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ABSTRAK 

Nama : Indah Lestari  

Nim    : 70300117032 

Judul  : Hubungan Pemberdayaan Lansia terhadap Kesejahteraan Psikologis Lansia 

 

Pendahuluan: Lansia merupakan kelompok usia yang rentan akan perubahan kondisi dan 

situasi yang disebabkan adanya perubahan kondisi fisik, sosial, dan psikologis. Indonesia 

termasuk negara yang akan memasuki era penduduk menua (ageing population) 

dikarenakan meningkatnya penduduk lansia sehingga dibutuhkan perhatian dalam 

mengantisipasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lansia yaitu dengan 

memberdayakan lansia, yang dilaksanakan melalui kegiatan Day Care, Kegiatan Kreasi 

Seni dan Peer Group (Teman Sebaya), Pemberian Terapi Musik, serta Pembinaan 

Keagamaan/Bimbingan Mental-Spiritual. Adanya kegiatan ini dapat membuat lansia lebih 

produktif serta menjadikan kualitas hidup lansia lebih baik. Tujuan: Untuk Menganalisis 

Hubungan Pemberdayaan Lansia Terhadap Kesejahteraan Psikologis Lansia. Metode: 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Literatur Review dengan menggunakan 

penelusuran database Google Scholar, PubMed, Portal Garuda, dan Science Direct dengan 

pertanyaan penelitian terstruktur menggunakan metode strategi PICO dengan 

menggunakan standar penilaian artikel Guideline Review dari Joanna Brigss Institute. 

Hasil: Ditemukan sebanyak 3871 artikel dari pencarian setelah dilakukan proses 

Identification, Screening, dan Eligibility, maka diperoleh 8 artikel yang memenuhi Kriteria 

Inklusi dan Eksklusi serta sesuai dengan tujuan penelitian. Pembahasan: Kegiatan yang di 

lalukan melalaui Day Care, Kegiatan Kreasi Seni, Peer Group, pemberian Terapi Musik 

serta Pembinaan Keagamaan/Bimbingan Mental-Spiritual dapat meningkatkan 

kesejahteraan psikologis lansia, karena adanya kegiatan ini lansia dapat lebih produktif lagi 

serta menjadikan kualitas hidupnya lebih baik. Kesimpulan: Bahwa ada hubungan antara 

program pemberdayaan lansia yang dilakukan melalui kegiatan kelompok teman sebaya 

(Peer Group), Day Care, Kreasi Seni, Terapi Music, serta Pembinaan 

Keagamaan/Bimbingan Mental Spiritual terhadap peningkatan psikologis lansia. 

 

Keywords : Day Care , Peer Group , Kesejahteraan Psikologis Lansia  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lansia merupakan kelompok usia yang rentan akan perubahan kondisi dan situasi 

yang disebabkan adanya perubahan kondisi fisik, sosial, dan psikologis (Sukardi & 

Komalasari, 2020). Beberapa masalah yang dapat terjadi dalam kehidupan lansia 

dikarenakan lansia tidak mampu menerima perubahan pada dirinya, dapat 

mengakibatkan lansia merasa kesepian, stress dan depresi (Oktaviana, 2019).  

World Population Ageing (2019) menyatakan bahwa peningkatan populasi lansia 

merupakan fenomena global. Hampir setiap negara di dunia mengalami pertumbuhan 

dalam ukuran dan proporsi lansia. Jumlah lansia atau orang yang berusia 65 tahun ke 

atas di dunia adalah mencapai 703 juta dan diperkirakan jumlah tersebut akan 

bertambah dua kali lipat menjadi 1,5 miliar pada tahun 2050. 

Indonesia termasuk negara yang akan memasuki era penduduk menua (ageing 

population) dikarenakan meningkatnya penduduk lansia dimana Pada tahun 2020 

diperkirakan telah mencapai 10,6%. Dan di prediksi persentase penduduk lansia akan 

terus meningkat menjadi 16,5% pada tahun 2035 dan perkirakan  tahun 2045 

penduduk lansia mencapai 57 juta orang dan itu artinya penduduk lansia 

berkontribusi sekitar 3% di dunia (BPS, SUPAS 2015). Data Badan Pusat Statistik 

penduduk lansia dengan umur 60-75 tahun keatas di Provinsi Sulawesi Selatan pada 

tahun 2020 sebanyak 849.960 jiwa.   

Dengan semakin meningkatnya jumlah lansia, maka tidak menutup kemungkinan 

timbul permasalahan-permasalahan lainnya yang menyertai perkembangan penduduk 

lansia sehingga dibutuhkan perhatian dari semua pihak dalam mengantisipasi 

berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lansia. Sehingga dibuatlah kebijakan
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pembangunan, salah satunya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan 

lansia. Kegiatan pemberdayaan lansia dilakukan dengan tetap memperhatikan 

keterampilan, pengetahuan, fungsi, serta kondisi fisik dan mental pada lansia 

(Kemenkes.RI, 2014).  

Pemberdayaan lansia memang sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan lansia 

merupakan salah satu kelompok lemah yang harus diberdayakan dengan berbagai 

potensi yang dimiliki. Dalam hal ini pemberdayaan lansia dapat dilakukan melalui 

lingkungan keluarga secara langsung, maupun melalui lingkup masyarakat (Yulianti 

et al., 2020). Usaha pemerintah dalam menghasilkan penduduk lansia yang produktif 

atau menjadikan kualitas hidup lansia lebih baik dapat dilaksanakan melalui kegitan 

seperti Day Care, Kegiatan Kreasi Seni dan Pemberdayaan Teman Sebaya (Peer 

Group), pemberian Terapi Music, serta Pembinaan Keagamaan / bimbingan mental-

spiritual. Inilah program yang dapat membantu para lansia untuk memberdayakan diri 

mereka sesuai dengan kemampuan serta keterampilan yang mereka miliki (Yulianti, 

2020). 

Pada saat ini banyak terjadi perubahan dalam diri lansia terutama perubahan fisik 

yang berdampak terhadap kondisi psikologis lansia, misalnya dengan semakin 

bertambahnya usia masyarakat seringkali memandang negatif terhadap para lansia. 

Masyarakat menganggap bahwa lansia merupakan orang-orang yang kurang 

produktif, mudah lupa dan daya ingat menurun fungsi pendengaran dan penglihatan 

sudah mulai berkurang (Pasmawati, 2017). Dari kondisi inilah seringkali dijadikan 

indikator penilaian penampilan terhadap lansia yang mengatakan bahwa diusianya 

sekarang lansia sudah tidak produktif lagi dibandingkan dengan usia muda yang 

masih berada dalam kondisi fisik serta Kesehatan yang masih baik. Sehingga lansia 
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lebih mudah tersinggung atau lebih sensitif  itulah yang akan mengakibatkan 

gangguan psikis pada lansia (Komalasari & Yulia, 2019). 

Ketika lansia mengalami gangguan psikologis maka tubuh akan merespon dengan 

mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin. Hormon ini akan meningkat saat 

seseorang mengalami gangguan psikologis. Tingginya hormon kortisol dan adrenalin 

akan menekan efektivitas sistem kekebalan tubuh. Penindasan sistem kekebalan 

membuat tubuh rentan terhadap penyakit dan infeksi (Bhat et al., 2020). Lansia perlu 

menyesuaikan kebutuhan fisik dengan kondisi psikologis maupun sosial agar tetap 

mampu menjadi lansia yang produktif. Lansia perlu mengatur cara hidupnya dengan 

baik dan memperiksakan kondisi kesehatan fisik maupun psikologis (Setyaningrum 

R, H et al., 2019). Kesejahteraan psikologis lansia ialah dimana keadaan lansia 

mampu menerima keadaannya, mampu membentuk hubungan yang baik dengan 

orang lain, mampu mengontrol lingkungan sekitar dan memiliki arti dalam hidup 

(Astutik, 2019). 

Dari beberapa penelitian yang menyajikan mengenai Program Pemberdayaan 

Lansia terhadap kesejahteraan lansia di dapatkan banyaknya lansia yang mengeluh 

mengenai keadaan hidupnya yang tidak sejahtera, kurang bahagia karena masih ada 

yang bekerja, kurang menikmati hidupnya, kebutuhan yang tidak tercukupi, sulit 

melakukan aktifitas sehari-hari, cenderung menutup diri, sulit berbaur dengan lansia 

lain, menyendiri di kamar dan kurang mendapatkan perhatian dari keluarga sehingga 

banyak lansia mengalami masalah psikologis. Oleh karena itu para lansia perlu 

memperoleh program pemberdayaan untuk mengisi kegiatan positif agar dapat 

mencapai peningkatkan kualitas hidup serta terwujudkan lansia yang produktif. 
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Melihat bahwa yang akan dijadikan subjek penelitian berdasarkan paparan di atas 

adalah lansia yang merupakan kelompok rentan ditambah kondisi pandemic Covid-19 

yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian lapangan/secara langsung, 

maka penting dan menjadi hal urgent bagi peneliti untuk dilakukan penelitian dengan 

pendekatan Studi Literatur mengenai disiplin ilmu Keperawatan Gerontik dengan 

judul “Hubungan Pemberdayaan Lansia Terhadap Kesejahteraan Psikologis Lansia”  

B. Rumusan Masalah  

Dengan semakin bertambahnya jumlah lansia maka tidak menutup kemungkinan 

timbul permasalahan-permasalahan lainnya yang mengikuti perkembangan penduduk 

lansia salah satunya masalah psikologis pada lansia, sehingga para lansia perlu 

memperoleh pemberdayaan untuk mengisi kegiatan positif agar dapat mencapai 

peningkatkan kualitas hidup serta terwujudkan lansia yang produktif, dan dapat 

mencapai kesejahtaraan psikologis dalam hidupnya. Sehingga dari masalah tersebut 

peneliti ingin meneliti “Bagaimana Hubungan Pemberdayaan Lansia Terhadap 

Kesejahteraan Psikologis Lansia?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Hubungan Pemberdayaan 

Lansia Terhadap Kesejahteraan Psikologis Lansia. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Institusi 

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan institusi 

dan mahasiswa keperawatan sebagi sumber ilmu dan informasi terkait Hubungan 

Pemberdayaan Lansia Terhadap Kesejahteraan Psikologis Lansia. 

2. Bagi peneliti sebelumnya 
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Melalui penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan peneliti dan 

dapat dijadikan referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti 

dengan judul yang sama. 

3. Bagi Lansia 

Memberi informasi mengenai keadaan yang dialami dalam diri lansia tentang 

masalah psikologis yang dirasakan.  

4. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat terkhusus pada 

pembinaan lansia agar lansia menjadi lebih produktif dan mandiri sehingga dapat 

mencapai kesejahteraan psikologis dalam hidupya. 
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 1. Kajian Pustaka 

NO 

 

Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan dengan Riset 

1. Nur Anna 

Rakhmadani 

(2018) 

Analisis Tingkat 

Kebahagiaan Pada 

Lansia Penerima 

Manfaat Dan Bukan 

Penerima Manfaat 

Program Day Care 

Service 

Penelitian ini menggunakan 

desain Deskriptif dengan 

menggunakan sampel 

sebanyak 88 orang dengan 

menggunakan purposive 

sampling di bagi menjadi dua 

kelompok yaitu 44 orang 

lansia. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan 

menggunakan lembar 

kuesioner kebahagiaan oxford 

dan analisis yang digunakaan 

yaitu Uji Mann Whitney 

(alpha 0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian, didapatkan 

ada perbedaan tingkat 

kebahagiaan pada lansia 

penerima manfaat dan bukan 

penerima maanfaat program 

day care service dengan nilai  

(p= 0,000). Lansia yang 

menerima manfaat program 

day care dan tidak menerima 

manfaat program day care 

memiliki tingkat kebahagiaan 

tinggi terdapat sebanyak 30 

orang (84,1%) dibandingkan 

dengan lansia yang tidak 

menerima manfaat program 

day care dengan jumlah 26 

orang (59,1%).  

Penelitian ini menggunakan desain 

pendekatan studi literature. 

pencarian literature menggunakan 

database google scholar, portal 

garuda, dan pubmed, science direct. 

Semua data tersebut diseleksi 

kerelavanannya berdasarkan pada 

instrumen penilaian Guideline 

review dari Joanna Briggs Institut 

sehingga tidak dilakukan penelitian 

secara langsung.  

 

2. 
Wendy Kristanto 

Putra, Suroso, Tatik 

Meiyuntariningsih 

(2019) 

Efektifitas Pelatihan 

Berpikir Positif Dalam 

Meningkatkan 

Psychological Well-

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan eksperimen 

dengan desain One Group pre 

test-post test yaitu penelitian 

Berdasarkan Hasil penelitian 

menggunakan uji beda 

Willcoxon Psychological 

well-being, terdapat perbedaan 

Penelitian ini menggunakan desain 

pendekatan studi literatur. 

pencarian literature menggunakan 

database google scholar, portal 
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Being Dan Harga Diri 

Pada Lansia Yang 

Memiliki Penyakit 

Kronis 

 

yang menguji hubungan sebab 

akibat dengan melibatkan satu 

kelompok subyek yaitu 

kelompok lansia yang 

memiliki penyakit kronis 

dengan kriterianya. 

antara sebelum dan sesudah 

diberikan pelatihan berpikir 

positif. Hasil tes yang berbeda 

menggunakan Willcoxon 

terdapat ada perbedaan antara 

sebelum dan sesudah 

diberikan pelatihan berpikir 

positif. Hipotesis diuji dengan 

uji korelasi Kendall's Tau 

antara kesejahteraan 

psikologis dan harga diri 

terdapat ada hubungan antara 

kesejahteraan psikologis dan 

harga diri. 

garuda, dan pubmed, science direct. 

Semua data tersebut diseleksi 

kerelavanannya berdasarkan pada 

instrumen penilaian Guideline 

review dari Joanna Briggs Institut 

sehingga tidak dilakukan penelitian 

secara langsung.  

 

3. 
Fatma Nuraisyah, 

Desi Nurfita, 

Machfudz Eko 

Ariyanto (2017) 

Efektifitas 

Pemberdayaan Lansia 

Untuk Peningkatkan 

Taraf Hidup Lansia 

Metode yang digunakan 

adalah rancangan penelitian 

cross sectional dengan 

memberikan intervensi berupa 

penyampaian materi terkait 

lansia dan praktek 

Berdasarkan hasil nilai rata-

rata pre-test diketahui bahwa 

sebelum diberikan materi dan 

praktek, lebih dari setengah 

dari total responden memiliki 

pengetahuan yang kurang 

(11,36%). Hasil post test 

menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan jika dibandingkan 

dengan hasil pre test. Rata-rata 

nilai post test nya adalah 

12,31%. adanya peningkatan 

nilai pre test dan post test 

terhadap tingkat pengetahuan 

kesehatan pada lansia. 

Penelitian ini menggunakan desain 

pendekatan studi literatur. 

pencarian literature dengan 

menggunakam database google 

scholar, portal garuda, dan pubmed, 

science direct. Semua data tersebut 

diseleksi kerelavanannya 

berdasarkan pada instrumen 

penilaian Guideline review dari 

Joanna Briggs Institut sehingga 

tidak dilakukan penelitian secara 

langsung.  

4. Wuri Komalasari , 

Aida Yulia (2020) 

Hubungan Faktor 

Fisik, Psikologis 

Dengan Kualitas Hidup 

Lansia Di Air Camar 

Puskesmas Andalas 

Padang Tahun 2019 

Jenis penelitian ini adalah 

analitik dengan pendekatan 

cross sectional study yaitu 

antara variabel independen 

dan dependen dilakukan 

dalam waktu yang bersamaan. 

Hasil yang didapatkan antara 

lain adanya hubungan antara 

factor fisik dengan kualitas 

hidup dengan (p=0,004 < 

0,005) dan tidak adanya 

hubungan antara factor 

Penelitian ini menggunakan desain 

dengan pendekatan studi literatur. 

pencarian literature dengan 

menggunakam database google 

scholar, portal garuda, dan pubmed, 

science direct. Semua data tersebut 
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Populasi pada penelitian ini 

adalah seluruh lansia yang 

terdapat di Air Camar 

berjumlah 619 lansia. Teknik 

pengambilan sampel 

menggunakan random 

sampling dengan jumlah 

sampel sebanyak 86 lansia. 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Air Camar Puskesmas 

Andalas Kota Padang. 

psikologis dengan kualitas 

hidup (p=0,305 > 0,005). 

diseleksi kerelavanannya 

berdasarkan pada instrumen 

penilaian Guideline review dari 

Joanna Briggs Institut sehingga 

tidak dilakukan penelitian secara 

langsung.  

5. 
Yulianti, H. 

Jamaluddin Hos, 

dan Hj. Ratna 

Supiyah, (2020) 

Model Pemberdayaan 

Melalui Program Day 

Care Dalam 

Meningkatkan 

Kesejahteraan Sosial 

Lansia (Studi Kasus Di 

Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula 

Kendari) 

Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. 

Penentuan informan dalam 

penelitian ini dengan cara 

purposive sampling dan 

informan dalam penelitian ini 

yaitu pekerja sosial 3 orang, 

penyuluh sosial 2 orang, ketua 

program Day Care dan Home 

Care 1 orang, keluarga lansia 

3 orang dan lanjut usia 5 

orang. Sumber data yang 

digunakan yaitu data primer 

dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan 

teknik reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi. 

Berdasarkan hasil penelitian 

ditemukan bahwa model 

pemberdayaan lansia melalui 

program Day Care yang ada di 

Panti Sosial Tresna Werdha 

dilakukan melalui pelayanan 

dalam bentuk bimbingan 

seperti bimbingan sosial, fisik, 

mental spiritual, dan 

keterampilan.  

Penelitian ini menggunakan desain 

dengan pendekatan studi literatur. 

pencarian literature dengan 

menggunakam database google 

scholar, portal garuda, dan pubmed, 

sciene direct. Semua data tersebut 

diseleksi kerelavanannya 

berdasarkan pada instrumen 

penilaian Guideline review dari 

Joanna Briggs Institut sehingga 

tidak dilakukan penelitian secara 

langsung.  

6.  Andi Surisma AL, 

Hasanuddin, 

Pengaruh Program Day 

Care Terhadap 

Jenis penelitian yang 

digunakan ialah nonprobbility 

dengan tekhnik total sampling. 

Berdasarka hasil penelitian 

terhadap  Pengaruh Program 

Day Care Terhadap 

Penelitian ini menggunakan desain 

dengan pendekatan studi literatur. 

pencarian literature dengan 
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Adriani Kadir 

(2020) 

 

Psikososial Pada 

Lansia Di Panti Tresna 

Werda Gau Mabaji 

(Pstw) Kabupaten 

Gowa 

 

Metode sampling yang 

digunakan adalah dengan 

tehnik purposive sampling 

didapatkan sampel 50 

responden sesuai dengan 

kriteria inklusi. Pengumpulan 

data dilakukan dengan 

menggunakan lembar 

observasi. 

Psikososial Pasa Lansia Di 

PSTW Gau Mabaji Kab. 

Gowa menunjukkan dari 50 

responden yang telah 

melakukan program yaitu 

sebanyak 50 responden (100 

%). Reponden berusia 60-74 

berjumlah 39 orang (78,0%) 

responden yang berusia 75-90 

berjumlah 11 orang (22,0%). 

Dari resonden berjenis 

kelamin perempuan berjumlah 

37 orang (74,0% ) responden 

berjenis kelamin laki-laki 

berjumlah 13 orang (26,0%). 

Responden psikososial 

sebelum program day care 

memiliki psikososial tidak 

baik berjumlah 39 orang 

(78,0%) responden yang 

memiliki psikososial baik 

berjumlah 11 orang (22,0%). 

Responden psikososial 

sesudah day care responden 

yang memiliki psikososial 

baik berjumlah 23 orang 

(46,0%) responden yang 

memiliki psikososial tidak 

baik 27 orang (54,0%). 

menggunakam database google 

scholar, portal garuda, dan pubmed, 

science direct. Semua data tersebut 

diseleksi kerelavanannya 

berdasarkan pada instrumen 

penilaian Guideline review dari 

Joanna Briggs Institut sehingga 

tidak dilakukan penelitian secara 

langsung.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Umum Tentang Lansia 

1. Definisi Lansia  

Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai 

dengan adanya penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan 

lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk 

mempertahaankan keseimbangan terhadap kondisi stress fisiologis (Efendi & 

Makhfudli, 2009). Lansia adalah seseorang yang telah berusia >60 tahun dan tidak 

berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari 

(Ratnawati, 2017). 

