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 ABSTRAK 

Nama : Rita tenriani 

Nim : 70300117074 

Judul : Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat kecemasan Ibu                                           

Hamil menghadapi Proses Persalinan 

 

Kecemasan ibu hamil adalah reaksi ibu hamil terhadap perubahan dirinya dan 

lingkungannya yang membawa perasaan tidak senang atau tidak nyaman yang di 

sebabkan oleh dugaan akan bahaya atau frustasi yang mengancam, 

membahayakan rasa aman,keseimbangan atau kehidupan seseorang individu atau 

kelompok sosialnya. Adapun kehamilan dan persalinan adalah suatu proses 

normal (fisiologis) yang terjadi pada seorang wanita, wanita akan bias melahirkan 

normal sebesar 90% dan wanita 10% akan mengalami kasus abnormal (patologis), 

kelahiran merupakan titik akhir dari kehamilan dan memerlukan persiapan yang 

matang,persalinan yang lancer akan diharapkan oleh setiap ibu. Ibu hamil 

biasanya akan mengalami kecemasan yang besar karena ibu belum mengerti akan 

perubahan fisik,hormonal dan psikologis yang di alaminya. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan rancangan penelitian 

metode cross sectional (potong lintang), karena pada penelitian ini variabel 

independen, dependen yang akan diamati pada waktu (periode) yang sama. 

Penelitian ini telah di laksanakan di wilayah Bidan Praktek Mandiri Hj. 

Rismawati  Kabupaten Maros. Penelitian ini telah dilakukan di Bidan Praktek 

Mandiri Hj. Rismawati pada tanggal 3 Agustus sampai 3 september 2023. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 18 ibu hamil mengalami kecemasan sedang 

(50,0%), ibu hamil yang mengalami kecemasan ringan berjumlah 16 (44,4%), dan 

1 ibu hamil yang tidak mengalami kecemasan (2,8%). Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata ibu hamil mengalami kecemasan pada saat mengandung baik itu 

dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti pandangan orang lain terhadap ibu hamil 

maupun hal dipikirkan oleh ibu hamil itu sendiri. 

 

Kata kunci : Dukungan keluarga, Kecemasan ibu hamil, Proses persalinan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Kecemasan pada ibu hamil apabila tidak di tangani dengan serius 

akan membawa dampak berupa komplikasi dan mempengaruhi fisik dan 

psikis . jika kondisi fisiknya kurang baik maka proses piker suasana hati dan 

kehidupan sehari hari akan terkena imbas negative. Sehingga membutuhkan 

dorongan berupa Dukungan keluarga. merupakan faktor penting untuk 

keberhasilan tugas perkembangan dalam proses persalinan seseorang wanita 

yang memiliki hubungan harmonis dengan suaminya akan mengalami 

pengaruh emosi dan gejala fisik lebih sedikit termasuk komplikasi ketika 

melahirkan dan menyesuaikan dari pasca partum. Kecemasan berfungsi 

sebagai barometer untuk mengukur tingkat dukungan social. (Sinambella 

2020) 

Rasa cemas dan takut akan proses persalinan dan kelahiran meningkat 

yang menjadi rasa sakit, luka saat melahirkan, kesehatan bayinya, 

kemampuan menjadi ibu yang bertanggung jawab, dan bagaimana perubahan 

hubungan dengan suami. Kejadian yang dialami menjadi perhatian dan 

pikiran ibu hamil mulai tertuju pada sesuatu yang dianggap klimaks, sehingga 

kegelisahan dan ketakutan yang dialami ibu hamil akan semakin intensif saat 

menjelang persalinan (Siallangan & lestari,2018) 

 

Kehamilan dan persalinan adalah suatu proses normal (fisiologis) 

yang terjadi pada seorang wanita, wanita akan bias melahirkan normal 

sebesar 90% dan wanita 10% akan mengalami kasus abnormal (patologis), 

kelahiran merupakan titik akhir dari kehamilan dan memerlukan persiapan 
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yang matang,persalinan yang lancer akan diharapkan oleh setiap ibu. Ibu 

hamil biasanya akan mengalami kecemasan yang besar karena ibu belum 

mengerti akan perubahan fisik, hormonal dan psikologis yang di alaminya 

kecemasan yang di rasakan ibu primigravida di sebabkan oleh kehamilan 

anak pertama sementara kecemasan ibu multigravida biasanya di sebabkan 

oleh jarak kehamilan yang terlalu jauh dan kurang mendapatkan perhatian 

dari suami pada proses selama kehamilan (Nurianti,Saputri & Crisdayanti 

sitorus, 2021) 

Kehamilan adalah salah satu tugas perkembangan yang didambakan 

oleh sebagian besar perempuan yang telah memasuki kehidupan berumah 

tangga. Namun demikian, tidak dapat diingkari bahwa proses untuk menjadi 

seorang ibu adalah peristiwa yang mendebarkan dan penuh tantangan. 

Perempuan yang paling berbahagia dengan kehamilannyapun mengalami 

kekhawatiran, yang antara lain disebabkan oleh keraguan akan 

kemampuannya melewati berbagai perubahan yang terjadi dalam kurun 

waktu sembilan bulan dan peran baru sebagai ibu yang akan diterimanya. 

(Rahmadani, 2019) 

Kehamilan secara umum terbagi dalam periode tiga bulanan atau 

trimester. Dalam tiap trimesternya, ibu hamil mengalami perubahan yang 

khas dalam segi fisik maupun psikologis. Secara umum, simptom fisik yang 

dialami ibu hamil antara lain kelelahan, morning sickness, dan ngidam (food 

craving), sedangkan perubahan dalam sisi psikologis dan emosi antara lain 

labilitas mood, insomnia, menurunnya konsentrasi dan meningkatnya 

responsivitas emosi (Rahmadani 2019) 

Masa kehamilan adalah masa khas dengan berbagai perubahan yang 

memerlukan penyesuaian diri. Penyesuaian diri dapat dilihat dari bermacam-
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macam bentuk seperti kemampuan mengurangi tekanan dan frustrasi, 

kemampuan mengembangkan mekanisme psikologis yang sesuai, serta 

mengembangkan perilaku yang bermanfaat untuk mengatasi tantangan yang 

dihadapi. Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam 

masa kehamilan adalah hal yang penting karena dalam periode kehamilan 

yang berlangsung dalam waktu yang relatif singkat ditetapkan serangkaian 

kualitas fisik dan kesehatan mental bagi ibu hamil maupun bayi yang 

dikandungnya (Rahmadani 2019) 

Kehamilan pada umumnya memberikan arti emosional yang sangat 

besar pada setiap wanita karena kehamilan merupakan salah satu ekspresi 

perwujudan identitas sebagai calon ibu, kehamilan juga merupakan 

kebanggaan bagi wanita dan untuk menunjukkan jati diri seorang wanita 

tersebut. Akan tetapi dalam masa kehamilan seringkali di dapatkan masalah-

masalah baik dari segi fisik maupun psikologi pada ibu salah satunya yaitu 

kecemasan. Kecemasan adalah kekhawatiran atau rasa takut yang tidak jelas 

dan menyebar, yang berkaitan dengan perasaan yang tidak pasti dan tidak 

berdaya serta dialami secara subyektif dan dikomunikasikan secara 

interpersonal, Ansietas berbeda dengan rasa takut, yang merupakan penilaian 

intelektual terhadap bahaya (Hidayah,Sumini dan Bedha, 2021). 

Data World Healt Organizatin (WHO) 2015 Kematian ibu masih 

cukup tinggi, setiap hari di seluruh dunia sekitar 800 perempuan meninggal 

akibat komplikasi dalam kehamilan atau persalinan pada tahun 2013,terdapat 

289.000 perempuan meninggal selama dan setelah masa kehamilan serta 

persalinan,Angka kematian ibu di dunia pada tahun 2013 (Yaitu jumlah 

kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup) menurut hanya 2.6R per tahun 

sebanyak 80% kematian maternal merupakan akibat meningkatnya 
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komplikasi selama kehamilan, persalinan dan setelah persalinan. Sekitar 99% 

dari seluruh kematian ibu terjadi di Negara berkembang penyebab langsung 

kematian ibu hamper 90% terjadi pada saat persalinan dan segera setelah 

persalinan (Rudiyanti dan raidartiwi, 2018).  

Data WHO dari 280 wanita di ASEAN pada trimester ke tiga 

ditemukan 193 (68,9%) wanita memiliki ketakutan yang sangat kuat terhadap 

proses persalinan. Indonesia memiliki AKI yang tinggi dibandingkan dengan 

Negara ASEAN lainnya yaitu sebesar 305/100.000 KH dan AKB 22,23/1000 

KH. 

Menurut Kementrian Kesehatan RI 2019 menyatakan bahwa AKI 

terbesar terjadi saat persalinan 49, 4%, kehamian 26%, dan nifas 24%. Hasil 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan 

secara umum terjadi penuruan kematian ibu selama periode 1991-2015. Profil 

Kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2016 dilaporkan menjadi 153 orang atau 

103.00 per 100.000 kelahiran hidup, terdiri dari kematian ibu hamil 47 orang 

(30,71%), kematian ibu bersalin 44 orang (27,45%), kematian ibu nifas 62 

orang (40,52%), adapun kematian ibu menurut umur yaitu <20 tahun 

sebanyak 7 orang, umur 20-34 tahun sebanyak 101 orang, dan >35 tahun 

sebanyak 45 orang (Dinkes Sulsel, 2017). Menurut data dinas kesehatan kota 

Makassar pada tahun 2017 indicator angka kematian ibu di Kota Makassar 

mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 sebanyak 

6 kematian hidup (AKI:23.42/100.000 KH). Tahun 2014 sebanyak 5 

kematian ibu dari 24.590 kelahiran ibu. (Syamsyiah,2019) 

Berdasarkan data ibu hamil di Bidan Praktek Mandiri di kabupaten 

Maros, menunjukan bahwa jumlah ibu hamil pada tahun 2020 sebanyak 184 

ibu, pada tahun 2021 mengalami peningkatan kurang lebih lebih 206 ibu. 
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(Data sekunder Bidan Praktek Mandiri Hj. Rismawati) Masa trimester III, 

calon ibu akan semakin peka perasaannya. Tingkat kecemasan ibu akan 

semakin menigkat. Calon ibu akan lebih sering mengelus-elus perutnya untuk 

menunjukan perlindungannya kepada janin, senang berbicara kepada posisi. 

Banyak calon ibu yang sering berkhayal atau bermimpi tentang apabila hal-

hal negative akan terjadi kepada bayinya saat melahirkan nanti. Khayalan-

khayalan tersebut seperti kelainan letak bayi, tidak dapat melahirkan atau 

bahkan janin akan lahir dengan kecacatan. (Mandang,Tombokan dan marie. 

2016) 

Persalinan diartikan sebagai proses pengeluaran hasil konsepsi atau 

yang disebut dengan janin dan uri dan dapat hidup pada dunia luar, dari 

rahim melalui jalur jalan lahir atau jalan lain. Persalinan yang normal adalah 

merupakan kondisi letak belakang kepala (LBK) dengan tenaga ibu itu 

sendiri pada proses lahirnya bayi, dengan tanpa bantuan peralatan, serta tidak 

melukai ibu dan si bayi, yang umumnya berlangsung kurang dari 24 jam. Dan 

persalinan abnormal merupakan persalinan pervaginam dengan bantuan alat-

alat atau melalui dinding perut dengan cara operasi caesarea.(Sinambella, 

2020) 

Kehamilan dan persalinan adalah suatu krisis maturitas yang dapat 

menimbulkan kecemasan atau bahkan stres, tetapi berharga karena wanita 

tersebut menyiapkan diri untuk memberi perawatan dan mengemban 

tanggung jawab yang lebih besar. Seiring persiapan menghadapi peran baru, 

wanita mengubah konsep dirinya agar siap menjadi orang tua. Pertumbuhan 

ini membutuhkan penguasaan tugas-tugas tertentu, menerima kehamilan, 

mengidentifikasi peran ibu, mengatur hubungan dengan pasangannya, 
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membangun hubungan dengan anak yang belum lahir, dan mempersiapkan 

diri menghadapi persalinan.(Sinambella 2020) 

Mengenai faktor-faktor penyebab kecemasan ibu hamil, dari 50 

responden diperoleh 46% mengalami kecemasan ringan, 50% kecemasan 

sedang, dan 4% kecemasan berat. Kecemasan pada ibu hamil trimester III, 

dimana kecemasan yang dialami dibagi ke dalam kategori jenis kehamilan 

(graviditas), usia, dan tingkat pendidikan, dari 51 responden yang diteliti 

diperoleh 49% tidak mengalami kecemasan (normal), 47.1% kecemasan 

ringan, 3.9% kecemasan sedang, dan tidak ada yang mengalami kecemasan 

berat. Kecemasan selama kehamilan dalam proes persalinan yang tidak dapat 

diatasi ibu.(Sinambella 2020) 

Menurut Rukiyah dalam asuhan kebidanan kehamilan menyatakan 

bahwa usia kandungan tujuh bulan ke atas, tingkat kecemasan ibu hamil 

semakin akut dan intensif seiring dengan mendekatnya kelahiran bayi. 

