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ABSTRAK 

 

Nama  : Vilda Amaliah 

Nim  : 70300116047 

Judul  : kualitas hidup pasien HIV\AIDS : Sudi  Literature 

 

 

Pendahuluan: Pada tahun 2018, terdapat 37,9 juta orang hidup dengan HIV dan 

770.000 orang meninggal karena AIDS. Data dari Global Report UNAIDS dengan 

jumlah kumulatif orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Indonesia dari tahun 1987 

sampai 2016 sebanyak 319.048 kasus. Jumlah tersebut terdiri dari penderita HIV 

sebanyak 232.323 kasus dan AIDS sebanyak 86.725 kasus. HIV\AIDS telah 

ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. DKI Jakarta merupakan provinsi urutan 

pertama dengan jumlah kumulatif HIV tertinggi dari tahun 2009-2017 sebanyak 

46.758, diikuti oleh jawa timur  ( 33. 043 kasus) dan papua (25.586 kasus). 

Sedangkan, Sulawesi selatan termasuk dalam 10 besar yakni berada diurutan ke-9 

(6.629 kasus ). kota Makassar merupakan kota dengan kasus tertinggi di Sulawesi 

selatan yaitu 864 kasus ditahun 2017, bahkan masuk peringkat 3 kota dengan 

penderita HIV\AIDS tertinggi di Indonesia. Metode: penelitian ini menggunakan 

desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Database 

yang digunakan dalam studi literatur ini adalah PubMed, Science Direct, Google 

Scholar Hasil : dari studi literatur, ditemukan  33.053 artikel, setelah dilakukan 

proses identification, screening, eligibility, dan penilaian artikel berdasarkan Guidline 

Review dari Joanna Briggs Institute maka diperoleh 7 artikel yang kemudian di 

review. Kesimpulan: kualitas hidup pada pasien HIV\AIDS merupakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkatan kualitas hidup HIV\AIDS. Adapun karakteristik pada 

pasien HIV\AIDS adalah karakteristik dukungan keluarga,dukungan sosial,tingkatan 

ekonomi,tingkatan perkawinan,status pekerjaan, penggunaan obat, status 

kesehatan,stigmasisasi,dan status emosional. 

 

 

Kata Kunci: kualitas hidup,karakteristik,HIV\AIDS. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Human immunodeficiency virus (HIV) infection/ Acquired immune 

deficiency syndrome (AIDS) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat 

yang serius dengan dampak yang parah dalam berbagai segi kehidupan manusia 

(Jadhav, P. S., Laad, P. S., & Chaturvedi, 2017). 

Orang dengan HIV lebih rentan terhadap berbagai jenis penyakit, hal ini 

karena sistem kekebalan tubuh penderita HIV telah rusak parah. Seseorang yang 

telah terinfeksi HIV akan terinfeksi seumur hidupnya (Prevention, 2018). Kualitas 

hidup sebagai persepsi individu tentang posisi individu tersebut dalam kehidupan 

berkaitan dengan budaya dan sistem nilai dimana individu tersebut hidup dan 

berhubungan dengan tujuan, harapan, standar dan fokus perhatian hidup. Kualitas 

hidup dipengaruhi oleh kesehatan fisik, keadaan psikologis, tingkat kemandirian, 

hubungan sosial kepercayaan pribadi dan berhubungan dengan keadaan penting 

dilingkungan (WHO 1997), Sehingga kualitas hidup adalah multidimensional 

yang dapat diukur dengan berbagai pendekatan (Hidayati, 2019). 
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Sejak ditemukan, HIV/AIDS telah menjadi salah satu masalah kesehatan 

utama di dunia (Liping, 2015). Pada tahun 2018, terdapat lebih dari 37,9 juta 

orang hidup dengan HIV dan 770.000 orang meninggal karena AIDS (UNAIDS, 

2018). Data UNAIDS Global Report melaporkan bahwa jumlah kumulatif orang 

yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Indonesia dari tahun 1987 hingga 

2016 adalah 319.048 kasus. Jumlah tersebut terdiri dari penderita HIV sebanyak 

232.323 kasus dan AIDS sebanyak 86.725 kasus (Liping, 2015). 

HIV/AIDS telah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. DKI Jakarta 

merupakan provinsi pertama dengan jumlah kumulatif kasus HIV tertinggi antara 

tahun 2009 dan 2017, dengan 46.758 kasus, diikuti oleh Jawa Timur (33.043 

kasus) dan Papua (25.586 kasus). Untuk bagiannya, Sulawesi Selatan termasuk 

dalam 10 besar, peringkat kesembilan (6.629 kasus) (Kementerian Kesehatan, 

2017a). Kota Makassar merupakan kota dengan jumlah kasus tertinggi di 

Sulawesi Selatan yaitu 864 kasus pada tahun 2017, bahkan menempati urutan 

ketiga kota dengan jumlah penderita HIV/AIDS tertinggi di Indonesia (Dinkes, 

2016). 

Dilaporkan bahwa HIV/AIDS tidak hanya menimbulkan gejala dan 

komplikasi, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas hidup penderitanya 

(Mbada, 2013). Infeksi HIV selain mempengaruhi kesehatan fisik juga dapat 

menimbulkan kecemasan, depresi terkait kematian, terapi dan stigma yang 

mempengaruhi kualitas hidup. 
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Prognosis penderita HIV/AIDS tergantung pada tingkat pelayanan 

kesehatannya. Kualitas hidup terkait kesehatan dapat digunakan untuk menilai 

prognosis di antara pasien terinfeksi HIV dalam hal variabel demografis dan 

klinis. HIV/AIDS tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan fisik, tetapi juga 

kualitas hidup secara umum. 

HIV/AIDS merupakan sumber stres yang dapat mempengaruhi kualitas 

hidup dalam berbagai cara. ODHA (Orang Dengan HIV - AIDS) merupakan 

suatu hal yang sulit dalam kehidupan, dimana permasalahan yang kompleks 

selalu dihadapi setiap hari, tidak hanya mengobati kondisi penyakit, tetapi kondisi 

penyakit disertai dengan stigma sosial yang sangat diskriminatif dan yang 

menyebabkan stigmatisasi ODHA karena penyakitnya. ).(Liping, 2015). 

Menurut (Liping, 2015) terungkap bahwa HIV/AIDS sebagai penyakit 

kronis, selain menimbulkan efek samping akibat penggunaan narkoba dan infeksi 

oportunistik, juga dapat membuat penderitanya mengalami stigma dan 

diskriminasi. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan ODHA secara 

umum baik secara fisik, psikis, sosial dan finansial. Oleh karena itu, program 

pengobatan yang diberikan tidak hanya untuk memperpanjang umur ODHA tetapi 

juga untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Bunjoungmanee, 2014). 
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Seiring dengan perkembangan penyakitnya, pasien sering menghadapi 

masalah fisik, psikososial dan mental, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dan hal ini berdampak pada kualitas hidup ODHA. Kualitas hidup 

penderita HIV dan AIDS menurut WHO mengacu pada kesehatan fisik dan 

kesehatan mental yang ditinjau dari fungsi fisik, psikologis, sosial dan lingkungan 

(WHO, 2004). Evaluasi total dari berbagai aspek tersebut menentukan kualitas 

hidup penderita HIV/AIDS secara umum (Yuliyanti, 2013). 

Menurut penelitian (Rihaliza et al., 2020) menunjukkan hasil yang 

signifikan antara kualitas hidup dan kejadian HIV/AIDS, dan didukung oleh 

penelitian lain oleh Triani Banna 2019 yang menunjukkan nilai signifikan dengan 

memiliki hasil positif yang signifikan terhadap kualitas hidup. / penyakit AIDS 

(Banna, Triani, 2019). 

Menurut hasil penelitian Novrianda (2018), 59,4% responden mendapat 

dukungan dari keluarganya dan 57,5% responden memiliki kualitas hidup yang 

baik. Hal ini menunjukkan bahwa jika Odha memiliki keluarga yang baik untuk 

mendukung mereka, mereka akan memiliki kualitas hidup yang baik (Novrianda, 

2018). 

Dukungan sosial keluarga merupakan bagian utama dari dukungan yang 

dibutuhkan ODHA, sehingga ODHA dapat mengembangkan respon koping yang 
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efektif untuk beradaptasi dengan baik ketika menghadapi stresor yang 

dihadapinya terkait penyakit fisik, psikis dan sosial (Kusuma, 2011). 

Sedangkan kualitas hidup merupakan isu penting dalam pelayanan 

kesehatan karena kualitas hidup dapat menurun ketika orang sakit dan sakit dalam 

waktu yang lama, dan menjadi pertimbangan penting dalam pencegahan sebelum 

dan sebelum penyakit muncul (Hanafi et al., 2016). Oleh karena itu dapat 

meningkatkan kualitas hidup pasien, yang sangat penting bagi seorang perawat 

untuk mengatasi masalah aspek fisik, psikologis dan sosial pada setiap pasien 

ketika pertama kali didiagnosis HIV/AIDS dan mengalami stres. khawatir saat itu. 

Selanjutnya, setiap pasien yang baru pertama kali didiagnosis HIV/AIDS 

membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar. Beragamnya kebutuhan dan 

harapan pasien yang pertama kali didiagnosis HIV/AIDS akan layanan yang 

nantinya dapat membantu pasien HIV/AIDS meningkatkan kualitas hidup (QoL) 

(Welly Vitriawan, Ratna Sitorus, 2017) 

Berdasarkan uraian penjelasan diatas tentang dampak dari penyakit 

HIV\AIDS, baik yang akan  mempengaruhi kualitas hidup HIV\AIDS maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul gambaran kualitas hidup 

penderita HIV/AIDS  dengan pendekatan literatur review. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti ingin  

melihat “Bagaimana kualitas hidup pasien HIV\AIDS ?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kualitas hidup pasien HIV\AIDS. 

D. Manfaat Penelitian 

 1. Pendidikan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, tentang 

bagaimana kualitas hidup pasien HIV\AIDS dan menjadi bahan ajar dalam 

materi terkait pemberian asuhan keperawatan pasien HIV\AIDS. 

2. Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bacaan 

memperdalam dan mengembangkan penelitian ini. Untuk menambah 

wawasan dan bahan masukan bagi masyarakat dalam mengetahui kualitas 

hidup pasien HIV\AIDS. 

3. Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah 

pengetahuan mengenai kualitas hidup pasien HIV\AIDS. 
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E. Kajian Pustaka 

No Peneliti Judul peneliti Metode Hasil 

1

1 

 

 

(Batubara et al., 

2020) 

Meningkatkan 

Kualitas Hidup 

Penderita HIV/AIDS 

Melalui Penggunaan 

Antiretroviral (ARV) 

dan Dukungan 

Keluarga 

kuantitatif 

dengan desain 

deskriptif 

analitik. jenis 

penelitian 

cross 

sectional yang 

digunakan 

untuk 

mempelajari 

korelasi antar 

variabel 

sebab-akibat, 

dengan 

pendekatan 

point time 

approach. 

Hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang 

signifikan antara dukungan 

keluarga dengan kualitas 

hidup pasien dengan HIV-

AIDS (p-value Continuity 

Correction sebesar 0,006), 

yang menunjukkan 

dukungan keluarga dapat 

meningkatkan kualitas 

hidup penderita HIV-

AIDS. 

2 (Ardian et al., 

2020) 

Persepsi Kualitas 

Hidup Penderita 

HIV Positif di Kota 

Semarang 

Desain 

penelitian 

kualitatif yang 

berfokus pada 

persepsi 

kualitas hidup 

ODHA, 

Informan awal 

ditentukan 

dengan teknik 

purposive 

sampling dan 

untuk 

melengkapi 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

persepsi ODHA mengenai 

kualitas hidup mereka baik 

dan memuaskan. Ini karena 

PLWH dalam penelitian ini 

memahami HIV dengan 

sangat baik, secara teratur 

menggunakan ARV, 

mempertahankan gaya 

hidup sehat, menghadiri 

Kelompok Dukungan 

Sebaya, dan mendapatkan 

dukungan dari keluarga 
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informasi 

lebih lanjut, 

teknik 

snowball 

sampling 

digunakan. 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

pengumpulan 

data adalah 

wawancara 

mendalam 

dengan 

informan 

kunci yaitu 5 

pasien gay 

dengan HIV 

positif 

menggunakan 

pendekatan 

analitik 

deskriptif. 

atau teman. 

 

3

3 

(Xiaohua et al., 

2015) 

Perceived stigma, 

medical social 

support and quality 

of life among people 

living with 

HIV/AIDS in 

Hunan, China. 

 

Sampel 190 

peserta yang 

memenuhi 

kriteria inklusi 

dari dua klinik 

HIV di 

Hunan, Cina. 

Skala Stigma 

terkait HIV, 

Studi Hasil 

Medis Versi 

Dukungan sosial, dan 

kualitas hidup masing-

masing adalah 104,32, 

53,63, dan 61,97, yang 

berada dalam kisaran 

sedang. pengobatan 

antiretroviral, dan jumlah 

CD4 yang tinggi 

memprediksi kualitas hidup 

yang lebih baik. 
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Cina - Survei 

Dukungan 

Sosial (MOS-

SSS-C), dan 

Studi Hasil 

Medis-HIV 

(MOS-HIV) 

digunakan 

untuk 

mengukur 

stigma yang 

dirasakan, 

dukungan 

sosial dan 

kualitas hidup. 

di PLWH. 

 

4 

(Cooper et al., 

2017) 

Measuring quality of 

life among people 

living with HIV: a 

systematic review of 

reviews 

Peninjauan 

dilakukan 

dalam dua 

tahap: 1) 

pencarian 

database 

elektronik 

untuk 

mengidentifik

asi tinjauan 

sistematis 

alat yang 

digunakan 

untuk 

mengukur 

HRQoL pada 

orang dewasa 

yang hidup 

Studi (MOS) Bentuk 

Pendek (SF) -12; SF-36; 

Kualitas Hidup Organisasi 

Kesehatan Dunia 

(WHOQOL- BREF), 

Pertanyaan Kehidupan 

Kepuasan (FLZM) dan SF-

20. Data psikometri yang 

tersedia mendukung EQ-

5D dan SF-36. Tujuh 

khusus HIV 

skala memenuhi kriteria 

inklusi: AIDS Clinical 

Trials Group (ACTG) -21; 

HIV-QL-31; MOS-HIV; 

Multidimensi 

Kuesioner Kualitas Hidup 

Orang dengan HIV / AIDS 
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dengan HIV, 

diterbitkan 

sejak tahun 

2000; 2) 

pemilihan 

HRQol skala 

dari yang 

diidentifikasi 

dalam ulasan. 

Kriteria 

inklusi 

termasuk 

skala yang 

dapat diatur 

sendiri 

10 menit atau 

kurang, 

mencakup 

setidaknya 3 

domain 

kualitas hidup 

(fungsi fisik, 

fungsi sosial / 

peran dan 

fungsi mental 

/fungsi 

emosional). 

Untuk skala 

generik, 

kriteria inklusi 

mencakup 

ketersediaan 

data normatif 

sedangkan 

(MQOL-HIV), PROQOL-

HIV, Gejala Kualitas 

Hidup Kepatuhan (HIV-

SQUAD) dan WHOQOL-

HIV BREF. Dari tindakan 

khusus HIV, MOS-HIV 

dianggap memiliki sifat 

psikometri yang paling 

mapan, namun batasan 

yang diidentifikasi dalam 

ulasan disertakan masukan 

yang tidak memadai dari 

orang yang hidup dengan 

HIV dalam pengembangan 

skala, relevansi lintas 

budaya dan berkelanjutan 

penerapan. Dua ukuran 

yang relatif baru, 

WHOQOL-HIV BREF dan 

PROQOL-HIV, dianggap 

memiliki sifat psikometri 

yang menjanjikan dan 

mungkin lebih relevan 

dengan orang yang hidup 

dengan HIV. 
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untuk skala 

khusus HIV 

diperlukan 

masukan 

pasien untuk 

pengembanga

n skala 

tersebut. 

Hasil: Sepuluh 

ulasan 

memenuhi 

kriteria 

inklusi. 

Sembilan 

skala umum 

memenuhi 

kriteria 

inklusi: 

EuroQol lima 

dimensi 

kuesioner 

(EQ-5D); 

Indeks Utilitas 

Kesehatan; 

Kuesioner 

McGill 

Quality of 

Life. 

 

5 

(Rihaliza et al., 

2020) 

Hubungan 

Kepatuhan Minum 

Obat dan Jumlah 

CD4 Terhadap 

Kualitas Hidup 

Orang dengan HIV 

Jenis 

penelitian 

adalah analitik 

dengan 

pendekatan 

cross-

Analisis bivariat 

menunjukkan terdapat 

hubungan yang bermakna 

dengan p<0,05 antara 

kepatuhan minum obat dan 

jumlah CD4 terhadap 



12 

 
 

 

AIDS di Poliklinik 

Voluntary 

Counseling and 

Testing RSUP Dr M 

Djamil Padang. 

sectional. 

Sampel 

penelitian 

berjumlah 100 

ODHA yang 

melakukan 

kontrol di 

Poliklinik 

VCT RSUP 

Dr M Djamil 

Padang. 

Instrumen 

penelitian 

menggunakan 

2 kuesioner, 

yaitu 

WHOQOL-

HIV BREF, 

Simplified 

Self-Report 

Measure of 

Adherence 

dan studi 

dokumentasi 

pada rekam 

medis pasien. 

Analisis data 

menggunakan 

uji Chi 

square. 

 

 

 

 

kualitas hidup ODHA. 
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6 

(Banna, Triani, 

2019). 