Lansia merupakan suatu keadaan yang terjadi didalam kehidupan manusia yang 

merupakan proses sepanjang hidup tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, 

tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan proses alamiah yang berarti seseorang 

telah melalui tiga tahap kehidupannya yaitu anak, dewasa dan tua (Aprianti et al., 

2020). Sebagaimana di jelaskan dalam Q.S Al-hajj ayat 5: 

ٖ  ريَ ب فِ  ك نت م   إِن  ٱلنَّاس   أيَ ُّهَا  ثِ  مِ نَ   بَ ع  نََٰك م فإَِنَّّ  ٱل  ٖ  ت  رَاب مِ ن  خَلَق  فَة  مِن  ث َّ   ٖ  نُّط  ٖ  عَلَقَة  مِن   ث َّ    

غَة  مِن  ث َّ  ٖ  مُّض  لََّقَة  ٖ  مُُّّ   ِ لََّقَة وَغَي  ٖ  مُّ    َ   ل نِ  بَيِ 
َر حَامِ  فِ  وَن قِرُّ  لَك م   ٖ  أَجَل إِلََٰٓ  نَشَآء   مَا  ٱلۡ  ىٖ  مُّسَم     ث َّ  

رجِ ك م  
ل نُ   اٖ  طِف  ل غ وٓا   ث َّ     لتَِ ب  

ذَلِ  إِلََٰٓ  ي  رَدُّ  مَّن وَمِنك م ي  تَ وَفََّّٰ  مَّن وَمِنك م أَش دَّك م   ع م رِ  أَر 
لَ  ٱل  لَمَ  لِكَي   يَ ع 

دِ  مِن   م  بَ ع  ٖ  عِل  شَي    ا  ٖ  ٔ   ضَ  وَتَ رَى  َر  ٖ  هَامِدَة  ٱلۡ  نَا  فإَِذَآ   هَا أنَزَل  مَآءَ  عَلَي   تَ زَّت   ٱل  بَ تَت   وَربََت   ٱه   مِن  وَأنَ  

ٖ  بََيِج زَو جِ   ك ل ِ   
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Terjemahan: 

“Dan kami tetapkan dalam Rahim menurut kehendak kami sampai waktu 

yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, 

kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai usia dewasa, dan 

diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu 

yangdikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak 

mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya.” 

Ayat ini menjelaskan tentang fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia, 

mulai dari lahir hingga lansia. Semakin bertambahnya usia maka semakin 

menurun pula daya ingat sampai suatu masa yang dikenal sebagai pikun.  

2. Proses Menua 

Tahap usia lanjut merupakan tahap dimana terjadi penurunan fungsi tubuh. 

Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk 

penurunan fungsi jaringan dan sel, yang mengalami penurunan kapasitas 

fungsional. Pada manusia, penuaan dihubungkan dengan perubahan degeneratif 

pada kulit, tulang, jantung, paru-paru, pembuluh darah, saraf dan jaringan tubuh 

lainnya. Kemampuan regenerative pada lansia terbatas, mereka lebih rentan 

terhadap berbagai penyakit (Kholifah, 2016). 

Proses penuaan dipandang sebagai sebuah proses total dan sudah dimulai saat 

masa konsepsi. Meskipun penuaan merupakan sebuah proses berkelanjutan, belum 

tentu seseorang meninggal hanya karena usia tua sebab individu memiliki 

perbedaan yang unik terhadap genetik, sosial, psikologis. sepanjang kehidupannya, 

seseorang mengalami pengalaman trauma, baik fisik maupun emosional, yang bisa 

melemahkan kemampuan seseorang untuk memperbaiki atau mempertahankan 

dirinya (Muhith & Siyoto, 2016). Pembentukan penerimaan diri yang dilakukan 

oleh lansia terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi penerimaan diri 

dari setiap lansia, dimana pada masing-masing lansia tidaklah sama, tergantung 
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pada setiap lansia tersebut. Faktor paling besar dalam mempengaruhi penerimaan 

diri lansia adalah lingkungan sekitar, dimana lingkungan sekitar memberikan 

bayangan lansia terhadap dirinya sendiri. Penerimaan diri juga erat kaitannya 

dengan kesejahteraan pada setiap lansia karena adanya kesempatan lansia untuk 

mengenali kemampuan dan ketidakmampuannya, sehingga semakin lansia 

menerima dirinya maka akan semakin sejahtera hidupnya. Lansia yang dapat 

memahami dirinya tidak akan hanya bergantung pada pemikirannya, tetapi juga 

pada penemuan diri sendiri, maksudnya semakin lansia dapat memahami dirinya, 

maka semakin ia dapat menerima dirinya. 

3. Klasifikasi Lansia  

Umur penduduk lansia adalah penduduk yang mempunyai usia >60 tahun. 

Pengelompokkan lanjut usia menurut WHO dalam (Karohmah, 2018) :  

a. Usia pertengahan/middle old (usia 45-59 tahun);   

b. Lansia /elderly (usia 60-74);  

c. Lansia tua /Old (usia 75-90);  

d. Usia sangat tua/Very old (usia 90 tahun keatas).  

Departemen Kesehatan membuat pengelompokkan lanjut usia seperti:  

a. Kelompok pertengahan umur: yaitu persiapan lansia yang memperlihatkan 

keperkasaan fisik dan kematangan jiwa (45-54 tahun).  

b. Kelompok lansia dini : yaitu kelompok yang mulai memasuki lansia (55-64 tahun)  

c. Kelompok lansia : yaitu kelompok yang mulai memasuki usia (65 tahun ke atas)  

(Notoatmodjo, 2007) dalam (Karohmah, 2018). 

4. Perubahan Lansia 
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Perubahan Lansia Menurut (Potter & Perry, 2009) proses menua 

mengakibatkan terjadinya banyak perubahan lansia yang meliputi:   

a. Perubahan fisiologis yaitu pemahaman Kesehatan pada lansia yang umumnya 

bergantung pada persepsi pribadi atas kemampuan fungsi tubuhnya. Perubahan 

fisiologis pada lansia beberapa diantaranya, penurunan pendengaran, penipisan 

rambut, kulit kering, penurunan curah jantung dan sebagainya. 

b. Perubahan Fungsional tubuh pada lansia meliputi penurunan fungsi yang terjadi 

pada lansia biasanya berhubungan dengan banyak dan tingkat keparahannya yang 

akan mempengaruhi kemampuan fungsional dan kesejahteraan seorang lansia.  

c. Perubahan Kognitif yaitu Perubahan struktur dan fisiologis otak yang dihubungkan 

dengan gangguan kognitif terjadi pada lansia yang mengalami gangguan kognitif 

maupun tidak mengalami gangguan kognitif. Gejala gangguan kognitif seperti 

kehilangan keterampilan berbahasa dan berhitung, disorientasi, serta penilaian 

yang buruk.  

d. Perubahan psikososial adalah proses penuaan yang akan melibatkan proses transisi 

kehidupan dan kehilangan. Semakin Panjang usia seseorang, maka semakin 

banyak pula transisi dan kehilangan yang harus dihadapi. Transisi hidup, yang 

kebanyakan disusun oleh pengalaman kehilangan, meliputi masa tua pensiun dan 

perubahan keadaan finansial, perubahan Kesehatan, serta perubahan peran dan 

hubungan (Ratnawati, 2017). 

5. Tipe-Tipe Lansia  

Tipe-tipe lansia dapat dikelompokkan yang berkaitan dengan kondisi fisik, 

mental, social, lingkungan dan ekonominya serta karakter lansia dan pengalaman 

hidup lansia, yaitu (Dewi, 2014): 
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a. Tipe Optimis 

Lansia tipe ini cenderung mempunyai sifat riang dan santai, yaitu lansia memiliki 

penyesuaian diri yang cukup baik, dan merasa bebas dari tanggung jawab sehingga 

kebutuhan fisiknya terpenuhi. 

b. Tipe Konstruktif 

Lansia tipe ini cenderung mempunyai tingkat kualitas hidup yang baik dan lebih  

menikmati hidup, memiliki rasa toleransi yang baik, dan juga sadar diri. 

c. Tipe Ketergantungan  

Lansia tipe ini yaitu lebih banyak diam dalam kehidupannya, tidak berambisi, 

tidak memiliki inisiatif sendiri tetapi masih dapat diterima didalam masyarakat.  

d. Tipe Defensif 

Lansia tipe ini yaitu biasanya cenderung suka menolak bantuan dari orang lain, 

memiliki tingkat sifat emosi yang buruk dan tidak terkontrol, teguh pada 

pendiriannya dan senang dengan masa pensiunannya. 

e. Tipe Pemarah/Frustasi 

Lansia tipe ini yaitu memiliki sifat mudah marah, selalu tidak sabar, cenderung 

mudah merasa tersinggung, selalu menganggap orang lain salah, penyesuaian yang 

kurang baik, sering mengeluh mengenai kepahitan hidup yang dialami. 

f. Tipe Bermusuhan 

Lansia tipe ini yaitu selalu menganggap bahwa penyebab kegagalan yang 

dialaminya semua bersumber dari orang lain, serta sering merasa curiga, 

mengeluh, dan bertindak agresif sesukanya.  

g. Tipe putus asa, membenci dan menyalahkan diri sendiri 
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Lansia tipe ini yaitu lebih memiliki sifat menyalahkan dirinya sendiri, tidak 

berambisi, sulit menyesuaikan diri, tidak hanya mengalami kemarahan, tetapi juga 

depresi, menganggap usia yang lanjut sebagai hal atau masa yang tidak menarik 

dan berguna. 

6. Masalah Lanjut Usia  

Masalah Lansia Departemen Sosial Republik Indonesia (Indarwati & Tri, 2014) 

menyatakan bahwa masalah yang sering dihadapi oleh kelompok lansia antara lain 

meliputi:  

a. Ketiadaan keluarga, kerabat dan masyarakat lingkungan yang dapat memberikan 

bantuan tempat tinggal dan penghidupan yang layak;  

b. kesulitan hubungan antara usia lanjut dengan keluarga di tempat selama ia tinggal;  

c. Ketiadaan kemampuan keuangan/ekonomi dari keluarga untuk menjamin 

penghidupan secara layak;  

d. Kebutuhan-kebutuhan kehidupannya tidak dapat terpenuhi; 

e. Perbedaan nilai-nilai yang dianut antara para lanjut usia dengan generasi muda 

yang mengakibatkan timbulnya keresahan pada lanjut usia dan;  

f. Kurangnya kesempatan keluarga dalam memberikan pelayanan kepada usia lanjut. 

B. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Psikologis Lansia 

1. Pengertian Kesejahteraan Lansia 

Kondisi sejahtera (well-being) merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (social 

welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. 