Menjelang persalinan apalagi jika ibu hamil tidak mendapatkan motivasi dari 

lingkungan khususnya suami menjadikan kecemasan dan rasa takut 

menduduki peringkat teratas yang paling sering dialami  (Siallagang dan 

lestari, 2018) 

Kecemasan dalam kehamilannya akan berpengaruh dalam proses 

pengeluaran bayi (kelahiran) atau pun sangat berpengaruh pada perawatan 

bayi, dikarenakan ibu yang mengalami kecemasan selama kehamilan 

cenderung beresiko mengalami post partum blues pada m asa pasca 

persalinan. Depresi masa nifas merupakan gangguan afeksi yang sering 

terjadi pada masa nifas, dan tampak dalam minggu pertama pasca persalinan 

Insiden depresi post partum sekitar 10-15 persen (Hidayah,sumini dan bedha, 

2021). 
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(QS Al-Hijr/15 ; 97-99) 

                                 

               

Terjemahnya: 

“Sungguh kami benar-benar mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit 

(Gundag dan sedih) disebabkan apa yang mereka ucapkan maka, 

bertasbilah dengan memuji tuhanmu dan jadilah engkau termasuk orang-

orang yag sujud (salat). Dan sembahlah tuhanmu sampai dating 

kepadamu kepastian (kematian). (QS Al-Hijr/15 ; 97-99) 

Persalinan menjadi sangaat menyakitkan dan menakutkan bagi isteri, 

oleh sebab itu pastikan bahwa ibu mendapatkan kasih sayang dan dukungan 

emosional selama persalinan. Satu teknik manajemen nyeri yang dapat 

mengurangi rasa sakit ibu saat proses persalinan ialah pendampingan. Oleh 

suami atau keluarga, karena efek perasaan termasuk kecemasan pada saat ibu 

bersalin sangat mempengaruhi dengan persepsi orang yang mendukungnya, 

Dengan adanya sorang pendamping pada saat persalinan memberikan 

pengaruh yang besar pada ibu bersalin dapat memberikan perhatian, rasa 

aman, nayaman, semangat dan menentramkan hati dan pikiran ibu, sehingga 

dapat mengurangi rasa kecemasan sehingga sikap emosional ibu menjadi 

lebih baik dan dapat mempersingkat proses persalinan (Suhirma dan 

Amirasti,2020). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Megawati Sinambela dan 

Re ysi Tinae pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Hubungan Dukungan 

Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Proses 

Persalinan”  menunjukkn hasil penelitian ada Hubungan Ada hubungan 

antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan ibu hamil menghadapi 

poses persalinan di Klinik Pratama Tanjung nilai p value 0,020. Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma Nurianti dkk pada tahun 2021 
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dengan judul “Hubungan Dukungan Suami Dengan Kecemasan Ibu Hamil 

Dalam Menghadapi Proses Persalinan” menunjukkan hasil penelitian Ada 

hubungan dukungan suami terhadap kecemasan ibu hamil dalam menghadapi 

persalinan di Klinik Nining Pelawati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten 

Deli Serdang Tahun 2021 dengan judul .hubungan dukungan keluarga dngan 

tingkat lecemasan ibu hamil menghadapi proses persalinan. (Irma nuriati,dkk 

2021) 

Dari beberapa permasalahan psikis yang di alami ibu hamil menjelang 

proses persalinan. Maka peneliti merangkum dan menyusun suatu topik 

dengan pembahasan dengan judul penelitian “Hubungan Dukungan Keluarga 

Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Proses Persalinan” dan 

penelitian ini akan dilakukan di BPM Hj. Rismawati Kabupaten Maros. 

B. Rumusan masalah 

Sampai saat ini di Indonesia masih jarang dilakukan penelitian yang 

berkaitan dengan bentuk-bentuk tingkat kecemasan ibu hamil pada saat 

persalinan, begitupun dengan bentuk-bentuk dukungan keluarga terhadap ibu 

hamil pada saat persalinan. Maka dari pada itu peneliti merumuskan rumusan 

masalah sesuai dengan objek pada penelitian ini: 

1. Bagaimana bentuk kecemasan yang dialami ibu hamil pada saat 

menghadapi persalinan? 

2. Bagaimana bentuk dukungan keluarga terhadap ibu hamil dengan 

kecemasan menghadapi persalianan? 

3. Bagaimana hubungan dukungan keluarga dengan kecemasan ibu hamil? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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1. Tujuan Umum 

Diketahui hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan ibu 

hamil menghadapi proses persalinan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahui tingkat kecemasan pada ibu hamil saat menghadapi  proses 

persalinan. 

b.Diketahui dukungan keluarga dengan ibu hamil pada saaat menghadapi 

proses persalinan. 

c. Diketahui hubungan dukungan keluarga dengan kecemasan pada ibu 

hamil.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian tentang hubungan dukungan keluarga dengan tingkat 

kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Proses Persalinan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti 

  Dapat memberikan referensi untuk peneliti agar dapat 

menumbuhkan minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

permasalahan tentang kecemasan terhadap ibu hamil. 

b. Bagi masyarakat 

Dapat menambah pemahaman tentang kecemasan yang terjadi 

terhadap ibu hami pada saat persalinan, sehingga timbul sikap positif 

masyarakat untuk membantu keluarga yang mengalimi kecemasan pada 

saat bersalin agar dapat memberikan kemudahan pada saat proses 

persalinan. 

c. Bagi institusi 
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Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah inormasi dan 

referensi bagi institusi dan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan 

tentang intervensi yang dapat dilakukan untuk pasien ibu hamil 

khususnya kecemasan yang seringkali menjadi masalah pada masa 

kehamilan sampai dengan proses masa persalinan. 

E. Defenisi operasional 

Tabel 1.1 defenisi operasional 

Variabel Deskripsi Alat ukur Hasil ukur Skala ukur 

Variabel 

dependen: 

Kecemasan 

ibu hamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Independen: 

Dukungan  

Keluarga 

 

Kecemasan adalah kondisi mood 

yang negative atau perasaan takut 

dan tidak nyaman yang tidak jelas 

penyebabnya yang dialami oleh ibu 

hamil yang akan memasuki usia 

kehamilan trimester III. Batas-batas 

pengukuran tingkat kecemasan ini 

menggunakan kuesioner Zung self-

rating anxiety scale (ZSAS).  

 

 

 

 

Dukungan keluarga merupakan suatu 

hubungan antar keluarga dengan 

lingkungan sosialnya yang dapat di 

akses oleh keluarga yang bersifat 

mendukung dan membersihkan 

pertolongan kepada anggota keluarga 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

1. <14 : Tidak 

ada 

kecemasan  

2. 14-20 : 

Kecemasan 

Ringan 

3. 21-27 : 

Kecemasan 

Sedang 

4. 28-41 : 

Kecemasan 

Berat 

 

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal  
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yang akan diukur menggunakan 

kuesioner zoom self-rating 
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F. Kajian pustaka  

Tabel 1.2 kajian pustaka  

No Nama peneliti 

(tahun) 

Judul penelitian Metode penelitian Hasil penelitian Perbedaan dengan riset 

1  (Sinambella 2020) Hubungan Dukungan 

Keluarga Dengan 

Kecemasan Ibu Hamil 

Menghadapi Proses 

Persalinan  

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif 

analitik. Pengumpulan data 

dilakukan dengan pendekatan 

cross sectional.populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 32 orang 

ibu hmil, dari bulan desember. 

Menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signivikan 

antara dukungan keluarga 

degan kecemasan ibu hamil 

dengan nilai P = 0,009( P < 

0,05) dengan menggunakan 

chi-squar. 

Penelitian ini menggunakan penelitian 

kuantitatif dengan rancangan penelitian 

metode cross sectional. 

2 (Siregar et al,2021) Tingkat kecemasan ibu 

hamil trimester III dalam 

menghadapi persalinan, 

Jenis penelitian ini adalah 

penelietian deskriptif populasi 

adalah semua ibu hamil trimester 

III yang berada di wilayah kerja 

puskesmas mapane berjumlah 30 

orang.tehnik pengambilansampel 

menggunakan total sampling. 

Hasil penelitian menunjukan 

hanya 8,1% ibu hamil yang 

mengalami cemas ringan, 

sedangkan 91,9% tidak 

mengalami cemas. ibu hamil 

yang mengalami cemas ringan 

20% pada kelompok umur 

berisiko, 20% dengan 

pendidikan diploma, 11,5% 

pada ibu yang tidak bekerja, 

60% pada primigravida, dan 

15,8% pada ibu yang tidak 

mendapatkan dukungan suami. 
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3 (Singkoy,Ake dan 

jetty,2020) 

Dukungan keluarga 

berhubungan dengan 

kecemasan ibu saat 

menghadapi persalinan  

. Metode penelitian menggunakan 

deskriptif dengan pendekatan 

cross sectional. Teknik 

pengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah Accidental 

Sampling dengan jumlah 36 orang 

ibu yang menghadapi Analisa 

data penelitian menggunakan uji 

chisquare dengan derajat 

kepercayaan 95% dengan nilai 

(α=0,05) 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa lebih dari separoh ibu 

hamil mengalami kecemasan 

sedang saat menghadapi 

persalinan dan lebih dari 

separoh ibu hamil tidak 

mendapat dukungan keluarga 

pada saat menghadapi 

persalinan. Terdapat hubungan 

dukungan keluarga dengan 

kecemasan ibu saat persalinan 

dengan nilai p= 0,007 (p<0,05). 

Penelitian ini menggunakan penelitian 

kuantitatif dengan rancangan penelitian 

metode cross sectional sedangkan 

penelitian yang sudah ada 

menggunakan metode penelitian 

deskriptf dengan pendekatan cross 

sectional 

4 (Siallang dan lestari, 2018) Hubungan Dukungan 

Keluarga Dengan 

Kecemasan Ibu Hamil 

Primigravida Trimester Iii 

Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Pandian, 

Sumenep 

Penelitian menggunakan 

pendekatan kuantitatif, jenis 

penelitian observasional analitik 

dan tergolong cross 

sectional..Besar sampel penelitian 

yaitu 60 ibu hamil primigravida 

trimester III di wilayah kerja 

Puskesmas Pandian, Sumenep. 

Variabel independen terdiri dari 

umur, pendidikan, keadaan sosial 

ekonomi, dan dukungan keluarga 

yang terdiri dari dukungan 

informasi, dukungan emosional, 

dukungan penilaian, dan 

dukungan instrumental. Variabel 

dependen yaitu kecemasan ibu 

hamil primigravida trimester 

III.Penelitian menggunakan uji 

Chi Square yang bertujuan untuk 

melihat hubungan antara variabel 

independen terhadap variabel 

dependen.  

Hasil didapatkan dukungan 

emosional dan dukungan 

instrumental berhubungan 

dengan kecemasan ibu hamil 

primigravida di wilayah kerja 

Puskesmas Pandian, Sumenep 

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu 

Penelitian sebelumnnya menggunakan 

cross sectional yang bertujuan untuk 

mengetahui jenis penelitian 

observasional analitik dan tergolong 

cross sectional sedangkan penelitian 

hanya menggunakan cross sectional. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Dukungan Keluarga  

1. Defenisi Dukungan Keluarga 

  Dukungan keluarga merupakan hal penting dalam terwujudnya hal 

yang positif. Dukungan keluarga memandang bahwa orang yang bersifat 

mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika 

diperlukan. Baik keluarga inti maupun keluarga besar berfungsi sebagai 

sistem pendukung bagi anggota-anggotanya, baik dalam bentuk emosional, 

instrumental, informative maupun penghargaan (Ermiati, Rustikayanti dan 

rahayu. 2020). 

