2 item pertanyaan), Sub sosial ( 2 item 



 

74 
 

pertanyaan), Sub lingkungan (3 item pertanyaan). Terdapat kategori tingkat 

pengetahuan menjadi dua tingkatan yang didasarkan pada nilai persentase yaitu 

sebagai berikut (Arikunto, 2010).  

Dibuktikan dengan rumus :  

Sehingga dikategorikan menjadi dua kategori yaitu, 

11 - 55 : Kesiapan rendah  

55 - 99 : Kesiapan tinggi 

F. Pengolahan Data  

Pengolaan data yang dilakukan untuk mengubah atau menjadikan data yang 

terkumpulkan kemudian berbentuk yag mampu disajikan, dianalisis lalu dibuat 

dalam bentuk kesimpulan (Notoatmojo S, 2012).  

Terdapat lima tahap pada pengelolahan yang dilakukan bagi peneliti yaitu : 

1. Editing  

 Editing merupakan proses dalam mengecek juga memperbaiki isian 

kuesioner (Notoatmojo S, 2012) 

a. Apakah telah terisi dengan baik dan lengkap 

b. Apakah jawaban maupun tulisan sudah cukup jelas  

c. Apakah jawaban dari pertanyaan relevan. 

d. Apakah hasil jawaban pada pertanyaan konsisten terhadap jawaban 

yang lain  
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2. Coding  

 Apabila sudah diatur maka melakukan peng "kodean" an atau "coding" 

yang dimana merubah data yang terbentuk kalimat maupun huruf menjadikan 

angka ataupun bilangan (Notoatmojo S, 2012). 

3. Tabulating  

 Tabulating merupakan langkah untuk memasukkan data pada kolom abel 

dan mengatur angkanya, akibatnya bisa dihitung jumlah dari kasus terhadap 

berbagai ktegori (Nazir A, 2011). 

4. Data Entry 

 Data yang berupa angka atau huruf dimasukkan kedalam program, dalam 

proses ini peneliti di tuntut ketelitiannya dari orang yang melakukan entry. 

Apabila tidak sesuai maka akan terjadi kebiasan walaupun hanya memasukkan 

data (Nazir A, 2011).  

G. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah kemudian 

dianalisis menggunakan teknik statistik. Proses memasukkan data dan pengolahan 

data menggunakan perangkat lunak computer yaitu dengan menggunakan 

program Microsoft Excel dan program pengolaan data. Dalam penelitian ini 

menggunakan analisa data univariat dan bivariat, yaitu (Sugiyono, 2018) : 

1. Analisis Univariat 

 Analisis univariat ini bertujuan untuk menghasilkan atau mendiskripsikan 

distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel Notoatmojo S, (2012). 

Pada hasil disediakan pada sebuah tabel dengan menggambarkan masing-
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masing variabel. Karakteristik responden termasuk pada kategorik berupa usia, 

jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan terakhir. Sedangkan pada variabel 

penelitian berbentuk kategorik adalah pengetahuan dan kesiapan.  

2. Analisis Bivariat 

 Analisis data yang tujukan pada penelitian ini agar dapat menjawab tujuan 

penelitian dan untuk menguji hipotesis penelitian dalam mengetahui 

terdapatnya hubungan antara kedua variabel dengan menggunakan Uji 

Spearman’s rho denganْ nilaiْ kemaknaanْ (ْ αْ =ْ 0,05).ْ Setelah dilakukan uji 

hipotesa (alpha) yang digunakan yaitu 5% atau 0,05 maka penelitian hipotesa 

yaitu:ْapabilaْp≤α=0,05,ْmakaْHaْ(Hipotesisْpenelitian)ْditerimaْyangْberartiْ

ada hubungan antara variabe bebas dengan variabe terikat. Sedangkan bila 

p≥α=0,05,makaْ Ho (hipotesis penelitian) ditolak yang berarti tidak ada 

hubungan antara variabe terikat (Sugiyono, 2018) 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui suatu hubungan antara dua 

variabel yaitu variabel independen dan dependen. Sebelumnya variabel 

dilakukannya uji statistik sebelumnya dengan melakukan uji normalitas data 

menggunakan Kolmogorov-smirnov dikarenakan besar sampel penelitian >50, 

data dikatakan distribusi normal jika value jika >0,05. Berdasarkan uji 

normalitas data diketahui nilai signifikannya 0,001<0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal.  

Uji statistik yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan uji 

spearman’s rho, yang dimana peneliti ingin mengetahui hubungan antara 
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pengetahuan dengan kesiapan keluarga. Kedua variabel termasuk dalam jenis 

skala yang sama yaitu ordinal.  

H. Uji Validitas dan Reabilitas 

1. Kuesioner Pengetahuan Keluarga  

Hasil uji validitas kuesioner pengetahuan keluarga yang dilaksanakan di 

RSKD Dadi Provinsi Sul-Sel dengan total responden 20 pada keluarga pasien 

maka diperoleh nilai r 0,471-0,730, item pertanyaan yang dinyatakan valid jika 

r hitung lebih besar dari r tabel (0,443) pada taraf signifikan 5% yaitu r hitung 

> dari r table.  

Reabilitas merupakan indeks untuk menunjukkan sejauh mana suatu 

alat yang diukur (instrumen) dapat dipercaya dan konsisten saat dilakukan 

pengukuran terlebih dahulu. Uji reabilitas dapat dilihat dengan nilai cronbach 

alpha, jikaْ nilaiْ αْ >0,6ْ makaْ kontrukْ pernyataanْ yangْ merupakanْ dimensiْ

variabel adalah realibel (Notoatmojo S, 2012). Hasil uji reabilitas pada 

kuesioner pengetahuan keluarga menunjukkan bahwa nilai alpha 0,733 maka 

dari itu kuesioner pada variabel pengetahuan keluarga dapat dikatakan sudah 

realibel karena sudah memenuhi syarat yaitu 0,733>0,6.  

2. Kuesioner Kesiapan Keluarga  

Hasil dari uji validitas kuesioner kesiapan keluarga yang dilaksanakan di 

RSKD Dadi Provinsi Sul-Sel dengan total responden 20 pada keluarga pasien 

maka diperoleh nilai r 0,483-0,752, item pertanyaan yang dinyatakan valid jika 

r hitung lebih besar dari r tabel (0,443) pada taraf signifikan 5% yaitu r hitung 

> dari r table.  
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Hasil dari uji reabilitas untuk kuesioner kesiapan keluarga menunjukkan 

bahwa nilai alpha 0,667 maka kuesioner pada variabel pengetahuan keluarga 

dapat dikatakan sudah realibel karena telah memenuhi syarat yaitu 0,667>0,6. 