Kesejahteraan juga berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, tercukupinya 

kebutuhan sandang dan pangan, terjangkaunya biaya kesehatan yang berkualitas 

(Hukom, 2014). Pada umumnya, kesejahteraan merupakan kondisi seseorang yang 
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dapat mengoptimalkan utilitasnya pada batas biaya tertentu dan kondisi 

terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani (Kartini & Kartika, 2020).  

Kesejahteraan Psikologis merupakan perasaan yang dirasakan sendiri atau 

terdiri atas rasa kepuasaan yang dimiliki setiap pengalaman hidupnya baik dalam 

prestasi, dunia kerja, serta tidak adanya kekhawatiran atau distress, serta hidupnya 

merasa bahagia (Siddiqui, 2015). Kesejahteraan Psikologis bukan hanya menunjuk 

pada kesehatan mental yang dimiliki seseorang yang hanya bersifat negative saja, 

tetapi juga merujuk bagaimana seseorang itu mampu mengembangkan 

kemampuan yang dimilikinya secara optimal, sebagaimana seseorang yang 

berfungsi baik secara fisik maupun psikologis setiap orang.  

Menjadi tua bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, lansia yang mengalami 

masalah psikologis akan merasa kesepian dan kekawatiran yang berlebihan serta 

terkadang merasa sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan sehingga di anjurkan untuk 

mengingat Allah SWT agar hati akan menjadi tentram. Seperti yang dijelaskan 

dalam surah Ar-Ra’d ayat 28: 

مَئِنُّ  ءَامَن وا   ٱلَّذِينَ 
رِ  ق  ل وبَ  م وَتَط 

هِ  بِذكِ  رِ  أَلَ  ٱللَّ مَئِنُّ  ٱللَِّ  بِذكِ 
ق ل وب   تَط 

 ٱل 

Terjemaannya:  

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah 
hati menjadi tentram”. 

Ayat ini menjelaskan bahwa dengan menginhgat allah maka hati akan menjadi 

tenang dan jiwa menjadi lebih tentram, serta tidak merasa khawatir maupun 

gelisah. 

2. Dimensi Kesejateraan Psikologis  
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Dimensi psychological well-being terdapat menjadi 6 yaitu sebagai berikut (C 

L Keyes, 2005): 

a. Positive Relation With Other (hubungan positif dengan orang lain)  

Individu yang memiliki hubungan yang positif dengan orang lain adalah individu 

yang memiliki hubungan yang hangat, memuaskan, dan saling percaya satu sama 

lain, mampu memperhatikan kesejahteraan orang disekitarnya, mampu berempati 

dan mengasihi serta terlibat dalam hubungan timbal balik, mampu menjalin relasi 

yang positif dengan orang juga menyatakan adanya kepuasan terhadap kontak 

social dan relasi.  

b. Autonomy (otonomy) 

Individu yang otonomi yaitu individu yang memiliki determinasi diri dan bebas, 

mampu mengatasi tekanan social dengan tetap berpikir dan bertindak sesuai 

dengan keyakinan, mengatur perilaku dari dalam, serta mengevaluasi diri 

berdasarkan standar pribadi. Individu yang sehat melihat dirinya sendiri dalam 

melakukan suatu perilaku berdasarkan nilai pribadi.  

c. Enviromental Mastery (penguasaan lingkungan) 

Penguasaan Lingkungan adalah keadaan yang baik terhadap lingkungan seseorang 

agar dapat terpenuhi dalam mencapai apa yang mereka inginkan.  

d. Purpose In Life (Tujuan Hidup) 

Individu tersebut memiliki tujuan hidup dan perasaan terarah, merasakan makna 

dan tujuan dari kehidupan yang sedang dilaluinya maupun telah dilaluinya serta 

mempunyai tujuan hidup.  

e. Self-acceptance (penerimaan diri)  
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Individu yang menerima segala perubahan dalam dirinya berarti individu tersebut 

memiliki sifat positif terhadap diri sendiri, mengenali dan menerima segala sudut 

pandang pada diri yang baik maupun buruk serta dapat menerima mengenai masa 

lalunya. 

f. Personal growth (pertumbuhan diri) 

Seiring berjalannya waktu Lansia lebih suka menceritakan mengenai pengalaman 

baru yang dialami, dan menyadari kemampuan dalam dirinya serta peningkatan 

dalam diri dan perilakunya, maupun perkembangan dan pertumbuhan dalam 

dirinya. 

3. Kesejahteraan Psikologis Lansia  

Lansia mengalami perubahan seiring berjalannya waktu baik dari segi aspek 

psikososial, biologis, dan kognitif. Timbulnya  beberapa masalah yang terjadi 

dalam diri lansia apabila tidak mampu mengatasi perubahan yang terjadi dalam 

dirinya. Kesejahteraan psikologis dapat tercapai ketika lansia masih mampu 

mengatasi masalah yang ada dalam dirinya, hal ini dikarenakan terjadinya 

perubahan-perubahan dalam diri lansia. (Wini, 2011).  

Kesejahteraan Psikologis lansia adalah kondisi dimana seseorang memasuki 

usia yang sudah tua dalam kehidupannya. Kesejahteraan psikologis yang dimiliki 

oleh lansia dapat terlihat dari enam dimensi yang dimiliki oleh lansia, apabila 

dimensi tersebut terpenuhi dalam dirinya maka dapat menjadikan hidup lansia 

lebih berkualitas atau lebih baik lagi.  

Beberapa kondisi pssikologis yang umumnya terjadi pada lansia (Jalaluddin, 

2010), antara lain: 

a. Merasa tidak berharga dan kurang dihargai. 
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b. Kehilangan semangat hidup. 

c. Merasa tidak berguna lagi. 

d. Terjadi konflik batin antara kebutuhan dan keputusasaan. 

e. Selalu dibayangi kesuksesan masa lalu. 

C. Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Lansia 

1. Pengertian Pemberdayaan Lansia  

Pemberdayaan merupakan upaya penyadaran dan peningkatan daya-daya pada 

diri seseorang atau kelompok untuk memahami dan mengontrol dimensi-dimensi 

kekuatan yang dimiliki (fisik, sosial, psikis, ekonomi, religi, budaya dan politik). 

Terkait dengan pemberdayaan lanjut usia adalah suatu upaya untuk meningkatkan 

potensi, sehingga mereka dapat mandiri dan tidak membebani anggota keluarga 

lainnya maupun orang lain. Pemberdayaan pada lanjut usia memiliki makna kalau 

lanjut usia bukan selaku obyek, namun subyek yang bisa dinaikkan serta 

diberdayakan potensinya, sehingga mereka bisa hidup mandiri tanpa merepotkan 

serta mengganggu orang lain (Patria & Mutmainah, 2018). Pemikiran 

pemberdayaan terhadap penduduk lansia yang merupakan kelompok rentan dan 

tidak berdaya akan menjadi tanggungan keluarga, masyarakat dan negara (Aziz, 

2005). 

Pemberdayaan lansia adalah salah satu upaya untuk menciptakan skema 

perlindungan agar mampu menjaga keberlangsungan mereka dalam pemenuhan 

kebutuhan. Tujuan dari pemberdayaan adalah menjaga bagaimana lansia mampu 

beraktivitas, walaupun produktivitas lansia tidak setinggi usia muda (produktif) 

(Puspitasari & Arsiyah, 2015).  
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 

dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan 

pengetahuan, sosial, mental, spiritual, fisik, dan keterampilan agar para lansia siap 

diberdayakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Secara sepintas arah 

pemberdayaan tersebut sepertinya hanya memberdayakan para lansia agar 

mempunyai kemampuan, mental, spiritual, pengetahuan, keterampilan dan sosial. 

Oleh karena itu, pemberdayaan tidak saja terhadap para lansia, dan keluarganya 

namun juga kepada seluruh komponen bangsa ini agar diberdayakan sehingga 

upaya-upaya peningkatan kesejahteraan lansia bisa terwujud (Yulianti et al., 

2020). 

Terkait dengan hal tersebut, pemberdayaan lansia dapat didefinisikan sebagai 

sebuah proses untuk menuju berdaya dan upaya memberikan kesempatan kepada 

kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kemampuan, 

sikap serta kemandirian di dalam kehidupan lansia. 

2. Program Pemberdayaan Lansia 

a. Day Care 

Pelayanan harian lanjut usia atau Day Care adalah salah satu model pelayanan 

social yang dilakukan di balai PSTW (pantai social tresna werdha) yang dilakukan 

dalam waktu yang terbatas atau dalam waktu yang tidak lebih dari 8 jam, tidak 

menginap serta tidak memisahkan lansia dari keluarganya maupun masyarakat 

sekitarnya (Anna et al., 2019). 

Beragam aspek yang diberikan dalam program day care service, pelayanan 

tersebut tidak lain untuk memenuhi kesejahteraan sosial lansia salah satunya 

Pelayanan Psikologis yaitu pelayanan yang berupa kegiatan konseling dan 
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bimbingan psikologis yang diberikan kepada lansia baik secara kelompok maupun 

individu (Kemensos, 2014). Pelayanan ini diberikan kepada lansia agar dapat 

menumbuhkan situasi sosial psikologis yang dapat membuat perasaan lansia 

menjadi lebih senang, aman, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan 

sekitarnya (Anna et al., 2019) . 

b. Kegiatan Kreasi Seni 

Kreativitas dalam kegiatan  seni rupa merupakan fasilitas kesuksesan lansia 

yang mendorong perkembangan keterampilan dalam memecahkan masalah, 

motivasi, dan menerapkan Tindakan kreatif dalam pengelolaan diri pada 

kehidupannya sehari-hari (Moerdisuroso et al., 2018). Kegiatan kreasi seni dapat 

menghasilkan pengalaman yang menyenangkan, memberi energi, dan 

menghasilkan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik (Wengler, 2015). 

Kegiatan seni rupa pada lansia tidak menekankan pada keindahan karya yang 

dihasilkan, tetapi dapat menumbuhkan rasa percaya diri, senang, dan rasa mandiri 

(Moerdisuroso et al., 2018). Secara perlahan kegiatan ini memberikan rasa yang 

menggembirakan kepuasan serta kebahagiaan. Dalam kegiatan ini lansia dapat 

mengekspresikan refleksi diri yang dibutuhkan sepanjang hayat.  

c. Peer Group / Kelompok Teman Sebaya  

Peer Group/teman sebaya merupakan Salah satu kegiatan yang dapat 

meningkatkan kesehatan jiwa lansia. Peer Group merupakan sekolompok 

seseorang yang hampir mempunyai umur yang sama dan juga mempunyai 

kesamaan masalah Kesehatan yang dialami dalam dirinnya (Reitz et al., 2011). 