Dukungan keluarga dalam persalinan merupakan sumber kekuatan 

bagi ibu yang tidak dapat diberikan oleh tenaga kesehatan. dorongan, 

motivasi terhadap ibu hamil baik secara moral maupun material serta 

dukungan fisik, psikologis, emosi, informasi, penilaian dan financial. 

Dukungan keluarga sangat dibutuhkan oleh pasien berasal dari sebagai 

orang terdekat, dalam hal ini orang terdekat ibu khususnya adalah suami. 

Dalam semua tahap, dukungan social keluarga menjadikan keluarga 

mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal, sehingga akan 

meningkatkan kesehatan dan adaptasi mereka dalam kehidupan (Asiah, 

Indragiri dan Agustin 2022). 
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Dukungan keluarga juga berkaitan dengan tingkat kecemasan 

seseorang dimana peran keluarga adalah sesuatu yang diharapkan secara 

normative dari seseorang dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi 

harapan–harapan. Keberadaan dukungan keluarga yang adekuat terbukti 

berhubungan dengan menurunya mortalitas, lebih mudah sembuh dari 

sakit, fungsi kognitif, fisik, dan kesehatan emosi. Disamping itu, pengaruh 

positif dari dukungan sosial keluarga adalah pada penyesuaian terhadap 

kejadian dalam kehidupan yang penuh dengan stress (Asiah, Indragiri dan 

Agustin 2022) 

Al-Quran menjadi kitab hidup bagi umat islam di mana berisi 

banyak pesan tentang cara berkehidupan di dunia ini baik dalam ibadah 

maupun muamalah (Hubungan antar makhluk). Islam mengajarkan kepada 

umatnya agar hidup saling tolong menolong yang kaya harus menolong 

yang miskin, yang mampu menolong yang tidak mampu. 

  Seperti yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut: 

 َ
َ اۗنَِّ اّللّٰ

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقوُا اّللّٰ ُْدُ الْعِقَاِ  وَتَعَاوَووُْا عَليَ الْبرِِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلََ تَعَاوَووُْا عَليَ الَِْ دِ َِ   

 

 Artinya: 

wa ta'āwanụ 'alal-birri wat-taqwā wa lā ta'āwanụ 'alal-iṡmi wal-'udwāni 

wattaqullāh, innallāha syadīdul-'iqāb. 

 

   Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. 

(QS. Al-Ma‟idah:2) 
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 Menurut Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh ayat di atas 

menjelaskan tentang saling tolong-menolonglah kalian wahai orang-orang 

mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan 

meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Dan takutlah kalian kepada 

Allah dengan senantiasa patuh kepada-Nya dan tidak durhaka kepada-Nya. 

Sesungguhnya Allah Mahakeras hukuman-Nya kepada orang yang 

durhaka kepada-Nya, maka waspadalah terhadap hukuman-Nya. 

Dengan demikian, jika melihat seseorang akan melakukan 

kejahatan atau dosa, setiap mukmin harus berusaha untuk mencegah dan 

menasehatinya. Jika orang tersebut sudah terlanjur melakukan perbuatan 

dosa, suruhlah untuk bertobat karena Allah SWT. Maha pengampun dan 

maha peneima tobat. Tindakan itu termasuk pertolongan juga karena 

berusaha menyelamatkan seseorang dari azab Allah SWT.  

Dukungan keluarga menurut Friedman (2013) adalah sikap, 

tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya, berupa 

dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan 

dukungan emosional. Jadi dukungan keluarga adalah suatu bentuk 

hubungan interpersonal yang meliputi sikap, tindakan dan penerimaan 

terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga merasa ada yang 

memperhatikan. Orang yang berada dalam lingkungan sosial yang suportif 

umumnya memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan rekannya yang 

tanpa keuntungan ini, karena dukungan keluarga dianggap dapat 

mengurangi atau menyangga efek kesehatan mental individu(Isnaeni, Ana 

pertiwi and iriantom,2012) 
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Dukungan keluarga ialah dukungan yang sangat di butuhkan dalam 

proses persalinan, yang dapat memberikan memotivasi atau memberikan 

dukungan, membesarkan hati dan membantu ibu melahirkan, seperti 

dengan adanya suami dan keluarga yang siaga sehingga rasa cemas dapat 

berkurang (Suhermi dan Amirasti,2020) 

Dukungan dari keluarga yang diberikan pada wanita hamil dapat 

menumbuhkan rasa tenang, nyaman, dan aman sehingga dapat mengurangi 

kecemasan pada ibu hamil menjelang persalinan. Adapun pada trimester 

III, kecemasan menjelang persalinan akan muncul pertanyaan dan 

bayangan apakah dapat melahirkan normal, cara mengejan, apakah akan 

terjadi sesuatu saat melahirkan, atau apakah bayi lahir selamat, akan 

semakin sering muncul dalam benak ibu hamil (Sari 2017). 

Dukungan keluarga terutama dukungan yang didapatkan dari suami 

akan menimbulkan ketenangan batin dan perasaan senang dalam diri istri. 

Kualitas dan kuantitas dukungan keluarga dinilai dari tiga parameter yaitu, 

dukungan materi, informasi, dan psikologis. Sehingga dukungan keluarga 

sangat berpengaruh pada suasana emosional ibu dalam mengurangi 

kecemasan ibu dalam persiapan menghadapi proses persalinan. Tujuan 

dari penelitian ini untuk mengetahui analisis dukungan keluarga dengan 

tingkat kecemasan dalam persiapan menghadapi persalinan pada ibu hamil 

trimester III di PMB Supadmi, SST, MSi, Desa Kunden, Bulu, Sukoharjo. 

(Sri dan putri, 2022) 

Dukungan keluarga ialah dukungan yang sangat di butuhkan dalam 

proses persalinan, yang dapat memberikan memotivasi atau memberikan 

dukungan, membesarkan hati dan membantu ibu melahirkan, seperti 

dengan adanya suami dan keluarga yang siaga sehingga rasa cemas dapat 



19 
 

 
 

berkurang. Dan tenaga kesehatan (bidan) yang tidak hanya memastikan 

kondisi kehamilan tetapi juga dapat menentramkan hati dan membuat ibu 

lebih tenang sehingga siap melakukan persalinan nantinya, sedangkan ibu 

hamil yang tidak mendapatkan dukungan keluarga atau mendampingi pada 

saat menjelang persalinan akan merasa cemas yang berlebihan, gelisa dan 

rasa takut (Suhermi dan Amirasti, 2020). 

Dukungan keluarga merupakan bantuan yang diberikan oleh 

keluarga berupa informasi, barang, dan jasa.Dukungan keluarga didapat  

dari suami, orangq tua kandung, mertua, dan keluarga lainnya.Dukungan 

keluarga sangat bermanfaat terhadap pengendalian kecemasan seseorang 

terutama pada ibu yang menjalani kehamilan pertama 

(primigravida).Dukungan keluarga bermanfaat bagi ibu hamil karena 

menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram.Keadaan tersebut membuat 

tingkat kecemasan yang dirasakan oleh ibu hamil primigravida trimester 

III agak lebih ringan.Dukungan keluarga di dalam penelitian meliputi 

dukungan informasional, dukungan emosional, dukungan penilaian dan 

dukungan instrumental.(Latifah, 2017) 

2. Elemen Pengukuran Dukungan  

Ada tiga elemen pengukuran dukungan keluarga menurut Cobb 

dan Jones (1984) dalam jurnal Anggraeni tahun 2017 yaitu: 

a. Perilaku suportif aktual dari teman dan keluarga 

b. Sifat kerangka sosial (apakah kelompok jaringan tertutup dari 

individu-individu atau lebih menyebar). 

c. Cara dimana individu merasakan dukungan yang diberikanoleh teman-

teman dan    sanak familinya. 
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3. Macam-macam dukungan 

a. Dukungan emosional 

 Dukungan yang diberikan berupa rasa empati dan perhatian kepada 

individu, sehingga membuatnya merasa lebih baik, mendapatkan 

kembali keyakinannya, merasa dimiliki dan dicintai oleh orang lain. 

(Zuhrotunida dan Yudiharto, 2017). 

b. Dukungan penilaian 

 Penilaian mengacu pada kemampuan untuk menafsirkan 

lingkungan dan situasi diri dengan benar dan mengadaptasi suatu 

perilaku dan keputusan diri secara tepat (Karyuni, 2008). Keluarga 

sebagai pemberi bimbingan dan umpan balik atas pencapaian anggota 

keluarga dengan cara memberikan support, pengakuan, penghargaan, 

dan perhatian sehingga dapat menimbulkan kepercayaan diri pada 

individu.(Zuhrtunida dan Yudiharto, 2017) 

c. Dukungan instrumental 

 Keluarga menjadi sumber pemberi pertolongan secara nyata. 

Misalnya bantuan langsung dari orang yang diandalkan seperti 

memberikan materi, tenaga, dan sarana. Manfaat dari diberikannya 

dukungan ini yaitu individu merasa mendapat perhatian atau 

kepedulian dari lingkungan keluarga. .(Zuhrtunida dan 

Yudiharto,2017). 

d. Dukungan informasi 

 Keluarga berfungsi sebagai pemberi informasi, nasihat, dan 

bimbingan kepada anggota keluarga untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi. Manfaat dari dukungan ini dapat 

menekan munculnya stressor karena informasi tertentu dapat 
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memberikan pengaruh sugesti pada individu. .(Zuhrtunida dan 

Yudiharto, 2017). 

4. Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga  

 Menurut Friedman (2013) ada bukti kuat dari hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa keluarga besar dan keluarga kecil secara kualitatif 

menggambarkan pengalaman-pengalaman perkembangan. Anak-anak 

yang berasal dari keluarga kecil menerima lebih banyak perhatian 

daripada anak-anak yang berasal dari keluarga yang lebih besar. Selain itu 

dukungan keluarga yang diberikan oleh orang tua (khususnya ibu) juga 

dipengaruhi oleh usia. Ibu yang masih muda cenderung untuk lebih tidak. 

bisa merasakan atau mengenali kebutuhan anaknya dan juga lebih 

egosentris dibandingkan ibu-ibu yang lebih tua. (Isnaeni, ana pertiwi and 

iriantom,2012). 

5. Bentuk dan Fungsi Dukungan Keluarga 

 Menurut Friedman (2013) dalam jurnal (Isnaeni,Ana pertiwi,and 

iriantom, 2012). membagi bentuk dan fungsi dukungan keluarga menjadi 

4 dimensi yaitu: 

a. Dukungan Emosional  

 Dukungan emosional adalah keluarga sebagai tempat yang aman 

dan damai untuk istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan 

terhadap emosi. Aspek-aspek dari dukungan emosional meliputi 

dukungan yang diwujudkan dalam bentuk afeksi, adanya kepercayaan, 

perhatian, mendengarkan dan didengarkan. Dukungan emosional 

melibatkan ekspresi empati, perhatian, pemberian semangat, 

kehangatan pribadi, cinta, atau bantuan emosional . Dengan semua 

tingkah laku yang mendorong perasaan nyaman dan mengarahkan 
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individu untuk percaya bahwa ia dipuji, dihormati, dan dicintai, dan 

bahwa orang lain bersedia untuk memberikan perhatian.  

b. Dukungan Instrumental  

 Dukungan instrumental adalah keluarga merupakan sumber 

pertolongan praktis dan konkrit, diantaranya adalah dalam hal 

kebutuhan keuangan, makan, minum, dan istirahat.  

c. Dukungan Informasional  

 Dukungan informasional adalah keluarga berfungsi sebagai 

pemberi informasi, dimana keluarga menjelaskan tentang pemberian 

saran, sugesti, informasi yang dapat digunakan mengungkapkan suatu 

masalah. Aspek-aspek dalam dukungan ini adalah nasehat, usulan, 

saran, petunjuk dan pemberian informasi. .  

d. Dukungan Penilaian atau Penghargaan   

 Dukungan penghargaan atau penilaian adalah keluarga bertindak 

membimbing dan menengahi pemecahan masalah, sebagai sumber dan 

validator identitas anggota keluarga diantaranya memberikan support, 

penghargaan, dan perhatian .  