I.  Prosedur Penelitian  

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan adalah tahap awal sebelum melakukan penelitian. Pada 

tahap ini langkah awal yang dilakukan yaitu menyusun proposal penelitian 

yang berisi rancangan penelitian, yang dimana pada langkah ini peneliti 

dibimbing oleh dosen pembimbing yang kemudian disetujui dan selanjutnya 

dapat dikembangkan oleh peneliti baik sesuai dengan teori maupun metode 

penelitian yang digunakan.  

Setelah proposal disetujui, berdasarkan dengan masalah yang ditemukan 

maka peneliti memilih keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan 

gangguan jiwa yang telah dirawat di RSKD Dadi untuk dijadikan responden 

dalam penelitian ini. Kemudian pada tahapan ini juga peneliti mempersiapkan 

kuesioner dan surat izin penelitian dari instansi terkait demi kelancaran proses 

penelitian.  

2. Tahap Pelaksanaan  

Langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan responden yang sesuai 

dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Kemudian peneliti meminta bantuan agar dibimbing oleh petugas-petugas di 

RSKD Dadi saat dilaksanakan penelitian seperti menanyakan mengenai 

responden penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

menjelaskan tujuan dari penelitian ini dan meminta persetujuan waktu untuk 
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dilakukan pengisian kuesioner penelitian. Setelah responden memahami 

maksud tujuan penelitian ini kemudian peneliti memberikan lebar infont 

consent ke responden untuk meminta persetujuan untuk dijadikan sebagai 

responden dalam penelitian ini yang dibuktikan dengan menandatangani 

lembar persetujuan tersebut.  

J. Etika Penelitian  

Menurut (Hidayat, 2018), penelitian apapun yang dilaksanakan 

terkhususnya menggunsksn manusia sebagai objek maka tidak boleh bertentangan 

oleh etika. Maka karena itu pada setiap penelitian menggunakan subjek untuk 

mendapatkan persetujian dari subjek yang diteliti. Penelitian ini yang telah lulus 

uji komite etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin 

Makassar dengan nomor etik : C.150/KEPK/FKIK/V/2023. Peneliti dapat 

memperhatikan baik etika responden dengan menekankan masalah etika yang 

diteliti :  

1. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

 Informed Consent merupakan suatu lembaran persetujian yang dibuat 

antara peneliti dan responden yang akan diberikan sebelum dilakukan 

penelitian. Tujuan Informed Consent yaitu agar responden memahami maksud 

dan tujian dilakukan penelitian. Apabila responden tidak bersia untuk dijadikan 

responden maka peneliti harus menghormati hak responden 

2. Anonymity (Tanpa Nama) 

 Anonimiti adalah menjaga kerahasiaan dalam menggunakan subjek 

peneliti dengan tidak mencantumkan nama responden pada alat ukur dan hanya 
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menuliskan inisial atau kode pada lembar pengumpulan data. . Atau tindakan 

dalam menjaga kerahasiaan dan menyampaikan kepada responden yang 

dimana nama yang diisi pada kuesioner hanya inisial nama.  

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

 Confidentiality merupakan semua informasi yang telah dikumpulkan maka 

akan dijamin kerahasiaannya pada peneliti, yang tidak termasuk pada data yang 

dibutuhkan peneliti tidak akan dipresentasikan pada saat hasil serta kuesioner 

yang telah digunakan peneliti dalam mengukur pengetahuan dan kesiapan 

melalui responden akan dihilangkan setelah selesai presentase. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan 

Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan adalah rumah 

sakit milik pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di kota 

madya Makassar dan merupakan rumah sakit tipe A Pendidikan.  

Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi-Selatan terletak di JL. 

Lanto Daeng Pasewa No, 34 Makassar. RSKD Dadi Provinsi Sul-Sel juga sebagai 

rumah sakit rujukan yamng mempunyai wilayah cangkupan yang cukup luas 

meliputi wilayah Provinsi Sul-Sel Barat, dan juga sebagai rumah sakit pendidikan 

yang mulai berkembang dengan pendidikan dokter spesialis 

2. Visi dan Misi RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan 

a. Visi  

Rumah Sakit Khusus Daerah merupakan pusat rujukan pelayanan 

kesehatan jiwa, Napza dan strok yang secara holistik dan terpercaya di 

kawasan Indonesia timur dalam mendukung akselerasi di Provinsi Sul-Sel 

tahun 2023  

b. Misi  

1. Menerapkan diferensiasi layanan kesehatan jiwa, napza dan 

komorbiditas dengan pendekatan mediko dan psikososial serta 

pelayanan strok dan kanker dengan teknologi kedokteran nuklir 
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2. Menggambarkan pelayanan kesehatan secara profesional melalui 

pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada pasien 

maupun keluarganya serta berorientasi keselamatan pasien.  

3. Menguatkan kelembagaan melalui optimalisasi fasilitas dan peningkatan 

kompetensi SDM RS.  

4. Menguatkan infrastruktur pelayanan kesehatan jiwa, napza, strok dan 

layanan kanker tekhnologi kedokteran nuklir 

5. Menciptakan tata kelola pada RSKD yang baik dan bersih.  

B. Hasil penelitian  

Hasil peneitian yang dilakukan mengenai hubungan oengetahuan dengan 

kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan 

jiwa pasca perawatan Di Dadi Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilakukan 

pada bulan Mei-Juni 2023. Responden pada penelitian ini yaitu keluarga pasien 

dengan 63 responden yang dimana tempat penelitiannya yaitu pada ruang 

perawatan kenari, kenaga, palm, dan flamboyan di RSKD Dadi.  