Kualitas Hidup 

Orang Dengan HIV 

dan AIDS (ODHA) 

Ditinjau dari 

Kepatuhan Minum 

Obat Antiretroviral 

(ARV). 

Penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

menggunakan 

rancangan 

cross 

sectional, 

Sampel 

penelitian 

sebanyak 51 

orang yang 

diambil 

dengan teknik 

accidental 

sampling 

sesuai kriteria 

inklusi 

dan eksklusi. 

Hasil uji spearman 

menunjukkan bahwa ada 

hubungan signifikan 

dengan arah positif antara 

kepatuhan minum obat 

ARV dengan spearman 

menunjukkan bahwa ada 

hubungan signifikan 

dengan arah positif antara 

kepatuhan minum obat 

ARV dengan kualitas 

hidup ODHA, dan sangat 

kuat (p = 0,000 ; dengan 

nilai r = 0,764). Petugas 

kesehatan diharapkan dapat 

berkomitmen dalam 

menjalankan program yang 

sudah ada, memberikan 

edukasi secara kontinu 

tentang pentingnya 

menjalankan ARV, serta 

lebih dapat merangkul 

ODHA melalui kegiatan 

Kelompok Dukungan 

Sebaya (KDS). 

 

7 

(Medeiros et al., 

2017). 

Quality of life, 

socioeconomic and 

clinical 

factors, and physical 

exercise in persons 

living with 

HIV/AIDS. 

Penelitian Ini 

menggunakan 

penelitian 

kuantitatif 

eksplorasi 

cross-

sectional 

menggunakan 

kuesioner 

Domain yang menyajikan 

rata-rata lebih rendah untuk 

kualitas hidup adalah 

masalah keuangan, 

berkaitan dengan 

kerahasiaan, fungsi umum, 

dan kepuasan dengan 

kehidupan. Kami 

menemukan asosiasi 
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terstruktur 

untuk menilai 

aspek sosial 

ekonomi 

(jenis 

kelamin, usia, 

tingkat 

pendidikan, 

perkawinan 

status, ras, 

status sosial 

ekonomi, 

tanggungan 

pada 

pendapatan 

keluarga, 

hubungan 

kerja), 

parameter 

klinis (waktu 

diagnosis 

penyakit, 

penggunaan 

dan waktu 

pengobatan, 

jumlah sel T 

CD4, 

dan viral 

load), dan 

praktik latihan 

fisik. Untuk 

menilai 

kualitas hidup, 

kami 

dengan variabel status 

sosial ekonomi dan latihan 

fisik, terapi, dan latihan 

fisik 

untuk dua domain terakhir, 

secara berurutan. 
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menggunakan 

Kualitas 

kuesioner 

Kehidupan 

(HAT-QoL). 

Untuk 

karakterisasi 

data sosial 

ekonomi dan 

klinis 

dan domain 

kualitas hidup, 

kami 

melakukan 

analisis 

deskriptif 

(frekuensi 

sederhana, 

rata-rata, 

dan standar 

deviasi). Kami 

menerapkan 

regresi linier, 

mengikuti 

model hirarkis 

untuk masing-

masing 

domain 

kualitas hidup. 

 

8 

(Carsita, Wenny & 

Mirah, Asmi, 

2019). 

Kualitas Hidup 

ODHA Di 

Kecamatan Bongas. 

Jenis 

penelitian ini 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

Hasil penelitian sebanyak 

118 (71,5%) responden 

memiliki kualitas hidup 

domain fisik baik, 84 

(50,9%) responden 
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deskriptif. 

Sampel 

penelitian 

berjumlah 165 

responden 

dengan teknik 

pengambilan 

consecutive 

sampling. 

memiliki kualitas hidup 

domain psikologis baik, 

124 (75,2%) responden 

memiliki kualitas hidup 

domain sosial baik, 93 

(56,4%) memiliki kualitas 

hidup domain kemandirian 

baik, 86(52,1%) responden 

memiliki kualitas hidup 

domain lingkungan baik, 

dan 86 (52,1%) responden 

memiliki kualitas hidup 

domain spiritual baik. 

Simpulan pada penelitian 

ini adalah ODHA di 

Kecamatan Bongas 

memiliki kualitas hidup 

baik. 

 

9 

(Miyada et al., 

2019). 
Quality of life of 

people with 

HIV/AIDS - the 

influence of social 

determinants and 

disease-related 

factors. 

 

Studi 

epidemiologi 

lintas bagian 

ini dilakukan 

di fasilitas 

kesehatan 

khusus HIV / 

AIDS dari 

Layanan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Brasil. Data 

dikumpulkan 

dengan 

menggunakan 

instrumen 

Penelitian tersebut 

melibatkan 109 peserta. Di 

antara banyak asosiasi 

statistik signifikan yang 

ditemukan dalam penelitian 

ini, variabel yang memiliki 

pengaruh lebih besar pada 

domain yang dinilai oleh 

instrumen adalah tingkat 

pendidikan, pekerjaan, 

situasi keuangan, etnis, dan 

gejala. 



17 

 
 

 

HIV / AIDS-

Targeted 

Quality of 

Life (HAT-

QoL). 

 

 

10 

 

(Gati Murwani et 

al., 2017). 

Hubungan Tingkat 

Spiritualitas Dengan 

Tingkat Kualitas 

Hidup Pasien 

Hiv/Aids Di 

Poliklinik Vct Rsud 

Dr. Moewardi 

Surakarta. 
 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

deskriptif 

analitik 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Pengambilan 

Sample 

menggunakan 

Teknik non-

probability 

sampling 

yaitu 

purposive 

sampling, 

dengan 

jumlah 

sampel 

penelitian 69 

orang 

responden. 

Sedangkan 

Instrumen 

penelitian 

Hasil uji bivariat 

membuktikan bahwa ada 

hubungan tingkat 

spiritualitas dengan 

tingkat kualitas hidup 

pasien HIV/AIDS di 

Poliklinik VCT RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta 

(ρ value = 0,000 < 0,05, 

τ sebesar 0,514). 
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menggunakan 

kuesioner 

dari WHO. 

Analisa 

bivariat 

menggunakan 

uji 

Kendall’sTau 
 

10 (Krisdayanti & 

Hutasoit, 2019). 

Pengaruh coping 

strategies terhadap 

kesehatan mental 

dan kualitas hidup 

penderita hiv/aids 

positif. 

Metode yang 

digunakan 

dalam artikel 

ini adalah 

penelusuran 

artikel melalui 

database ncbi 

dan google 

scholar. 

Tahun 

penerbitan 

sumber 

pustaka adalah 

dari tahun 

2001 sampai 

2019 dengan 

20 sumber 

pustaka. 

 

 

Hasil dari sintesa artikel 

yang telah ditemukan yaitu 

coping strategies ini sangat 

mempengaruhi kesehatan 

mental dan meningkatkan 

kualitas hidup penderita 

hiv/aids positif. 

 

 

11 

(Fajriyah et al., 

2018) . 

Pengaruh Depresi, 

Stigma, dan 

Kelompok 

Dukungan Sebaya 

terhadap Kualitas 

Hidup ODHA di 

Jenis 

penelitian 

observasional 

analitik 

dengan desain 

cross-

Kualitas hidup ODHA 

meningkat dengan 

keterlibatan dalam KDS (b 

= 3,40; 95% CI = 0,71 

hingga 6,10; p = 0,001), 

dukungan sosial (b = 0,70; 
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Kelompok 

Dukungan Sebaya 

Solo Plus, Surakarta 

Jawa Tengah. 

 

sectional. 

Penelitian 

dilakukan di 

Solo plus peer 

support group, 

Surakarta, 

Jawa Tengah, 

dari bulan 

Januari 

sampai 

dengan 

Februari 2018. 

Sampel 100 

ODHA dipilih 

untuk 

penelitian ini 

dengan simple 

random 

sampling. Itu 

variabel 

terikat adalah 

kualitas hidup 

ODHA. 

Variabel 

bebas adalah 

perilaku sehat, 

depresi, 

pendapatan 

keluarga, 

stigma, 

dukungan 

teman sebaya, 

dan dukungan 

sosial. 

CI 95% = 0,01 hingga 

1,40; p = 0,046), dan sehat 

perilaku (b = 9,33; CI 95% 

= 5,30 hingga 13,36; p 

<0,001). Kualitas hidup 

ODHA menurun dengan 

adanya stigma (b = -1,10; 

95% CI = -1,84 hingga -

0,36; p = 0,003), dan 

depresi (b = -4,23; 95% CI 

= -6,62 hingga -1,83; p = 

0,001). Kualitas hidup 

ODHA secara tidak 

langsung dipengaruhi oleh 

pendapatan (b = 0,06; CI 

95% = 10,14 sampai 18,61; 

p <0,001). 
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Pengumpulan 

data dilakukan 

oleh kuesioner 

dan dianalisis 

dengan 

analisis jalur. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang HIV\AIDS 

1. Defenisi  HIV\AIDS 

 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang dapat 

menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV menyerang tubuh manusia 

dengan cara membunuh atau menghancurkan sel-sel yang berperan dalam 

sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga menurunkan kemampuan tubuh 

untuk melawan infeksi dan kanker yang masuk ke dalam tubuh (Derrickson, 

2016). 

 

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah suatu kondisi 

di mana seseorang mengalami berbagai infeksi akibat rusaknya sel-sel sistem 

kekebalan tubuh secara progresif oleh HIV (Human Immunodeficiency 

Virus). AIDS mencerminkan infeksi HIV stadium akhir. Seseorang yang 

terinfeksi HIV dapat bebas gejala selama bertahun-tahun meskipun virus 

tersebut aktif menyerang sistem kekebalan tubuh (Derrickson, 2016). 

Menurut Syafrudin, AIDS adalah kumpulan gejala dan infeksi atau 

sindrom yang timbul akibat rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat 

terinfeksi virus HIV. Virus HIV menyebabkan sistem kekebalan tubuh 
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manusia melemah. Orang yang terpapar virus HIV akan menjadi rentan 

terhadap segala macam penyakit menular. Saat ini pengobatan virus HIV 

hanya memperlambat laju perkembangan virus, yaitu penyakit ini belum ada 

obatnya (Leminaria Naibaho, Palupi Triwahyuni, 2017). 

Dalam pandangan Islam, penyakit merupakan musibah yang bisa 

menimpa siapa saja, bahkan orang yang shaleh dan mulia. Artinya, orang 

yang terkena penyakit itu belum tentu sakit karena dosa yang telah 

dilakukannya, tetapi bisa jadi menjadi korban dari perbuatan orang lain. Allah 

SWT berfirman : 

َ شَدٌِدُ ٱىْعِقَ اب ةً ۖ وَٱعْيمَُوٓا۟ أنََّ ٱللََّّ  وَٱتَّقوُا۟ فتِىَْةً لََّّ تصٍُِثَهَّ ٱىَّذٌِهَ ظَيمَُوا۟ مِىنُمْ خَاصَّٓ

Artinya : Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus 

menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa 

Allah amat keras siksaan-Nya. ( QS Al-Anfal : 25 ). 

 

Melalui ayat ini, Al-Qur'an menyeru manusia agar berhati-hati 

terhadap siksaan Allah, yang disebut fitnah dalam ayat ini. Seruan itu bersifat 

umum, dan Al-Qur'an tidak secara khusus menyebut kelompok-kelompok 

tertentu yang tidak benar sebagai konsekuensi logis dari tindakan mereka. 

Namun disebutkan pula bahwa fitnah/siksaan juga menimpa mereka yang 

tidak berbuat jahat (Ani, 2017). 

AIDS juga dapat menimbulkan komplikasi penyakit, seperti penyakit 

paru-paru, saluran pernapasan, saluran pencernaan, gangguan saraf dan 

kejiwaan, tumor ganas (maligna), dan infeksi oportunistik (Kusuma, 2011). 
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2. Etiologi HIV\AIDS 

Pada tahun 1984, Dr. R. Gallo dari Institut Kesehatan Nasional AS 

menemukan virus lain yang disebut HTLV-III (Human T Lyphotropic Virus Type 

III). Kedua virus ini merupakan temuan mereka dan diduga sebagai penyebab 

AIDS, karena dapat diisolasi dari penderita AIDS/ARC di Amerika, Eropa dan 

Afrika Tengah. Maka penelitian lebih lanjut terkait virus ini akhirnya 

membuktikan bahwa virus ini sama, sehingga WHO memberinya nama HIV, 

yang disesuaikan dengan penemuannya “International Committee on Taxonomy 

of Viruses” pada tahun 1962. HIV menyerang dan menghancurkan sel T yang 

telah peran penting. dalam sistem kekebalan tubuh (Masriadi, 2016). 

HIV merupakan Retrovirus dari famili Retroviridae karena informasi 

genetiknya ada pada RNA (Ribonucleic Acid) bukan pada DNA 

(Deoxyribonucleic Acid). Virus ini memiliki diameter 100-120 nm, terdapat dua 

komponen penting yaitu kapsul dan inti (Setiati, 2014). Inti berisi genom virus 

yang terkait dengan protein spesifik yang bertindak sebagai regulator. Inti bagian 

dalam adalah RNA yang ditutupi oleh cangkang protein (casid). Kasus HIV 

dikelilingi oleh selubung yang terdiri dari lipid bilayer yang ditembus oleh 

berbagai glikoprotein (Derrickson, 2016). 
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3. Tanda dan Gejala 

Tanda dan gejala umum termasuk demam, lesu, ruam, sakit kepala, 

nyeri sendi, sakit tenggorokan, dan pembesaran kelenjar getah bening. Sekitar 

50% orang yang terinfeksi HIV mengalami keringat malam. Ada beberapa 

tahapan dari HIV hingga AIDS. Beberapa orang memiliki perjalanan penyakit 

yang sangat cepat hanya sekitar 2 tahun, dan beberapa berkembang perlahan 

hingga 10 tahun (tidak ada perkembangan) (Derrickson, 2016). 

Dengan menurunnya sistem imun atau daya tahan tubuh, berbagai 

komplikasi mulai muncul, yaitu: 

a. Pembesaran kelenjar getah bening yang terjadi selama 3 bulan 

b. Badan terasa lemas 

c. Penurunan berat badan yang berkelanjutan 

d. Demam dan keringat yang datang berulang-ulang 

e. e. Menderita infeksi jamur (mulut dan vagina) yang terjadi berulang kali 

dan terus menerus 

f. Radang panggul pada wanita yang tidak kunjung sembuh dengan 

berbagai perawatan 

g. kehilangan memori jangka pendek 

h. Beberapa pasien mengalami infeksi herpes disertai nyeri saraf yang parah. 

Anak juga mengalami pertumbuhan yang lambat dan sering jatuh sakit 

(Soedarto, 2012).  
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Tanda dan gejala umum termasuk demam, lesu, ruam, sakit kepala, nyeri 

sendi, sakit tenggorokan, dan pembesaran kelenjar getah bening. Sekitar 50% 

orang yang terinfeksi HIV mengalami keringat malam. Ada beberapa tahapan dari 

HIV hingga AIDS. Beberapa orang memiliki perjalanan penyakit yang sangat 

cepat hanya sekitar 2 tahun, dan beberapa berkembang perlahan hingga 10 tahun 

(tidak ada perkembangan) (Derrickson, 2016) 

Menurut  (Kemenag, 2018) Terungkap Tidak semua HIV/AIDS 

memiliki gejala yang khas, dan gejala yang muncul tidak selalu pada alat 

kelamin. 

Gejala terkena HIV/AIDS antara lain:  

a. Keputihan dengan jumlah yang banyak, berbau, berwarna, dan gatal.  

b. Gatal disekitar alat kelamin.  

c. Adanya benjolan, bintil/kutil atau jerawat disekitar kelamin dan anus.  

d. Adanya luka/koreng/lecet disekitar kelamin dan anus.  

e. Pembengkakan dan sakit di sekitar kelamin. 

f. Nyeri di bagian bawah perut dan selama berhubungan seksual. 

4. Patofisiologi penyakit HIV/AIDS 

HIV pertama-tama mengikat limfosit sel induk melalui gp 120 dan 

kemudian terjadi difusi membran HIV dengan sel induk. Kemudian inti HIV 

memasuki sitoplasma. Di dalam sitoplasma HIV, DNA dan RNA HIV akan 

dibentuk oleh enzim polimerase. DNA virus yang dianggap sebagai DNA sel 
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induk akan diubah menjadi RNA. Sedangkan enzim protease akan mengubah 

mRNA di sitoplasma menjadi partikel HIV. Partikel tersebut kemudian 

terlepas dari penutup bahan sel induk untuk melarikan diri sebagai virus HIV. 

Sehingga sistem kekebalan tubuh akan terganggu (Widoyono, 2011). 

Menurut  (Widoyono, 2011) menjelaskan bahwa orang yang terinfeksi 

HIV akan kehilangan limfosit T. Ada tiga tahap yang dapat membantu selama 

beberapa bulan atau tahun: 

a. Seorang yang sehat mempunyai CD4+ sebanyak 800-1300 sel/mL darah. 

b. Pada bulan pertama individu yang terinfeksi CD4 nya akan menurun sebanyak 

40-50%. Orang yang menderita HIV/AIDS dapat menularkan jika partikel virus 

HIV banyakterdapat dalam darah atau tubuh. 

c. Setelah 6 bulan, perusakan sel CD4 dan penularan penyakit kepada orang lain 

terus terjadi. 

d. 1 sampai 2 tahun sebelum berlanjut ke fase AIDS, jumlah limfosit CD4 

e. menurun sangat derastis. Kadarnya didalam tubuh bisa mencapai 200 sel/ml. 