Sedangkan menurut Indriyani (2013) dalam (Isnaeni,Ana pertiwi,and 

iriantom,2012).. membagi dukungan keluarga menjadi 3 jenis. 

a. Dukungan Fisiologis  

 Dukungan fisiologis merupakan dukungan yang dilakukan dalam 

bentuk pertolongan-pertolongan dalam aktivitas seharihari yang 

mendasar, seperti dalam hal mandi menyiapkan makanan dan 

memperhatikan gizi, toileting, menyediakan tempat tertentu atau ruang 

khusus, merawat seseorang bila sakit, membantu kegiatan fisik sesuai 
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kemampuan, seperti senam, menciptakan lingkungan yang aman, dan 

lain-lain. .  

b. Dukungan Psikologis  

 Dukungan psikologis yakni ditunjukkan dengan memberikan 

perhatian dan kasih sayang pada anggota keluarga, memberikan rasa 

aman, membantu menyadari, dan memahami tentang identitas. Selain 

itu meminta pendapat atau melakukan diskusi, meluangkan waktu 

bercakap-cakap untuk menjaga komunikasi yang baik dengan intonasi 

atau nada bicara jelas, dan sebagainya. .  

c. Dukungan Sosial 

 Dukungan sosial diberikan dengan cara menyarankan individu 

untuk mengikuti kegiatan spiritual seperti pengajian, perkumpulan 

arisan, memberikan kesempatan untuk memilih fasilitas kesehatan 

sesuai dengan keinginan sendiri, tetap menjaga interaksi dengan orang 

lain, dan memperhatikan norma-norma yang berlaku.  

6. Tugas Keluarga dalam Bidang Kesehatan 

 Menurut Andarmoyo (2012) dalam (Isnaeni,Ana pertiwi,and 

iriantom,2012)  tugas kesehatan keluarga adalah sebagai berikut: 

a. Mengenal masalah kesehatan.  

b. Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat. 

c. Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit.  

d. Mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat. 

e. Mempertahankan hubungan dengan menggunakan fasilitas kesehatan 

masyarakat. .  
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B.  Tinjauan Umum Kecemasan Ibu Hamil 

1. Definisi Kecemasan 

Kecemasan adalah kekhawatiran atau rasa takut yang tidak jelas 

dan menyebar, yang berkaitan dengan perasaan yang tidak pasti dan tidak 

berdaya. Kecemasan atau ansietas dialami secara subyektif dan 

dikomunikasikan secara interpersonal. Ansietas berbeda dengan rasa takut, 

yang merupakan penilaian intelektual terhadap bahaya. Ansietas adalah 

respon emosional terhadap penilaian tersebut (Hidayah,sumini dan bedha, 

2021) 

Kecemasan selama kehamilan dalam proses persalinan yang tidak 

dapat diatasi ibu menimbulkan ketengangan, menghalangi relaksasi tubuh, 

menyebabkan keletihan atau bahkan mempengaruhi kondisi janin dalam 

kandungan. Menjelang persalinan ibu hamil membutuhkan ketenangan 

agar proses persalinan menjadi lancar tanpa hambatan. Semakin ibu tenang 

menghadapi persalinan maka persalinan akan berjalan semakin lancar.(Sri 

dan putri 2022). 

Manfaat dukungan keluarga dalam hasil studi Adicondro dan 

Purnamasari (2011) yaitu bahwa orang yang mendapat dukungan social 

keluarga yang tinggi maka akan banyak mendapat dukungan emosional, 

penghargaan, instrumental, dan informatif dari keluarga yang tinggi pula, 

sehingga meningkatkan pula perasaan individu tersebut akan perhatian dan 

pengetahuan. Sedangkan pada ibu hamil, dampak dukungan social 

keluarga terbukti memberikan outcome kehamilan yang baik, seperti ibu 

dapat melahirkan bayi dengan berat badan ideal dan mencegah lahirnya 

bayi premature, serta dapat meningkatkan kualitas hidup ibu. Berbeda 

dengan ibu hamil yang mendapatkan dukungan social keluarga yang 
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adekuat, maka pada ibu hamil yang kurang mendapatkan dukungan sosial 

keluarga mengalami gejala depresi antenatal dan outcome kehamilannya 

melahirkan bayi premature .(Sri dan putri 2022). 

Allah akan menguji kaum Muslimin dengan berbagai ketakutan, 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan (bahan makanan). 

Dengan ujian ini, kaum Muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, 

kukuh keyakinannya, tabah jiwanya, dan tahan menghadapi ujian dan 

cobaan.Mereka akan mendapat predikat sabar, dan merekalah orang-orang 

yang mendapat kabar gembira dari Allah. Sabar adalah perisai dan senjata 

orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Itulah 

ujian yang akan kalian hadapi berupa perasaan takut pada musuh, 

kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa dan buah-buahan. 

رِال هَ الَْمَْوَالِ وَالََْوْفسُِ وَالثَّمَرٰتِۗ وَبَشِّ هَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَوَقْصٍ مِّ ُْهَ وَلَىَبْلوَُوَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّ برِِ  صّٰ

Arti: 

   Walanabluwannakum bisyai-in minal khaufi wal juu’i wanaqshin minal "amwaali wal anfusi 

wats-tsamaraati wabasy-syirish-shaabiriin(a); 

Terjemahan: 

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. 

Ada beberapa jenis kecemasan yang bisa dialami seorang ibu 

selama kehamilan, salah satunya kecemasana terkait kehamilan yang 

ditandai dengan munculnya perasaan takut dan khawatir pada ibu hamil. 

Ibu yang mengalami kecemasana terkait kehamilan memiliki risiko 

kelahiran prematur pada bayi dan dapat meningkatkan risiko komplikasi 

kehamilan dan persalinan. Ibu hamil yang kurang mendapat dukungan 

sosial lebih rentan mengalami gejala kecemasan dibandingkan dengan ibu 

hamil yang mendapat dukungan sosial yang cukup. Kecemasan pada ibu 

hamil dapat ditekan dengan memberikan dukungan sosial kepada ibu 
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hamil. Dukungan sosial juga dapat menurunkan risiko berat badan lahir 

rendah pada bayi, risiko kelahiran dini, dan mengurangi komplikasi 

kehamilan. Penelitian lain juga menegaskan bahwa dukungan sosial 

selama kehamilan memiliki efek yang luar biasa pada pengurangan stress 

dan mencegah komplikasi akibat stress pada kehamilan dan bayi baru 

lahir (Nurrahmaton, 2018). 

Dukungan keluarga adalah semua bantuan yang diberikan oleh 

anggota keluarga sehingga akan memberikan rasa nyaman secara fisik 

dan psikologis pada individu yang sedang merasa tertekan atau stress. 

Dukungan keluarga adalah suatu proses hubungan antara keluarga 

dengan lingkungan sosialnya yang dapat diakses oleh keluarga yang 

dapat bersifat mendukung dan memberikan pertolongan kepada 

anggota keluarga14. Dukungan keluarga dapat berasal dari sumber 

internal yang meliputi dukungan dari suami, istri, atau dukungan dari 

saudara kandung dan keluarga besar. Ayah-ibu kandung maupun mertua 

sangat mendukung kehamilan ini, ayah ibu kandung maupun mertua 

sering berkunjung pada saat kehamilan, seluruh keluarga berdoa untuk 

keselamatan ibu dan bayi, walaupun ayah ibu kandung maupun mertua 

ada di daerah lain, sangat di dambakan dukungan dari telephone, surat 

ataupun doa dari jauh (Nurrahmaton,2018). 

Kecemasan juga dapat timbul karena berbagai faktor yang 

menekan kehidupan. Menghadapi proses persalinan merupakan salah satu 

faktor yang dapat menimbulkan kecemasan, mengingat proses kelahiran 

bayi tidak selalu somatis sifatnya akan tetap bersifat psikologis, banyak 

unsur psikis ikut mempengaruhi kelancaran proses kelahiran. Faktor 

sosial budaya reproduksi dan faktor sosial ibu juga berpengaruh kuat 

untuk mengalami kecemasan saat hamil dan mempengaruhi ibu, sehingga 

kesulitan bersalin (Hidayah,Sumini dan bedha 2021). 
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Kecemasan adalah suasana perasaan (mood) yang ditandai gejala-

gejala jasmaniah seperti ketegangan fisik dan kekhawatiran tentang masa 

depan. Kecemasan bisa jadi perasaan gelisah, sejumlah perilaku yang 

tampak diantaranya khawatir, dan resah. Istilah kecemasan juga dapat 

dirumuskan sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan, suatu 

keadaan suasana hati yang berorientasi pada masa yang akan datang, yang 

ditandai oleh aIIdanya kekhawatiran karena tidak dapat memprediksi atau 

mengontrol kejadian yang akan datang. Reaksi emosional langsung 

terhadap bahaya yang dihadapi saat ini.Kecemasan ditandai oleh adanya 

kecenderungan yang kuat untuk lari dan juga ditandai oleh adanya 

desakan (Isnainar, Norlita dan Gusrita,2020) 

Nursalam, 2016 Kecemasan merupakan reaksi pertama yang 

muncul atau dirasakan oleh pasien dan keluarganya disaat pasien harus 

dirawat mendadak atau tanpa terencana begitu mulai masuk rumah sakit. 

Kecemasan akan terus menyertai pasien dan keluarganya dalam setiap 

tindakan perawatan terhadap penyakit yang diderita pasien (Sinambella 

dan solina 2021) 

Kecemasan merupakan suatu keadaan normal yang mungkin 

dirasakan oleh setiap orang. Jika ada jiwa yang mengalami tekanan atau 

perasaan yang sangat dalam sehingga dapat menyebabkan masalah 

psikiatir. Banyak ibu hamil terutama di Indonesia mengalami kecemasan 

saat menghadapi persalinan. Ada beberapa ibu hamil yang menganggap 

bahwa kecemasan saat menghadapi persalinan adalah hal biasa, tetapi ada 

juga ibu hamil yang cemasnya berlebihan saat menghadapi persalinan. 

Padahal kecemasan pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi lahir 

prematur, bahakan dampak kecemaan tersebut berdampak pada ibu hamil 

sendiri yang akan mengalami trauma kelahiran dan perasaan cemas yang 

berlebihan / berkepanjangan dapat membuat ibu hamil tidak 

berkonsentrasi dengan baik dan hilangnya rasa kepercayaan diri Hidayah, 

Sumini dan bedha, 2021). 
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Kecemasan pada ibu hamil dapat timbul khususnya pada trimester 

ketiga kehamilan hingga saat persalinan, dimasa pada periode ini ibu 

hamil merasa cemas terhadap berbagai hal seperti normal atau tidak 

normal bayinya lahir, nyeri yang akan dirasakan, dan sebagainya. Dengan 

semakin dekatnya jadwal persalinan, terutama pada kehamilan pertama, 

wajar jika timbul perasaan cemas atau takut karena kehamilan merupaka 

pengalaman yang baru(Suhermi dan Amirasti, 2020). 

Kecemasan akan berdampak negatif pada ibu hamil sejak masa 

kehamilan hingga persalinan, seperti janin yang gelisah sehingga 

menghambat pertumbuhannya, melemahkan kontraksi otot rahim, dan 

lain-lain. Dampak tersebut dapat membahayakan ibu dan janin. Sebuah 

penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa ibu hamil dengan tingkat 

kecemasan yang tinggi memiliki resiko melahirkan bayi prematur bahkan 

keguguran  (Suhermi dan Amirasti, 2020) 

Kecemasan ibu hamil juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan 

ibu hamil mengenai kehamilannya. Pengetahuan bisa terkait dengan 

pendidikan. Ibu hamil yang berpendidikan tinggi harusnya mempunyai 

pengetahuan yang lebih mengenai kehamilan memungkinkan untuk 

mengantisipasi diri dalam menghadapi kecemasan, namun ini bukan suatu 

jaminan (Siregar et al. 2021) 

Kehamilan pertama bagi seorang ibu (primigravida) merupakan 

salah satu periode krisis dalam kehidupannya Kecemasan tersebut dapat 

muncul karena masa panjang saat menanti kelahiran, dan bayangan 

tentang hal-hal yang menakutkan saat proses persalinan walaupun belum 

tentu terjadi. Situasi ini menimbulkan perubahan drastis, bukan hanya 

fisik tetapi juga psikologis. Kecemasan ibu hamil muncul disebabkan 

oleh rasa takut dan salah satu rasa takut yang paling banyak dialami oleh 

ibu hamil adalah rasa cemas dalam menghadapi persalinan. Kecemasan 

pada ibu hamil apabila tidak ditangani dengan serius akan membawa 
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dampak dan pengaruh terhadap fisik dan psikis baik ibu maupun janinnya 

(Sangkoy, Ake dan Jetty, 2020). 