1. Karakteristik Responden  

Tabel 4. 1 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis 

Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan Terakhir 
Karakteristik Frekuensi Presentase 

Usia   

12-24 Tahun (Remaja akhir) 2 3,2% 

25-34 Tahun (Dewasa awal) 13 20,6% 

35-44 Tahun (Dewasa menengah) 25 39,7% 

45-59 Tahun (Dewasa akhir) 23 36,5% 

Jenis Kelamin   

Perempuan 51 81,0% 

Laki-laki 12 19,0% 

Pekerjaan   

Guru 2 3,2% 

Wirausaha 32 50,8% 

IRT 28 44,4% 

Lainnya 1 1,6% 
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Pendidikan Terakhir   

SMP 10 15,9% 

SMA 42 66,7% 

S1 11 17,5% 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa apabila dilihat dari segi usia, 

kebanyakan responden yang berpartisipasi dalam penelitia ini yaitu usia 35-44 

tahun dengan jumlah responden sebanyak 25 (39,7%). Jika terlihat dari jenis 

kelamin, kebanyakan responden ialah dengan berjenis kelamin perempuan dengan 

jumlah responden sebanyak 51 (81.0%). Apabila dilihat dari segi pendidikan 

kebanyakan responden berpendidikan SMA dengan jumlah responden 42 (66,7%). 

Dan jika dilihat dari segi pekerjaan kebanyakan dengan pekerjaan sebagai 

wirausaha dengan jumlah responden 32 (50,8%).   

2. Analisis Univariat 

Tabel 4. 2  

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Keluarga dalam Merawat Anggota 

Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa PascaPerawatan 
Pengetahuan Keluarga Frekuensi Presentase 

Kurang  10 15,9% 

Baik  53 84,1% 

Total 63 100,0 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa mayoritas pengetahuan keluarga 

dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa berada pada 

kategori baik dengan presentase 84,1% dengan jumlah responden 53 orang, 

sedangkan untuk responden yang memiliki pengetahuan kurang dengan presentasi 

15,9% yaitu dengan jumlah responden 10 orang.  
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Tabel 4. 3  

Distribusi Frekuensi Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga 

yang Mengalami Gangguan Jiwa PascaPerawatan 
Kesiapan Keluarga Frekuensi Presentase 

Kesiapan rendah 12 19,0% 

Kesiapan tinggi 51 81,0% 

Total 63 100,0 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan bahwa mayoritas kesiapan keluarga dalam 

merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa berada pada kategori 

baik dengan presentase 81,0% dengan jumlah responden 51 orang, dan yang 

mengalami kesiapan kurang dengan presentase 19,0% yaitu dengan jumlah 

responden 12 orang. 

3. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui suatu hubungan kedua variabel 

yaitu variabel independen dengan variabel dependen pada anggota keluarga dalam 

merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa dengan menggunakan 

uji statistik spearman’s rho dan di tunjukkan bernilai p<0,05. 

Tabel 4. 4  

Hasil Analisa Data Hubungan Pengetahuan dengan Kesiapan Keluarga 

dalam Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa 

PascaPerawatan 

  Pengetahuan Kesiapan 

Pengetahuan Correlation Coefficient 1,000 ,895** 

 Sig (2-tailed)   ,000 

 N   

Kesiapan Correlation Coefficient ,895** 1,000 

 Sig (2-tailed)  ,000  

 N   

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui nilai signifikan atau Sig(2-tailed) sebesar 

0,001, karena nilai Sig(2-tailed) 0,001 < 0,05 maka dapat diartikan terdapat 
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hubungan yang signifikan antara variabel pengetahuan dengan kesiapan. 

Diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,895. Artinya tingkat kekuatan 

hubungan antara variabel pengetahuan dengan kesiapan adalah sebesar 0,895 atau 

korelasi sangat kuat karena 0,895 menghampiri nilai 1,00 yang menyatakan 

korelasi sempurna. Angka koefisien korelasi pada hasil diatas bernilai positif yaitu 

0,895, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah, dengan 

demikian dapat diartikan bahwa apabila tingkat pengetahuan tinggi maka kesiapan 

dalam merawat juga akan meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan sangat 

kuat dan searah antara pengetahuan keluarga dengan kesiapan keluarga.  

C. Pembahasan  

1. Gambaran Pengetahuan dengan dalam Merawat Anggota Keluarga 

yang Mengalami Gangguan Jiwa Pascaperawatan 

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa dari 63 responden didapatkan 53 

responden (84,1%) berpengetahuan baik sedangkan 10 responden (15,9%) 

berpengetahuan kurang baik, hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak keluarga 

yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa berpengetahuan yang 

baik. Penelitian yang dilakukan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Permata, (2019) dan Hastuti, (2017) yang dimana hal ini menunjukkan bahwa 

lebih banyak keluarga dengan mengalami gangguan jiwa memiliki pengetahuan 

yang baik mengenai gangguan jiwa.  

Penelitian ini juga diperkuat oleh teori Latipun, (2005) pengetahuan 

keluarga tentang kesehatan mental merupakan awal dari usaha untuk memperbaiki 

situasi yang kondusif bagi anggota keluarga. Keluarga selain untuk meningkatkan 
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dan mempertahankan kesehatan mental anggota keluarganya, keluarga juga 

mampu menjadi sumber problem bagi anggota keluarga yang mengalami ketidak 

stabilan mental sebagai akibat dari minimnya pengetahuan mengenai persoalan 

kejiwaan keluarganya.  

Penelitian ini juga berjalan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hayani, (2012) dengan memiliki tingkat pengetahuan baik yang tinggi, akan tetapi 

tidak sejalan dengan penelitian Sasmaida, (2014) yang dimana bahwa pada 

penelitiannya masih banyak keluarga yang memiliki pengetahuan rendah dalam 

merawat pasien dengan perilaku kekerasan, Hal ini juga bisa disebabkan karena 

kebanyakan keluarga tidak berpendidikan tinggi. Pendidikan dan pengetahuan 

keluarga akan berpengaruh terhadap perawatan pasien saat dirumah, kekambuhan 

yang terjadi pada pasien gangguan jiwa seringkali terjadi karena pihak keluarga 

tidak tahu cara perawatan perilaku kekerasan gangguan jiwa dirumah. 

Sub Pertanyaan Frekuensi  Total Skor 

Sub Masalah Gangguan Jiwa 
63 

62 

Tinggi : 126 

Rendah :125 

Sub Dukungan Keluarga 54 Tinggi : 116 

Sub Peran Keluarga 
62 

52 

Tinggi : 125 

Rendah : 114 

Sub Fungsi Keluarga 
53 

19 

Tinggi : 115 

Rendah : 82 

Sub Perencanaan Pulang 
60 

11 

Tinggi : 123 

Rendah : 74 

Didapatkan pada pengisian kuesioner penelitian sub pertanyaan yang 

mengenai masalah gangguan jiwa mendapatkan total skor tertinggi, bahwa 

responden mengetahui gejala dari gangguan jiwa yaitu berbicara aneh dan tertawa 

sendiri, hal ini dapat dikatakan bahwa pengetahuan keluarga mengenai gangguan 
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jiwa sangatlah penting dalam perawatan pasien dengan gangguan jiwa di rumah. 