Sehingga penderita sangat rentang terhadap infeksi. 

f. Infeksi HIV juga dapat menyebabkan gangguan pada limfosit B yang berfungsi 

sebagai penghasil dan menyebabkan produksi anti bodi yang berlebihan. 

g. Antibody ini terutama berfungsi untuk melawan HIV dan infeksi yang dialami 

penderita akan tetapi anti bodi ini tidak bisa banyak membantu dalam melawan 

infeksi oportunistik pada penderita AIDS. 



27 

 
 

 

h. Pada saat yang bersamaan, limfosit CD4 dihancurkan oleh virus sehingga 

berkuranglah kemampuan sistem kekebalan tubuh dalam mengenali organisme 

yang masuk kedalam tubuh dan sasaran yang akan diserang. 

5. Penularan HIV/AIDS 

Menurut (Indonesia, 2016) mengatakan Penularan HIV/AIDS bisa 

melalui hubungan seks (anal, oral dan vaginal) yang tidak terlindungi dengan 

orang yang telah terinfeksi HIV. Penularan melalui pemakaian obat bius 

intervena terjadi lewat kontak langsung darah dengan jarum yang 

terkontaminasi. Darah atau produk darah orang yang telah terinfeksi HIV 

dapat menular melalui transfusi darah. Virus HIV dapat pula ditularkan in 

utero dari ibu kepada bayinya dan kemudian melalui air susu ibu. HIV tidak 

ditularkan melalui jabat tangan, sentuhan, ciuman, pelukan, menggunakan 

peralatan makan/minum, gigitan nyamuk, memakai toilet yang sama atau 

tinggal serumah dengan ODHA. 

Penularan penyakit ini yaitu dapat melalui cairan tubuh seperti darah, 

cairan genetalia laki-laki ataupun perempuan dan Air Susu Ibu. Virus juga 

terdapat pada saliva air mata tetapi sangat rendah penularannya. HIV tidak 

terdapat dalam air mata dan keringat. Pria yang sudah disunat atau sudah balig 

memiliki resiko tertular HIV/AIDS yang lebih kecil dibandingkan dengan 

laki-laki yang belum disunat (Widoyono, 2011). 
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a. Media penularan HIV/AIDS 

HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari orang 

yang terinfeksi, seperti darah, ASI, air mani, dan cairan vagina. Orang tidak 

dapat terinfeksi melalui kontak biasa sehari-hari, seperti berciuman, 

berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi barang pribadi, makanan, atau air. 

Cara penularan HIV/AIDS : 

1) Hubungan seksual : Hubungan seks yang tidak aman dengan orang yang telah 

terpajan HIV. 

2) Transfusi darah : melalui transfusi darah yang terkontaminasi HIV. 

3) Penggunaan jarum suntik : penggunaan jarum suntik, tindik, tato dan pisau 

yang dapat menyebabkan luka yang tidak disterilkan secara bersama-sama 

digunakan dan pernah digunakan oleh orang yang terinfeksi HIV.  

4) Ibu hamil kepada anak yang dikandungnya 

a) Antenatal : saat bayi masih dalam kandungan, melalui plasenta. 

b) Intranatal : Selama persalinan, bayi terpapar darah ibu atau cairan vagina. 

Postnatal : setelah melahirkan, melalui ASI. Faktanya, 25-35% dari 

semua bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi di negara berkembang 

terinfeksi HIV, dan 90% bayi dan anak yang terinfeksi HIV terinfeksi 

oleh ibu mereka. 
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b. Perilaku berisiko yang menularkan HIV/AIDS 

1) Melakukan seks anal atau vaginal tanpa kondom. 

2) Memiliki infeksi menular seksual lainnya seperti sifilis, herpes, klamidia, 

kencing nanah, dan vaginosis bakterial. 

3) Berbagi jarum suntik yang terkontaminasi, alat suntik dan peralatan suntik 

lainnya dan solusi obat ketika menyuntikkan narkoba. 

4) Menerima suntikan yang tidak aman, transfusi darah, transplantasi jaringan, 

prosedur medis yang melibatkan pemotongan atau tindakan yang tidak steril. 

5) Mengalami luka tusuk jarum yang tidak disengaja, termasuk diantara pekerja 

kesehatan. 

6) Memiliki banyak pasangan seksual atau mempunyai pasangan yang memiliki 

banyak pasangan lain. 

6. Tahap HIV-AIDS  

Ada beberapa tahapan perkembangan virus HIV AIDS di dalam tubuh 

(Indonesia, 2016): 

a. Tahap masa jendela: Selama periode ini, orang tersebut sudah memiliki virus 

dan sudah dapat menularkannya bahkan jika mereka tidak dites positif di 

laboratorium. 

b. Tahap tanpa gejala: Pada tahap ini, sel darah putih masih cukup untuk 

mengatasi infeksi yang masuk ke dalam tubuh. 
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c. Tahapan dengan gejala: Perusakan progresif dan penghancuran sel darah putih 

oleh HIV telah melumpuhkan sistem kekebalan tubuh. Dan saat itu penyakit 

oportunistik mulai bermunculan karena daya tahan tubuh sudah sangat 

menurun. 

d. Tahapan AIDS: Berbagai jenis infeksi oportunistik seperti pneumonia, 

gangguan saraf, jamur dan kanker kulit telah ditemukan pada stadium ini. 

7. Dampak HIV/AIDS  

a. Dampak Psikologis 

Dampak psikologis merupakan persepsi atau pemikiran yang menjadi 

beban pikiran ODHA selama ini. Terdapat perbedaan psikologis sebelum dan 

sesudah terinfeksi HIV/AIDS (Pardita, 2014).Reaksi berupa syok (kejutan 

batin), stres, frustrasi, kecemasan, kemarahan, penyangkalan, rasa malu, dan 

kesedihan merupakan reaksi psikologis ketika seseorang mengetahui bahwa 

dirinya telah didiagnosis. Penelitian oleh (Tao, 2016) menemukan bahwa 20% 

dari 367 partisipan 11 (74 orang) diduga mengalami depresi, malu dan 

bersalah atas apa yang telah mereka lakukan. Selain itu, anggapan bahwa obat 

yang dikonsumsi dapat melawan infeksi HIV tetapi tidak dapat mematikannya 

merupakan tekanan psikologis bagi ODHA (Pardita, 2014). 

b. Dampak Spiritul 

  Dampak spiritual juga merupakan dampak yang dirasakan oleh 

ODHA. Menyalahkan Tuhan dan merasa bersalah atas hal-hal yang telah 

dilakukan di masa lalu membuat mereka tidak mau beribadah dan tidak lagi 
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ingin memikirkan masa depan karena merasa sudah mendekati kematian. 

Respon spiritual yang diharapkan dari ODHA adalah salah satu harapan yang 

realistis, teguh dan sabar serta pandai mengambil pelajaran dari kondisi 

mereka saat ini, karena spiritualitas dapat dijadikan sebagai sumber daya 

individu untuk menghadapi penyakit yang dihadapinya (Pardita, 2014). 

c. Dampak Sosial  

 Dampak sosial merupakan hambatan terbesar bagi ODHA untuk 

berinteraksi dengan masyarakat. Terjadi penurunan intensitas aktivitas yang 

biasa dilakukan ODHA sebelum dan sesudah terinfeksi  (Pardita, 2014). Hal 

ini disebabkan oleh stigma dan diskriminasi yang ada di masyarakat. Stigma 

sosial dapat memperburuk depresi dan pandangan negatif terhadap harga diri 

ODHA sehingga menimbulkan perasaan prasangka, malu, terasing, penurunan 

rasa percaya diri, kehilangan motivasi, penarikan diri dan penolakan yang 

sering dirasakan ODHA di masyarakat (Hikmat, 2015). Adanya stigma di 

tempat kerja, keluarga, pelayanan kesehatan meningkatkan stres ODHA 

sehingga akan menimbulkan depresi, respon psikologis yang berkepanjangan 

dan kembalinya perilaku destruktif seperti kembali menggunakan narkoba 

(Rajab, 2019). 

7. Tahap Penerimaan Diri pada ODHA  

Orang dengan HIV/AIDS termasuk dalam kerugian kesehatan, yang 

merupakan bagian dari kehilangan dan kesedihan. Kehilangan dan duka 
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merupakan respon yang diberikan oleh orang-orang yang telah kehilangan 

kenyataan yang terjadi atau seberapa besar ODHA menerima kenyataan 

(Segal, 2019). Respon emosional seperti terkejut, marah, tidak percaya, 

bersalah, dan sedih. Pada tahap ini, tahapan kehilangan dan kesedihan yang 

dirasakan oleh penderita HIV/AIDS adalah  (Segal, 2019) : 

a. Denial: Penyangkalan, tidak menerima apa yang terjadi. Verbalisasi seperti "ini 

tidak mungkin terjadi pada saya".  

b. Anger: Marah terhadap kenyataan dan mencari orang lain untuk disalahkan. 

Verbalisasi seperti “mengapa ini terjadi kepada saya? Siapa yang harus 

disalahkan?" 

c. Bargaining: Tawar-menawar, adanya mekanisme untuk tidak menyalahkan diri 

sendiri. Verbalisasi seperti "buat ini tidak terjadi dan sebagai imbalannya aku 

akan menjauhi narkoba”. 

d. Depression: Depresi, menunjukan sikap menarik diri, tidak mau bicara atau putus 

asa. Gejala yang timbul adalah menolak makan, susah tidur dan letih.  

e. Acceptance: Penerimaan, mulai menerima kenyataan yang terjadi. Perubahan 

verbalisasi ”apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh?” dan juga 

“yah, akhirnya saya harus operasi”.  

9. Pengobatan HIV/AIDS  

Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan orang dengan HIV/AIDS. 

Namun, ada pengobatan yang dapat mempertahankan dan menekan viral load 
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(jumlah virus HIV dalam darah ODHA) pada tingkat yang rendah atau tidak 

terdeteksi untuk meminimalkan risiko penularan, yaitu ARV (antiretroviral 

yang harus diminum ODHA setiap hari sesuai anjuran). Ada 3 jenis kelompok 

ARV, yaitu NNRTI (non-nucleocidal reverse transcriptase inhibitor), 

nucleocidal reverse transcriptase inhibitor (NRTI), dan protease inhibitor (PI) 

(Children, 2014). 

Dalam 6 bulan, ARV dapat membuat viral load tidak terdeteksi. Jika 

ODHA berhenti minum obat ARV, viral loadnya akan meningkat lagi dengan 

cepat (Secretary‟s Minority AIDS, 2019). 

Namun, adanya stigma menjadi kendala dalam pengobatan yang 

dilakukan. Kelompok berisiko (heteroseksual, homoseksual, penasun, pekerja 

seks) akan takut untuk dites HIV karena takut jika status HIV mereka positif, 

mereka akan dikucilkan. ODHA cenderung menunda pengobatan karena takut 

mengungkapkan status HIV-nya kepada petugas kesehatan (Handayani, 

2017). 

10. Pencegahan HIV/AIDS 

Pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan 

penderita HIV/AIDS, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui 

barang-barang yang terpapar bahan infeksius dari penderita HIV (Soedarto, 

2012). 

Menurut (Widoyono, 2011), pencegahan penyakit HIV/AIDS yaitu : 
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a. Tidak hubungan seksual dengan penderita AIDS. 

b. Tidak berhubungan seks dengan orang yang suka berganti-ganti pasangan. 

Sebagaima dijelaskan dalam QS. al-Isra‟/17:32 

حِشَةٗ وَسَاءَٓ سَثٍِلٗٗ   ٓۖ إوَِّهُۥ مَانَ فََٰ وَىَٰ  ٢٣وَلََّ تقَۡزَتوُاْ ٱىزِّ

 

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 

yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” 

Penjelasan ayat di atas yaitu Sayyid Qutub (2008) menulis bahwa zina 

adalah membunuh sperma yang tidak pada tempatnya, biasanya harus ada 

keinginan untuk menggugurkan kandungan, yaitu membunuh janin yang ada 

di dalamnya, sekalipun diizinkan. untuk hidup, biasanya akan dibuang atau 

dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mendidik dan membesarkannya. 

Perzinahan juga merupakan pembunuhan terhadap masyarakat dan merupakan 

fitnah dan kehormatan bagi keluarga Anda. 

Paragraf ini menegaskan bahwa; jangan mendekati zina meski hanya 

dengan pemikiran karena bisa membuat anda terjerumus ke dalamnya. 

Padahal, zina adalah perbuatan yang keji dan melampaui batas ukuran apapun 

serta perbuatan yang buruk hanya untuk hanya nafsu. Zina itu perbuatan 

haram, jadi semua perantara/wasilah yang dapat menyebabkan perzinahan 

juga haram. Di antara hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang berzina 

adalah: 
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1. Memandang wanita yang tidak halal baginya 

2. Menyentuh wanita yang bukan mahramnya 

3. Berkhalwat (berduaan) di tempat sepi 

4. Berpacaran 

c. Tidak melakukan hubungan seksual dengan pengguna narkoba jarum suntik. 

d. Tidak melakukan donor darah untuk orang dengan kelompok yang beresiko tinggi. 

e. Memberikan donor darah kepada pasien yang memerlukan saja. 

f. Pastikan alat suntuk yang digunakan itu steril (Widoyono, 2011). 

Ayat ini menegaskan bahwa ; jangan mendekati zina 

walaupun hanya sekedar berpikir karena bisa membuat anda terjerumus ke 

dalamnya. Padahal, perzinahan adalah perbuatan yang keji dan melampaui batas 

ukuran apapun dan merupakan perbuatan yang buruk hanya untuk melampiaskan 

nafsu semata (Widoyono, 2011). 

Dalam hadits, Nabi juga mengharamkan zina seperti yang diriwayatkan 

dari Abdullah bin Mas‟ûd Radhiyallahu „anhu, beliau Shallallahu „alaihi wa 

sallam berkata: 

  

ٍْهِ وَسَيَّمَ : أيَُّ اىذَّوْةِ أعَْظَمُ؟ قاَهَ: أنَْ تجَْعَوَ لِلَِّ وِدًّا، وَهُوَ  ُ عَيَ ًَ اللهُ عَىْهُ قاَهَ: سَأىَْتُ رَسُوهَ اللهِ صَيَّى اللََّّ عَهْ اتْهِ مَسْعوُدٍ رَضِ

ٍْهِ  ًَ حَيٍِيَةَ جَارِكَ. مُتَّفقٌَ عَيَ ؟ قاَهَ: ثمَُّ أنَْ تُ زَاوِ ؟ قاَهَ: ثمَُّ أنَْ تقَْتوَُ وَىَدكََ خَشٍْةََ أنَْ ٌأَمُْوَ مَعَلَ. قيُْتُ: ثمَُّ أيَُّ  خَيَقَلَ. قيُْتُ: ثمَُّ أيَُّ

“Dari „Abdullah bin Mas‟ûd Radhiyallahu anhu ia berkata, “Aku bertanya 

kepada Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam , „Dosa apakah yang paling 

besar?‟ Beliau Shallallahu „alaihi wa sallam menjawab, “Engkau 
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menyekutukan Allâh padahal Dia yang telah menciptakanmu.” Kemudian aku 

bertanya lagi, „Kemudian dosa apa lagi?‟ Beliau Shallallahu „alaihi wa sallam 

menjawab, “Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu.” 

Aku bertanya lagi, „Kemudian dosa apa lagi?‟ Beliau Shallallahu „alaihi wa 

sallam pun menjawab, “Engkau berzina dengan istri tetanggamu.” 

Zina adalah perbuatan haram, maka semua perantara/wasilah yang dapat 

mengantarkan kepada zina juga haram hukumnya. Diantara perkara yang dapat 

mengatarkan seseorang kepada zina adalah: 

1. Memandang wanita yang tidak halal baginya 

2. Menyentuh wanita yang bukan mahramnya 

3. Berkhalwat (berduaan) di tempat sepi 

4. Berpacaran 

c. Tidak melakukan hubungan seksual dengan pengguna narkoba jarum suntik. 

d. Tidak melakukan donor darah untuk orang dengan kelompok yang beresiko 

tinggi. 

e. Memberikan donor darah kepada pasien yang memerlukan saja. 

f. Pastikan alat suntuk yang digunakan itu steril (Widoyono, 2011).   

Adapun ABCDE cara mencegah HIV/AIDS adalah sebagai berikut: 

A (Pantang): berarti tidak berhubungan seks atau tidak berhubungan seks bagi 

mereka yang belum menikah. B (Setia): artinya setia pada pasangan seksual (tidak 

berganti pasangan). C (Kondom): Cara pencegahan penularan HIV melalui 

hubungan seksual melalui penggunaan kondom. D (Drug No): artinya dilarang 
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menggunakan narkoba. E (Education): Sarana memberikan pendidikan dan 

informasi yang akurat tentang HIV, cara penularan, pencegahan, dan 

pengobatannya. 

B. Tinjauan Umum tentang Kualitas Hidup 

1. Pengertian kualitas Hidup 

Menurut World Health Organization Quality of Life (WHOQOL), 

kualitas hidup adalah persepsi yang dimiliki individu terhadap posisi individu 

dalam kehidupan sesuai dengan konteks budaya dan sistem nilai yang 

dianutnya. kehidupan, dan hubungannya dengan harapan, tujuan, standar yang 

ditetapkan, dan perhatian individu. Masalah yang mencakup kualitas hidup 

sangat luas dan kompleks, antara lain masalah kesehatan fisik, keadaan 

psikologis, tingkat kebebasan, hubungan sosial dan lingkungan di mana 

mereka berada (WHOQOL, 2017). 