Kecemasan merupakan kekhawatiran yang tidak jelas dan 

menyebar yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. 

Keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik. Kecemasan yang 

dialami secara subjektif dan dikomunikasikan secara interpersonal. 

Kecemasan berbeda dengan rasa takut yang merupakan penilaian 

intelektual terhadap bahaya. Kapasitas menjadi cemas diperlukan untuk 

bertahan hidup, tetapi tingkat kecemasan yang berat tidak sejalan dengan 

kehidupan (Sari 2017). 

Kecemasan adalah suatu perasaan yang paling umum dialami oleh 

ibu hamil menjelang persalinan. Kecemasan yang sering terjadi pada ibu 

hamil trimester III sebagian besar berfokus pada proses persalinan atau 

masa perawatan dan penyembuhan yang akan dihadapi (Rinata dan 

andayani, 2018). 

Kecemasan merupakan gangguan psikiatri yang paling umum 

terjadi di seluruh dunia. Depresi atau kecemasan selama kehamilan 

merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang paling sering terjadi, 

bukti menunjukkan efek buruk dapat terjadi pada janin, seperti 

terhambatnya pertumbuhan intrauterin dan kelahiran prematur, serta 

terganggunya perkembangan saraf pada bayi (Abdullah, Ikraman dan 

Harlina, 2021) 

Sedangkan pada Ibu dapat menyebabkan terjadinya preeklampsia, 

arteri dan hipertensi Kecemasan pada saat kehamilan dapat menyebabkan 

gangguan mood dalam jangka waktu panjang atau permanen. Hal ini 

disebabkan karena pada masa kehamilan terjadi perubahan baik secara 

fisik maupun psikologis sehingga wanita hamil lebih rentan mengalami 

gangguan psikologis, seperti kecemasan, stres, dan depressi. (Abdullah, 

Ikraman dan Harlina, 2021). 
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Kecemasan pada ibu hamil dapat timbul khususnya pada trimester 

ketiga kehamilan hingga saat persalinan, dimasa pada periode ini ibu 

hamil merasa cemas terhadap berbagai hal seperti normal atau tidak 

normal bayinya lahir, nyeri yang akan dirasakan, dan sebagainya. Dengan 

semakin dekatnya jadwal persalinan, terutama pada kehamilan pertama, 

wajar jika timbul perasaan cemas atau takut karena kehamilan merupaka 

pengalaman yang baru (Suhermi dan Amirasti,2020). 

2. Faktor penyebab kecemasan pada ibu hamil 

  Faktor penyebab kecemasan pada ibu dalam jurnal Kalumpang & 

Ternate tahun 2021 antara lain :  

a. Umur, wanita yang muda cenderung beresiko mengalami peningkatan 

disstres emosional sedangkan wanita yang lebih dewasa lebih 

memiliki persepsi yang positif. Pendidikan,wanita yang memiliki 

pendidikan tinggi mampu menghadapi kehamilannya secara objektif 

dan rasional, (Hidayah, Sumini dan Bedha, 2021). 

b. Pekerjaan, Ibu yang bekerja lebih aktif mempunyai emosi yang lebih 

stabil dibandingkan ibu yang tidak bekerja dan ibu yang bekerja lebih 

tahan terhadap penderitaan atau rasa sakit ketika melahirkan bayinya. 

Asuhan kebidanan antenatal memberikan kesempatan kepada ibu 

untuk lebih mengenal bayinya sebelum lahir dapat membantu 

meminimalkan disstres. Tak jarang kecemasan tersebut berkembang 

menjadi trauma yang berdampak pada kematian Ibu. Kecemasan 

dalam menghadapi persalinan sering kali disebabkan oleh perasaan 

takut mati dikarenakan peristiwa persalinan seringkali disertai 

perdarahan dan kesakitan yang hebat, selain itu pula terdapat 

kekhawatiran ibu terhadap yang akan terjadi pada bayi yang 

dilahirkan seperti kemungkinan cacat serta kenyakinan akan dirinya 
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sendiri atas kemampuannya untuk menjaga dan merawat bayinya 

dikemudian hari. (Hidayah, Sumini dan Bedha, 2021). 

c. Kecemasan juga dapat timbul karena berbagai faktor yang menekan 

kehidupan. Menghadapi proses persalinan merupakan salah satu 

faktor yang dapat menimbulkan kecemasan, mengingat proses 

kelahiran bayi tidak selalu somatis sifatnya akan tetap bersifat 

psikologis, banyak unsur psikis ikut mempengaruhi kelancaran proses 

kelahiran. Faktor sosial budaya reproduksi dan faktor sosial ibu juga 

berpengaruh kuat untuk mengalami kecemasan saat hamil dan 

mempengaruhi ibu, sehingga kesulitan bersalin (Hidayah, Sumini dan 

Bedha,2021). 

C. Tinjauan Umum Persalinan 

Persalinan merupakan proses akhir dari masa kehamilan yang telah 

dilalui ibu dan keluarga selama tiga periode trimester. Ketika proses 

persalinan dimulai, peran ibu adalah melahirkan bayinya, sedangkan peran 

petugas kesehatan adalah memantau persalinan untuk mendeteksi dini adanya 

komplikasi serta bersama keluarga bantuan dan dukungan ibu bersalin 

(Ianainar, Norlita dan Gusrita, 2020) 

Persalinan merupakan peristiwa yang melelahkan sekaligus berisiko 

sehingga membuat tingkat kecemasan ibu semakin meningkat dan berlebihan. 

Besarnya resiko yang dapat terjadi saat persalinan menjadk  i salah satu 

penyebab yang membuat ibu memiliki rasa kekhawatiran yang berlebihan 

terhadap persalinan. (Sangkoy,Ake dan Jetty, 2020). 

Proses persalinan merupakan peristiwa yang melelahkan sekaligus 

berisiko sehingga membuat tingkat kecemasan ibu semakin meningkat dan 

berlebihan Besarnya resiko yang dapat terjadi saat persalinan menjadi salah 
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satu penyebab yang membuat ibu memiliki rasa kekhawatiran yang 

berlebihan terhadap persalinan(Sangkoy,Ake dan Jetty, 2020). 

Proses persalinan akan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, 

bahkan akan merasa takut dan rasa cemas tersebut. Oleh karena itu dalam 

ajaran islam dianjurkan untuk mengingat Allah (berzikir) dan memohon 

kepadanya (berdoa). Ada banyak ungkapan zikir untuk mengingat Allah yang 

telah di ajarkan oleh Rasul seperti “Subuhanallah (Maha Suci Allah), 

Alhamdulillah (Terpujilah Allah), Allahu Akbar (Allah Maha Besar), lahaula 

wala kuwata illa billa (tiada daya dan kekuatan kecuali dengan daya dan 

kekuatan Allah). Maka dengan mengungkapkan kata-kata seperti itu mampu 

menentramkan jiwa.(Suhermi dan Amirasti, 2020). 

Persalinan merupakan saat yang sangat dinanti oleh ibu hamil, 

terutama primigravida(kehamilan pertama) untuk segera dapat merasakan 

kebahagiaan melihat dan memeluk bayi yang telah dikandungnya selama 

berbulan-bulan, tetapi disisi lain dalam persalinan sendiri sering terdapat 

hambatan-hambatan yang dapat berisiko buruk bagi ibu maupun 

bayinya.(Latifha, 2017). 

Persalinan merupakan suatu peristiwa penting yang sangat ditunggu 

oleh setiap pasangan suami istri dan keluarganya. Salah satu yang 

mempengaruhi persalinan adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini 

sangat berpengaruh dalam proses persalinan dimana seluruh dukungan moral 

dan material dicurahkan oleh suami dan keluarga bahkan yang bertujuan 

untuk kesejahteraan ibu dan janinnya.  (Suami, Proses dan istri, 2021). 

Pada trimester 2 dan 3 atau mendekati persalinan, berbagai perasaan 

akan dirasakan oleh ibuh hamil seperti rasa cemas, takut, sedih dan atau rasa 

tidak sabar ingin melihat buah hatinya (Maryumi, 2015). Dukungan yang 



33 
 

 
 

diterima ibu yang bersalin harus ditemani oleh orang yang dipercaya dan 

membuat ibu merasa aman yaitu suaminya (Palifiana dan Jati, 2019). 

Proses persalinan merupakan peristiwa yang melelahkan sekaligus 

berisiko sehingga membuat tingkat kecemasan ibu semakin meningkat dan 

berlebihan. ibu lingkungan tempatnya melahirkan, sangat mempengaruhi 

psikologis ibu, maka Besarnya resiko yang dapat terjadi saat persalinan 

menjadi salah satu penyebab yang membuat ibu memiliki rasa kekhawatiran 

yang berlebihan terhadap persalinan.(Sangkoy, Ake dan Jetty, 2020). 

Proses persalinan merupakan peristiwa yang melelahkan sekaligus 

berisiko sehingga membuat tingkat kecemasan ibu semakin meningkat dan 

berlebihan (Arindra, 2014). Besarnya resiko yang dapat terjadi saat 

persalinan menjadi salah satu penyebab yang membuat ibu memiliki rasa 

kekhawatiran yang berlebihan terhadap persalinan.(Singkoy, Ake dan Jetty, 

2020). 

1. Jenis jenis persalinan 

2. Tanda dan gejala persalinan sudah dekat 

3. Faktor yang mempengaruhi nyeri persalinan 
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D. Kerangka Teori 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 
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 Dukungan keluarga 

Macam dukungan 

A. Dukungan emosional 

B. Dukungan penelitian  

C. Dukungan instrumental 

D. Dukungan informasi. 

Sedangkan menurut indriyani 

dukungan keluarga menjadi tiga jenis 

yaitu: 

A. Dukungan fisiologis 

B. DukunganPeP psikologis 

C. Dukungan sosial 

 

Elemen pengukuran dukungan 

Ada iga elemen pengukuran dukungan 

keluarga menurut Cob dan Jones (1984) 

dalam jurnal angraeni tahun 2018 yaitu:  

A. Perilaku suportif actual dari teman 

dan keluarga  

B. Sifat kerangka social (Apakah 

kelompok jaringan tertutup dari 

individu-individu atau lebih 

menyebar) 

C. Cara di mana individu merasakan 

dukungan yang di berikan oleh 

teman-teman dan sanak familynya. 

Faktor penyebab kecemasan 

A. Menghadapi proses persalinan 

B. Mengingat proses kelahiran 

bayi tidak selalu somatis 

sifatnya akan tetapi bersifat 

psikologis 

C. Faktor social budaya 

reproduksi. 

D. Umur dan pekerjaan. 

Aspek-aspek kecemasan 

A. Aspek suasana hati yaitu perasaan 
yang mudah marah dan perasaan 
tegang pada seseorang. 

B. Aspek pikiran yaitu perasaan 
khawatir dengan sesuatu yang tidak 
jelas, sulit untuk berkonsentrasi, 
menganggap besar suatu masalah. 

C. Aspek motivasi merupakaan 
perasaan ingin melarikan diri dari 
suatu masalah. 

D. Aspek perilaku merupakan perasaan 
gelisah, gugup dan selalu waspada. 

 

Kecemasan ibu hamil   
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E. Kerangka Konsep 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian    

 Desain penelitian adalah penelitian yang terstruktur mulai dari 

mengidentifikasi struktur penelitian yang akan dilakukan, merancang tehnik 

pengumpulan data penelitian dan menganalisis data untuk mencapai tujuan 

penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian (Nursalam, 2017).   

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan 

rancangan penelitian metode cross sectional (potong lintang), karena pada 

penelitian ini variabel independen, dependen yang akan diamati pada waktu 

(periode) yang sama. 

 Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih dalam 

dan luas mengenani kecemasan yang sedang dialami ibu hamil menjelang 

proses persalinan, misalnya pada pertanyaan kuesioner Zung Self-Rating 

anxiety Scale (ZSAS) seberapa banyak responden yang memiliki kecemasan  

ringan, sedang dan berat yang dialami oleh ibu hamil. 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi: Penelitian ini telah di laksanakan di wilayah Bidan Praktek 

Mandiri Kabupaten Maros. 