Hal ini dibuktikan dengan penelitian Hastuti, (2017) yang mengatakan bahwa 

semakin banyak informasi yang masuk semakin bayak pula pengetahuan yang 

didapatkan mengenai kesehatan. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan 

pendidikan dimana seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan 

semakin luas pula pengetahuannya.  

Pada pengisian kuesioner didapatkan pada sub dukungan keluarga 

responden menyatakan bahwa keluarga merupakan tempatbagi keluarga dalam 

mendapatkan informasi mengenai masalah kesehatannya. Dukungan yang 

diberikan oleh keluarga seperti berupa sikap, tindakan, serta penerimaan keluarga 

terhadap ODGJ. (Kemenkes RI, 2017) menyatakan  dukungan keluarga sejalan 

dengan bentuk dukungan social seperti dukungan emosional, dukungan 

informative, dukungan instrumental dan dukungan penghargaan. Pada penelitian 

Ekayamti, (2021) dukungan keluarga yang diberikan mampu untuk diberkan 

melalui baik informasi verbal maupun non verbal, dapat juga saran. Memberikan 

informasi yang penting bagi anggota keluarga yang mengamali masalah gangguan 

jiwa  dan dapat diberikan melalui bentuk dukungan informasi.  

Saat pengisian kuesioner sub peran keluaga yang memiliki total skor tinggi 

yang dimana responden menyatakan bahwa keluarga memilik peran dalam proses 

pengobatan keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Melalui pendidika 

kesehatan memungkinkan keluarga dapat bertukar informasi mengenai perawatan 

kesehatan mental dan mengenai pengobatan yang dibutuhkan agar menurunkan 

resiko dan lainnya. Pada penelitian Atanilla, (2019) peran dan keterlibatan dalam 
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proses penyembuhan dan perawatan pasien gangguan jiwa sangat penting, karena 

peran keluarga sangat mendukung pada proses pemulihan penderita gangguan 

jiwa dan peran keluarga sangat dibutuhkan agar penderita patuh dalam 

pengobatan yaitu meminum obat sesuai aturan.  

Pada pengisian kuesioner sub fungsi keluarga memiliki total skortinggi 

dengan responden lebih banyak menyatakan bahwa keluarga memiliki peran 

dalam proses pengobatan dengan memfasilitasi dana dalam pengobatan dan 

proses perawatan selama dirumah sakit maupun setelah di rumah. Sefrina, F., 

(2016) Dukungan instrumential merupakan bentuk dari dukungan serta bantuan 

penuh bagi keluarga yang berupa pembiayaan dana, dukungan dalam meluangkan 

waktu bagi penderita, melayani dan mendengarkan setiap keluhan penderita. 

Seperti contohnya yaitu keluarga mengantarkan pasien untuk berobat. Pada 

penelitian Saifuddin, (2015) dukungan instrumential yang diberikan keluarga 

bukan hanya kebutuhan biologis saja akan tetapi diharapkan keluarga mampu 

memberikan fasilitas semua kebutuhan keluarga bagi penderita gangguan jiwa 

yang termasuk juga dengan kebutuhan psikososial dan sprotual.  

Dan didapatkan peda pengisian kuesioner sub perencanaan pulang 

memiliki total skor tinggi pada point responden menyatakan bahwa keluarga 

mendapatkan penjelasan mengenai tindakan selanjutnya yang akan diberikan. 

Perencanaan pulang kurang optimal apabila perencanaan pulang tidak 

dilaksanakan secara komprehensif dan dapat juga menyebabkan mengalami 

kekambuhan bahkan dapat terjadi munculnya komplikasi penyakit yang lebih 

berat. Pada penelitian Rachmawat, (2019) penerapan pelaksanaan discharge 
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planning yang belum berjalan secara maksimal, sebagian besar pelaksanaan 

perencanaan pulang dalam kategori tidak baik. Selain itu masih terdapat 

pelaksanaan perencanaan pulang yang kurang sesuai dengan presefepsi keluarga 

sehingga memerlukan perkembangan pelaksanaan perencanaan pulang.  

Tingkat pendidikan turut menentukan mudah tidaknya keluarga dalam 

menyerap dan memahami pengetahuan tentang cara merawat penderita yang 

mengalami gangguan jiwa yang mereka hadapi setelah perawatan sebelumnya. 

Penelitian ini diperkuat oleh teori Notoatmodjo, (2007) bahwa pengetahuan 

kognitif merupakan domain yang sangat penting bagi terbentuknya tindakan 

seseorang. Apabila penerimaan perilaku yang baru disadari oleh pengetahuan, 

kesadaran, dan sikap yang prioritas perilaku tersebut akan bersifat panjang (long 

lasting). 

Menurut dari asumsi peneliti pada pengetahuan sangat perlu dibutuhkan 

untuk merawat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa, karena keluarga 

yang memiliki pengetahuan yang baik akan lebih terjaga dalam merawat anggota 

keluarganya dibandingan dengan keluarga yang berpengetahuan kurang baik. Hal 

inidapat di perhatikan pada hasil pengisisan kuesioner banyak keluarga yang 

menjawab benar tentang pengethauan keluarga mengenai kesehatan jiwa sehingga 

sangat dibutuhkan bagi agar memiliki pengetahuan tinggi dalam merawat anggota 

keluarga yang mengalami gangguan jiwa.  
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2. Gambaran Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga 

yang Mengalami Gangguan Jiwa PascaPerawatan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 51 responden (81,0%) 

dengan kesiapan baik sedangkan 12 responden (19,0%), hal ini menunjukkan 

bahwa kebanyakan keluarga memiliki kesiapan yang tinggi dalam merawat 

anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Penlitian ini sejalan dengan 

penelitian Dewi, (2021) dan penelitian yang dilakukan Sudirman, (2022) 

berdasarkan hasil penelitian didapatkan peningkatan nilai kesiapan keluarga 

dengan baik dan hasil analisis kesiapan terdapat kesipan keluarga meningkat 

secara signifikan, kesiapan keluarga sebagai motivasi untuk menggerakkan diri 

dalam meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. 

Penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Green dalam 

(Notoatmodjo, 2007) bahwa perilaku manusia terbentuk atas tiga faktor yaitu 

faktor disposisi (predisposing factor) yang terwujud dari pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya. Faktor pendukung (enabling 

factors) yang terwujud dalam lingkungan, fisik, tersedia atau tidak tersedianya 

fasilitas-fasilitas maupun sarana dan prasarana. Faktor pendorong (renforcing 

factors) yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan. Dapat 

disimpilkan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, tradisi dan sebagainya. Faktor ekstrinsik juga meliputi dukungan 

sosial dalam bentuk emosinal dari anggota keluarga yang merupakan faktor 

penting dalam kesiapan, dukungan dari profesional kesehatan juga merupakan 

faktor yang mempengaruhi kesiapan.  
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Pada penelitian Fujinami, et al., (2015) didaptkan juga bahwa keterampilan 

menjadi salah satu alasan keluarga untuk siap melakukan perawatan kepada 

pasien di rumah. Keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan perawatan fisik, 

dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Keteterampilan yang dimiliki inilah yang 

akan membuat keluarga percaya diri dalam merawat anggota keluarga yang sakit.  

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Prameswari, (2019) dimana 

faktor yang mempengaruhi kesiapan keluarga yaitu pengetahuan. Pengetahuan 

yang dimaksud disini yaitu pengetahuan perawat mengenai bagaimanah cara 

mempresepsikan dari discharge planning yang sudah perawat lakuka. Hal ini juga 

dapat berpengaruh pada tingkat pengetahuan dari keluarga pasien, penelitian 

diatas juga sejalan pada penelitian Saputra, (2019) yang megatakan bahwa 

keluarga pasien gangguan jiwa dalam penelitian ini sebagian besar dalam kategori 

menerima pasien. Adapun penyebabnya adalah keluarga pasien gangguan jiwa 

sebelumnya sudah pernah dirawat inap, sehingga keluarga tersebut telah terpapar 

informasi mengenai cara perawatan pasien gangguan jiwa.  

Kesiapan keluarga dalam menerima pasien tergambar dari jawaban 

tersponden yang mendapatkan total skor tertinggi yaitu mengenai memperahankan 

hubungan dekat dengan keluarga yang mengalami gangguan jiwa ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan, faktor yang akan mempengaruhi kesiapan 

yaitu keterlibatan dan partisipasi oleh keluarga. Prameswari, (2019) juga 

mengatakan bahwa keterlibatan dan partisipasi ini sangatlah penting agar dapat 

meningkatkan kepuasan, persiapan kesiapan, dan kontinuitas perawatan pasien 

saat dirumah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Kosasih et al., (2018) bahwa 
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salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesiapan adalah dengan 

adanya dukungan nyata dari keluarga dalam merawat dan mendukung psikologis 

pasien, terutama saat di rumah.  

Menurut asumsi peneliti kesiapan keluarga sangat penting dalam 

mempersiapkan kepulangan pasien kerumah pasca perawatan dirumah sakit, baik 

itu persiapan sarana dan prasarana, lingkungan maupun proses perawatan. 

Kesiapan yang baik akan menbuat pasien merasa aman, nyaman dan terjaga yang 

akan membuat proses penyembuhannya semakin cepat. Sebagaimana yang tertera 

dalam QS. Al-Maidah /5:32, yang berbunyi :  

 ْْوَمَن احَْياَهَا فكََانََّمَآُْ احَْياَ النَّاسَُ جَمّيْعاً

Terjemahnya : 

Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka 

seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya (Al-Qur’anْ

Kemenag, 2015). 

 

Menurut Prof. Quraish Shihab dan barang siapa yang memelihara 

kehidupan seorang manusia seperti dengan memaafkan pembunuh keluarganya, 

maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sebagai 

seorang muslim dalam membantu orang terkena musibah (gila), Hal yang dapat 

dilakukan yaitu membantu biaya pengobatan atau perawatan fasilitas pelayanan 

kesehatan bagi penderita gangguan jiwa, memberikan bantuan materi untuk orang 

yang terkena musibah (gila), dan membantu mengawasi orang yang terkena 

musibah (gila).  

Pada surah Al-Maidah ayat 32 menjelaskan bahwa barang siapa yang 

memlihara kehidupan seseorang manusia maka sepertia dia memelihara 
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kehidupan semua manusia maka dari itu dapat kita ketahui bahwa perbuatan yang 

membahayakanْ sangatْ dilarangْ dalamْ syari’ah, sebagaimana dalam lafadz Nabi 

yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Abbas rahimahullah 

yang dimana Nabi bersabda : 

 لَُْ وَضَرَرَُ لَُْ ضّرَارَُ

Artinya : 

Tidak boleh memadharati diri sendiri dan orang lain. (HR, Ibnu Majah No. 

2341). 

 

Hadist di atas menjelaskan mengenai haramnya mendatangkan madharat 

(bahaya) kepada seorang muslim, baik madharat tersebut bersifat lahiriah maupun 

maknawiah, naik berkaitan dengan agama, jiwa, akal, harta, keturunan maupun 

kehormatannya. Maka secara garis besar larangan melakukan perbuatan yang 

membahayan baik diri sendiri maupun orang lain.  

3. Hubungan Pengetahuan dengan Kesiapan Keluarga dalam 

Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa 

PascaPerawatan Di RSKD Dadi Prov. Sul-Sel 

Hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji alternatif yaitu spearman 

rank didapatkan nilai p value 0,001<0,05 berarti hipotesis diterima bahwa terdapat 

hubungan signifikan dan menunjukkan kekuatan korelasi yang sangat kuat antara 

pengetahuan dengan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang 

mengalami gangguan jiwa pasca perawatan.  

Hasil penelitian imi menunjukkan terdapat hubungan antara pengetahuan 

dengan kesiapan keluarga. Menurut asumsi peneliti hal ini dapat dikaitkan dengan 

tingkat pendidikan dan kurangnya informasi yang didapatkan responden karena 
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apabila responden mendapatkan informasi yang cukup terkait masalah gangguan 

jiwa maka responden akan mampu memiliki kesiapan merawat yang tinggi. Hal 

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rini Suharni, 

2010) terdapat responden yang memperoleh pengetahuan tinggi dengan kesiapan 

merawat yang tinggi sebanyak 65 responden (56,5%) yang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kesiapan keluarga dalam 

merawat. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Green dalam Notoatmodjo, 

(2007) bahwa perilaku manusia terdiri menjadi tiga faktor yaitu faktor 

predisposisi (predisposing factor) yang terwujid dalam pengetaahuan, sikap, 

kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya. Faktor pendukung (enabling 

factors), yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidaknya fasilitas-

fasilitas atau sarana kesehatan. Faktor pendorong (renforcing factors) yang 

terwujud dalam sikap dan perilaku. Dan dapat disimpulkan bahwa perilaku 

seseorang ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi dan 

sebagainya, seperti  kesiapan atau perilaku dapat berpengaruh dari pengetahuan 

yang dimiliki oleh keluarga.  