Menurut Srivastava, Das, Kohli, Yadav, Prakash, dan Saha, kualitas hidup 

dapat dikonseptualisasikan sebagai keadaan tanpa rasa sakit atau sebagai 

individu yang mampu berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Lavdaniti & Tsitsis, setiap individu mempersepsikan kualitas 

hidupnya secara berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa dengan cara pandang 

yang berbeda, setiap individu akan melaporkan kualitas hidup yang berbeda, 

bahkan pada kondisi kesehatan yang sama (Lusiana, 2018). 
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Setiap individu memiliki kualitas hidup yang berbeda tergantung dari 

masing-masing individu dalam menyikapi permasalahan yang muncul di 

dalam dirinya. Jika Anda menghadapinya secara positif, kualitas hidup Anda 

akan baik, tetapi jika Anda menghadapinya secara negatif, kualitas hidup 

Anda akan buruk. Kualitas hidup didefinisikan sebagai persepsi individu 

tentang fungsi mereka dalam bidang kehidupan. Lebih khusus lagi, itu adalah 

evaluasi individu terhadap posisinya dalam kehidupan, dalam konteks budaya 

dan sistem nilai di mana mereka hidup dalam kaitannya dengan tujuan 

individu, harapan, standar, dan perhatian individu (Nofitri, 2009). 

Kualitas hidup adalah konsep yang lebih luas daripada standar hidup. 

Kualitas hidup mencakup seluruh rangkaian faktor yang mempengaruhi apa 

yang kita hargai dalam hidup, di luar aspek materi. Kualitas hidup adalah 

perbedaan antara keinginan yang ada dan perasaan saat ini. Pernyataan ini 

dikenal sebagai "Calman Gap". Calman mengungkapkan pentingnya 

mengetahui perbedaan antara perasaan yang ada dan keinginan yang 

sebenarnya. Misalnya, membandingkan situasi antara "where is someone" 

dengan "where someone want to be". Jika perbedaan antara kedua kondisi itu 

lebar, ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa kualitas hidup seseorang 

rendah. Sedangkan kualitas hidup tinggi jika selisih keduanya kecil (Mulyani, 

2017). 

Beberapa pendekatan fenomenologis terhadap kualitas hidup 

menekankan pentingnya persepsi subjektif seseorang dalam memfungsikan 
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kapasitasnya sendiri dan membandingkannya dengan standar kapasitas 

internalnya untuk melakukan sesuatu yang lebih ideal dan sesuai dengan apa 

yang diinginkannya. Kualitas hidup adalah penilaian individu terhadap 

posisinya dalam kehidupan, dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana 

mereka hidup dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar, dan apa yang 

menjadi perhatian individu. Ada tiga pendekatan konseptual untuk mengukur 

kualitas hidup, yaitu: 

a. Pendekatan pertama : dikembangkan dalam kolaborasi erat dengan penelitian 

psikologis, didasarkan pada gagasan kesejahteraan subjektif. Pendekatan ini erat 

kaitannya dengan tradisi utilitarian, yang berpandangan bahwa upaya manusia 

untuk “bahagia” dan “puas” dengan kehidupannya merupakan tujuan universal 

keberadaan manusia. 

b. Pendekatan kedua : berakar pada gagasan tentang kapasitas. Pendekatan ini 

melihat kehidupan seseorang sebagai kombinasi dari berbagai 'aktivitas dan diri' 

(fungsi) dan kebebasan mereka untuk memilih di antara fungsi-fungsi ini 

(kemampuan). Dasar pendekatan kapabilitas ini berakar kuat pada gagasan 

filosofis keadilan sosial. Ini mencerminkan bahwa manusia akan fokus pada 

tujuan dan menghargai kemampuan individu untuk mengejar dan mewujudkan 

tujuan yang mereka yakini, dan memainkan peran prinsip-prinsip etika dalam 

merancang masyarakat yang "baik". 

Pendekatan ketiga : berdasarkan gagasan alokasi yang adil. Kualitas hidup mengacu 

pada persepsi pribadi seseorang tentang hidupnya. Kualitas hidup adalah persepsi 
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yang didasarkan pada nilai dan keyakinan pribadi. Pandangan tentang kualitas hidup 

sangat bervariasi dan berubah tergantung pada situasi. Peningkatan kualitas hidup 

dilakukan melalui pencegahan dan pengelolaan penyakit kronis seperti perawatan 

preventif, dukungan gaya hidup sehat, pendidikan dan penilaian lingkungan untuk 

mencegah cedera. Kusuma menjelaskan, sebagian besar dari mereka yang disurvei 

memiliki kualitas hidup yang buruk, yakni 58 orang (63%). 14 Ada juga hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Nojomi, Anbary dan Ranjbar pada tahun 2008 yang 

menegaskan bahwa semakin banyak responden yang mempersepsikan kualitas 

hidupnya rendah atau tidak baik (Sofia Roshma, 2014). 

2.  Aspek-aspek Kualitas Hidup  

Menurut  (Anam, 2014) kualitas hidup terdiri dari empat domain, yaitu 

kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial dan hubungan dengan 

lingkungan. 

a. Kesehatan Fisik  

Kesehatan jasmani adalah keadaan tubuh seseorang yang bersih dari 

segala penyakit yang berasal dari dalam dan luar tubuh. Kesehatan fisik dicapai 

melalui gaya hidup sehat. 

b. Kesejahteraan Psikologis  

Kesejahteraan psikologis adalah pencapaian penuh dari potensi psikologis 

seseorang dan keadaan di mana orang dapat menerima kekuatan dan kelemahan 

mereka apa adanya, memiliki tujuan hidup, mengembangkan hubungan positif 



41 

 
 

 

dengan orang lain, menjadi individu yang mandiri, mampu mengendalikan 

lingkungan dan terus berkembang secara pribadi. 

c. Hubungan Sosial  

Hubungan sosial adalah kemampuan individu untuk berinteraksi dan 

bekerja sama dengan individu atau kelompok lain dimana perilaku seorang 

individu dapat mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku individu 

lain atau sebaliknya, sehingga terjadi hubungan timbal balik. 

d. Hubungan dengan Lingkungan  

Hubungan dengan lingkungan meliputi keuangan dan kebutuhan untuk 

merasa aman di lingkungan yang ada. Selain itu, hubungan dengan domain 

lingkungan meliputi kesehatan individu, kepuasan terhadap tempat tinggal, 

termasuk adanya kesempatan rekreasi bagi individu. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa individu 

dikatakan memiliki kualitas hidup yang baik yang akan memenuhi aspek 

kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, dan hubungan dengan 

lingkungan. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup 

Menurut (Degroote, S., Vogelaers. D., & Vandijck, 2014) faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pada orang dengan HIV/AIDS yaitu 

sebagai berikut : 
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a. Jenis Kelamin 

Perbedaan jenis kelamin dalam kualitas hidup juga bisa menjadi 

konsekuensi dari perbedaan jenis kelamin pada penyakit mental, seperti 

gangguan mood, gangguan kecemasan, dan gangguan psikosomatik, yang 

lebih sering terjadi pada wanita daripada pria . Kualitas hidup perempuan 

lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan akan lebih cenderung 

melaporkan kondisi fisik yang kurang baik bagi dirinya dibandingkan laki-

laki karena laki-laki diharapkan memiliki sikap yang lebih resilien. 

b. Usia 

Orang tua dengan HIV/AIDS umumnya dikaitkan dengan kesehatan 

fisik dan mental yang lebih buruk dan penurunan dramatis dalam kesehatan 

fisik dan mental dari waktu ke waktu. Sementara itu, kaum muda memiliki 

kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik. 

c. Keadaan Keluarga 

Hubungan yang stabil dalam keluarga memiliki kontribusi yang baik 

terhadap kualitas hidup, jika hanya dalam kesehatan fisik. Selain itu, 

kehadiran anak dalam keluarga merupakan sumber kebahagiaan bagi orang 

tua, karena anak membantu menstabilkan situasi keluarga. 

d. Agama 

Tingkat spiritualitas atau agama yang lebih tinggi dikaitkan dengan 

kualitas hidup orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Spiritualitas atau agama 

berkorelasi dengan persepsi kehidupan yang lebih baik pada orang dengan 
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HIV/AIDS. Selain itu, agama atau spiritualitas juga dapat menjadi koping 

yang efektif untuk merespon kondisi yang ada pada penderita HIV/AIDS. Hal 

ini diperkuat dengan penegasan Douaihy dan Singh (2001) bahwa 

Spiritualitas merupakan dimensi penting untuk merasakan kesejahteraan pada 

orang dengan HIV/AIDS. Spiritualitas pada orang yang terinfeksi HIV 

dianggap sebagai jembatan antara perasaan putus asa dan makna hidup. 

e. Dukungan 

Sosial Hubungan antara dukungan sosial dan kualitas hidup bervariasi 

dari waktu ke waktu. Dukungan sosial dapat secara langsung mempengaruhi 

kesehatan seseorang atau dapat berfungsi sebagai penyangga untuk 

mengurangi efek stres terhadap kesehatan seseorang. Dukungan sosial 

memiliki peran penting dimana hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 

dukungan sosial dapat menurunkan gejala depresi yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kualitas hidup. 

Menurut (Shishehgar dkk, 2016) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kualitas hidup, antara lain usia, status perkawinan, tingkat 

pendidikan dan indeks massa tubuh. Di sisi lain, menurut Coetzee (2001), 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup adalah gaya koping, 

penyesuaian mental, dukungan sosial, stigmatisasi, depresi, sosial ekonomi, 

sosial budaya, jenis kelamin dan perkembangan penyakit. 
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C. Tinjauan Pustaka Teori Keperawatan Virginia Henderson 

1. Defenisi Keperawatan Menurut Virginia Henderson 

Virginia Henderson memperkenalkan definisi keperawatan. Definisi 

Anda tentang keperawatan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan Anda. 

Ia menyatakan bahwa definisi keperawatan harus mencakup prinsip 

keseimbangan fisiologis. Definisi ini dipengaruhi oleh persahabatan 

Henderson dengan seorang ahli fisiologi bernama Stackpole. Henderson 

sendiri kemudian mengajukan definisi keperawatan dari segi fungsional. 

Menurutnya, tugas unik perawat adalah membantu orang, baik yang 

sakit maupun yang sehat, melalui upaya mereka melakukan berbagai kegiatan 

untuk mendukung kesehatan dan penyembuhan individu atau proses kematian 

dalam damai, yang orang-orang dapat mereka lakukan secara mandiri ketika 

mereka memilikinya. kekuatan, keterampilan, kemauan, atau pengetahuan 

untuk melakukannya. Selain itu, Henderson juga mengembangkan model 

keperawatan yang dikenal dengan “The Activities of Life”. Model tersebut 

menjelaskan bahwa tugas perawat adalah membantu orang meningkatkan 

kemandirian mereka secepat mungkin. Perawat melaksanakan tugasnya secara 

mandiri, tanpa bergantung pada dokter. Namun, perawat tetap menyampaikan 

rencana tersebut kepada dokter saat menjenguk pasien. 
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2. Model Keperawatan Virginia Henderson 

Virginia Henderson adalah orang pertama yang mencari peran unik 

dalam keperawatan. Selain keinginan untuk menemukan peran unik 

keperawatan, perubahan sosial tidak diragukan lagi memainkan peran penting 

dalam pengembangan pandangan dan idenya. Sebagai contoh, bukanlah suatu 

kebetulan bahwa ilmu perilaku sangat berpengaruh dalam pandangan dan 

pendapat kita tentang masyarakat pada tahun 1960. Oleh karena itu, inisiatif 

ini ditujukan untuk lebih memperhatikan aspek psikososial perawatan kepada 

pasien. 

Kontribusi penting dari Henderson (1966) adalah definisi 

keperawatan berikut, yang saat ini merupakan definisi yang diterima secara 

umum: “Fungsi unik perawat adalah membantu individu, sakit atau sehat, 

dalam hal membawa dia ke kesehatan atau pemulihan (kematian yang damai) 

yang dapat dia lakukan tanpa bantuan jika dia memiliki kekuatan, kemauan, 

atau pengetahuan. Dan melakukannya dengan cara itu dapat membantu Anda 

mendapatkan kemandirian secepat mungkin.” 

Henderson sangat dipengaruhi oleh Edward Thorndyke, yang 

melakukan banyak penelitiannya di bidang kebutuhan manusia. Berdasarkan 

teori Thorndyke dan definisi keperawatannya sendiri, Henderson membagi 

tugas keperawatan menjadi empat belas jenis tugas yang berusaha memenuhi 

kebutuhan manusia. Pembagian asuhan keperawatan menjadi empat belas 
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kebutuhan manusia merupakan pilar model keperawatannya. Saya 

menegaskan bahwa: 

a. Perawat harus selalu mengakui bahwa terdapat pola kebutuhan pasien yang harus 

dipenuhi 

b. Perawat harus selalu mencoba menempatkan dirinya pada posisi pasien sebanyak 

mungkin 

Ketika Henderson berbicara tentang kebutuhan, dia mengacu pada semua 

kebutuhan dasar setiap manusia. Bagi perawat untuk membantu pasien memenuhi 

kebutuhan tersebut, diperlukan asuhan keperawatan dasar. Oleh karena itu, 

Henderson menyimpulkan bahwa asuhan keperawatan dasar ada di semua situasi 

keperawatan. Contoh situasi ini adalah: 

a. Rumah sakit umum 

b. Rumah sakit jiwa 

c. Institusi untuk penderita cacat mental 

d. Rumah perawatan 

e. Keperawatan distrik 

f. Perawatan di rumah 

Jadi, menurut Henderson, pekerjaan perawat tidak terbatas pada rumah 

sakit umum. Henderson juga menekankan pentingnya perencanaan perawatan. 

Dalam modelnya ia menjelaskan rencana perawatan, metode skematis untuk 

memantau perawatan. Perencanaan yang cermat akan memperjelas hal-hal 

berikut: 
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a. Urutan aktifitas yang harus dilakukan 

b. Aktifitas perawat yang harus dan tidak boleh dilakukan 

c. Perubahan-perubahan yang harus dibuat  

Kita dapat meringkas prinsip-prinsip dasar dari model Henderson sebagai berikut: 

a. Fungsi unik dari keperawatan 

b. Upaya pasien ke arah kemandirian 

c. Asuhan keperawatan dasar berdasarkan kebutuhan dasar 

d. Perencanaan asuhan yang akan diberikan 

Prinsip-prinsip dasar digembar-gemborkan era baru untuk keperawatan. 

Perawat menyadari peran dan keunikan mereka, dan kesadaran ini menandai era 

baru di mana profesi mulai memeriksa sifat sebenarnya dari pekerjaan 

keperawatan lebih kritis daripada sebelumnya. Komitmen terhadap kemandirian 

dan otonomi pasien juga menandai era baru. 

3. Konsep Utama dan Teori Virginia Henderson 

Dalam edisi keenam Virginia Henderson berjudul "Prinsip dan Praktik 

Keperawatan," dia mengutip beberapa definisi dari sumber, termasuk salah satu 

dari piagam WHO. Konsep utama teori Henderson meliputi manusia, 

keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. 

1. Manusia 

Henderson melihat manusia sebagai individu yang membutuhkan 

bantuan untuk mencapai kesehatan, kebebasan, atau kematian yang damai, 



48 

 
 

 

serta bantuan untuk mencapai kemandirian. Menurut Henderson, kebutuhan 

dasar manusia terdiri dari 14 komponen yang merupakan komponen 

manajemen perawatan. 

Keempat belas kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Bernafas dengan normal 

b. Makan dan minum cukup. 

c. Pembuangan eliminasi tubuh. 

d. Bergerak dan mempertahankan posisi yang nyaman. 

e. Tidur dan istirahat. 

f. Memilih pakaian yang sesuai. 

g. Mempertahankan suhu tubuh dalam kondisi normal dengan memodifikasi 

Lingkungan. 

h. Menjaga kebersihan tubuh dan memelihara kesehatan. 

i. Menghindari bahaya dilingkungannya dan menghindari mencederai orang lain. 

j. Komunikasi dengan orang lain dalam pernyataan emosi, kebutuhan, ketakutan 

dan pendapat. 

k. Beribadah menurut kepercayaan seseorang. 

l. Bekerja sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan. 

m. Bermain atau terlibat dalam berbagai kegiatan rekreasi. 

n. Belajar, menemukan atau mencukupi keingintahuan akan pertumbuhan dan 

kesehatan yang normal dan dapat menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia. 
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Menurut Henderson, ke-14 kebutuhan dasar yang harus menjadi fokus 

tersebut dipengaruhi oleh : 

a. Usia 

b. Kondisi emosional (mood & temperamen) 

c. Latar belakang sosial dan budaya. 

d. Kondisi fisik dan mental, termasuk berat badan, kemampuan dan 

ketidakmampuan sensorik, kemampuan dan ketidakmampuan lakomotif, dan 

status mental. 

2. Keperawatan 

Perawat memiliki peran unik dalam membantu orang, baik dalam 

keadaan sehat maupun sakit. Sebagai anggota tim kesehatan, perawat 

memiliki peran independen dalam mengelola perawatan berdasarkan 

kebutuhan dasar manusia (14 komponen di atas). Untuk menjalankan 

fungsinya, perawat harus memiliki pengetahuan biologi dan sosial. 