2. Waktu: Penelitian ini telah dilakukan di Bidan Praktek Mandiri pada 

tanggal 3 Agustus sampai 3 September 2023. 

C. Populasi dan Sampling 

1. Populasi 

 Populasi merupakan sekumpulan objek yang akan diteliti dan 

memiliki kesamaan karakteristik. Kesamaan karakteristik tersebut 

ditentukan berdasarkan pada sifat spesifik dari populasi yang ditentukan 
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dengan kriteria inklus atau tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua ibu hamil yang trimester III akhir mengahadapi persalinan yang 

datang berkunjung memeriksakan kehamilan di Bidan Praktek Mandiri  

(BPM) di Kabupaten Maros. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 120 

responden ibu hamil. 

2. Sampel 

 Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari 

suatu populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono 2016). Alasan meggunakan teknik purposive sampling ini 

karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-

penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut (Sugiyono 2016). 

Dalam penelitian ini kriteria sampel meliputi kruteria inklusi dan eksklusi, 

dimana kriteria itu menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut 

digunakan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 responden yang 

memenuhu syarat kriteria ingklusi dan eksklusi dalam penelitian. 

Adapun kriteria ingklusi dalam  penelitian ini: 

a. Ibu hamil yang bersedia untuk diteliti 

b. Ibu hamil yang memasuki usia kandungan 9 bulan 

c. Ibu hamil yang melakukan ANC di Bidan Praktek Mandiri (BPM)  

Kabupaten Maros 

d. Ibu hamil yang akan melahirkan anak pertama 

e. Ibu hamil yang mengalami kecemasan. Berdasarkan kuesioner. 

 Kriteria eksklusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian tidak 

dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel 
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penlitian, seperti halnya hambatan etis, menolak menjadi responden atau 

suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian, 

kriteria eksklusi pada sampel penelitian adalah: 

a. Tidak bersedia menjadi responden 

b. Bukan ibu hamil dari BPM  Hj Rismawati 

Ditetapkan Pada penelitian ini jumlah sampel yaitu ibu hamil yang 

menghadapi proses persalinan di Bidan Praktek Mandiri yang mengalami 

kecemasan selama menghadapi proses persalinan. Sampel dalam 

penelitian ini terdapat 35 responden yang masuk dalam kriteria inklusi 

yang peneliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Peneliti dalam melakukan pengumpulan data yaitu pertama peneliti 

mendatangi Bidan Praktek Mandiri (BPM) sambil mengumpulkan data. 

Kedua mendatangi rumah responden. Sebelumnya peneliti memperkenalkan 

diri terlebih dahulu kemudian peneliti memberitahu maksud dan tujuan 

pengumpulan data, serta memberi Informed Consent untuk meminta 

persetujuan klien di jadikan responden penelitian. (naim 2010) 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah memberikan 

kuesioner dengan beberapa pilihan jawaban, yang harus di jawab oleh 

responden. Selama pengisian kuesioner, responden di damping oleh peneliti, 

sehingga bila ada butir pernyataan yang tidak jelas dapat di tanyakan 

langsung pada peneliti.(naim 2010)  

Sebelum kuesioner di kumpulkan, peneliti memeriksa kembali 

jawaban untuk setiap pernyataan agar tidak ada yang ketinggalan dan sesuai 

dengan petunjuk pengisian. Pengumpulan data pada penelitian ini untuk 

tingkat kecemasaan menggunakan kuesioner Zung Self-Rating anxiety Scale 
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(ZSAS) peneliti juga menggunakan instrument dukungan keluarga, 

interpersonal dan behaviour. Untuk mengetahui dukungan keluarga, 

interpersonal dan behaviour yang di miliki oleh ibu hamil. (Naim, 2010)  

E.  Instrumen Penelitian 

Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Zung Self-

Rating anxiety Scale (ZSAS) dengan menggunakan kuesioner yang berisi 

daftar pertanyaan untuk mengukur tingkat kecemasan pada ibu primipara 

menghadapi persalinan.instrumen ini terdiri dari 20 butir pernyataan dengan 

karasteristik kecemasan meliputi 5 sikap dan 15 gejala somatic, dan di 

golongkan ke dalam empat tingkatan yaitu tidak ada kecemasan, cemas 

ringan, cemas sedang, dan cemas berat. Responden memilih satu dari lima 

pilihan jawaban yang ada pada kuesioner dengan menggunakan skala likert, 

di mana di gunakan skoring atau nilai jawababan sebagai berikut: 

 

Alternatif jawaban Skor pernyataan positif Skor pernyataan negatif 

Selalu 5 1 

Sering 4 2 

Kadang 3 3 

Jarang 2 4 

Tidak pernah 1 5 

 

Jawaban berupa data ordinal, di periksa dan digolongkan dalam rentang 

tingkat kecemasan berupa data interval dengan kategori tidak 

cemas,ceringan,cemas sedang dan cemas berat.(Naim 2010)  

       Keterangan: 

       P    : Panjang Kelas Interval 

      Rentang    : Nilai skor terbesar dikurangi nilai skor terkecil 
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     Banyak Kelas : Jumlah kategori kelas yang di ingingkan, dalam hal ini adalah 

empat yaitu tidak cemas,cemas ringan,cemas sedang,dan cemas 

berat. (Naim 2010) 

F.  Pengelolaan Data 

1. Editing  

Pada tahap ini peneliti mengecek kembali data-data yang sudah 

ada, terutama mengenai kelengkapan data yang dikumpulkan melalui 

kuisioner. (Naim 2010) . 

2. Coding 

Suatu model untuk mengkonversikan data yang dikumpulkan 

selama penelitian kedalam symbol yang cocok untuk keperluan analisis, 

biasanya disebut dengan coding. Misalnya dilihat dari dukungan 

keluargam diberi coding yaitu 0 = dukungan baik, 1= cukup dukungan, 

2= kurang dukungan. (Naim 2010) . 

3. Entry data 

Pada tahap ini peneliti memasukkan data yang telah 

dikelompokkan kedalam master table atau data base kompurer, kemudian 

dibuat distribusi frekuensi sederhana atau bias juga dengan membuat table 

kontigensi. Setelah semua isian kuisioner terisi penuh dan benar, data 

sudah dikoding, maka langkah selanjutnya adalah memproses data untuk 

dianalisis. Proses pengolahan data dilakukan dengan cara memindahkan 

data dari kuisioner ke paket program kompurter pengolahan data statistic. 

(Naim 2010) . 

4. Cleaning data 

Tahap ini merupakan proses memeriksa kembali data-data yang 

telah dimasukan untuk melihat ada atau tidaka danya kesalahan terutama 

kesesuasian pengkodean yang dilakukan. Kesalahan mungkin terjadi pada 
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saat ,emg-entry data kekomputer, apabilah terjadi kesalahan, maka data 

tersebut akan segera diperbaiki sehingga sesuai dengan hasil pengumpulan 

data yang dilakukan. (Naim, 2010) . 

G. Analisa Data 

Menurut Arikunto (2002), analisis data merupakan pengolahan data 

terhadap data yang sudah terkumpul dengan menggunakan rumus atau aturan 

yang sesuai dengan pendekatan penelitian atau desainyang dipergunakan 

sehingga memperoleh suatu kesimpulan.(Naim, 2010) 

1. Univariat 

Analisis univariat dilakukan secara deskriptif yang berfungsi untuk 

meringkas, mengklasifikasikan, dan menyajikan data. Data ditampilkan 

dengan tabel frekuensi mengenai kecemasan, dukungan keluarga, 

interpersonal, behaviour pada ibu primipara. (Naim, 2010) 

2. Bivariat 

Analisis bivariate dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variable 

independen dann dependen. Dukungan keluarga, dengan kecemasan, 

interpersonal dengan kecemasan dan behaviour dengan kecemasan. Teknik 

analisa yang digunakan adalah analisa multinomina logistik dengan 

menggunakan a= 5 %. Jika p value ≤ berarti hasil perhitungan statistic 

menunjikan ada hubungan antara variable independen dengan variable 

dependen, atau variable confounding dengan variable dependen dan jika p 

value > 0,05 berarti hasil perhitungan statistic menunjukan tidak ada 

hubungan antara variable. (Naim, 2010) 
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H. Etika Penelitian 

Hidayat (2008), etika penelitian merupakan masalah yang sangat 

penting dalam penelitian, mengingat penelitian kepeawatan berhubungan 

langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan. 

Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain: 

1. Informed consent 

Diberikan sebelum penelitian dilkaukan dengan memberikan lembar 

persetjuan untuk menjadi responden. Tujuannya adalah agar subjek 

mengerti maksud dan tujuan penelitian. (Naim, 2010) . 

2. Anonim 

Nama responden tidak dicamtumkan pada lembar alat ukur dan hanya 

menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil yang akan 

disajikan (Naim, 2010) . 

3. Confidentiality 

Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh 

peneliti, hanya kelompok data tersusun yang akan dilaporkan pada hasil 

penelitian.(Naim,2010)
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil penelitian 

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

Sejarah singkat Bidan Praktek Mandiri (BPM) Ny.R, bidan 

praktek mandiri Ny.R merupakan salah satu BPM di Desa Leko Ala yang 

terletak di kabupaten Maros, dan memiliki jarak 20 km dari pusat kota 

kabupaten Maros. Luas wilayah operasi adalah dengan luas total 60,05 

km dengan kepadatan penduduk 237 jiwa, maka luas wilayah kerja adalah 

60,05 km. Secara umum wilayah kerja bidan praktek mandiri (BPM) 

Ny.R merupakan wilayah pedesaan dengan jumlah penduduk yang cukup 

padat yaitu sebesar 14.212 jiwa pada tahun 2019. Menurut data dari profil 

penduduk dengan profil keluarga 26960 dan 7575 perempuan. Ruang 

gawat darurat dan ruang apotek adalah salah satu fasilitas yang ada di 

bidan praktek mandiri (BPM) Ny,R. Selain itu, terdapat ruang dokter, 

ruang bidan, ruangan pustu, mobil BPM serta motor tenaga kerja di bidan 

praktek mandiri (BPM) Ny.R. Adapun Visi Misi di Puskesmas Bulukunyi 

yaitu: 

a. Visi : 

Bidan praktek mandiri (Bpm) Ny.R menjadi pusat pelayanan 

kesehatan terdepan di desa leko Ala yang dapat memberikan 

pelayanan yang bermutu, adil dan terjangkau untuk mendukung 

percepatan ibu hamil. 



 

 
 

b. Misi :  

1) Mobilitas pembangunan berwawasan kesehatan dilandasi oleh 

gagasan untuk senantiasa memobilisasi pembangunan sector-

sektor lain yang di selenggarakan di wilayah kerjanya yaitu 

pembangunan yang tidak merugikan kesehatan, dalam rangka 

memperhatikan kesehatan ibu hamil. 

2) Menjaga dan meningkatkan mutu, keadilan dan keterjangkauan 

pelayanan medis, kewajaran dan keterjangkauan pelayanan ibu 

hamil yang di selenggarakan bidan praktek mandiri (Bpm) Ny R 

akan selalu memenuhi standar, berupaya memberikan pelayanan 

medis yang memuaskan masyarakat dan berupaya meningkatkn 

pemerataan efesiensi pengelolaan pelayanan medis. 

3) Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan 

keterjangkauan pelayanan kesehatan, pemerataan pelayanan 

kesehatan ibu hamil dan meningkatkan efisiensi manejeman bagi 

seluruh anggota masyarakat. 

2. Pengumpulan data 

Data yang dikumpulkan berasal dari hasil kuesioner penelitian 

yang telah di bagikan kepada responden yang terdiri dari inform consent 

dan kuesioner. Penelitian ini dilakukan di bidan praktek mandiri (BPM) 

Ny.R, Kabupaten Maros Desa Lekko Ala. Penelitian akan dimulai pada 

tanggal 03 Agustus dan akan berakhir pada tanggal 03 Agustus 2023. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat, yang digunakan 



 

 
 

untuk mengetahui karakteristik data responden seperti usia, jenis kelamin, 

jenis pekerjaan, dan deskripsi pekerjaan. Selain itu, analisis bivariat 

digunakan untuk mengetahui dampak terapi Pijat. Refleksi kaki dan zikir 

terhadap kualitas tidur pasien hipertensi. Hal ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Paired sample t, juga dikenal sebagai statistik Paired T. 