Berdasarakan teori yang dikemukakan oleh Notoatmodjo, (2007: 139-141) 

bahwa aspek pengetahuan merupakan domain yang paling penting dalam 

terbentuknya seseorang dimana semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang 

akan dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap terhadap sesuatu, hal ini akan 

mempengaruhi perubahan perilaku seperti tingginya tingkat pengetahuan akan 

mempengaruhi tingkat kesiapan dalam merawat anggota keluarga. 
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Penelitian ini sejalan dengan peneltian dari Kosasih et al., (2018) yang 

mengatakan bahwa dengan adanya keluarga yang memiliki pengetahuan yang 

memadai, kesiapan keluarga, dukungan psikologis dan persiapan perawatan 

pasien dirumah dapat memudahkan keluarga dapat diajak berpartisipasi dalam 

merawat anggota keluarga secara langsung. Sehingga pasien merasa lebih 

diperhatikan dan tidak merasa sendirian dengan ketidak mampuannya dalam 

mengurus dirinya sendiri. Seperti pada penelitian Xiong et al., (2021) kejadian 

buruk dapat dicegah apabila diperbaiki dengan perencanaan pemulangan yang 

efektif dan kesiapan untuk keluar dari rumah sakit yang baik, karena pada 

penelitian ini pasien tidak siap untuk dipulangkan karena takut untuk mengahdapi 

kesulitan dirumah, yang mengarah pada resiko efek samping, seperti kekambuhan 

atau kepatuhan obat yang buruk jadi sangat penting untuk mengatasi masalah bagi 

pasien. Maka  dari itu sangat diperlukan pengetahuan yang baik yang dimiliki 

oleh keluarga dalam perawatan saat pemulangan kembali kerumah. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Elfrida Nainggolan, (2020) 

menyatakan bahwa presentase tingkat pengetahuan didapatkan hasil sebanyak 36 

responden (53,7%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik dan 4 responden 

(6,0%) memiliki tingkat pengetahuan kurang, nilai presentase tingkat kesiapan 

didapatkan hasil 37 responden (55,2%) siap dalam merawat keluarga dan 3 

responden (6,0%) tidak siap untuk merawat anggota keluarga. Dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dapat meningkatkan kesiapan keluarga 

dalam merawat anggota keluarga, karena hal yang membuat keluarga tidak siap 

merawat anggota keluarganya adalah anatara lain minimnya pengetahuan yang 
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mereka punya tentang penyakit yang di alami keluarga. Dapat ditekankan bahwa 

selain dukungan dari keluarga yang baik, dapat diperlukan motivasi dari diri 

pribadi dari pasien gangguan jiwa. Sebagaimana yang tertera dalam QS. Ar-

Rad/13:11 yang berbunyi : 

رُوْايغُيَ ُّ مَا بّانَْفسُّهّمُْ  وَاّذآَُْ ارََادَُ اٰللُُّ بّقوَْمُ      الل لَُْ يغُيَ رُُّ مَا بّقوَْمُ  حَتىٰ   ْ    انَُّّ هَُْٰ

الُ  نُْ دُوْنهُّ  مّنُْ وَّ سُوُْ فلََُ مَرَدَُّ لهَُ  وَمَا لهَُمُْ م ّ  ْ  ءًا

Terjemahnya :  

Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang 

dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia 

(Al-Qur’anْKemenag,ْ2015). 

 

Menurut Prof. Dr. (M. Quraish Shihab) dalam tafsir Al-Misbah dalam ayat 

diatas dijelaskan bahwa tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama 

mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. dalam artian Allah 

menjadikanْparaْmu’aqqibatْituْmelakukanْapaْyangْditugaskan kepadanya yaitu 

memelihara manusia, sebagaimana dijelaskan diatas karena allah telah 

menetapkanْbahwaْ“Allahْtidakْmengubahْkeadaanْsuatuْkaumْsehinggaْmerekaْ

mengubahْ apaْ yangْ adaْ padaْ diriْ mereka”.ْ Yakniْ kondisiْ kejiwaan/sisiْ dalamْ

mereka seperti mengubah kesyukuran menjadi kekufuran, ketaatan menjadi 

kedurhakaan, iman menjadi penyekutuan Allah, dan ketika itu Allah akan 

mengubahْni’matْ(nikmat)ْmenjadiْniqmatْ(bencana),ْhidayahْmenjadiْkesesatan,ْ

kebahagiaan menjadi kesengsaraan.  

Pada penelitian ini didapatkan hubungan signifikan antara pengetahuan 

dan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarganya. Berdasarkan asumsi 
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dari peneliti teori ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa responden yang 

mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi akan membuat anggota keluarga 

merasa siap dalam merawat anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa.  

D. Keterbatasan Penelitian  

Adapun keterbatasan pada penelitian ini yakni : 

1. Sulitnya dalam menemui responden yang akan menjemput keluarga yang 

mengalami gangguan jiwa pasca perawatan, dikarenakan tidak sesuai 

dengan waktu perjanjian penjemputan.  

2. Pengisian kuesioner terkadang di bantu oleh peneliti karena ketidak 

sanggupan responden dalam mengisi sendiri kuesioner penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

1. Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa 

pascaperawatan di RSKD Dadi Provinsi Sul-Sel mayoritas  

berpengetahuan yang baik. 
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2. Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa 

pascaperawatan di RSKD Dadi Provinsi Sul-Sel sebagian besar memiliki 

kesiapan yang baik dalam merawat anggota keluarganya pascaperawatan. 

3. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kesiapan keluarga dalam 

merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa 

pascaperawatan di RSKD Dadi Provinsi Sul-Sel. 

B. Saran  

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan juga meneliti faktor terjadinya yang 

dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan sehingga dapat mempengaruhi 

kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami 

gangguan jiwa pasca perawatan. Peneliti juga dapat menspesifikkan 

khusus pasien dengan gangguan tertentu. 