Peer Group juga memiliki fungsi yaitu dapat memberikan sumber dukungan 

terhadadap lansia dengan lansia yang lainnya. Dengan melalui peer group / 



22 
 

 
 

kelompok teman sebaya, mereka bisa saling bercerita dan menerima feedback dari 

teman mereka sendiri (Yunita & Isnawati, 2018).  

Adanya kegiatan Peer Group ini bisa membantu perkembangan lansia salah 

satunya aspek sosial yang dimiliki lansia. Sehingga lansia yang sering merasa 

dirinya kesepian, lebih suka diam, dan beresiko mengalami depresi akan 

mendapatkan dukungan serta motivasi dari lansia lain. Sehingga dengan adanya 

kegitan ini dapat memperkuat dan menciptakan perasaan senang dalam diri lansia. 

(Hudson & Barrett, 2014). 

d. Terapi Musik 

Menurut American Music Therapy Association, terapi musik merupakan 

intervensi musik untuk mencapai tujuan sebagai sarana yang berguna bagi emosi, 

fisik dan spiritual seseorang pada berbagai kondisi fisik dan psikologis seseorang. 

Kebutuhan dengan adanya relaksasi bagi lansia karena timbulnya berbagai macam 

kondisi psikologis yang sering kali dirasakannya. Dilakukannya terapi music 

bertujuan untuk menghibur para lansia sehingga dapat meningkatkan gairah hidup 

serta dapat mengenang masa lalu (Maryam & Ekasari, 2008). Terapi musik sangat 

efektif dalam meredakan kegelisahan dan stress, membuat perasaan rileks, 

meredakan depresi dan mengatasi insomnia, seperti yang dialami oleh para lansia 

(Utomo & Santoso, 2013).   

e. Pembinaan Keagamaan / Bimbingan Mental-Spiritual  

Pembinaan keagaamaan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan amal 

ibadah untuk memperkuat keyakinan akan kebenaran ajaran agama yang 

dianutnya. Atau sebuah usaha pembinaan keagamaan yang bertujuan mendekatkan 

diri seseorang kepada Allah SWT agar menjadi hamba yang beriman dan bertaqwa 
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(Rahmah, 2017). Kegiatan pembinaan ini dilakukan agar lansia dapat merasakan 

ketenangan dihari tuanya.  

Saat ini dinegara lain karir bagi lansia menunjukkan perkembangan yang lebih 

baik (Hendrawanto, 2016). Seperti di Jepang mengembangkan program Silver 

Human Resource Centers (SHRCs) dan Australia yaitu Layanan Aged Care.  

a. Silver Human Resource Centers (SHRCs) 

Jepang telah mengambil pendekatan baru untuk pekerjaan pasca-pensiunan 

dengan mengembangkan program Silver Human Resource Centers (SHRCs) di 

mana pensiunan dapat mencari pekerjaan paruh waktu yang fleksibel. SHRC 

memberikan kesempatan kerja kepada pensiunan dengan mengontrak layanan 

mereka kepada perusahaan sektor swasta artinya lansia yang pensiun dari kerjanya 

menjadi rebutan perusahaan dari instansi swasta (Weiss et al., 2005). 

b. Layanan Aged Care  

Layanan Aged Care di Australia merupakan Program Perawatan Lanjut Usia 

yang disediakan oleh Pemerintah Australia. Layanan perawatan lansia saat ini 

yang ada di Australia adalah (Khadka et al., 2019) : 

1. Residential Aged Care (RAC) 

Perawatan lansia residensial disediakan di panti jompo secara permanen atau 

istrahat (jangka pendek). Ini untuk orang yang membutuhkan lebih banyak 

perawatan daripada yang bisa disediakan di rumah mereka sendiri. Layanan 

termasuk perawatan pribadi layanan pendukung, perawatan dan beberapa layanan 

kesehatan. Perawatan lansia residensial didanai oleh Pemerintah Australia dan 

kontribusi dari penduduk. Pemerintah Australia membayar subsidi dan suplemen 
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kepada penyedia yang disetujui untuk setiap penduduk yang menerima perawatan 

Lanjut Usia. 

2. Home care packages (HCP) / Paket perawatan di rumah 

 HCP menjadi fokus perhatian mendukung orang untuk tetap tinggal di rumah 

dan di komunitas mereka sendiri selama mungkin. 

3. Transition Care (TC) 

 Merupakan layanan yang menyediakan jangka pendek perawatan untuk lansia 

yang meninggalkan rumah sakit . TC bertujuan untuk memberikan layanan selama 

masa transisi untuk memfasilitasi pemulihan penyakit, meningkatkan fungsi dan 

kemandirian lansia. 
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelompokan lansia menurut WHO:  

a. Usia Pertengahan/middle old (usia 45-59 

tahun);   

b. Lanjut usia/elderly (usia 60-74);  

c. Lanjut Usia/old  (usia 75-90);  

d. Usia sangat tua/ Very old (usia 90 tahun 

keatas).  

 

Departemen Kesehatan membuat pengelompokan 

lansia seperti:  

a. Kelompok pertengahan umur : 45-54 tahun  

b. Kelompok lansia dini : yaitu kelompok yang 

mulai memasuki lansia ( 55-64 tahun)  

c. Kelompok lansia : yaitu kelompok yang mulai 

memasuki usia (65 tahun ke atas)  

(Notoatmodjo, 2007). 

 

Perubahan Lansia (Potter & Perry, 2009): 

a. Perubahan Fisologis 

b. Perubahan Fungsional Tubuh  

c. Perubahan Kognitif 

d. Perubahan Psikososial 

 

Masalah Lansia Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia: 

1. Kesulitan hubungan antara lansia dengan lansia lainnya  

2. Ketiadaan kemampuan ekonomi dari keluarga untuk menjamin penghidupan 

secara layak 

3. Perbedaan nilai-nilai yang dianut antara para lansia dengan generasi muda 

yang mengakibatkan timbulnya keresahan pada lansia  

4. kebutuhan-kebutuhan kehidupannya tidak dapat terpenuhi 

 

 kondisi psikologis terjadi pada lansia 

(Jalaluddin, 2010): 

a. Merasa tidak berharga dan kurang 

dihargai. 

b. Kehilangan semangat hidup. 

c. Merasa tidak berguna lagi. 

d. Terjadi konflik batin antara kebutuhan 

dan keputusasaan. 

e. Selalu dibayangi kesuksesan masa 

lalu. 

 

Program Pemberdayaan Lansia  

a. Program Pemberdayaan Lansia di Indonesia  

(Day Care, Peer Group, Terapi Musik, 

Pembinaan Keagamaan/Bimibingan mental-

spiritual) ,(Kemensos, 2014) 

b. Program Pemberdayaan Luar negeri ( Aged 

Care dan Day Care, Silver Human Resource), 

(Khadka et al., 2019) 
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E. Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

           : Variabel Independen                                                     

                  : Variabel Dependen

Masalah yang 

dialami lansia  

Kualitas hidup yang 

lebih baik 

Kesejahteraan 

Psikologis Lansia  

     

 

Kondisi 

kesejahteraan lansia  

  Program Pemberdayaan Lansia di 

Indonesia ( Day Care, Peer Group,Terapi 

Musik, Pembinaan Keagamaan / 

Bimbingan Mental-Spiritual) 

Program Pemberdayaan Lansia di Luar 

Negeri ( Aged Care dan Day Care, Silver 

Human Resource center’s ) 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Desain penelitian   

Desain penelitian atau biasa disebut dengan rancangan penelitian ditetapkan 

dengan tujuan agar peneliti dapat melakukan penelitian dengan efektif dan 

efisien (Suyanto, 2011).  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan pendekatan 

literature review. Literature review adalah uraian tentang teori, temuan dan 

artikel penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan 

landasan kegiatan penelitian (Nursalam et al., 2020). 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini menggunakan desain literatur review dan berdasarkan 

pada instrument penilaian Guideline review dari Joanna Briggs Institute. 

pencarian literatur dengan database yang digunakan adalah Google Scholar, 

Portal Garuda dan PubMed, Science Direct. Dengan pertanyaan penelitian 

terstuktur menggunakan metode strategi PICO (Patient, Intervention, 

Comparasion and outcome) dengan keyword atau kata kunci: Day Care OR 

Peer Group AND Well-Being Psychological Elderly Adapun PICO dalam 

artikel ini adalah sebagai berikut: 

  Tabel 2. Strategi PICO 

P Lansia 

I Pemberdayaan Lansia (day care, peer group) 

C Tidak ada pembanding  

O Kesejahteraan Psikologis Lansia 

Pertanyaan penelitian dirumuskan melalui strategi PICO adalah sebagai 

berikut: Bagaiamana hubungan pemberdayaan lansia dengan terhadap 
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kesejahteraan psikologis lansia? Dalam memilih jurnal yang akan dianalisis, 

peneliti memiliki kriteria inklusi dan eksklusi yaitu: 

1.  Kriteria Inklusi 

a. Artikel yang terbit dalam kurun waktu 2016-2021 

b. Artikel terakreditasi nasional dan internasional  

c. Fokus pada artikel tentang Pemberdayaan Lansia, dan Kesejahteraan 

Psikologis Lansia  

d. Kualitas penilaian artikel > 50% 

2.  Kriteria Eksklusi 

a. Artikel yang tidak sesuai dengan topik literatur  

b. Artikel yang terbit dibawah tahun 2016 

c. Artikel yang tidak sesuai tujuan penelitian  

d. Artikel dalam bentuk skripsi, tesis. 

Adapun cara penilaian kualitas artikel yaitu dengan cara menyaring masing-

masing artikel penelitian yang masuk dalam kriteria inklusi setelah itu 

disesuaikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada instrumen penilaian 

yang sesuai dengan desain penilitian lalu diberikan checklist pada kolom “ya” 

atau “tidak” atau “tidak jelas” atau “tidak dapat dijelaskan”. Kemudian 

dilakukan perhitungan skor dari setiap pertanyaan, lalu dijumlahkan total skor 

setiap artikel. Adapun artikel yang akan di review harus memenuhi kriteria 

yang nilainya 100%-80% (kualitas baik) dan 79%-50% (kualitas cukup), 

sedangkan artikel yang nilainya di bawah 50% tidak dapat digunakan karena 

tidak memenuhi kriteria (Adref et al., 2019). 

C. Analisis Data 

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi, semua data 

tersebut diseleksi kerelavanannya menggunakan instrumen Guideline review 
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dari Joanna Briggs Institute dengan masalah yang dikaji. Dalam menyajikan 

masalah yang akan dibahas, data yang terkumpul akan dianalisis secara 

deskriptif untuk diolah dan menafsirkan data yang telah diperoleh sehingga 

didapatkan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang sebenarnya pada 

objek yang dikaji. 