3. Karasteristik Responden/ Analisis univariat 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 03 agustus di bidan 

praktek mandiri (BPM) Hj Rismawati yakni dengan membagikan  

kuesioner dalam bentuk lembaran pada sampel penelitian yang 

merupakan pasien di bidan praktek mandiri (BPM) Hj Rismawati, data 

yang terkumpul di olah menggunakan program pengolah data SPSS versi 

23.0. di peroleh sebanyak 35 responden yang memenuhi kriteria dan 

kemudian di sajikan dalam bentuk table dan di analisis sesuai dengan 

tujuan penelitian 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan 

Usia Ibu Hamil, Pendidikan 

Karakteristic                                                        Frekuensi            Persentase% 

Usia                       20-26                                         10                       28,6 

                              27-33                                         12                       34,3 

                              34-41                                         13                       37,1 

Pendidikan        Rendah SD -SMP                             8                         22,8 

terakhir             Sedang SMA                                    17                        48,6 

                         Tinggi S1-S2                                    10                        28,6 



 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa responden terbanyak 

berada di kisaran usia 34-41 tahun sebanyak 13 responden (37,1%), 

setelah itu berada di usia 27-33 tahun dengan jumlah responden yaitu 12 

(34,3%), dan jumlah responden pada usia 20-26 tahun yaitu 10 (28,6%). 

Meskipun kisaran usia 34-41 tahun dengan jumlah terbanyak namun tidak 

ada perbedaan jumlah yang besar pada ke tiga kisaran usia.   

Hasil penelitian didapatkan bahwa pendidikan terakhir responden 

terbanyak yaitu SMA sebanyak 17 responden (48,6%). Setelah itu, 

terdapat  9 (25,7%) responden dengan pendidikan terakhir S1. Sementara 

itu, 4 (11,4%) responden memiliki pendidikan terakhir SD dan 4 

responden dengan pendidikan terakhir SMP (11,4%). Jumlah responden 

paling sedikit yaitu pendidikan terakhir S2 dengan jumlah yaitu 1 (2,9%). 

Semakin tinggi pendidikan responden maka semakin mudah bagi peneliti 

dalam melaksanakan penelitian karena responden akan lebih mudah 

memahami kuesioner yang dibagikan. 

     Analisis bivariat 

Tabel 4.7 Kecemasan ibu hamil 

Kecemasan ibu hamil 

                                                                                     Frekuensi          Persentase% 

Kecemasan ibu hamil       Tidak cemas                             1                           2,8 

                                          Kecemasan ringan                   16                         44,4 

                                          Kecemasan sedang                  18                         50,0 

Dukungan keluarga          Dukungan cukup                      5                           13.9 

                                         Dukungan baik                         19                          52,8 

                                         Dukungan sangat baik              11                          30,9 

 



 

 
 

         Hasil penelitian menunjukkan bahwa 18 ibu hamil mengalami 

kecemasan sedang (50,0%), ibu hamil yang mengalami kecemasan ringan 

berjumlah 16 (44,4%), dan 1 ibu hamil yang tidak mengalami kecemasan 

(2,8%). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata ibu hamil mengalami 

kecemasan pada saat mengandung baik itu dipengaruhi oleh faktor dari 

luar seperti pandangan orang lain terhadap ibu hamil maupun hal 

dipikirkan oleh ibu hamil itu sendiri. 

Sementara itu, dari hasil penelitian terhadap dukungan keluarga 

diperoleh bahwa 19 keluarga reponden memberikan dukungan yang baik 

(52,8%), kemudian 11 keluarga responden memberikan dukungan yang 

sangat baik (30,6%) dan 5 kelurga responden memberikan dukungan 

yang cukup (13,9%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-

rata kelurga responden memberikan dukungan pada ibu hamil. 

   Hubungan Kecemasan Ibu Hamil dengan Dukungan Keluarga 

Tabel 4.8 Hubungan kecemasan ibu hamil dengan dukungan keluarga 

Correlations 

                                                                             Kecemasan        Dukungan 

                                                                             Ibu Hamil          Keluarga 

 

              
 

. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat terdapat 

hasil yang signifikan antara kecemasan ibu hamil dengan dukungan 

keluarga yaitu P Value 0,049<0,05 artinya ada hubungan antara 

kecemasan ibu hamil dengan dukungan keluarga dengan arah hubungan 



 

 
 

yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dukungan 

keluarga maka semakin rendah kecemasan yang dialami oleh ibu hamil. 

B. Pembahasan 

1. Usia  

 Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa usia terbanyak berada 

di kisaran usia 34-41 tahun sebanyak 13 responden (37,1%), namun 

tidak ada perbedaan jumlah yang besar pada kisaran usia 27-33 dan 

kisaran usia 20-26. Selain itu, usia keluarga responden terbanyak di 

kisaran usia 29-37 tahun yaitu 16 (45,7%). Menurut Mahdiyah D 

(2011) dalam Asnawir (2015) Ibu hamil yang sudah masuk 

perkembangan yang lebih dewasa akan mempunyai  emosi yang  lebih 

stabil. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kesiapan mental ibu  

dalam  menghadapi persalinan  merupakan respon  ibu untuk 

melakukan penyesuaian diri melalui emosi yang stabil dalam 

menghadapi  situasi  yang akan  terjadi dalam proses persalinan. 

Menurut A. Hidayah (2021) wanita yang muda cenderung beresiko 

mengalami peningkatan disstres emosional sedangkan wanita yang 

lebih dewasa lebih memiliki persepsi yang positif. Kebingungan yang 

kronis juga menimbulkan ketegangan otot pada  muka dan kulit kepala 

sehingga orang merasakan sakit kepala sehingga ibu sulit berfikir 

(Sucipto, 2009). Oleh, sebab itu, meskipun usia ibu hamil sudah 

memiliki kesiapan mental karena usia yang sudah dewasa tapi tetap 



 

 
 

memerlukan dukungan dari keluarganya dalam proses persalinan untuk 

menurunkan kecemasan yang dialami ibu hamil.  

2. Pendidikan terakhir 

 Pendidikan terakhir ibu hamil didominasi yaitu SMA sebanyak 

17 responden (48,6%) dan pendidikan terakhir keluarga responden 

terbanyak yaitu SMA sebanyak 15 responden (42,9%). Menurut A. 

Hidayah (2021) wanita yang memiliki pendidikan tinggi mampu 

menghadapi kehamilannya secara objektif dan rasional. Kecemasan 

ibu hamil juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan ibu hamil 

mengenai kehamilannya. Pengetahuan bisa terkait dengan pendidikan. 

Ibu hamil yang berpendidikan tinggi harusnya mempunyai 

pengetahuan yang lebih mengenai kehamilan memungkinkan untuk 

mengantisipasi diri dalam menghadapi kecemasan, namun ini bukan 

suatu jaminan (N. Y. Siregar et al, 2021). Dengan demikian, semakin 

tinggi pendidikan ibu hamil dan keluarga ibu hamil maka akan 

semakin mudah diberi pendidikan dalam mengatasi kecemasan ibu 

hamil menjelang proses persalinan. 

3. Kecemasan ibu hamil 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 18 ibu hamil mengalami 

kecemasan sedang (50,0%), ibu hamil yang mengalami kecemasan 

ringan berjumlah 16 (44,4%), dan 1 ibu hamil yang tidak mengalami 

kecemasan (2,8%). Hal ini sejalan dengan penelitian Asnawir (2015) 

yang menunjukkan bahwa ibu hamil yang menghadapi proses 



 

 
 

persalinan dari 32 responden didapatkan kecemasan ibu hamil  dengan  

kecemasan  ringan  berjumlah 13 responden (40,6%), sedangkan 

dengan kecemasan sedang  berjumlah 13 responden (40,6%) dan 

mengalami kecemasan  berat sebanyak 6 responden (18,8%).  Ibu yang 

sedang mengalami kehamilan, dituntut  tidak  hanya  harus  siap  fisik, 

tetapi juga  harus  siap  secara  mental  hal inilah yang kurang 

diperhatikan  ibu hamil yang umumnya lebih siap dalam menghadapi 

perubahan  fisik, tetapi  tidak  siap secara  mental. Perubahan  secara 

fisik pada ibu  hamil  memang  mudah  ditebak  dan umumnya terjadi 

pada setiap ibu yang sedang mengalami kehamilan, seperti perubahan 

bentuk tubuh dengan badan yang semakin membesar, munculnya 

jerawat di wajah atau kulit muka yang mengelupas. Namun, perubahan 

secara psikologis pada ibu hamil sangat sulit  ditebak dan  tidak selalu  

sama terjadinya  pada  setiap ibu hamil ataupun pada setiap kehamilan 

Handayani, (dalam Suryaningsi 2007) Berpendapat bahwa dengan 

hadirnya janin dalam rahim, maka  hal itu akan mempengaruhi emosi 

si ibu. 

 Selain itu, dalam penelitian Ira Kartika (2021) menunjukkan 

bahwa bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 35 Ibu hamil 

trimester III, mayoritas tidak mengalami kecemasan terdapat 20 

responden (57,1%), 13 responden (37,1%) mengalami kecemasan 

ringan, 2 responden (5,7%) mengalami kecemasan sedang. kecemasan 

merupakan determinan penting dalam peningkatan rasa takut 



 

 
 

melahirkan. Salah satu hasil penelitian bahwa dengan meningkatnya 

jumlah kelahiran hidup, ketakutan akan kelahiran juga meningkat, 

situasi ini dapat dikaitkan dengan pengalaman kelahiran negatif 

sebelumnya dari wanita hamil (Erkaya, 2017).  

 Kecemasan ringan cenderung terjadi pada ibu hamil yang 

didukung oleh keluarganya, selain itu juga karena faktor umur yang 

optimal untuk terjadi kehamilan dan persalinan, sehingga resiko yang 

mungkin dialami oleh ibu bersalin akan lebih sedikit, sehingga 

kecemasan yang dialami oleh ibu cenderung lebih ringan. Kecemasan 

sedang dan berat banyak dialami oleh ibu yang tidak didukung oleh 

keluarganya dan juga dipengaruhi oleh faktor umur yang dibawah 20 

tahun, di mana usia tersebut sangat beresiko terjadi komplikasi selama 

persalinan, sehingga menimbulkan ketakutan tertentu dalam diri ibu. 

Responden yang mengalami kecemasan padahal telah mendapat 

dukungan keluarga disebabkan karena sifat ibu yang berbeda-beda 

dalam menanggapi perhatian dari keluarga (Ira Kartika et al, 2021). 

 Kecemasan selama kehamilan dalam proses persalinan yang 

tidak dapat diatasi ibu menimbulkan ketengangan, menghalangi 

relaksasi tubuh, menyebabkan keletihan atau bahkan mempengaruhi 

kondisi janin dalam kandungan. Menjelang persalinan ibu hamil 

membutuhkan ketenangan agar proses persalinan menjadi lancar tanpa 

hambatan. Semakin ibu tenang menghadapi persalinan maka 

persalinan akan berjalan semakin lancar (N. K. Sri dan E. Putri, 2022).   



 

 
 

4. Dukungan keluarga 

 Hasil penelitian diperoleh bahwa 19 keluarga reponden 

memberikan dukungan yang baik (52,8%), kemudian 11 keluarga 

responden memberikan dukungan yang sangat baik (30,6%) dan 5 

kelurga responden memberikan dukungan yang cukup (13,9%). Hal ini 

menujukkan bahwa rata-rata keluarga memberikan dukungan pada ibu 

hamil. Dukungan keluarga menurut Friedman (2013) adalah sikap, 

tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya, berupa 

dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental 

dan dukungan emosional. Jadi dukungan keluarga adalah suatu bentuk 

hubungan interpersonal yang meliputi sikap, tindakan dan penerimaan 

terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga merasa ada 

yang memperhatikan.  

 Dukungan dari keluarga yang diberikan pada wanita hamil 

dapat menumbuhkan rasa tenang, nyaman, dan aman sehingga dapat 

mengurangi kecemasan pada ibu hamil menjelang persalinan. Adapun 

pada trimester III, kecemasan menjelang persalinan akan muncul 

pertanyaan dan bayangan apakah dapat melahirkan normal, cara 

mengejan, apakah akan terjadi sesuatu saat melahirkan, atau apakah 

bayi lahir selamat, akan semakin sering muncul dalam benak ibu hamil 

(F. S. Sari, 2017). Dukungan keluarga terutama dukungan yang 

didapatkan dari suami akan menimbulkan ketenangan batin dan 

perasaan senang dalam diri istri. Kualitas dan kuantitas dukungan 



 

 
 

keluarga dinilai dari tiga parameter yaitu, dukungan materi, informasi, 

dan psikologis. Sehingga dukungan keluarga sangat berpengaruh pada 

suasana emosional ibu dalam mengurangi kecemasan ibu dalam 

persiapan menghadapi proses persalinan (N. K. Sri dan E. Putri, 2022). 