3. Kesehatan 

Kesehatan adalah kualitas hidup yang dengannya seseorang dapat 

berfungsi untuk kemanusiaan. Mendapatkan kesehatan lebih penting daripada 

mengobati penyakit. Untuk mencapai kondisi yang sehat diperlukan 

kemandirian dan saling ketergantungan. Orang akan mencapai atau 

mempertahankan kesehatan jika mereka memiliki kekuatan, kemauan, dan 

pengetahuan yang cukup. 
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3. Lingkungan 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan aspek 

lingkungan. 

a. Individu yang sehat mampu mengontrol lingkungan mereka, namun kondisi  sakit 

akan menghambat kemampuan tersebut. 

b. Perawat harus mampu melindungi pasien dari cedera mekanis. 

c. Perawat harus memiliki pengetahuan tentang keamanan lingkungan. 

d. Dokter menggunakan hasil observasi dan penilaian perawat sebagai dasar dalam 

memberikan resep. 

e. Perawat harus meminimalkan peluang terjadinya luka melalui saran-saran tentang 

konstruksi bangunan dan pemeliharaannya. 

f. Perawat harus tahu tentang kebiasaan sosial dan praktik keagamaan untuk 

memperkirakan adanya bahaya. Dalam pemberian layanan kepada klien, terjalin 

hubungan antara perawat dan klien. Menurut Henderson, hubungan perawat-klien 

terbagi dalam tiga tingkatan, mulai dari hubungan sangat bergantung hingga 

hubungan sangat mandiri. 

1) Perawat sebagai pengganti (subtitute) bagi pasien. 

2) Perawat sebagai penolong (helper) bagi pasien. 

3) Perawat sebagai mitra (partner) bagi pasien. 
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4. Aplikasi Teori Henderson dalam Proses Keperawatan 

Ilmu keperawatan Henderson dalam kaitannya dengan praktik 

keperawatan menunjukkan bahwa perawat memiliki tugas utama memberikan 

asuhan keperawatan langsung kepada pasien. Manfaat asuhan keperawatan 

dapat dilihat dari perkembangan kondisi pasien yang semula bergantung pada 

orang lain menjadi mandiri. Perawat dapat membantu pasien berpindah dari 

ketergantungan menjadi mandiri dengan mengkaji, merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi 14 komponen manajemen perawatan dasar. 

Pada tahap evaluasi (assessment), perawat mengevaluasi kebutuhan 

dasar pasien berdasarkan 14 komponen sebelumnya. Dalam pengumpulan 

data, perawat menggunakan metode observasi, indra penciuman, perabaan dan 

pendengaran. Setelah mengumpulkan data, perawat menganalisisnya dan 

membandingkannya dengan pengetahuan dasar tentang kesehatan dan 

penyakit. Hasil analisis menentukan diagnosa keperawatan yang akan muncul. 

Diagnosa keperawatan menurut Henderson dibuat dengan mengenali 

kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya, dengan atau tanpa 

bantuan, dan mempertimbangkan kekuatan atau pengetahuan individu. 

Tahap perencanaan, menurut Henderson, meliputi kegiatan 

menyiapkan rencana perawatan berdasarkan kebutuhan individu, termasuk 

memperbaiki rencana jika ditemukan perubahan, serta mendokumentasikan 

bagaimana perawat membantu orang yang sakit atau sehat. 
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Juga pada tahap implementasi, perawat membantu orang memenuhi 

kebutuhan dasar yang telah dirumuskan dalam rencana perawatan untuk 

menjaga kesehatan individu, pulih dari penyakit, atau membantu mereka 

meninggal dengan tenang. Intervensi yang diberikan perawat bersifat 

individual, tergantung pada prinsip fisiologis, usia, latar belakang budaya, 

keseimbangan emosional, dan kemampuan intelektual dan fisik individu. 

Terakhir, perawat menilai pemenuhan kriteria yang diharapkan dengan 

menilai kemandirian pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

5. Tujuan Keperawatan Menurut Henderson 

Dari penjelasan tersebut, tujuan keperawatan yang dikemukakan oleh 

Handerson adalah bekerja secara mandiri dengan pemberi pelayanan 

kesehatan dan membantu klien mendapatkan kembali kemandiriannya secepat 

mungkin. Dimana pasien adalah makhluk sempurna yang dipandang sebagai 

komponen bio, psiko, budaya dan spiritual yang memiliki empat belas 

kebutuhan dasar. 

Menurut Handerson, peran perawat adalah untuk menyempurnakan 

dan membantu mencapai kemampuan mempertahankan atau memperoleh 

kemandirian dalam memenuhi empat belas kebutuhan dasar pasien. Faktor 

penurunan kekuatan, kemauan dan pengetahuan menjadi penyebab sulitnya 

pasien dalam memperoleh kemandirian. Untuk itu diperlukan pendekatan 
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intervensi yaitu mengurangi penyebab dimana pola intervensi adalah untuk 

memulihkan, menyempurnakan, melengkapi, menambah, memperkuat 

kekuatan, kemauan dan pengetahuan (Hidayat, 2007). 

6. Manfaat Teori Virginia Henderson Pada Praktik Keperawatan 

Teori Virginia Henderson memberikan pernyataan tentang profesi 

keperawatan yang unik, independen dari profesi medis, sehingga perawat 

dapat secara mandiri menentukan rencana keperawatan mereka tanpa 

menunggu arahan dari dokter dan melengkapi model konseptual keperawatan 

yang ada. 

7. Proses keperawatan menurut Virginia Henderson  

Tahapan proses keperawatan meliputi pengkajian, perumusan diagnosa 

keperawatan, identifikasi hasil, perencanaan, implementasi dan evaluasi. 

a. Pengkajian  

Pengkajian merupakan tahap awal dan dasar utama dari proses 

keperawatan. Tahap evaluasi terdiri dari pengumpulan data dan merumuskan 

kebutuhan atau masalah klien. Data yang dikumpulkan meliputi data biologis, 

psikologis, sosial dan spiritual. Pengumpulan data pengkajian kesehatan jiwa 

juga dapat berupa faktor predisposisi, faktor pencetus, pengkajian faktor 

risiko, sumber koping, dan keterampilan koping yang dimiliki klien. 
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b. Diagnosa keperawatan  

Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinis dari respon individu, 

keluarga, dan masyarakat terhadap masalah kesehatan aktual dan potensial 

atau proses kehidupan. Menurut Henderson, diagnosis keperawatan sama 

dengan mengidentifikasi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan 

tanpa atau dengan bantuan orang lain, menilai keterampilan individu dan 

pengetahuan individu. 

c. Rencana keparawatan  

Ini mencakup intervensi yang dilakukan oleh perawat, apakah itu 

intervensi mandiri atau kolaboratif dan perawatan langsung atau tidak 

langsung. Hendorson menyarankan untuk menulis rencana asuhan 

keperawatan agar orang lain dapat mengikuti asuhan keperawatan yang 

diberikan secara berkelanjutan. 

d. Implementasi  

Implementasi adalah pengelolaan dan realisasi dari rencana 

keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Pada saat akan 

dilakukan tindakan keperawatan, perawat melibatkan klien dengan 

menjelaskan apa yang akan dilakukan dan peran yang diharapkan dari klien. 

Menurut Henderson, implementasi keperawatan didasarkan pada 14 

komponen untuk membantu klien. Aspek penting menurut Enderson adalah 

hubungan antara perawat dan pasien. 
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e. Evaluasi 

Evaluasi tentang keberhasilan sesuai kriteria yang diharapkan dengan 

melihat kecepatan pasien menjadi mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari.  

1) Kondisi perawat : supervisi, analisis diri, peer review, partisipasi pasien dan 

keluarga  

2) Perilaku perawat ; membandingkan respon pasien dan hasil yang diharapkan, 

mereview proses keperawatan, memodifikasi proses keperawatan sesuai 

yang dibutuhkan, berpartisipasi dalam peningkatan kualitas dari aktifitas 

yang dilakukan (Potter and Perry, 2005). 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif naratif dengan pendekatan 

literature review. Tinjauan Pustaka adalah laporan yang berisi topik yang telah 

diterbitkan sebelumnya oleh akademisi dan peneliti dengan tujuan untuk 

memperluas pengetahuan tentang suatu topik. Selain itu, literature review juga 

meningkatkan kemampuan pencarian informasi, yaitu kemampuan memindai 

literatur secara efisien. Serta penilaian kritis, yaitu kemampuan menerapkan 

prinsip-prinsip analitis untuk mengidentifikasi studi yang tidak bias dan valid 

(Taylor, 2020). 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Aturan dalam pembuatan literature review ini adalah berdasarkan dari 

instrument penilaian STROBE (Strengthening the Reporting of Observational 

Studies in Epidemiology). STROBE adalah daftar item yang harus ditangani 

dalam laporan artikel pada 3 desain studi epidemiologi analitik: kohort, kasus-

kontrol, dan studi cross-sectional. Tujuannya semata-mata untuk memberikan 

pedoman tentang bagaimana melaporkan penelitian observasional baik, 

rekomendasi ini tidak dianjurkan untuk merancang atau melakukan studi. 
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Pernyataan STROBE adalah daftar dari 22 item pelaporan penelitian 

observasional Item  dalam  STROBE: judul artikel dan abstrak (item 1), 

pendahuluan (item 2 dan 3), metode (item 4-12), hasil (item 13-17), dan diskusi 

bagian (item 18-21) dan informasi lainnya (item 22) (Cuschieri, 2019). 

Pencarian literatur melalui beberapa situs/data base yaitu : google scholar, 

PubMed, Science Direct dengan pertanyaan penelitian terstruktur menggunakan 

metode elektronik PEO (Patient, Expusure an Interest, Outcome or responses). 

Pencarian artikel pada penelitian ini menggunakan Keyword atau Kata kunci 

untuk menyaring atau menspesifikkan artikel yang akan digunakan, sekaligus 

mempermudah pencarian artikel. Pada penelitian ini kata kunci yang digunakan 

adalah Quality of life OR Kualitas Hidup AND HIV\AIDS OR ODHA.  Setelah 

dilakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan informasi tersebut 

diseleksi kerelevanan dengan masalah yang dikaji (Frandsen & MB, 2018). 

Adapun PEO dalam artikel ini sebagai berikut :  

P HIV\AIDS (ODHA) 

E Gambaran 

O Kualitas hidup 

 

Pernyataan penelitian dirumuskan melalui strategi PEO adalah sebagai 

berikut: Bagaimana gambaran kualitas hidup penderita HIV\AIDS ?  
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Pemilihan literature peneliti memiliki kriteria inklusi dan ekslusi : 

1. kriteria Inklusi 

a. tahun publikasi artikel yang ditelaah antara tahun 2015-2020 

b. artikel fulltex yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu gambaran  

kualitas hidup pada penderita HIV\AIDS  

c. Terdapat ISSN atau DOI atau Volume 

d. Artikel yang menggunakan desain crosssectional, case control dan cohort 

e. menggunakan bahasa inggris dan indonesia 

f. penelitian ini menggunakan subjek manusia 

2. kriteria Eksklusi : 

a. artikel double publikasi 

b. Artikel yang memiliki nilai kualitas artikel yang rendah berdasarkan skor 

Guideline Review dari Joanna Briggs Institute. 

c. Artikel yang memiliki kualitas penilaian artikel dibawah 50% 

C. Analisis data 

Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan 

informasi tersebut diseleksi kerelevanan menggunakan instrument Guideline 

review dari Joanna Briggs Institute dengan masalah yang dikaji. Untuk 

menyajikan masalah yang akan dibahas maka data terkumpul di analisa dengan 

menggunakan tabel sintesis grid. 

 



59 

 
 

 

D. Rekomendasi 

Penilaian Artikel secara kuantitafif dengan STROBE (Strengthening the 

Reporting of Observational Studies in Epidemiology) yaitu dengan: tanda 

centang (√ ) menunjukkan terpenuhi, tanda bintang (*) menunjukkan 

ketidakjelasan, atau tanda silang (x) menunjukkan tidak terpenuhi. 

Setelah proses analisis data dilakukan, penulis memberikan alternatif 

model pemecahan masalah atau ide kreatif sebagai solusi dari permasalahan yang 

diangkat dalam makalah ini kemudian disusun menjadi hasil pembahasan dan 

kesimpulan. Rekomendasi kemudian diberikan kepada hasil pemecahan masalah 

dalam adopsi pengetahuan dan sebagai dasar pemikiran untuk pencegahan 

masalah yang telah dirumuskan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Sebanyak 53,508 artikel yang diidentifikasi dari ke empat pencarian 

database yaitu PubMed, Google Scholar dan Scien Direct yang telah disaring 

dengan batasan publikasi 5 tahun terakhir (2015-2020). Namun, setelah 

dilakukan screening dari 165 artikel, didapatkan 7 artikel yang relevan yang 

memiliki kesamaan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya dilakukan 

screening untuk menilai kelayakan artikel berdasarkan kriteria inklusi dan 

ekskluasi. Dari 7 artikel yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian, 

beberapa artikel dieksklusi dikarenakan artikel tidak memenuhi kriteria 

inklusi penialaian artikel diatas 50% yaitu tidak sesuai dengan standar 

penilaian dari Guideline review dari  Joanna Briggs Institute. (1) Isi artikel 

tidak relevan, (2) Tidak memenuhi kriteria penilaian. Sehingga terdapat 11 

artikel yang memenuhi kriteria inklusi. 
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Alur telaah jurnal dalam studi literatur ini dilakukan sesuai : 

Tabel 4.1 Pencarian Literatur 

Goole Scholar PubMed Science Direct 

 

N : 52.000 

 

N : 490 

 

N : 1,018 

 

 

 

- 

A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel yang diidentifikasi: 

N : 53,508 

Hasil screening 

N ; 165 

Identification 

Eliglibility 

Screening 

Jumlah artikel yang di inklusi  

N : 7 

1. tahun publikasi 

artikel yang 

ditelaah antara 
tahun 2015-2020 

2. menggunakan  

bahasa inggris dan 

Indonesia 
3. subjek manusia 

 

1. artikel fulltex 

yang sesuai 

dengan tujuan 

penelitian 

2. Terdapat 

ISSN atau 

DOI atau 

Volume 
 

Sesuai dengan topik  studi literatur  

N : 89 

1. Artikel yang 

menggunaka

n desain 

crosssectiona

l, case 

control dan 

cohort 
Conclution  
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Tabel   4.2  Hasil pengkajian kualitas studi yang direview 

Catatan : Kualitas Baik (100-80%) Kualitas Cukup (79-50%) kualitas kurang (<50%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author/Tahun 
 

Persentase skor jurnal Evaluasi kualitas 

(Cherry et al., 2018) 

 

75%/6 Kualitas cukup 

(Studi et al., 2020) 

 

75%/6 Kualitas cukup 

(Medeiros et al., 2017) 

 

75%/6 Kualitas cukup 

(Moreno-Montoya et al., 

2018) 

75%/6 Kualitas cukup 

(Jiang et al., 2019) 

 

75%/6 Kualitas cukup 

(Mugomeri et al., 2016) 

 

75%/6 Kualitas cukup 

(Jiang et al., 2019) 

 
75%/6 

Kualitas cukup 
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No Penulis 

Judul 

Penelitian 

Referensi Metode Sampel Hasil Penelitian 

1. 1 

1.  
(Google 

Scholar) 

 (Studi 

et al., 

2020). 

Respon 

Sosial 

Penderita 

HIV/AIDS 

di Yayasan 

Kanti Sehati 

Sejati 

Terhadap 

Dukungan 

Keluarga 

DOI: 

http://doi.org/

10.22216/jen.

v5i2.4992 

 

survey analitik dengan pendekatan 

potong lintang (cross sectional). 

Variabel bebas dalam penelitian ini 

yaitu dukungan keluarga. Sedangkan 

variabel terikat yaitu respon sosial. 

Dukungan keluarga merupakan 

motivasi yang diberikan oleh keluarga, 

meliputi dukungan emosional, 

dukungan informatif, dukungan 

instrumental, dan dukungan penilaian. 

Respon sosial merupakan reaksi 

individu terhadap stimulus yang terjadi 

di lingkungan sekitar 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

keseluruhan penderita 

HIV/AIDS di Yayasan 

Kanti Sehati Kota 

Jambi. Jumlah sampel 

dari penelitian 

sebanyak 90 responden. 

Tekhnik pengumpulan 

sampel dilakukan 

dengan cara simple 

random sampling. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa secara statistic terdapat 

hubungan yang bermakna antara dukungan 

keluarga dengan respon sosial penderita 

HIV/AIDS di Yayasan Kanti Sehati Sejati Kota 

Jambi. Semakin tinggi dukungan keluarga yang 

didapat, maka respon sosial penderita HIV/AIDS 

akan adaptif.  

Upaya yang dapat dilakukan oleh petugas 

kesehatan adalah dengan memberikan edukasi 

bagi keluarga penderita HIV/AIDS untuk dapat 

menjadi sistem pendukung yang utama dan 

pertama dalam menjaga status kesehatan 

penderita HIV/AIDS dengan memberikan 

dukungan yang bermakna agar efek negative yang 

ditimbulkan oleh respon maladaptif dapat 

diminimalisir. 

 

2.  (Pubme

d) 

(Medeir

os et al., 

2017) 

Quality of 

life, 

socioeconom

ic and 

clinical 

factors, and 

physical 

exercise in 

persons 

living with 

DOI: 1https: 

//doi.org/10.1

590/S1518-

8787.2017051

006266 

Ini adalah penelitian deskriptif cross-

sectional7, dengan orang yang hidup 

dengan HIV / AIDS dirawat di dua 

rumah sakit rujukan pada penyakit 

menular di Negara Bagian Rio Grande 

do Norte, Brasil: Rumah Sakit Giselda 

Trigueiro, di kotamadya Natal, dan 

Rumah Sakit Rafael Fernandes, di 

kotamadya Mossoró, dilakukan antara 

April 2012 dan Juni 2014. Penelitian ini 

Sampelnya non-

probabilistik dan 

berurutan; Di antara 

275 pasien yang 

didekati dan diundang 

untuk berpartisipasi 

dalam penelitian oleh 

evaluator setelah 

konsultasi medis, 46 

menolak karena tidak 

Domain yang menunjukkan kualitas hidup rata-

rata yang lebih rendah adalah masalah keuangan, 

perhatian dengan kerahasiaan, fungsi umum, dan 

kepuasan hidup. Kami menemukan hubungan 

dengan variabel status sosial ekonomi dan latihan 

fisik, terapi, dan latihan fisik untuk dua domain 

terakhir, secara berurutan. 