D. Rekomendasi 

Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya penulis memberikan 

model pemecahan masalah atau ide kreatif lainnya sebagai solusi dari masalah 

yang disajikan dalam artikel ini, kemudian menyusunnya menjadi pembahasan 

dan kesimpulan. Kemudian memberikan saran untuk memecahkan masalah, 

disarankan untuk menerapkannya pada pengetahuan, dan sebagai dasar 

pemikiran untuk mencegah masalah 

E. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 

Sebanyak 3871 artikel yang diidentifikasi dari ke empat pencarian database 

yaitu melalui Google Scholar, Portal Garuda, Science Direct dan PubMed 

kemudian disaring dengan publikasi 5 tahun terakhir (tahun 2016-2021). 

Namun setelah dilakukan screening didapatkan sebanyak 3841 artikel yang 

tidak sesuai dengan topik literatur, sehingga tersisa 22 artikel yang memiliki 

kesamaan atau serupa dengan topik penelitian. Kemudian dilakukan lagi 

screening untuk menilai kelayakan sebuah artikel yang sesuai dengan kriteria 

inklusi dan eksklusi. Kemudian dari artikel  diekslusikan karena 12 artikel yang 

tidak sesuai dengan tujuan literatur. Dari 12 artikel tersebut, beberapa artikel di 

ekslusikan karena artikel dalam bentuk skripsi, tesis, dan dalam full text atau 

masih berbentuk manuskrip. Sehingga terdapat 8 artikel yang memenuhi 

kriteria inkslusi. 
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Flow diagram pencarian literatur dari empat database, yaitu Google scholar, 

Portal garuda, PubMed dan Science Direct dapat di lihat sebagai berikut: 

Google Scholar Portal Garuda PubMed Science Direct 

408 1 3287 176 

 

 

 

 

 

Identification   

 

 

 

 

Screening 

 

 

 

 

 

Eligibility 

BAB IV 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel yang 

terkumpul n :  3871 

 Kriteria ekslusi : 

artikel yang tidak 

sesuai dengan topik 

literatur (n: 3849) 

Hasil Identification  

n : 22 

Kriteria ekslusi : Artikel 

yang tidak sesuai dengan 

tujuan penelitian (n: 12) 

 topik literatur  n : 

10 

Kriteria eksklusi: artikel 

dalam bentuk skripsi, tesis, 

tidak terpublikasi n: 2 

Jumlah artikel yang 

terinklusi n : 8 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Berdasarkan jumlah keseluruhan artikel yang diteliti melalui dari empat 

database yaitu Google Scholar, Portal Garuda, PubMed dan Science Direct 

terdapat sebanyak 3871 artikel,  dan didapatkan 3863 artikel yang tidak sesuai 

dengan tujuan penelitian pustaka. Sehingga penelitian ini menetapkan 8 artikel 

yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi.  
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Tabel 4. Sintesis Grid 

NO 
Penulis Volume Judul Penelitian Tujuan Metode Sampel Hasil Penelitian Database 

 

1 

 

Rizka Yunita, 

Iin Aini 

Isnawati 

 

J-PENGMAS: 

Jurnal Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat 

Volume 2, No. 1, 

Mei 2018: Page 1-

5 ISSN: 2579-

7905 

 

Pemberdayaan Peer 

Group Dalam 

meningkatkan 

Kesehatan Jiwa 

Lansia di Desa 

Karangbong 

Kecamatan 

Pajarakan 

Kabupaten 

Robolinggo  

 

Kegiatan ini 

dilakukan bertujuan 

untuk 

meningkatkan 

Kesehatan jiwa 

pada lansia melalui 

pemberdayaan peer 

group/kelompok 

teman sebaya 

 

metode kegiatan ini 

yaitu dengan 

memberikan edukasi 

tentang cara 

meningkatkan 

Kesehatan jiwa pada 

lansia. Kegiatan ini 

dilakukan dengan cara  

berdiskusi dan 

membentuk peer group 

yang beranggotakan 

sekelompok lansia 

sebaya  

 

sasaran dari kegiatan 

ini yaitu lansia berada 

di posyandu bago, desa 

karangbong kecamatan 

pajarakan.  

 

didapatkan hasil bahwa para 

lansia yang telah menerima 

pemberdayaan peer group 

mengalami perubahan 

emosional dan dapat 

memahami cara untuk 

meningkatkan Kesehatan jiwa 

seiring dengan bertambahnya 

usia. Sehingga bisa 

disimpulkan bahwa dengan 

adanya kegiatan peer group 

dapat meningkatkan 

Kesehatan jiwa lansia. 

Dikarenakan kegiatan peer 

grup sebagai sarana untuk 

bertukar pendapat, pikiran dan 

perasaan yang dialami sesama 

lansia, sehingga para lansia 

dapat saling memberikan 

dukungan, motivasi serta 

dapat membantu dalam 

menyelesaikan masalah secara 

Bersama-sama 

 

Google 

Scholar 

2 
 

Bisepta 

Prayogi 

Jurnal Ners dan 

Kebidanan, 

Volume 3, No. 3, 

Desember 2016 

DOI: 

 

Peer Group Support 

untuk menurunkan  

tingkat depresi pada 

lansia di UPT Pslu 

Blitar 

 

Tujuan dari 

penelitian ini yaitu 

sebagai salah satu 

upaya yang dapat 

dilakukan untuk 

Desain penelitian 

yang digunakan  

adalah Pre- 

Experiment dengan 

rancangan one 

 

Populasi pada 

penelitian ini yaitu para 

lansia yang tinggal di 

UPT PSLU . Dengan 

sampel sebanyak 30 

 

Didaptkan hasil uji t pasangan, 

ada perbedaan tingkat depresi 

sebelum dan sesudah 

dilakukan dukungan kelompok 

sebaya (p = 0,001). dengan 
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mengatasi depresi 

pada orang tua 

dengan 

menggunakan 

intervensi 

dukungan 

kelompok sebaya. 

grouppre-post test 

design. Populasi pada 

penelitian ini yaitu 

para lansia yang 

tinggal UPT Pslu 

Blitar. Teknik 

sampling 

menggunakan 

purposive sampling 

dengan sampel 30 

responden. Data 

dianalisis dengan 

Paired T Test, dengan 

nilai signifikansi 0,05 

 

responden pemberian intervensi 

dukungan kelompok sebaya, 

dapat mengurangi tingkat 

depresi pada lansia di UPT 

PSLU Blitar 

3. S 

Esmaeilzadeh, 

F Oz 
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Effect of 

Psychosocial Care 

Model Applied in 

an “Elderly Day 

Care Center” on 

Loneliness, 

Depression, Quality 

of Life, and Elderly 

Attitude 

 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

mengetahui model 

efek yang baik bagi 

pengunjung 

perawatan 

psikososial lansia di 

perawatan harian 

lansia pusat 

Penelitian ini dilakukan 

di perawatan harian 

lansia pusat, dengan 

rancangan pretest-

posttest design. Data 

dikumpulkan dengan 

UCLA Loneliness 

Scale (UCLA, LS), 

Geriatric Depression 

Scale Short Form 

(GDS-SF), Modul 

Kualitas Hidup WHO 

Instrumen Dewasa Tua 

versi Turki 

(WHOQOL-OLD-TR) 

dan WHO versi Turki – 

Atittudes of Aging 

penelitian ini terdiri 

dari 51 lansia yang 

berusia ≥ 65 tahun 

yang terdaftar di 

perawatan harian lansia 

pusat . 

 

terdapat perbedaan yang 

signifikan, ditemukan hasil 

yang diperoleh dari sebelum 

dan sesudah di berikan 

intervensi.  di dapatkan nilai 

(P < 0,05). Intervensi yang 

diberikan untuk kebutuhan 

psikososial lansia memberikan 

hasil positif pada persepsi 

kesepian, kualitas hidup, dan 

sikap lansia. Oleh karena itu, 

model ini dianggap tepat 

untuk digunakan secara umum 

oleh perawat dalam perawatan 

psikososial lansia. 
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Questionnaire 

(AAQ-TR) dalam 

penelitian. Program 

intervensi psikososial 

dilakukan seminggu 

sekali, dan masing-

masing sesi 

membutuhkan waktu 

90-120 menit 

4. 
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Dampak Program 

Elderly Day Care 

Service Terhadap 

Kesejahteraan 

Lansia Di Panti 

Social Tresna 

Werdha Budi 

Dharma Bekasi 

 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui proses 

pelaksanaan 

program dan 

dampak program 

elderly day care 

service yang 

dilakukan di panti 

social tresna 

werdha budi 

dharma bekasi 

Pada penelitian ini, 

menggunakan ,metode 

kualitatif. Dalam 

melakukan 

pengumpulan data, 

menggunakan teknik 

wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. 

Penelitian ini 

menggunakan 10 

informan dalam 

penlitian ini dengan 

menggunaan Teknik 

purposive sampling. 

Penelitian ini 

menggunakan 10 

informan 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa program elderly day 

care service di panti social 

tresna werdha budi dharma 

Bekasi memiliki oengaruh 

yang sangat postif bagi para 

lansia yang mengikuti 

program tersebut. Selain itu, 

permasalahan baik fisik, 

psikis, sosial dan spiritual 

sedikit demi sedikit teratasi 

dan menjadikan lansia yang 

sejahtera yaitu aktif, mandiri 

dan produktif. 
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5 Rebecca J. 

Schwei , Amy 

W. Amesoudji 

, Kali 

DeYoung , 

Jenny Madlof 

, Erika 

Zambrano-

Morales , Jane 

Mahoney & 

Elizabeth A. 

Jacobs 
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080/01621424.202

0.1778594 

 

Older adults’ 

perspectives 

regarding peer-to-

peer support 

programs and 

maintaining 

independence 

 

Tujuan dalam 

penelitian ini untuk 

memahami 

tantangan yang 

dihadapi oleh lansia 

dalam 

mempertahankan 

kemandirian 

mereka dan untuk 

mengidentifikasi 

bagaimana 

dukungan Peer to 

peer dalam 

meningkatkan 

kemandirian lansia. 