5. Hubungan antara kecemasan ibu hamil dengan dukungan keluarga 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hasil yang 

signifikan antara kecemasan ibu hamil dengan dukungan keluarga 

yaitu P Value 0,049<0,05 artinya ada hubungan antara kecemasan ibu 

hamil dengan dukungan keluarga dengan arah hubungan yang positif 

yaitu semakin baik dukungan keluarga maka kecemasan akan 

menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian Zuhrotunida (2017) bahwa 

ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kecemasan ibu hamil 

dalam menghadapi proses persalinan di Puskesmas Mauk dengan p-

value 0,000 < 0,05. Dalam hal ini bahwa dukungan keluarga yang di 

berikan kepada ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan 

sangatlah di perlukan untuk menurunkan tingkat kecemasan ibu hamil 

tersebut, dukunga dari keluarga sangat di perlukan olehn ibu hamil 

yang akan menghadapi proses persalinan, hal ini di karenakan ibu 

hamil tersebut merasa tidak sendiri dalam menghadapi proses 

persalinan nanti, melainkan ada keluarga  yang selalu memberikan 

dukungan kepada ibu hamil tersebut sehingga ibu hamil tersebut bisa 

merasa lebih tenang dalam menghadapi proses persalinan.  



 

 
 

 Selain itu, di dalam penelitian Asnawir (2015) menunujukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga 

dengan kecemasan ibu hamil dengan nilai P = 0,009( P < 0,05) dengan 

menggunakan chi-square. Dengan demikian dukungan keluarga sangat 

diharapkan oleh seorang ibu hamil dalam menghadapi proses 

persalinan, dengan dukungan keluarga yang baik akan mengurangi 

stressor pada  ibu sehingga  proses persalinan lebih lancar dan cepat 

tanpa menimbulkan komplikasi. Hal ini juga sejalan dengan teori yang 

menjelaskan keluarga sebagai fungsi afektif, yaitu fungsi keluarga 

yang berhubungan dengan fungsi internal keluarga dalam memberikan 

perlindungan psikososial dan dukungan terhadap anggota keluarga. 

Keluarga sebagai sumber cinta, pengakuan, penghargaan, dan sumber 

dukungan primer. (Satir, 1972, dalam Friedman, 2010). 

 Dukungan keluarga ialah dukungan yang sangat di butuhkan 

dalam proses persalinan, yang dapat memberikan memotivasi atau 

memberikan dukungan, membesarkan hati dan membantu ibu 

melahirkan, seperti dengan adanya suami dan keluarga yang siaga 

sehingga rasa cemas dapat berkurang. Dan tenaga kesehatan (bidan) 

yang tidak hanya memastikan kondisi kehamilan tetapi juga dapat 

menentramkan hati dan membuat ibu lebih tenang sehingga siap 

melakukan persalinan nantinya, sedangkan ibu hamil yang tidak 

mendapatkan dukungan keluarga atau mendampingi pada saat 



 

 
 

menjelang persalinan akan merasa cemas yang berlebihan, gelisa dan 

rasa takut (S. Suhermi dan S. Amirasti, 2020).  

 Dukungan keluarga merupakan bantuan yang diberikan oleh 

keluarga berupa informasi, barang, dan jasa. Dukungan keluarga 

didapat  dari suami, orangq tua kandung, mertua, dan keluarga lainnya. 

Dukungan keluarga sangat bermanfaat terhadap pengendalian 

kecemasan seseorang terutama pada ibu yang menjalani kehamilan 

pertama (primigravida). Dukungan keluarga bermanfaat bagi ibu hamil 

karena menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram.Keadaan tersebut 

membuat tingkat kecemasan yang dirasakan oleh ibu hamil 

primigravida trimester III menjadi lebih ringan (L. Latifah, 2017).  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Semua ibu hamil memperoleh dukungan dari suami dan keluarga 

masing-masing dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa usia 

terbanyak berada di kisaran usia 27-33 tahun sebanyak 13 responden (37,1%), 

namun tidak ada perbedaan jumlah yang besar pada kisaran usia 27-33 dan 

kisaran usia 20-26 selain itu ,usia keluarga responden terbanyak di kisaran usia 

29-37 tahun yaitu 16(45,7). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hasil yang signifikan 

antara kecemasan ibu hamil dengan dukungan keluarga yaitu P Value 

0,049<0,05 artinya ada hubungan antara kecemasan ibu hamil dengan 

dukungan keluarga dengan arah hubungan yang positif yaitu semakin baik 

dukungan keluarga maka kecemasan akan menurun. 

B. Saran 

1. Bagi institus bpmi, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan 

evaluasi sehingga institusi dapat mengadakan atau meningkatkan program 

kesehatan khususnya tentang kecemasan ibu hamil serta lebih mendorong 

ibu hamil dalam menghadapi masalah dan halangan dalam proses 

kehamilan sehingga bisa membantu untuk mengurangi beban stres yang 

dirasakan oleh ibu hamil. 

2. Bagi ibu hamil diharapkan dapat menjaga kesehatan fisik serta mental, dan 

dapat meningkatkan pandangan atau keyakinan ke arah yang lebih positif. 



 

 
 

Jika terdapat masalah dapat berdiskusi atau bercerita kepada orang lain 

(teman, keluarga, dll), serta dapat belajar dari pengalaman yang sudah 

terjadi dimasa lalu. Sehingga dapat mengu rangi kecemasan yang 

dirasakan agar tidak terjadi kecemasan berat yang dapat membuat fikiran 

menjadi tidak normal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat melakukan penelitian 

menganai kecemasan ibu hamil yang jauh lebih baik dan lebih luas 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
No Pernyataan Selalu Sering Kadang

kadang 
Jarang Tidak 

pernah 

1. Saya merasa badan saya seperti hancur 

berkeping-kepingg 

     

2. Saya merasa mudah marah/tersinggung, atau 

panik dari biasanya karena waktu 

melahirkan yang semakin dekat 

     

3. Saya merasa sesuatu yang buruk akan terjadi 

pada diri saya ataupun pada bayi 

saya saat melahirkan nanti 

     

4. Kedua tangan dan kedua kaki saya terasa 

gemetar akhir-akhir ini 

     

5. Saya merasa  terganggudengansakit 

kepala/nyeri leher, nyeri otot karena 

mendekati persalinan 

     

6. Badan saya terasa lemah dan cepat lelah 

akhir-akhir ini 

     

7.    Saya tidak dapat istirahat dengan tenang 

karena memikirkan proses persalinan 

nanti 

     

 8. Saya merasa jantung saya berdebar 

sangatcepat karena waktu melahirkan sudah 

dekat 

     

9. Saya merasa pusing yang diikuti dengan 

pandangan menjadi gelap 

     

10. Saya merasa pusing dengan alasan yang 

tidak jelas akhir-akhir ini 

     



 

 
 

 

 

 

 
 
  

11. Saya mudah sesaknafas karena 

memikirkan waktu melahirkan nanti 

     

12 Saya merasa kaku atau mati rasa karena 

waktu melahirkan yang semakin dekat 

     

15 Saya merasa sakit perut atau mengalami 

gangguan pencernaan mendekati saat-saat 

melahirkan 

     

16 Saya merasa tangan saya dingin dan 

sering basah oleh keringat karena 

memikirkan saat-saat melahirkan 

     

17 Wajah saya terasa panas dan kemerahan 

karena waktu melahirkan semakin dekat 

     

18 Saya sulit tidur pada malam hari karena 

memikirkan waktu melahirkan nanti 

(berkaitan dengan keselamatan diri saya 

atau bayi saya) 

     

19 Saya mengalami mimpi buruk berkaitan 

dengan proses melahirkan yang akan saya 

hadapi 

     

20 Saya buang air kecil lebih dari biasanya 

menjelang melahirkan 

     



 

 
 

Dukungan keluarga 

 

 

 

 

 

 
  No 

                        
Pernyataan 

 
Sering 

 
Jarang 

Kadang 

-kadang 

Tidak 

pernah 

1. Keluarga memberikan dukungan ketika saya 
menghadapi masalah. 

    

2. Saya menganggap keberadaan saya tidak 
dibutuhkan di dalam keluarga. 

    

3. Keluarga menemani saya saat sedang 
menghadapiperistiwa penting dalam hidup. 

    

4. Anggota keluarga saya mendahulukan 
kepentingan pribadi disbanding kepentingan 
bersama 

    

5. Saya merasa bosan tinggal di rumah     

6. Setiap anggota keluarga diberikan tanggung 
jawab untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. 

    

7. Di Keluarga saya pengambilan keputusan 
dilakukan oleh ayah atau ibu, atau suami. 

    

8. Keluarga saya memberi kebebasan 
setiap anggota keluarga untuk menentukan 
pilihan dalam hidupnya. 

    

9. Saya tidak diberikan pujian ketika melakukan 
sesuatu dengan benar dan baik. 

    

10. Saya merasa berada dalam keluarga 
yang sering bertengkar. 

    

11. Peraturan dalam rumah dibuat oleh kepala 
keluarga dan harus ditaati. 

    

12. Saya merasa kami sekeluarga saling 
menyayangi. 

    



 

 
 

IDENTITAS RESPONDEN IBU HAMIL 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Perempuan 35 100,0 100,0 100,0 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 20-26 Tahun 10 28,6 28,6 28,6 

27-33 Tahun 12 34,3 34,3 62,9 

34-41 Tahun 13 37,1 37,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid SD 4 11,4 11,4 11,4 

SMP 4 11,4 11,4 22,9 

SMA 17 48,6 48,6 71,4 

S1 9 25,7 25,7 97,1 

S2 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

IDENTITAS RESPONDEN KELUARGA 

Jenis Kelamin Keluarga 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Laki-Laki 35 100,0 100,0 100,0 

 

Usia Keluarga 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 20-28 Tahun 13 37,1 37,1 37,1 

29-37 Tahun 16 45,7 45,7 82,9 

38-46 Tahun 6 17,1 17,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Pendidikan Terakhir Keluarga 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid SD 6 17,1 17,1 17,1 

SMP 4 11,4 11,4 28,6 

SMA 15 42,9 42,9 71,4 

S1 10 28,6 28,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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ANALISIS UNIVARIAT VARIABEL 

1. KECEMASAN IBU HAMIL 

Kecemasan Ibu Hamil 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak Cemas 1 2,8 2,9 2,9 

Kecemasan Ringan 16 44,4 45,7 48,6 

Kecemasan Sedang 18 50,0 51,4 100,0 

Total 35 97,2 100,0  

Missing System 1 2,8   

Total 36 100,0   
 

2. DUKUNGAN KELUARGA 

Dukungan Keluarga 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Dukungan Cukup 5 13,9 14,3 14,3 

Dukungan Baik 19 52,8 54,3 68,6 

Dukungan Sangat Baik 11 30,6 31,4 100,0 

Total 35 97,2 100,0  

Missing System 1 2,8   

Total 36 100,0   
 

 
 

 
 

 

ANALISIS BIVARIAT VARIABEL 

Tests of Normality 

 

Dukungan Keluarga 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kecemasan Ibu Hamil Dukungan Cukup ,473 5 ,001 ,552 5 ,000 

Dukungan Baik ,388 19 ,000 ,685 19 ,000 

Dukungan Sangat Baik ,353 11 ,000 ,649 11 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Correlations 

 
Kecemasan Ibu 

Hamil 
Dukungan 
Keluarga 

Spearman's rho Kecemasan Ibu Hamil Correlation Coefficient 1,000 ,284
*
 

Sig. (1-tailed) . ,049 

N 35 35 

Dukungan Keluarga Correlation Coefficient ,284
*
 1,000 

Sig. (1-tailed) ,049 . 

N 35 35 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

P-value 0,049 < 0,05 artinya ada hubungan antara kecemasan ibu hamil dengan dukungan keluarga dengan arah 

hubungan positif. 

 

 