 

 

 

http://doi.org/10.22216/jen.v5i2.4992
http://doi.org/10.22216/jen.v5i2.4992
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HIV/AIDS disetujui oleh komite etika penelitian 

dari Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (Opini 648.909). 

tersedianya waktu atau 

kurangnya minat untuk 

berpartisipasi, dan dua 

tidak menyelesaikan 

wawancara. Jadi, 227 

orang yang hidup 

dengan HIV dari kedua 

jenis kelamin 

berpartisipasi dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  (Pubme

d) 

(Moreno

-

Montoy

a et al., 

2018) 

 

Calidad de 

vida y 

percepción 

de apoyo 

social 

en personas 

con HIV en 

Bogotá, 

Colombia 

doi: 

https://doi.org

/10.7705/bio

medica.v38i4.

3819 

Kami melakukan studi cross-sectional 

pada orang yang hidup dengan HIV / 

AIDS menggunakan pengambilan 

sampel yang mudah dari program 

perawatan di jaringan rumah sakit di 

Bogotá. Kualitas hidup 578 Biomédica 

2018; 38: 577-585 Moreno J, Barragán 

A, Martínez M, dkk.kuesioner SF36 

dan kuesioner dukungan sosial generik 

Duke-UNC-11 digunakan, bersama 

dengan model regresi linier untuk 

analisis. 

Sebuah studi cross-

sectional dilakukan 

pada manusia 

dengan HIV / AIDS 

dirawat di Jaringan 

Rumah Sakit 

Méderi di Bogotá. 

Jaringan terdiri dari 

rumah sakit tingkat 

kompleksitas keempat 

dan satu tingkat kedua, 

melayani yang dikenal 

sebagai kohort tertua 

pasien dengan ini 

diagnosis di bawah 

program B24, yang 

Mengoordinasikan 

perawatan yang 

komprehensif dan 

interdisipliner untuk 

Ada hubungan langsung antara dimensi 

kesejahteraan emosional dari kualitas hidup dan 

sistem dukungan sosial dari efektivitas (ß = 7.36; 

95% CI: 1.04; 13.68) dan yang membangkitkan 

kepercayaan diri (ß = 11.63; 95% CI: 5.30 ; 

17.96). Ada korelasi antara dimensi fungsi fisik, 

kinerja emosional, nyeri, dan dukungan sosial 

afektif yang dirasakan. Demikian juga, kami 

mendeteksi hubungan antara persepsi dukungan 

sosial yang menghasilkan kepercayaan diri dan 

dimensi vitalitas dan fungsi sosial. Sebaliknya, 

kami menemukan hubungan terbalik antara rata-

rata dimensi kinerja emosional dan dukungan 

sosial afektif yang dirasakan, serta antara dimensi 

kinerja fisik dan kesehatan umum dengan 

dukungan sosial yang menghasilkan kepercayaan 

diri. 

 

 

 

https://doi.org/10.7705/biomedica.v38i4.3819
https://doi.org/10.7705/biomedica.v38i4.3819
https://doi.org/10.7705/biomedica.v38i4.3819
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orang-orang tersebut 

dan terdiri dari 17 

profesional dari bidang 

infektologi, pengobatan 

umum, pekerjaan 

sosial, nutrisi, 

psikologi, kimia 

farmasi, keperawatan, 

pengobatan keluarga, 

dan oleh staf 

administrasi, yang 

memandu pasien 

melalui strategi 

pencegahan penyakit 

dan komplikasi, dan 

sebagai tambahan, 

mereka mengarahkan 

rawat jalan 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Scient 

Direct 

(Xiaohu

a et al., 

2015) 

Perceived 

stigma, 

medical 

social 

support and 

quality of 

life among 

people 

living with 

HIV/AIDS 

in Hunan, 

China 

DOI: 

www.elsevier.

com/locate/ap

nr 

Kami menggunakan desain deskriptif 

cross-sectional dalam penelitian ini. 

Data dulu dikumpulkan dari Juli 2011 

hingga September 2012. Studi ini 

mencakup 190 PLWH. Pesertanya 

adalah ODHA yang menerima 

perawatan medis untuk HIV klinik dari 

2 rumah sakit di Hunan: Rumah Sakit 

Ketiga Hengyang dan 

Rumah Sakit Penyakit Menular 

Changsha. Peserta dimasukkan jika 

mereka memenuhi kriteria berikut: 1) 

usia 18 tahun atau lebih; 2) diagnosis 

Kami merekrut 190 

peserta (137 laki-laki 

dan 53 perempuan) di 

belajar. Usia rata-rata 

peserta adalah 38,3 

tahun (21-68 tahun, SD 

= 9,4 tahun). Sebanyak 

166 peserta (87,4%) 

menerima antiretroviral 

terapi (ART), dan 49 

peserta (26%) 

menggunakan obat-

obatan dan rata-rata 

Faktor lain, termasuk jumlah CD4, 

penyalahgunaan obat, dan ART, adalah 

juga terkait dengan QOL pasien. Stigma internal 

dan stigma keluarga adalah faktor penting untuk 

QOL pasien. Studi intervensi di masa depan 

diperlukan untuk membantu membentuk sikap 

positif pasien terhadap AIDS dan Masalah terkait 

HIV, dan membekali mereka dengan pengetahuan 

baru untuk mengelolanya 

penyakit kronis. 
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pasti HIV / AIDS; 3) Mampu menjawab 

pertanyaan dalam kuesioner secara fisik 

dan dengan jelas menyampaikan nasihat 

mereka; 4) menerima pengobatan 

dengan hati-hati dan dukungan. Pasien 

yang memiliki ciri-ciri berikut 

dikeluarkan: 1) gagal 

untuk memahami tujuan studi dan 

berkomunikasi dengan peneliti; 2) gagal 

menyelesaikan studi karena penyakit 

fisik; 3) terdaftar di lainnya studi 

serupa. Semua peserta menandatangani 

persetujuan sebelum penelitian. 

penggunaan narkoba 

berlangsung selama 

24,2 bulan (0-74 bulan, 

SD = 19,9). Rata-rata 

Diagnosis HIV 

membutuhkan waktu 

30,3 bulan (0–98 bulan, 

SD = 23,1). Lain 

informasi demografis 

disajikan 

5.  (Scient 

Direct) 

(Mugom

eri et al., 

2016) 

Reported 

quality of 

life of HIV-

positive 

people in 

Maseru, 

Lesotho: 

The need to 

strengthen 

social 

protection 

programmes 

DOI:  

http://dx.doi.o

rg/10.1016/j.h

ivar.2016.03.

006 

Penelitian  ini menggunakan  metode 

penelitian cross-sectional descriptive 

study yang berasal dari kuesioner QoL 

Brief  WHO (WHOQoL-Bref) yang 

didistribusikan ke PLWHA Maseru.  

Penelitian ini 

melibatkan pasien HIV-

positif yang menghadiri 

kunjungan ART 

bulanan mereka di tiga 

pusat ART terpilih. 

Sekitar 56.376 (58%) 

orang dewasa HIV-

positif di Kabupaten 

Maseru memakai ART 

pada tahun 2011 (GoL, 

2012 [1]). Populasi 

sasaran dalam 

penelitian ini adalah 

56.376 orang dewasa 

HIV-positif di 

Kabupaten Maseru. 

Ukuran sampel 

aspek lingkungan hidup mereka. Penting untuk 

dicatat bahwa status perkawinan, status pekerjaan 

dan tingkat dukungan sosial merupakan variabel 

sosio-demografis penting yang mempengaruhi 

kualitas hidup ODHA. Studi ini menunjukkan 

perlunya peningkatan implementasi kebijakan 

sosial di Lesotho yang dituangkan dalam Rencana 

Pembangunan Strategis Nasional (NSDP) 2012 / 

13–2016 / 17 di GoL (2013 [2]) dan memperkuat 

program perlindungan sosial untuk meningkatkan 

kualitas hidup ODHA. Selain itu, program 

perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi 

kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan 

rentan, termasuk janda, yatim piatu dan 

penganggur perlu dipertahankan, khususnya bagi 

ODHA. 
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dihitung sesuai dengan 

pedoman survei yang 

direkomendasikan oleh 

WHO [15]. Dengan 

asumsi populasi target 

56.376, margin 

kesalahan 5% pada 

interval kepercayaan 

95% dan tingkat 

respons minimum 50%, 

ukuran sampel 

minimum yang 

dibutuhkan adalah 382 

[15]. Namun, 500 

kuesioner telah 

dibagikan untuk 

memenuhi kuesioner 

non-respons dan 

kuesioner yang tidak 

lengkap. Kuesioner 

dibagikan secara 

proporsional tergantung 

besar kecilnya populasi 

sasaran di ketiga pusat 

tersebut. Klinik HIV 

Sankatana, Rumah 

Sakit Distrik St. Joseph 

dan Klinik 

Khubetsoana masing-

masing menerima 170, 

210 dan 120 kuesioner. 
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6.   (Google 

Scholar 

) 

(Cherry 

et al., 

2018). 

Hubungan 

Antara 

Dukungan 

Keluarga 

Dengan 

Kualitas 

Hidup  Pada 

Orang 

Dengan Hiv 

Dan Aids 

DOI: 

10.32.807/jkp

.v13i1.211 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan desain cross 

sectional yang betujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dukungan 

keluarga dan kualitas hidup ODHA.  

 

 

Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 

30 ODHA yang 

berkunjung di 

poliklinik VCT RSUD 

Kabupaten Sorong pada 

bulan Maret- April 

2017.  

Dukungan keluarga sangat dibutuhkan oleh 

ODHA sebagai support system atau sistem 

pendukung utama sehingga ia dapat 

mengembangkan respon atau koping yang efektif 

untuk beradaptasi dengan baik dalam menghadapi 

stressor terkait penyakitnya baik fisik, psikologis, 

maupun sosial. Support system yang baik akan 

meningkatkan kualitas hidup ODHA seperti 

meningkatkan kesehatan fisik, kondisi psikologis, 

tingkat kemandrian, hubungan sosial, dan 

hubungan individu tersebut dengan 

lingkungannya. 

7.  (Pubme

d) 

(Jiang et 

al., 

2019) 

 

Psychosocial 

Factors 

Associated 

with Quality 

of Life 

in Young 

Men Who 

Have Sex 

with Men 

Living with 

HIV/AIDS 

in Zhejiang, 

China 

DOI:  

www.mdpi.co

m/journal/ijer

ph 

Sebuah studi cross-sectional dilakukan 

di Zhejiang. Kriteria inklusi adalah 

sebagai berikut: 

(1) Positif untuk antibodi HIV; (2) 

terinfeksi melalui perilaku 

homoseksual; dan (3) usia mulai dari 16 

hinggausia 24 tahun. Pertama, kami 

mengidentifikasi kabupaten yang 

memiliki lebih dari 20 pasien yang 

memenuhi syarat pada November 2016. 

Ada 1.583 pasien MSM 

yang memenuhi syarat; 

kemudian, 400 peserta 

dipilih secara acak dari 

1583 tersebut pasien. 

Kriteria eksklusi adalah 

peserta yang menolak 

untuk berpartisipasi. 

Pengganti akan dipilih 

melalui kriteria inklusi 

yang sama di daerah 

setempat. Tiga belas 

penggantian akhirnya 

direkrut. Dari 400 

subjek, 5 peserta 

dikeluarkan dari 

partisipasi dalam 

penelitian karena 

kegagalan 

Penelitian kami mengungkapkan bahwa ada 

kualitas hidup yang lebih tinggi di antara remaja 

LSL yang terinfeksi HIV dibandingkan di antara 

mereka pasien HIV / AIDS lainnya. Faktor-faktor 

seperti dukungan sosial, kemandirian, tingkat 

pendapatan, dan CD4 tinggi Hitungan memiliki 

efek perlindungan pada QOL pada LSL muda 

yang terinfeksi HIV, sedangkan diskriminasi, 

AIDS tahap, dan perilaku berisiko tinggi 

memiliki efek negatif pada QOL. Hasilnya 

menyiratkan bahwa kita harus fokus 

pada dan meningkatkan faktor psikososial, seperti 

dukungan sosial, self-e_cacy, dan anti 

diskriminasi, dan memperkuat strategi dan teknik 

untuk mendiagnosis HIV dan menemukan serta 

mengobati remaja yang terinfeksi HIV 

individu sebelumnya. Perubahan tersebut akan 

membantu mengendalikan penyakit pada tahap 

HIV melalui pengobatan, mengurangi komplikasi 

http://www.mdpi.com/journal/ijerph
http://www.mdpi.com/journal/ijerph
http://www.mdpi.com/journal/ijerph


69 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

untuk memberikan 

informasi kunci, 

menghasilkan total 395 

peserta LSL muda. 

yang terkait dengan penyakit, dan meningkatkan 

kualitas hidup individu yang terinfeksi. Akhirnya, 

lembaga dan individu yang terlibat harus 

mengadvokasi perilaku seks yang aman untuk 

mengurangi kemungkinan koinfeksi. 
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Beberapa hasil penelitian yang ada  dalam tabel 1.2 tentang kualitas 

hidup pada pasien HIV/AIDS, yang memberikan kesimpulan bahwa dari 

ketujuh tabel literature review, menunjukkan hasil dimana enam memiliki 

korelasi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS dan 

satu jurnal literature review menunjukkan hasil yang rendah untuk kualitas 

hidup pada pasien HIV/AIDS. Terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas hidup HIV/AIDS yaitu : 

1. Karakteristik Responden 

a. Usia  

Berdasarkan hasil penelitian literature dari ketujuh artikel ilmiah, 

maka dapat dilihat bahwa rentang umur pasien yang terlibat dalam 

penelitian sebagai subjek penelitian adalah pasien dengan umur 13-80 

tahun.  

b. Jenis kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian literature, maka penelitian ini 

menggunakan sampel dengan dua jenis kelmain, yakni laki-lamki dan 

perempuan.  

c. Status pernikahan 

Berdasarkan hasil penelitian literature, maka dapat dilihat bahwa 

sampel pasien  HIV/AIDS dapat dikelompokan menjadi pasien yang 

belum menikah, menikah, dan berpisah.  
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d. Pendidikan 

Hasil penelitian literature dari ketujuh artikel ilmiah, maka dapat 

dilihat bahwa responden berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, 

seperti ada yang tidak sekolah, SD, SMP, SMA, sampai dengan jenjang 

Sarjana.  

e. Pekerjaan 

Berdasarkan hasil penelitian literatur, maka dapat digambarkan 

bahwa responden mempunyai berbagai jenis pekerjaan, mulai dari 

responden yang tidak bekerja, sebagai pegawai, ibu rumah tangga, 

pensiunan, mahasiswa, pelajar dan lainnya.  

f. Lama terdiagnosa 

Berdasarkan hasil penelitian literature, maka dapat dilihat bahwa 

responden yang terlibat dalam penelitian telah ada yang terdiagnosa selama 1 

tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4  tahun,  dan dalam waktu lebih dari 5 tahun.  

2. Karakteristik Kualitas hidup Pasien HIV/AIDS 

a. Dukungan keluarga 

Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang memiliki dukungan 

keluarga yang baik akan memiliki kualitas hidup yang baik. Di sisi lain, 

orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang kurang mendapat 

dukungan keluarga akan memiliki kualitas hidup yang buruk. Dukungan 

keluarga diperlukan untuk mendorong keberhasilan pengobatan ODHA. 
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Kebanyakan orang yang hidup dengan HIV membutuhkan keluarga 

mereka untuk pergi bersama mereka untuk mengunjungi klinik VCT untuk 

pengobatan. Selain itu, keluarga berperan dalam tindak lanjut dan 

pengawasan pasien dan dalam promosi ODHA. 

b. Dukungan sosial 

Masih banyak ODHA yang merasa dukungan dari keluarganya 

kurang karena tingginya stigma di masyarakat yang secara tidak langsung 

mempengaruhi psikologi anggota keluarga. Yang terjadi adalah keluarga 

merasa terpinggirkan yang berdampak pada penelantaran ODHA bahkan 

keterasingan dari lingkungan sosial. 

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dan paling berhubungan 

dengan pasien karena merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat 

anggota keluarga yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain 

yang memberikan dukungan, kasih sayang, rasa aman dan perawatan 

secara harmonis untuk menjalankan perannya masing-masing dalam 

kehidupan. konteks kelangsungan hidup ODHA. Oleh karena itu, semua 

pihak dituntut untuk memiliki tanggung jawab, pengorbanan, gotong 

royong, kejujuran, saling percaya, saling pengertian, dan kedamaian di 

rumah. 

c. Tingkat ekonomi  

Kualitas hidup ODHA dipengaruhi oleh status sosial ekonomi 

ODHA, dimana ODHA dengan kualitas ekonomi rendah lebih cenderung 
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mengalami lebih banyak kesulitan untuk bertahan hidup, seperti 

perumahan dan fasilitas hidup sehat untuk melakukan pengobatan. 

d. Kesehjateraan sosial 

kesejahteraan emosional dan dua domain dukungan adalah dimensi 

fungsional sosial, sedangkan dimensi fungsi fisik, kinerja emosional dan 

nyeri tubuh terkait dengan persepsi dukungan sosial afektif dan dimensi 

vitalitas dan fungsi sosial, dengan persepsi dukungan sosial kepercayaan. . 

orang. Bersama-sama, temuan menyarankan perlunya fokus pada strategi 

yang memperkuat jaringan dukungan sosial masyarakat dan 

memasukkannya ke dalam perawatan institusi kesehatan yang 

menyediakan program perawatan yang komprehensif. 

e. Status perkawinan 

Berdasarkan tinjauan bibliografi jurnal ke-6 menunjukkan bahwa 

status perkawinan sangat mempengaruhi kualitas hidup ODHA. 