2. Bagi Institusu Pendidikan  

Peneliti yang telah dilakukan juga diharapkan agar dapat menjadi manfaat 

yang positif untuk mengembangkan ilmu  mengenai kesehatan jiwa 

sehingga pengetahuan juga keterampilan mengenai hal ini lebih baik lagi 

untuk kedepannya dapat membantu dalam penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Instansi  

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan acuan pada 

petugas kesehatan dalam memberikan edukasi-edukasi untuk keluarga 

pasien agar lebih memahami tentang penyakit yag di alami oleh pasien. 

4. Bagi Pasien dan Keluarga 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi 

keluarga pasien dan dapat mengubah cara berfikirnya sehingga dapat 

berdampak baik dalam  merawat pasien dengan gangguan jiwa.  
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Lampiran 1 

LEMBAR PERNYATAAN PENELITI 

Assalamu’alaikumْWr.ْWb. 

Dengan hormat, 

 Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

 Nama : Masyita Fajriati. Z  

 NIM : 70300119011 

 Akan melaksanakan penelitian tentang “HubunganُPengetahuan dengan 

Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami 

Gangguan Jiwa Pasca Perawatan”. Untuk itu, saya memohon kesediaannya 

menjadi responden dalam penelitian saya. Segala hal yang bersifat rahasia akan 

dirahasiakan dan digunakan hanya untuk penelitian ini. 

 Dengan surat permohonan ini disampaikan. Atas kesediaannya sebagai 

responden saya ucapkan terima kasih. 

 

        Gowa,   Juni 2023 

       Peneliti,   

 

  

Masyita Fajriati. Z   
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Lampiran 2 

  

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama responden : 

Usia   : 

 Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan maksud 

dari pengumpulan data untuk penelitian tentang “Hubunganُ Pengetahuan 

dengan Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga yang 

Mengalami Gangguan Jiwa Pasca Perawatan”. Untuk itu secara sukarela saya 

menyatakan bersedia menjadi responden penelitian tersebut. Adapun bentuk 

kesediaan saya yaitu mengisi atau menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner 

dengan keadaan sadar dan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan. 

 

Gowa,   Mei 2023 

Responden 

 

 

(          )
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LAMPIRAN  

KUESIONER 

“HUBUNGANُPENGETAHUANُDENGANُKESIAPANُKELUARGAُ

DALAM MERAWAT ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI 

GANGGUAN JIWA PASCAُPERAWATAN” 

A. Identitas Responden  

Nama   : 

 Usia   : 

 Jenis kelamin  : 

 Pekerjaan  : 

 Pendidikan terakhir : 

B. Kuesioner Pengetahuan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga 

yang Mengalami Gangguan Jiwa Pasca Perawatan  

Petunjuk:ْBeriْtandaْcentangْ(√)ْpadaْjawaban yang tersedia sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya dirasakan. 

NO PERTANYAAN  YA TIDAK  

 Masalah Gangguan Jiwa   

1 Apakah salah satu gejala seseorang 

mengalami gangguan jiwa yaitu berbicara 

yang aneh dan tertawa sendiri  

  

2 Kejadian yang menekan, tingkat emosi 

yang tinggi dan ketegangan hidup dapat 

menjadi penyebab seseorang mengalami 

gangguan jiwa  

  

3 Apakah adanya perubahan perilaku kearah 

negatif terhadap seseorang merupakan ciri-

ciri gangguan jiwa 

  

 Dukungan Keluarga   

4 Keluarga merupakan tempat bagi keluarga 

dalam mendapatkan informasi-informasi 

mengenai masalah kesehatannya  

  

 Peran Keluarga   

5 Keluarga tidak mampu berperan penting 

sebagai tempat untuk memulai hubungan 

intrapersonal dengan lingkungan sekitar 
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6 Keluarga tidak memiliki peran dalam 

proses pengobatan keluarga yang 

mengalami gangguan jiwa 

  

7 Keluarga tidak dapat membantu dalam 

perawatan diri seperti memandikan, 

berpakaian dan toileting  

  

8 Keluarga tidak membantu anggota 

keluarganya yang mengalami gangguan 

jiwa dalam mengkonsumsi obatnya secara 

rutin 

  

 Fungsi Keluarga   

9 Keluarga tidak memiliki peran dalam 

proses pengobatan pasien gangguan jiwa 

dengan tidak memfasilitasi dana untuk 

pengobatan dan perawatan selama dirumah 

sakit maupun dirawat di rumah 

  

10 Keluarga tidak mendukung anggota 

keluarganya dalam mendekatkan diri 

kepada tuhan YME agar dapat 

memperbaiki ketenangan jiwa pada 

penderita gangguan jiwa 

  

 Perencanaan Pulang   

11 Mendapatkan ringkasan pulang yang 

memuat riwayat kesehatan, pemeriksaan 

fisik, dan pemeriksaan diagnostik 

  

12 Mendapatkan ringkasan pulang yang berisi 

indikasi pasien dirawat inap, diagnosis, 

dan komorbiditas lain 

  

13 Mendapatkan ringkasan pulang yang berisi 

prosedur terapi selanjutnya yang akan di 

lakukan  

  

14 Mendapat ringkasan pulang memuat obat 

yang diberikan termasuk obat setelah 

pasien keluar rumah sakit 

  

15 Mendapatkan ringkasan pulang yang 

memuat kondisi kesehatan pasien saat akan 

pulang dari rumah sakit 

  

16 Memberikan penjelaskan kepada keluarga 

pasien mengenai tindakan selanjutnya 

yang akan diberikan 
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C. Kuesioner Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga yang 

Mengalami Gangguan Jiwa Pasca Perawatan   

Petunjuk:ْBeriْ tandaْcentangْ (√)ْpadaْ jawabanْyangْ tersediaْ sesuaiْdenganْ

keadaan yang sebenarnya dirasakan. 