 

penelitian ini 

menggunakan metode 

kualitatif, Dalam 

melakukan 

pengumpulan data 

menggunakan teknik 

wawancara 

 

Penelitian ini 

menggunakan 17 

responden lansia 

 

Hasil peneltian menunjukkan 

bahwa mempertahankan 

kemandirian pada lansia di 

Amerika Serikat memiliki 

banyak tantangan. Tetapi 

Program peer to peer support 

memiliki peran penting dalam 

membantu lansia dalam 

meningkatkan kemandirian 

serta hubungan social dengan 

lansia lain 
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Nur Anna 

Rakhmadani, 

Eny Sutria, 

Muh. Anwar 

Hafid 

 

Journal Of 

Islamic Nursing 

Volume 4 Nomor 

1, Juli 2019 

Analisis 

Tingkat 

Kebahagiaan 

Pada Lansia 

Penerima 

Manfaat Dan 

Buka Penerima 

Manfaat 

Program Day 

Care Service 

Penelitian ini 

bertujuan sebagai 

aktivitas agar dapat 

meningkatkan 

produktivitas dalam 

rangka menambah 

penghasilan dan 

sebagai wadah atau 

fasilitas kegiatan 

positif dalam 

pemanfaatan waktu 

luang lansia.   

 

Desain penelitian ini 

yaitu menggunakan 

deskriptif dengan 

pendekatan Cross 

Secsional. Teknik 

pengumpulan data 

yaitu menggunakan 

lembar kuesioner 

kebahagiaan oxford 

dan dianalisis 

menggunakan uji mann 

whitney. 

 

Jumlah sampel dalam 

penelitian ini yaitu 

sebanyak 88 orang 

lansia dengan 

menggunakan 

purposive sampling 

yang dibagi menjadi 

dua yaitu sebanyak 44 

lansia dalam setiap 

kelompok.  

 

Didapatkan hasil bahwa ada 

perbedaan tingkat kebahagiaan 

yang dimiliki lansia penerima 

manfaat dan bukan penerima 

manfaat day care service. 

Didapatkan hasil dominan 

memiliki tingkat kebahagiaan 

yang tinggi pada lansia yang 

menerima manfaat progam 

day care service dengan 

jumlah sebanyak 37 lansia 

(84,1%) jika dibandingkan 

dengan lansia yang tidak 

menerima program manfaat 

day care service sebanyak 26 

orang lansia (59,1%).  

 

Google 

Scholar 

 

7 

 

Monica, 

Monty P, 

Untung 

Subroto 

 

Jurnal Muara 

Ilmu Sosial, 

Humaniora, dan 

Seni Vol. 1, No.2, 

Oktober 2017: 

hlm 529-540, 

ISSN: 2579-6348 

(Versi Cetak), 

ISSN L: (Versi 

Elektronik) 

Music Therapy 

Practice To 

Reduce Anger 

For Elderly In 

A Government 

Nursing Home 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

praktik terapi 

kelompok musik 

untuk mengurangi 

kemarahan pada 

lansia 

Penelitian ini 

menggunakan 

penelitian mixed 

metode (kuantitatif dan 

kualitatif) dengan 

menggabungkan hasil 

wawancara dengan 

subyek. Desain 

penelitian ini 

menggunakan pre-test 

post-test one group 

design. Selain 

 

lanjut usia berusia di 

atas 60 tahun, berjenis 

kelamin perempuan, 

yang memiliki tingkat 

anger yang tinggi untuk 

diberikan intervensi 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terapi kelompok musik 

dapat mengurangi kemarahan 

lansia yang tinggal di panti 

jompo 
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menggunakan metode 

wawancara, pre-test 

dan post-test juga 

dilakukan Terlibat 

untuk mengukur 

intensitas kemarahan 

peserta terhadap 

kemarahan sebelum 

dan sesudah intervensi 

 

8 

 

Siti Rahmah 

 

Alhadharah Jurnal 

Ilmu Dakwah 

Vol. 12 No. 23, 

Januari – Juni 

2017, 63-83 

Pembinaan 

Keagamaan 

Lansia di Panti 

Sosial Tresna 

Werdha Budi 

Sejahtera 

Tujuan dari 

penelitian ini yaitu 

memberikan 

pengetahuan dan 

pemahaman tentang 

kondisi mental 

spiritual lansia.  

Penelitian ini 

menggunakan 

penelitian lapangan 

(field research) yaitu 

data yang diperlukan 

digali dari lapangan. 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. 

Data yang 

dikumpulkan dalam 

penelitian ini yaitu 

melalui Teknik 

wawancara, observasi 

dan dokumentasi.  

 

Sasaran dalam 

penelitian ini yaitu para 

penghuni dan Pembina 

Panti Sosial Tresna 

Werdha Budi 

Sejahtera. 

 

pembinaan keagamaan yang 

dilaksanakan di PSTW budi 

sejahtera Kalimantan selatan 

merupakan proses pembinaan 

Kembali terhadap lanjut usia. 

Dianggap perlu karena dapat 

membantu kondisi lansia yang 

banyak mengalami gangguan 

mental maupun spiritual.  

 

Google 

Scholar 



38 
 

 
 

Beberapa hasil analisis tabel literatur dari telaah ke-7 artikel yang 

didapatkan dari database menunjukkan ada 8 artikel pemberdayaan lansia yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis lansia, yaitu melalui day care, 

peer group, kreasi seni dan terapi music dan bimbingan keagamaan. Dari 8 

artikel yang di review desain penelitian eksperimen, cross sectional, serta 

kualitatif. Dan jurnal yang di review menggunakan sampel lansia.  

B. Pembahasan 

Permasalahan yang dialami lanjut usia berasal dari dalam maupun luar 

dirinya, seiring berjalannya waktu lansia mengalami perubahan dalam dirinya 

terutama perubahan fisik yang berdampak terhadap kondisi psikologis lansia. 

Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kondisi psikologis lansia yaitu 

melalui kegiatan kelompok teman sebaya (Peer Group). Hal ini serupa yang di 

kemukakan oleh (Hussey et al., 2013) bahwa kegiatan peer group yang 

diberikan pada lansia sangat efektif dalam membantu lansia meningkatkan 

kesejahteraan psikologisnya. adanya kegiatan ini lansia dapat saling 

memberikan motivasi, bertikar pendapat, dan berbagi perasaan yang mereka 

alami serta yang berhubungan dengan segala perubahan fisik, psokologis, 

social yang sering dirasakan lansia seiring bertambahnya usia. Sesuai dengan  

penelitian yang dilakukan oleh (Yunita & Isnawati, 2018) dengan judul 

“Pemberdayaan Peer Group Dalam Meningkatkan Kesehatan Jiwa 

Lansia Di Desa Karangbong Kecamatan Pajarakan Kabupaten 

Robolinggo” mengemukakan bahwa salah satu kegiatan yang dapat 

meningkatkan Kesehatan jiwa lansia yakni melalui kegiatan pemberdayaan 

teman sebaya/peer group sesama lansia.  Kegiatan ini dapat meningkatkan 

kesehatan jiwa pada lansia. Selain dari itu melalui kegiatan peer group dapat 
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diketahui segala permasalahan psikologis yang dialami oleh lansia seiring 

dengan bertambahnya usia.  

Sejalan dengan penelitian (Prayogi, 2016) dengan judul “Peer Group 

Support Untuk Menurunkan Tingkat Depresi Pada Lansia Di Upt Pslu 

Blitar”  mengemukakan bahwa Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi depresi pada lansia adalah dengan menggunakan intervensi Peer 

Group Support. Peer group support merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang yang jumlah setiap kelompoknya kurang dari 8 orang yang 

berkumpul dengan membawa berbagai permasalahan, mereka bertemu secara 

reguler pada waktu yang telah ditentukan bersama, dengan saling 

mendengarkan satu sama lain dengan cara mencari solusi secara bersama-sama. 

Setelah dilakukan kegiatan Peer Group Support, lansia mengungkapkan bahwa 

kesedihan dan perasaan kesepian mereka telah berkurang, dikarenakan adanya 

pertemuan yang reguler dengan para lansia yang lain. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan yang disampaikan oleh (Narr et al., 2017) bahwa melalui kegiatan 

Peer Group lansia diberikan kesempatan untuk menyampaikan segala 

permasalahan yang dialaminya, dan seluruh pikiran, perasaaan yang 

menghantui dirinya, sehingga mereka akan mendapatkan motivasi, empati, 

serta penguatan dari lansia lain. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah 

ayat 2:  

بِ ِ  عَلَى وَتَ عَاوَن وا  
وَىَٰ   ٱل  ث ِ  عَلَى تَ عَاوَن وا   وَلَ  وَٱلت َّق  ِ نِ   ٱلۡ  وََٰ ع د 

عِقَابِ  شَدِيد   ٱللََّ  إِنَّ  ٱللََّ   وَٱت َّق وا   وَٱل   ٱل 

Terjemahan:  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan  
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya.” 
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Ayat ini menjelaskan bahwa menganjurkan kepada manusia untuk saling 

tolong-menolong seperti memberikan dukungan sosial kepada teman sebaya 

karena manusia diciptakan oleh allah sebagai mahluk sosial yang 

membutuhkan orang lain didalam kehidupan.  

Dengan melalui peer group para lansia akan merasa lebih tenang dan 

nyaman, mereka juga menganggap bahwa dengan teman sebaya lansia merasa 

senasib sehingga mempunyai pandangan serta prinsip-prinsip hidup yang sama 

sehingga dapat memberikan kesejahteraan dalam diri yaitu dari segi social, 

fisik, dan psikologis. Dengan adanya kegiatan ini dapat membuat lansia lebih 

mandiri, Sejalan penelitian yang dilakukan oleh (Schwei et al., 2020) yang 

berjudul “Older Adults’ Perspectives Regarding Peer-To-Peer Support 

Programs and Maintaining Independence” mengemukakan bahwa kegiatan 

peer to peer support telah terbukti dapat membantu lansia untuk 

mempertahankan kemandirian mereka meskipun kemampuan kognitif dan 

fisiknya menurun. adanya kegiatan ini lansia merasa bahwa masalah dan 

beberapa tantangan yang di hadapi dapat teratasi ketika mereka berusaha 

mempertahankan kemandiriannya, dikarenakan adanya interaksi sesama lansia 

lain dengan cara menceritakan mengenai kehidupannya secara bersama-sama.   

Melalui kegiatan peer group dapat juga dilakukan pemberian terapi music, 

karena dapat meningkatkan kondisi psikologis pada lansia, hal ini sejalan 

dengan (Hidayat, 2006) mengemukakan bahwa terapi musik dapat mengatasi 

berbagai masalah dalam aspek fisik, psikologis, kognitif dan kebutuhan sosial. 