Perempuan memiliki prevalensi HIV yang lebih tinggi (65%) 

dibandingkan laki-laki (35%) dalam penelitian ini. Prevalensi HIV yang 

tinggi di kalangan perempuan menimbulkan sejumlah tantangan, termasuk 

peningkatan risiko penularan HIV secara vertikal dan kerentanan 

perempuan dalam populasi ini. Dari 116 (25%) responden janda dalam 

penelitian ini, 86% adalah perempuan. Proporsi janda 25% dalam 

penelitian ini sebanding dengan 18%. dilaporkan oleh Mweemba. 

Responden yang berstatus janda memiliki rerata skor kualitas hidup yang 
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lebih rendah dibandingkan responden yang sudah menikah. Penting untuk 

dicatat bahwa perempuan janda HIV-positif adalah kelompok yang rentan 

dan memiliki kualitas yang lebih rendah. kehidupan. Dion mencatat bahwa 

janda membutuhkan perlindungan negara untuk mengurangi kerentanan 

mereka. 

f. Status pekerjaan  

Berdasarkan tinjauan pustaka di jurnal ke-6, dijelaskan bahwa 

pendidikan yang buruk mengurangi kesempatan untuk mendapatkan 

pekerjaan dan memperburuk kerentanan terhadap infeksi HIV, 

menciptakan lingkaran setan kemiskinan, kerentanan terhadap HIV dan 

kualitas hidup yang rendah. Hampir setengah (47%) responden HIV-

positif dalam penelitian ini tidak bekerja dan memiliki skor kualitas hidup 

rata-rata yang secara signifikan lebih rendah (p <0,05) dibandingkan 

dengan mereka yang bekerja. 

g. Penggunaan obat 

Subyek kami memiliki kualitas hidup yang relatif unggul, dengan 

skor kualitas hidup rata-rata 61,67. 3 skor tertinggi adalah nyeri, fungsi 

fisik, dan fungsi kognitif, sedangkan persepsi kesehatan umum adalah 

yang terendah. Penjelasan yang mungkin untuk kualitas hidup yang relatif 

lebih tinggi dalam sampel ini adalah pendapatan tahunan yang lebih tinggi, 

pekerjaan yang stabil, terapi antiretroviral yang memadai, kepatuhan 

pengobatan yang lebih baik, dan sistem dukungan sosial yang lebih kuat. 
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Bukti menunjukkan bahwa pasien yang memakai ART lebih lama 

memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi (Bello & Bello, 2013). ART 

mampu membatasi dan mengendalikan replikasi HIV dan mengurangi 

viral load ke tingkat yang tidak terdeteksi. Dengan peningkatan program 

ART, orang yang hidup dengan HIV memiliki keyakinan bahwa mereka 

akan memiliki persediaan obat penopang hidup yang berkelanjutan dan 

teratur, belajar lebih banyak tentang ART, dan menerima kenyataan bahwa 

ART sama seperti terapi penyakit lainnya. membutuhkan komitmen 

seumur hidup. 

h. Status kesehatan 

Pada saat yang sama, peningkatan standar hidup dan peningkatan 

pendapatan tahunan telah memastikan bahwa ODHA dapat memperoleh 

layanan kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas 

hidupnya. Faktanya, persepsi kesehatan umum yang buruk di antara 

ODHA perlu mendapat perhatian dan mungkin terkait dengan gejala 

terkait HIV seperti kelelahan, demam, depresi, atau kemungkinan 

komplikasi atau penyakit penyerta lainnya. Untuk ODHA dengan tingkat 

persepsi kesehatan umum yang rendah, diperlukan evaluasi lebih lanjut 

untuk mengesampingkan kemungkinan lain. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta mengalami tingkat 

persepsi stigma yang moderat. Temuan ini konsisten dengan Li et al. 

(2011). 
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i. Stigmastisasi 

Stigma dan dukungan sosial Dukungan sosial berpengaruh tidak 

langsung terhadap kualitas hidup dan dimediasi oleh harapan dan depresi 

pada ODHA. Korban umumnya memiliki status imun yang buruk 

dibandingkan dengan masyarakat dan perlu menjaga gizi yang baik, 

namun penggunaan narkoba memperburuk pandangan kesehatan mereka, 

yang merupakan dampak atau efek dari stigma. 

Di antara semua domain, skor tertinggi adalah stigma yang 

terinternalisasi, stigma publik, dan kekhawatiran pengungkapan. Faktanya, 

stigma dan diskriminasi terkait HIV adalah masalah global. Di Cina, 

41,7% pasien HIV yang disurvei pada tahun 2000 melaporkan pengalaman 

diskriminasi terkait HIV, dan lebih dari 76% melaporkan bahwa anggota 

keluarga mereka didiskriminasi (UNAIDS, 2009). Di Ethiopia, studi 

kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa stigmatisasi adalah alasan 

utama untuk skala pencegahan tambahan bagi penyedia layanan (Feyissa, 

Abebe, Girma, & Woldie, 2012). Di India, sebuah penelitian melaporkan 

bahwa lebih dari 80% pasien yang tidak memiliki HIV menganggap orang 

dengan HIV sebagai "orang yang terinfeksi. Selain itu, peserta penelitian 

yang melaporkan tingkat stigma internal dan stigma keluarga yang lebih 

rendah menunjukkan tingkat kualitas hidup yang lebih tinggi. Stigma yang 

terinternalisasi memiliki dampak besar pada kualitas hidup ODHA dan 

berkorelasi negatif dengan semua subskala kualitas hidup, yang serupa 
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dengan penelitian di Afrika Selatan (Peltzer dan Ramlagan, 2011). Stigma 

keluarga juga berkorelasi dengan sebagian besar domain kualitas hidup. 

Karena sebagian besar kegiatan dalam budaya berfokus pada 

keluarga Tionghoa, sebagian besar pasien mendapatkan atau 

membutuhkan dukungan dari keluarga mereka. Begitu pasien sakit, 

mereka pertama-tama akan mencari perawatan dan dukungan dari keluarga 

mereka. Namun, ketakutan pasien akan pengungkapan, ketidakpedulian 

keluarga, dan sikap negatif membuat mereka merasa tertekan, bersalah, 

tertekan, putus asa, dan tidak diakui. Semua emosi negatif ini mencegah 

pasien mencari layanan perawatan kesehatan profesional dan merupakan 

hambatan yang signifikan untuk pencegahan dan pengendalian HIV. 

Diperlukan waktu lama untuk mengubah sikap negatif dan bias masyarakat 

terhadap AIDS, dan upaya dari seluruh masyarakat akan diperlukan untuk 

mengatasi stigma yang terkait dengan AIDS. Tidak mudah untuk segera 

mengurangi diskriminasi sosial. 

Namun, mengurangi stigma yang terinternalisasi dan stigma 

keluarga akan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup ODHA. 

Intervensi khusus diperlukan untuk meningkatkan pengenalan HIV di 

antara ODHA dan anggota keluarganya, untuk mendamaikan mereka.Hasil 

kami menunjukkan bahwa kualitas hidup berkorelasi positif dengan 

dukungan sosial dan berkorelasi negatif dengan stigma yang dirasakan, 

yang konsisten dengan penelitian sebelumnya (Bekele et al., 2013; Rao 

dkk., 2013; Rao dkk., 2012). 
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B. Pembahasan 

Beberapa hasil penelitian yang ada  dalam tabel 3.2 tentang kualitas 

hidup pada pasien HIV/AIDS, yang memberikan kesimpulan bahwa dari 

ketujuh table literature review, menunjukkan hasil dimana tujuh memiliki 

korelasi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS dan 

satu jurnal literature review menunjukkan hasil yang rendah untuk kualitas 

hidup pada pasien HIV/AIDS. Terdapat beberapa factor yang dapat 

mempengaruhi kualitas hidup HIV/AIDS yaitu : 

       a. Jenis Kelamin 

Perbedaan jenis kelamin dalam kualitas hidup juga bisa menjadi 

konsekuensi dari perbedaan jenis kelamin dalam penyakit mental seperti 

gangguan mood, gangguan kecemasan dan gangguan psikosomatik lebih 

banyak terjadi pada wanita dibandingkan pada pria. Kualitas hidup pada 

wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki, wanita akan lebih mungkin 

untuk melaporkan keadaan fisik yang tidak menguntungkan bagi dirinya 

daripada pria karena pria diharapkan untuk memiliki sikap yang lebih 

tabah 

b. Usia 

Orang tua dengan HIV/AIDS umumnya dikaitkan dengan 

kesehatan fisik dan mental yang lebih buruk dan penurunan dramatis 

dalam kesehatan fisik dan mental dari waktu ke waktu. Sementara itu, 

kaum muda memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik. 
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c. Keadaan Keluarga 

Hubungan yang stabil dalam keluarga memiliki kontribusi yang 

baik terhadap kualitas hidup, jika hanya dalam kesehatan fisik. Selain itu, 

kehadiran anak dalam keluarga merupakan sumber kebahagiaan bagi 

orang tua, karena anak membantu menstabilkan situasi keluarga. 

d. Agama  

Tingkat spiritualitas atau agama yang lebih tinggi dikaitkan dengan 

kualitas hidup orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Spiritualitas atau 

agama berkorelasi dengan persepsi kehidupan yang lebih baik pada orang 

dengan HIV/AIDS. Selain itu, agama atau spiritualitas juga dapat menjadi 

koping yang efektif untuk merespon kondisi yang ada pada penderita 

HIV/AIDS. Hal ini diperkuat dengan penegasan Douaihy dan Singh 

(2001) bahwa Spiritualitas merupakan dimensi penting untuk merasakan 

kesejahteraan pada orang dengan HIV/AIDS. Spiritualitas pada orang yang 

terinfeksi HIV dianggap sebagai jembatan antara perasaan putus asa dan 

makna hidup. 

g. Dukungan  

Menurut (Shishehgar dkk,2016) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kualitas hidup, antara lain usia, status perkawinan, tingkat 

pendidikan dan indeks massa tubuh. Di sisi lain, menurut Coetzee (2001), 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup adalah gaya koping, 
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penyesuaian mental, dukungan sosial, stigmatisasi, depresi, sosial 

ekonomi, sosial budaya, jenis kelamin dan perkembangan penyakit. 

Penelitian menunjukkan bahwa orang yang hidup dengan HIV dan 

AIDS (ODHA) yang memiliki dukungan keluarga yang baik akan 

memiliki kualitas hidup yang baik (96,7%). Di sisi lain, orang yang hidup 

dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang kurang mendapat dukungan 

keluarga akan memiliki kualitas hidup yang buruk (20%). Hasil uji 

Spearman's rho diperoleh nilai p = 0,001 lebih kecil dari nilai = 0,005, 

maka disimpulkan ada hubungan antara dukungan keluarga dengan 

kualitas hidup pada ODHA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang 

terlibat dalam penelitian ini berusia antara 26 dan 35 tahun, perempuan, 

dan sudah menikah. Ini karena, terlepas dari kenyataan bahwa struktur 

pasangan seksual bergantung pada usia, perempuan muda lebih berisiko 

tertular HIV daripada laki-laki muda. Penelitian (Lisa Anita Sari, 2020) 

menyebutkan bahwa secara statistik terdapat hubungan yang signifikan 

antara dukungan keluarga dengan respon sosial ODHA di Yayasan Kanti 

Sehati Sejati Kota Jambi. Semakin besar dukungan keluarga yang 

diperoleh maka respon sosial ODHA akan adaptif. Upaya yang dapat 

dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah dengan memberikan edukasi 

kepada keluarga penderita HIV/AIDS agar dapat menjadi sistem 

pendukung utama dan pertama untuk mempertahankan derajat kesehatan 

penderita HIV/AIDS dengan memberikan dukungan yang berarti sehingga 



81 

 
 

 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh respon maladaptif dapat 

diminimalkan.  

Sedangkan penelitian (Moreno-Montoya et al., 2018) mengatakan 

bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien adalah hubungan 

sosial ekonomi (jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, 

ras, tingkat sosial ekonomi, ketergantungan pada pendapatan keluarga, 

pekerjaan). hubungan) semua Faktor di atas adalah yang mempengaruhi 

kualitas hidup pasien HIV/AIDS, semakin baik kriteria di atas, semakin 

baik kualitas hidup pasien HIV/AIDS.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mugomeri et al., 2016) 

yang mengatakan bahwa dukungan sosial menghasilkan kepercayaan diri 

dan dimensi vitalitas dan fungsi sosial. Sebaliknya, kami menemukan 

hubungan terbalik antara dimensi rata-rata kinerja emosional dan 

dukungan sosial afektif yang dirasakan, serta antara dimensi kinerja fisik 

dan kesehatan umum dan dukungan sosial yang menghasilkan 

kepercayaan diri dan kualitas hidup yang baik untuk HIV. . / AIDS. pasien 

AIDS. 

mengatakan bahwa kualitas hidup pasien HIV/AIDS yang baik 

dipengaruhi oleh dukungan keluarga, dukungan sosial, ekonomi, jenis 

kelamin, usia yang baik akan membuat kualitas pasien HIV/AIDS akan 

membaik, berbeda halnya dengan dukungan keluarga dan sosial yang 

kurang akan mengakibatkan kualitas hidup juga akan memburuk. Berbeda 

halnya dengan penelitian  yang mengatakan kualitas hidup pasien 
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HIV/AIDS yang baik memiliki dukungan psikologis yang baik karena 

dukungan psikologis berhubungaan dengan kualitas hidup pasien 

HIV/AIDS. 

Cherry et al., (2018) mengatakan bahwa kualitas hidup pasien 

HIV/AIDS yang baik dipengaruhi oleh dukungan keluarga, dukungan 

sosial, ekonomi, jenis kelamin, usia yang baik akan membuat kualitas 

hidup pasien pasien HIV/AIDS meningkat, berbeda dengan dukungan 

keluarga dan kurangnya pelayanan sosial akan mengakibatkan kualitas 

hidup juga memburuk. Hal ini berbeda dengan penelitian (Jiang et al., 

2019) yang mengatakan kualitas hidup pasien HIV/AIDS yang baik 

memiliki dukungan psikologis yang baik karena dukungan psikologis 

terkait dengan kualitas hidup pasien HIV/AIDS. 

Menurut penelitian (Mugomeri et al., 2016) dukungan keluarga, 

dukungan sosial, ekonomi, pendapatan keluarga, jenis kelamin, usia dan 

semangat hidup merupakan kunci kualitas hidup penderita HIV/AIDS 

dalam hal pelayanan yang diberikan kepada keluarga, support system yang 

diberikan agar klien dapat menjalani penyakitnya 

Kualitas hidup penderita HIV/AIDS dipengaruhi oleh faktor-faktor 

seperti dukungan keluarga, dukungan psikologis, dukungan sosial 

ekonomi, pendapatan keluarga, usia, umur dan agama, sehingga dapat 

diterapkan berbagai intervensi, seperti: 

 

 



83 

 
 

 

a. Terapi Spiritual 

Dalam penelitian Mozhdeh et al (2019) tentang pengaruh terapi 

spiritual terhadap kecemasan pada remaja penderita kanker, subjek 

penelitian ini adalah remaja penderita kanker dan mengalami trauma 

psikologis, berjumlah 40 orang dari Dr. The Sheikh Mashad Children's 

Therapeutic Center. , dalam penelitian ini tidak menjelaskan karakteristik 

usia responden. Seperti pembacaan ayat suci Alquran yang diberikan 

kepada klien dan terapi dzikir. 

C. Keterbatasan Penelitian 

 

Keterbatasan dalam penelitian pustaka ini adalah artikel yang digunakan 

sebagai referensi yang memenuhi syarat kriteria inklusi dan eksklusi serta 

yang memiliki nilai tinggi berdasarkan penilaian Guideline Review dari 

Joanna Briggs Institute masih terbatas. Sumber data yang berindeks baik 

dalam level nasional maupun internasional juga masih sedikit dalam memuat 

dan membahas terkait kualitas hidup klien masih kurang dalam hal pencarian 

literature dan interfensi. 

D. Implikasi Penelitian 

 

Implikasi dari hasil penelitian yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan 

dalam berbagai bidang, seperti berikut : 

1. Pelayanan Keperawatan 

Hasil penelitian didapatkan  untuk memperbaiki kualitas hidup 

pasien maka diperlukan untuk memberikan dukungan kepada pasien 
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HIV/AIDS seperti dukungan keluarga, dukungan lingkungan, sosial, 

ekonomi, pendapatan keluarga, umur, agama dan semangat hidup dalam 

pengobatan, hail ini lah yang harus ditekangkan pada kleluarga klien yang 

menderita HIV/AIDS makan dari itu diharapkan kepada pelayanan 

keperawatan harus memberikan dukungan penuh kepada pasien dan 

memberikan edukasi terkait apa yag dubutuhkan klien dengan keadaan 

yang menderita penyakit HIV/AIDS. 