No Pertanyaan Tingkat Kepercayaan Diri 

1 Mendengarkan dan 

mendapatkan informasi 

mengenai keluarga 

yang sakit agar dapat 

merawat keluarga lebih 

baik 

Sangat Tidak Yakin           Agak Yakin         Sangat Yakin 

1        2        3                4       5      6        7      8       9 

2 Mampu mengetahui 

adanyaْ“momenْindah’ْ

dalam merawat ketika 

waktu tersebut terjadi 

Sangat Tidak Yakin           Agak Yakin         Sangat Yakin 

1        2        3                4       5      6        7      8       9 

3 Mengizinkan keluarga 

untuk memiliki dan 

menyatakan 

perasaannya yang 

dialami 

Sangat Tidak Yakin           Agak Yakin         Sangat Yakin 

1        2        3                4       5      6        7      8       9 

4 Membantu pasien 

dengan menyuapi, 

memandikan, merawat  

atau ke kamar mandi 

Sangat Tidak Yakin           Agak Yakin         Sangat Yakin 

1        2        3                4       5      6        7      8       9 

5 Tetap merawat diri 

sendiri saat merawat 

keluarga (misalnya 

berolahraga, makan dan 

tidur) 

Sangat Tidak Yakin           Agak Yakin         Sangat Yakin 

1        2        3                4       5      6        7      8       9 

6 Tetap terlibat dalam 

kegiatan personal yang 

ingin di kerjakan 

Sangat Tidak Yakin           Agak Yakin         Sangat Yakin 

1        2        3                4       5      6        7      8       9 

7 Menghadapi perasaan 

dan Ketidak berdayaan 

terhadap hal yang 

dialami 

Sangat Tidak Yakin           Agak Yakin         Sangat Yakin 

1        2        3                4       5      6        7      8       9 

8 Membantu dan 

mendorong pasien 

untuk menjalani semua 

pengobatan 

Sangat Tidak Yakin           Agak Yakin         Sangat Yakin 

1        2        3                4       5      6        7      8       9 

9 Bertanya kepada dokter Sangat Tidak Yakin           Agak Yakin         Sangat Yakin 
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dan perawat apabila ada 

yang ingin ditanyakan 

1        2        3                4       5      6        7      8       9 

10 Berhadapan dengan 

kritik atau kecaman dari 

orang lain 

Sangat Tidak Yakin           Agak Yakin         Sangat Yakin 

1        2        3                4       5      6        7      8       9 

11 Mempertahankan 

hubungan dekat dengan 

keluarga yang di rawat 

Sangat Tidak Yakin           Agak Yakin         Sangat Yakin 

1        2        3                4       5      6        7      8       9 
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Lampiran 3  

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga  

No r Hitung Syarat Keterangan 

1 0,730 0,443 Item soal valid 

2 0,475 0,443 Item soal valid 

3 0,223 0,443 Item soal tidak valid 

4 0,454 0,443 Item soal valid 

5 0,476 0,443 Item soal valid 

6 0,167 0,443 Item soal tidak valid 

7 0,230 0,443 Item soal tidak valid 

8 0,219 0,443 Item soal tidak valid 

9 0,479 0,443 Item soal valid 

10 0,684 0,443 Item soal valid 

11 0,622 0,443 Item soal valid 

12 0,740 0,443 Item soal valid 

13 0,102 0,443 Item soal tidak valid 

14 0,343 0,443 Item soal tidak valid 

15 0,471 0,443 Item soal valid 

16 0,571 0,443 Item soal valid 

17 0,636 0,443 Item soal valid 

18 0,700 0,443 Item soal valid 

19 0,716 0,443 Item soal valid 

20 0,662 0,443 Item soal valid 

21 0,525 0,443 Item soal valid 

22 0,589 0,443 Item soal valid 

23 0,387 0,443 Item soal tidak valid 

24 0,239 0,443 Item soal tidak valid 

 

Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,733 ,876 24 
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Lampiran 4  

Hasil Uji Validitas Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga  

No r Hitung Syarat Keterangan 

1 0,048 0,443 Item soal tidak valid 

2 0,491 0,443 Item soal valid 

3 0,378 0,443 Item soal tidak valid 

4 0,289 0,443 Item soal tidak valid 

5 0,143 0,443 Item soal tidak valid 

6 0,604 0,443 Item soal valid 

7 0,752 0,443 Item soal valid 

8 0,613 0,443 Item soal valid 

9 0,483 0,443 Item soal valid 

10 0,169 0,443 Item soal tidak valid 

11 0,745 0,443 Item soal valid 

12 0,035 0,443 Item soal tidak valid 

13 0,113 0,443 Item soal tidak valid 

14 0,309 0,443 Item soal tidak valid 

15 0,309 0,443 Item soal tidak valid 

16 0,555 0,443 Item soal valid 

17 0,195 0,443 Item soal tidak valid 

18 0,613 0,443 Item soal valid 

19 0,613 0,443 Item soal valid 

20 0,696 0,443 Item soal valid 

 

Hasil Uji Reliabilitas Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,667 ,742 22 
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Lampiran 5 

Karakteristik Responden Penelitian  

 
Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Remaja akhir 2 3,2 3,2 3,2 

Dewasa awal 13 20,6 20,6 23,8 

Dewasa akhir 25 39,7 39,7 63,5 

Lansia awal 23 36,5 36,5 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 
 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Perempuan 51 81,0 81,0 81,0 

Laki-laki 12 19,0 19,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Guru 2 3,2 3,2 3,2 

Wirausaha 32 50,8 50,8 54,0 

IRT 28 44,4 44,4 98,4 

Lainnya 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMP 10 15,9 15,9 15,9 

SMA 42 66,7 66,7 82,5 

S1 11 17,5 17,5 100,0 

Total 63 100,0 100,0  
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Lampiran 6  

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Keluarga dan Kesiapan 

 
Tingkat Pengetahuan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 10 15,9 15,9 15,9 

Baik 53 84,1 84,1 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
Tingkat Kesiapan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kesiapan rendah 12 19,0 19,0 19,0 

Kesiapan tinggi 51 81,0 81,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 

Lampiran 7 

Hasil Uji Normalitas Data  

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pengetahuan ,380 63 ,000 ,743 63 ,000 

Kesiapan ,272 63 ,000 ,822 63 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Lampiran 8  

Hasil Uji Spearman’s rho 

 

Correlations 

 

Tingkat 

Pengetahuan 

Tingkat 

Kesiapan 

Spearman's rho Tingkat Pengetahuan Correlation Coefficient 1,000 ,895** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 63 63 

Tingkat Kesiapan Correlation Coefficient ,895** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 63 63 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 9 

Master Tabel Penelitian  
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Lampiran 9  

Surat keterangan layak etik 
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Lampiran 10 

Surat izin pra-penelitian Dinas penanaman modal 
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Lampiran 11 

Surat izin penelitian Dinas penanaman modal  
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Lampiran 12 

Pembagian kuesioner 
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