Adanya terapi music dapat memberikan pengaruh positif terhadap emosi dan 

suasana hati pada lansia sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan dari 

masalah psikologis lansia dapat berkurang. sejalan dengan penelitian (Unsri et 

al., 2018) dengan judul “Music Therapy Practice To Reduce Anger For 
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Elderly in a Government Nursing Home” bahwa terapi music sebagai salah 

satu tehnik relaksasi untuk memperbaiki, memelihara, serta mengembangkan 

mental, fisik, dan Kesehatan emosi pada lansia. Kegiatan ini dapat memberikan 

dampak postif pada lansia, seperti lebih sering tersenyum dan menyapa orang 

lain, merasa lebih tenang, dapat menahan diri ketika sedang kesal, serta dapat 

menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain.  

Selain melalui kegiatan kelompok teman sebaya (Peer Group), kegiatan 

yang dapat meningkatkan kondisi psikologis lansia yaitu melalui kegiatan Day 

Care. Hal ini serupa dengan penelitian (Dian Kurniasih, 2016) bahwa lansia 

yang ikut dalam kegiatan day care mengalami peningkatan dalam dirinya 

seperti halnya pengetahuan dalam bidang keagamaan, Kesehatan, dan 

psikologis. Adanya kegiatan ini dapat memberikan perubahan positif pada 

lansia seperti lansia lebih mandiri, semangat menjalani hidupnya, terjaga 

kondisi fisik dan kesehatan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (S 

Esmaeilzadeh, 2020) dengan judul “ Effect of Psychosocial Care Model 

Applied in an “Elderly Day Care Center” on Loneliness, Depression, 

Quality of Life, and Elderly Attitude” Tujuan dari intervensi model 

perawatan psikososial yang dilakukan melalui elderly day care service ini 

adalah untuk mengurangi efek negatif dari masalah emosional, sosial, dan fisik 

yang dihadapi lansia, serta dapat menciptakan kesadaran tentang masalah yang 

timbul dalam dirinya. Hal ini cukup penting untuk membantu dan mendukung 

para lansia di usianya yang sekarang, agar lansia dapat lebih mandiri dan 

bahagia, dan mereka tidak kehilangan kendali dalam hidupnya, serta dapat 

meningkatkan kesehatan fisik dan emosional, dan lansia dapat menghabiskan 

sisa hidupnya dengan cara yang lebih memuaskan dan produktif.  
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Sejalan dengan hasil penelitian (Yulianti, 2020) dengan judul ”Dampak 

Program Elderly Day Care Service Terhadap Kesejahteraan Lansia Di 

Panti Sosial Tresna Werdha Budi Dharma Bekasi” mengemukakan bahwa 

Pelayanan sosial seperti program Elderly Day Care Service sangat membantu 

lansia untuk tetap aktif di usianya sekarang, dikarenakan Program Elderly Day 

Care Service bertujuan untuk memberikan sebuah kegiatan yang positif untuk 

lansia seperti, kegiatan keterampilan kreatif dan pembinaan keagamaan atau 

bimbingan mental spiritual. Pembinaan keagamaan atau bimbingan mental-

spiritual diberikan pada lansia seperti kegiatan pengajian, bimbingan yasianan 

dan tahlilaan, serta bimbingan shalawat. kegiatan ini diberikan agar dapat 

memelihara dan meningkatkan kondisi mental-spiritual bagi para lansia. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakakun oleh (Rahmah, 2017) yang berjudul 

“Pembinaan Keagamaan Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha 

Sejahtera” mengemukakan bahwa proses pembinaan keagamaan terhadap 

lansia dapat mengatur dan mengendalikan sikap, pandangan hidup, tingkah 

laku dan cara menghadapi masalah, agar dihari tuanya mendapatkan 

ketenangan hidup, kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman jiwa.  

Begitu pun kegiatan keterampilan kreatif, Menurut penelitian (Wengler, 

2015) bahwa dengan adanya kegiatan berkreasi seni rupa bagi lansia dapat 

meningkatkan kualitas hidup serta para lansia menjadi terampil, mampu 

menghasilkan kreasi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang 

lain, sehinggan dapat membangun harapan bagi lansia bahwa hidupnya masih 

berguna dan bermakna. Melalaui kegiatan berkreasi seni rupa dapat dirasakan 

positif oleh para lansia, kesenangan para lansia terpancar secara emosional 

setelah mampu menyelesaikan suatu karya. Terdapat perubahan yang lebih 

baik dalam diri lansia yang telah mengikuti program Elderly Day Care, seperti 
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lansia merespon bahwa dampak yang bisa dirasakan yaitu mandiri, tidak bosan, 

lebih percaya diri, memiliki banyak teman, dan kesehatan meningkat.  

Sesuai dengan hasil penelitian (Anna et al., 2019) dengan judul “Analisis 

Tingkat Kebahagiaan Pada Lansia Penerima Manfaat Dan Bukan 

Penerima Manfaat Program Day Care Service” mengemukakan bahwa Day 

Care bertujuan memberikan kesempatan kepada lansia agar bisa melakukan 

aktivitas dirumah, dapat menerima stimulasi mental dan social, serta 

meningkatkan harga diri dan mendorong lansia untuk bersosialisasi. Adapun  

beberapa kegiatan yang diberikan pada lansia melalui program day care, salah 

satunya pelayanan psikososial. Pelayanan ini diberikan pada lansia agar dapat 

menjadikan situasi social psikologis lansia sehingga terciptanya perasaan 

aman, nyaman, senang, dan mampu beradaptasi melalui lingkungan sosialnya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Abdul Asis, 2017) bahwa ada beberapa jenis-

jenis pelayanan yang dapat diberikan pada lansia yaitu melalui pelayanan 

social, pelayanan keterampilan, pelayanan psikososial, pelayanan fisik serta 

pelayanan spiritual dan keagamaan. Pelayanan ini diberikan pada lansia agar 

bisa membantu memenuhi kebutuhan para lansia agar mampu mengembangkan 

diri secara produktif serta dapat menjadikan kualitas hidup lansia lebih baik. 

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra ayat 23: 

وَقَضَىَٰ ۞ ب د وٓا   أَلَّ  ربَُّكَ   ه   إِلَّٓ  تَ ع  نِ  إِيََّّ لِدَي  وََٰ
نًا   وَبٱِل  سََٰ ل غَنَّ  إِمَّا  إِح  كِبََ  عِندَكَ  يَ ب  

 أَو   أَحَد هُ َآ  ٱل 

ٖ  أ ف   لََّّ مَآ  تَ ق ل فَلَ  كِلَهُ َا هُ َا وَلَ   هَر  ل لََّّ مَا  وَق ل  تَ ن   ا ٖ  قَ و  ٖ  كَرِي    

Terjemahan: 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 
bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara 
keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 
kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” 
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Ayat ini menjelaskan bahwa allah memerintahkan kepada seorang anak agar 

bisa berbakti dan merawat orang tua seperti orang yang sudah berumur lanjut 

usia, dan jangan kita tidak boleh menentang apa yang orang tua perintahkan 

kepada anaknya.  

Kegiatan yang dilalukan melalaui day care, kegiatan kreasi seni, dan peer 

group, serta pembinaan keagamaan/bimbingan mental-spiritual dapat 

meningkatkan kesejahteraan psikologis lansia, karena adanya kegiatan ini 

dapat lansia dapat mengisi masa tuanya dengan melakukan kegiatan-kegiatan 

yang positif. Sehingga menjadikan lansia lebih mandiri dan bahagia, serta 

dapat meningkatkan Kesehatan fisik dan lansia bisa lebih produktif lagi serta 

dapat menjadikan kualitas hidupnya lebih baik.  

C. Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan serta keterbatasan, 

diantaranya keterbatasan dalam penelitian pustaka ini yaitu artikel yang 

dijadikan sebegai referensi yang memenuhi syarat kriteri inklusi dan eksklusi 

masih sangat kurang, serta terbatasnya sumber database yang terakreditasi 

nasional dan internasional yang masih kurang.   

D. Implikasi Penelitian  

Implikasi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, 

diantaranya:  

1. Pelayanan Keperawatan 

Pada penelitian ini bagi pelayanan keperawatan dimasyarakat dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada lansia dalam memberdayakan lansia 

dengan memberikan kegiatan yang bermanfaat pada lansia seperti kegiatan 

Peer Group, Day Care, Kreasi Seni, serta kegiatan Terapi Musik, serta 

Pembinaan keagamaan/Bimbingan mental-spiritual dapat meningkatkan 
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kesejahteraan psikologis bagi lansia. Dengan adanya kegiatan ini lansia dapat 

menyampaikan seluruh masalah dan perasaan yang sedang dialaminya 

sehingga mereka akan memperoleh penguatan serta motivasi dan dapat 

menjadikan lansia lebih mandiri dan bahagia, serta dapat meningkatkan 

Kesehatan fisik dan lansia dapat menjalani sisa hidupnya dengan cara yang 

lebih produktif.  

2. Bagi Pendidikan  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam ilmu pengetahuan, 

khususnya yang terkait dalam ilmu keperawatan di departemen gerontik, 

komunitas, dan keluarga, serta dapat dijadikan sebagai bahan bagi peneliti 

selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Literature Review yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ada hubungan antara program pemberdayaan lansia yang 

dilakukan melalui  kegiatan kelompok teman sebaya (Peer Group) dan Day 

Care, Kreasi Seni, dan Terapi Music terhadap peningkatan psikologis lansia. 

Melalui kegiatan teman sebaya (Peer Group) lansia dapat menyampaikan 

seluruh perasaan dan pikiran yang sedang dialaminya, sehingga mereka akan 

mendapatkan motivasi, dan empati dari lansia lainnya. dan melalui kegiatan ini 

lansia dapat diberikan terapi music, adanya Terapi Musik dapat menghibur 

lansia, meningkatkan gairah hidup, serta membuat perasaan lebih nyaman. 

Begitu pun melalui kegiatan day care pada lansia dapat menumbuhkan situasi 

sosial psikolgis agar terciptanya perasaan senang, nyaman, aman, dan mampu 

beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya. Serta adanya kegiatan kreasi seni 

pada lansia dapat membangun harapan bagi hidupnya, lansia merasa bahwa 

dirinya masih berguna dan bermakna, serta kesenangan para lansia terlihat 

secara emosional setelah mampu menyelesaikan suatu karya. Dan adanya 

kegiatan bimbingan mental-spirutual pada lansia dapat memberikan 

ketenangan hidup, kedamaian, serta ketentraman jiwa. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya dan mampu menambah pengetahuan serta 

pemahan tentang hubungan pemberdayaan lansia terhadap kesejahteraan 

psikologis lansia.  
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