2. Bidang Pendidikan 

Hasil yang telah diperoleh dapat menjadi referensi  dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu 

keperawatan, dalam bidang keperawatan islami khususnya institusi-

institusi yang mengintegrasi ilmu keislaman ke dalam ilmu keperawatan 

yang bisa menerapkan ilmu spiritual yang harus diberikan kepada klien 

untuk ketenangan jiwa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan tentang Kualitas hidup 

pasien HIV/AIDS, maka dapat disimpulkan bahwa : 

        Dalam memperbaiki kualitas hidup klien maka diperlukan suatu 

dukungan keluarga, dukungan sosial, ekonomi, keuangan keluarga, umur, 

lingkungan, agama dan dukungan psikologis dan dibutuhkan pula edukasi dan 

intervensi yang baik dalam memperbaiki kulaitas hidup klien  

B. Saran  

Berdasarkan hasil dari studi literatur yang telah dilakukan tentang 

Kualitas hidup pasien HIV/AIDS, terdapat beberapa saran sebagai upaya 

dalam mengembangkan hasil penelitian yaitu : 

1. Bagi institusi pendidikan 

Melalui hasil penelitian yang diperoleh peneliti, diharapkan penelitian 

ini menjadi bahan referensi bagi institusi pendidikan, terutama bagi 

mahasiswa yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hal- 

hal yang harus diberikan kepada penderita HIV/AIDS 

2. Bagi penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan juga bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin mengembangkan penelitian tentang Kualitas hidup klien, agar 

kiranya kita dapat memperbaiki kualitas hidup pasien pendrita HIV/AIDS. 
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3. Bagi pelayanan keperawatan 

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan bagi tenaga medis khususnya 

perawat agar kiranya mengaplikasikan Ilmu atau hal – hal yang harus 

diberikan dalam memperbaiki kualitas hidup pasien penderita HIV/AIDS. 

4. Bagi individu dan kelompok masyarakat 

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan kepada individu maupun 

kelompok masyarakat agar memaknai penelitian ini tentang apa yang 

harus kita lakukan kepada penderita HIV/AIDS dan mengingat perlunya 

memberikan dukungan kepada pendrita HIV/AIDS untuk memperbaiki 

kualitas hidup mereka ingat “jauhi penyakitnya bukan jahui orangnya” 
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Lampiran  I 

 Table Penilaian Artikel menurut STROBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
  

LAMPIRAN 

 HASIL PENETIAN 

Daftar Periksa Penilaian Kritis JBI untuk Studi Sectional Cross Deskriptive Study 

Peninjau   :      Tanggal : 

Penulis    :                                                                      Tahun  :  

Catat Nomor    : 

NO PERTANYAAN YA TDK 
TDK 

JELAS 

TDK DAPAT 

DIJELASKAN 

1 Apakah kriteria yang dimasukkan 

dalam sampel jelas didefinisikan? 

    

2 Apakah subjek penelitian 

(sample) dan populasi dijelaskan 

dengan detail? 

    

3 Apakah Metode yang digunakan 

digambarkan dengan jelas ? 

    

4 Apakah kriteria objektif yang 

digunakan sesuai dengan standar 

pengukuran ? 

    

5 Apakah faktor perancu 

diidentifikasi? 

    

6 Apakah strategi untuk 

menghadapi faktor perancu 

dijelaskan? 
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Penilaian keseluruhan :   Termasuk   Mengecualikan        Cari info lebih lanjut 

 

Komentar termasuk alasan pengecualian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Apakah hasil diukur dengan cara 

yang valid dan dapat diandalkan ? 

    

8 Apakah analisis statistik yang 

digunakan sesuai ? 
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Lampiran II 

Daftar Periksa Penilaian Kritis JBI untuk Studi Sectional Cross Analitik 

Peninjau :        Tanggal:   
Penulis  :        Tahun:   Catat Nomor: 
 

 

No 

 

Pertanyaan 

Jurnal 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) 

1 
Apakah kriteria yang dimasukkan dalam sampel jelas 
didefinisikan? 

√ √ √ √ √

 
 

STRATEGI INTERVENSI SPIRITUAL CARE TERHADAP PENURUNAN 

TINGKAT KECEMASAN PADA REMAJA : STUDI LITERATUR  

 

 

PROPOSAL 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih 

Gelar Sarjana Jurusan Keperawatan Pada 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UIN Alauddin Makassar 

 

 

Oleh : 

YULIADI YUSUF 

70300116037 

 

 

JURUSAN ILMU KEPERAWATAN 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2020 

 

 

√ √ √ 

2 Apakah subjek penelitian (sample) dan populasi dijelaskan 
dengan detail? 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

3 Apakah Metode yang digunakan digambarkan dengan jelas 
? 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

4 Apakah kriteria objektif yang digunakan sesuai dengan 
standar pengukuran ? 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

5 Apakah faktor perancu diidentifikasi? - - - - - - - - 

6 Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu 
dijelaskan? 

- - - - - - - - 

7 Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat 
diandalkan ? 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai ? √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Penilaian Keseluruhan :  Sertakan      Kecualikan   Cari Info Lebih Lanjut 

 
 

 



92 

 
 

 

 

Lampiran III 

Daftar Periksa Penilai Kritis JBI untuk Studi Kohort 
 

Peninjau :        Tanggal: 

Penulis  :        Tahun:               Catat Nomor: 

 

No 

 

Pertanyaan 

Jurnal 

(10) (11) 

1 Apakah kedua kelompok serupa dan direkrut dari populasi yang sama?   

2 Apakah eksposur diukur dengan cara yang sama dan dijelaskan secara rinci?   

3 Apakah paparan diukur dengan cara yang valid ?   

4 Apakah faktor perancu diidentifikasi?   

5 Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu dijelaskan?   

6 Apakah rekrutmen peserta dideskripsikan dengan jelas sesuai dengan sample atau variable atau kriteria 
inklusi ? 

  

7 Apakah hasil diukur secara valid ?   

8 Apakah durasi waktu tindak lanjut dgunakan cukup lama dan tepat?   

9 Apakah tindak lanjut sudah dilaksanakan dan sesuai, jika tidak, apakah ada alasan yang dijelaskan ?   

10 Apakah strategi untuk mengatasi tindak lanjut yang tidak lengkap ?   

11 Apakah analisis statistik yang  digunakan sesuai?   

 

Penilaian Keseluruhan :  Sertak   Kecualikan   Cari Info Lebih Lanjut
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Lampiran IV 

Daftar Periksa Penilai Kritis JBI untuk Studi Kohort 
 

Peninjau   :      Tanggal : 

Penulis    :                                                                      Tahun  :  

Catat Nomor     : 

 

 
Penilaian keseluruhan :   Termasuk   Mengecualikan        Cari info lebih lanjut 

 

Komentar termasuk alasan pengecualian  
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 

 

 

NO PERTANYAAN YA TDK 
TDK 

JELAS 
TDK DAPAT 

DIJELASKAN 
1 Apakah kedua kelompok serupa dan 

direkrut dari populasi yang sama? 
    

2 Apakah eksposur diukur dengan cara 
yang sama dan dijelaskan secara rinci? 

    

3 Apakah paparan diukur dengan cara 
yang valid ? 

    

4 Apakah faktor perancu diidentifikasi?     
5 Apakah strategi untuk menghadapi 

faktor perancu dijelaskan? 
    

6 Apakah rekrutmen peserta 
dideskripsikan dengan jelas sesuai 
dengan sample atau variable atau 
kriteria inklusi ? 

    

7 Apakah hasil diukur secara valid ?     
8 Apakah durasi waktu tindak lanjut 

dgunakan cukup lama dan tepat? 
    

9 Apakah tindak lanjut sudah 
dilaksanakan dan sesuai, jika tidak, 
apakah ada alasan yang dijelaskan ? 

    

10 Apakah strategi untuk mengatasi 
tindak lanjut yang tidak lengkap ? 

    

11 Apakah analisis statistik yang  
digunakan sesuai? 
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Lampiran IV 

Daftar Periksa Penilaian Kritis JBI untuk Studi Kontrol Kasus 

Peninjau   :      Tanggal : 

Penulis    :                                                                      Tahun  :  

Catat Nomor     : 

Penilaian keseluruhan :   Termasuk   Mengecualikan        Cari info lebih lanjut 

 

Komentar termasuk alasan pengecualian  

 

 

Lampiran V 

 

NO PERTANYAAN YA TDK 
TDK 

JELAS 

TDK DAPAT 

DIJELASKAN 

1 Apakah kelompok kontrol yang 

dipilih sesuai kasus dan berdasarkan 

karakterisitik yang telah ditentukan ? 

    

2 Apakah peserta (kelompok) kasus 

dan kontrol memenuhi syarat dalam 

studi kasus ? 

    

3 Apakah kriteria yang digunakan 

untuk mengidentifikasi kasus dan 

kontrol sesuai ? 

    

4 Apakah metode yang digunakan jelas 

digambarkan, apakah validitas dan 

realibilitasnya jelas ? 

    

5 Apakah kelompok kasus dan kontrol 

diukur dengan cara yang sama? 
    

6 Apakah faktor perancu diidentifikasi?     

7 Apakah strategi untuk menghadapi 

faktor perancu dijelaskan? 
    

8 Apakah hasil dinilai dalam standar 

valid untuk case dan kontrol? 
    

9 Apakah periode percobaan dilakukan 

dalam waktu yang lama atau dalam 

waktu yang singkat? 

    

10 Apakah analisis statistik yang  

digunakan sesuai?  
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Lampiran VI 

NO PERTANYAAN YA TDK 
TDK 

JELAS 

TDK DAPAT 

DIJELASKAN 

1 Apakah kriteria yang dimasukkan 

dalam sampel jelas didefinisikan? 

    

2 Apakah subjek penelitian 

(sample) dan populasi dijelaskan 

dengan detail? 

    

3 Apakah Metode yang digunakan 

digambarkan dengan jelas ? 

    

4 Apakah kriteria objektif yang 

digunakan sesuai dengan standar 

pengukuran ? 

    

5 Apakah faktor perancu 

diidentifikasi? 

    

6 Apakah strategi untuk 

menghadapi faktor perancu 

dijelaskan? 

    

7 Apakah hasil diukur dengan cara 

yang valid dan dapat diandalkan ? 

    

8 Apakah analisis statistik yang 

digunakan sesuai ? 
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Instrumen Penilaian Dengan  STROBE (Strengthening the Reporting of 

Observational Studies in Epidemiology) 

Item 
Nomer 

Item 
Rekomendasi 

Title and 

abstract 

1 Identifikasi desain studi dari judul dan abstrak dan 

diperlukan penggunaan kalimat umum dan secara 

eksplisit. Dalam abstrak harus terdapat: 

a. pertanyaan penelitian;  

b. deskripsi singkat metode dan hasil;  

c. hal-hal penting seperti jumlah sampel, estimasi 

hubungan, dan pengukuran yang tepat untuk 

variabel dan perancu,  

d. kesimpulan; dan  

e. kata kunci penelitian. 

Introduction 

Background/ 

Rationale 

2 Latar belakang menjabarkan topik dan gaps knowledge 

yang terjadi. Terdapat referensi mengenai penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diangkat, 

lebih baik lagi menyertakan jurnal meta analisis. 

Objectives 3 Tujuan merupakan penjabaran detail tujuan penelitian. 

Pada tujuan harus mencakup 4 komponen, yaitu: 

1.  Populasi 

2.  Paparan 

3.  Luaran 

4.  Parameter 

Dapat berbentuk kalimat atau kalimat tanya. 

Methods 

Study design 

4 Peneliti harus menyatakan studi desain yang digunakan 

(antara cohort, cross-sectional, atau case control) dengan 

penjelasan teknis desain studi. 

Setting 5 Informasi setting meliputi: populasi, lokasi, waktu yang 

terperinci (bukan hanya rentang waktu saja), follow up 
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dan waktunya. 

Participants 6 1. Cohort kriteria inklusi dan metode follow up;  

 Bila dilakukan matching, sertakan 

kriteria dan jumlah masing-masing 

kelompok terpapar dan tidak 

terpapar. 

2. Case control kriteria inklusi, cara menentukan 

kelompok kasus dan kontrol     serta 

perbandingannya; Bila dilakukan matching, sertakan 

kriteria dan jumlah kontrol untuk setiap kasus. 

3. Cross-sectional  kriteria inklusi dan cara penentuan 

subjek penelitian. 

Variables 7 Menjabarkan semua variabel termasuk variabel luaran, 

paparan, predictor, perancu potensial dan hal yang dapat 

memodifikasi efek secara potensial. Apabila diperlukan, 

sertakan kriteria diagnosis. 

Data sources/ 

Measurement 

8 Cara untuk mengukur paparan,perancu, dan luaran 

berpengarug terhadap reliabilitas dan validitas penelitian. 

Oleh karena itu penting bagi peneliti menyertakan 

validitas dan reabilitas termasuk referensi standar yang 

digunakan. 

Bias 9 Peneliti dapat mengidentifikasi bias potensial dalam 

penelitian. Secara spesifik arah dan besar bias harus 

didiskusikan. 

Studi size 10 Pentingnya penentuan besar sampel pada studi 

observasional tergantung pada konteks. Peneliti harus 

mampu menjabarkan kalkulasi penentuan besar sampel 

dan pertimbangan lain yang menentukan sampel. 

Quantitative 

Variables 

11 Peneliti memilih mengumpulkan dan menganalisa data 

kuantitatif mengenai paparan, efek modifikator, dan 
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perancu. Peneliti dapat mengumpulkan data kuantitatif 

tersebut dan menjelaskan mengapa dan bagaimana 

mengelompokkan data kuantitatif. Apabila data 

dilaporkan dalam bentuk tabel harus menyertakan jumlah 

kasus, kontrol, orang berisiko dan orang yang sedang 

dalam risiko bukan hanya mengenai nilai pengukuran 

efek atau hasil dari model fitting.  

Statistical 

Methods 

12 (a) Jelaskan semua metode statistik, termasuk yang 

digunakan untuk mengontrol untuk perancu.  

(b) Jelaskan metode yang digunakan untuk meneliti 

subgrup dan interaksi.  

(c) Jelaskan bagaimana data yang hilang itu ditujukan.  

(d) Cohort studi: Jika berlaku, menjelaskan bagaimana 

hilang dari follow up.  

Studi kasus-kontrol: Jika berlaku, menjelaskan 

bagaimana pencocokan kasus dan kontrol ditujukan.  

Studi cross-sectional: Jika berlaku, menjelaskan 

metode analisis dengan mempertimbangkan strategi 

sampling.  

 (e) Jelaskan sensitivitas setiap analisis. 

 

Results 

Participants 

13 (a) Laporkan jumlah individu pada setiap tahap studi-

misalnya, jumlah orang yang potensial sebagai 

subjek, pemeriksaan  kelayakan, dikonfirmasi 

memenuhi syarat, ikut serta dalam penelitian, 

melengkapi follow up, dan dianalisis 

(b) Berikan alasan untuk tidak berpartisipasi pada setiap 

tahap.  

(c) Pertimbangkan penggunaan flow diagram 
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Descriptive 

data 

 

14 (a) Berikan karakteristik peserta penelitian (misalnya, 

demografi, klinis, sosial) dan informasi di eksposur 

dan  

confounder potensial.  

(b) Tunjukkan jumlah peserta dengan data yang hilang 

untuk setiap variabel.  

(c) studi Cohort: Meringkas waktu-misalnya tindak 

lanjut, rata-rata dan jumlah total. 

Outcome data 15 Studi Cohort: melaporkan jumlah luaran atau ringkasan 

penilaian sepanjang waktu  

Studi kasus-kontrol: Laporan angka dalam setiap 

kategori paparan atau ringkasan penilaian sepanjang 

waktu.  

Studi cross-sectional: Laporan jumlahluaran atau 

ringkasan penilaian. 

Main results 16 Peneliti memberikan estimasi yang belum disesuaikan, 

estimasi setelah menyesuaikan perancu, dan presisi. 

Terdapat penjelasan mengenai perancu yang disesuaikan 

dan mengapa dimasukkan. Peneliti memberikaan batasan 

apabila variabel kontinu dikategorisasikan. Apabila 

berhubungan, terjemahkan estimasi risiko relative 

menjadi risiko absolut pada periode waktu yang berarti. 

Other analyses 17 Menjelaskan analisis lain apabila dilakukan seperti 

analisis subgroup dan analisis sensitivitas. 

Discussion 

Key results 

18 Diskusi dibuka dengan ringkasan singkat tentang apa 

yang menjadi penemuan utama pada penelitian. 

Ringkasan singkat akan membantu pembaca menilai 

apakah interpretasi dan hasil yang diberikan peneliti 

didukung dengan penemuan-penemuan yang ada. 

Limitations 19 Mengungkapkan kekurangan penelitian. Dapat dengan 
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cara membandingkan dengan penelitian pada literatur 

lain mengenai validitas, generalizability dan presisi. 

Interpretation 20 Berikan interpretasi secara keseluruhan hasil 

mempertimbangkan tujuan, keterbatasan, banyaknya 

analisis, hasil dari penelitian serupa, dan bukti lain yang 

relevan. 

Generalizability 21 Diskusikan adanya validitas eksternal. Apakah hasil 

dapat diterapkan pada populasi yang berbea, apakah data 

yang dikumpulkan masih relevan, apakah penelitian pada 

satu negara dapat diterapkan pada negara lain. 

Other 

information 

Funding 

22 Peneliti perlu untuk memberikan keterangan mengenai 

pendanaan. Informasi meliputi sumber dana dan peran 

founder pada penelitian. 
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