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ABSTRAK 

Nama  : Muhammad Farid Abidin 

NIM  : 70900120034 

Judul  : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dalam Pemenuhan Kebutuhan  

Spiritual Pasien Di Ruang Rawat Inap Rs. Bhayangkara Makassar  

Latar Belakang : Penelitian yang dilakukan di AS menunjukkan bahwa 94% pasien 

meyakini kesehatan spiritual sama pentingnya dengan kesehatan. Penelitian yang 

dilakukan di rumah sakit umum Aceh menunjukkan kebutuhan spiritual pasien gagal 

ginjal kronik dalam kategori kurang baik (51,4%). Spiritualitas adalah suatu dorongan 

yang menyediakan energi yang dibutuhkan untuk mempromosikan lingkungan rumah 

sakit yang sehat dan melayani kebutuhan spiritual sama pentingnya dengan melayani 

kebutuhan fisik. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan 

spiritual pasien adalah penyediaan sarana dan prasarana dalam pemenuhan kebutuhan 

spiritual pasien. Tujuan penulisan adalah menganalisis ketersediaan sarana prasarana 

dalam peenuhan kebutuhan spiritual pasien di ruang rawat inap. Metode yang digunakan 

adalah Action Research dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Hasil  analisis data menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan 

prasarana spiritual adalah salah satu intervensi yang bisa digunakan untuk pemenuhan 

kebutuhan spiritual pasien. Kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi kasus yang dilakukan 

menyatakan bahwa penyediaan sarana dan prasarana ruangan perawatan spiritual 

menunjukkan peningkatan spiritual pasien selama perawatan, hal ini mengindikasikan 

bahwa sarana dan prasarana terkait spiritual efektif dilakukan dalam membantu pasien 

dalam pemenuhan kebutuhan spiritualnya. 

Kata Kunci : Do’a, dzikir, perawatan spiritual, sarana dan prasarana spiritual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Name  : Muhammad Farid Abidin 

NIM  : 70900120034 

Title  : Availability of Facilities and Infrastructure in  Fulfilling the  

Spiritual Needs of Patients in the inpatient room at Bhayangkara 

Hospital Makassar  

 

Background : Research conducted in the US shows that 94% of patients believe spiritual 

health is as important as health. Research conducted at the Aceh public hospital showed 

that the spiritual needs of patients with chronic kidney failure were in the poor category 

(51.4%). Spirituality is a drive that provides the energy needed to promote a healthy 

hospital environment and serving spiritual needs is as important as serving physical 

needs. One of the interventions that can be done in meeting the spiritual needs of patients 

is the provision of facilities and infrastructure to fulfill the spiritual needs of patients. The 

purpose of writing is to analyze the availability of infrastructure in meeting the spiritual 

needs of patients in the inpatient room. The method used is Action Research with data 

collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of 

data analysis indicate that the provision of spiritual facilities and infrastructure is one of 

the interventions that can be used to fulfill the spiritual needs of patients. The conclusion 

based on the results of the case evaluation conducted stated that the provision of spiritual 

care room facilities and infrastructure showed an increase in the patient's spirituality 

during treatment, this indicated that spiritual facilities and infrastructure were effective in 

assisting patients in fulfilling their spiritual needs. 

Keywords: Prayers, dhikr, spiritual care, spiritual facilities and infrastructure 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Spiritualitas dianggap sebagai dimensi mendasar dari kesehatan 

pasien karena dapat meningkatkan perasaan tenang dan damai, terutama 

pada kondisi seseorang sedang mengalami krisis atau ketika didiagnosis 

penyakit yang mengancam jiwa atau penyakit keganasan (Martins, 

Caldeira, 2018; Martins et al., 2019). Manusia sebagai makhluk holistik 

memiliki makna bahwa manusia adalah makhluk yang utuh atau 

menyeluruh yang terdiri atas unsur biologis, psikologis, sosial, dan 

spiritual (Ristianingsih, Septiwi dan Yuniar, 2014).  

Teori Virginia Handerson mengatakan bahwa Tugas unik perawat 

adalah membantu individu baik dalam keadaan sakit maupun sehat melalui 

upayanya melaksanakan berbagai aktivitas guna mendukung kesehatan 

dan penyembuhan individu atau proses meninggal dengan damai, yang 

dilakukan secara mandiri oleh individu saat ia memiliki kekuatan, 

kemampuan, kemauan, atau pengetahuan untuk itu. Handerson 

mengemukakan teori tersebut dikarenakan keyakinan dan nilai yang dia 

percayai yaitu manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Selain 

itu dia juga mengatakan dalam mendefinisikan tentang keperawatan harus 

memikirkan keseimbangan fisiologisnya. (Desmawati, 2019) 

Virginia Handerson mengemukakan bahwa terdapat empat belas 

kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah kebutuhan spiritual. 

Dengan adanya dukungan spiritual yang timbul dari diri sendiri maupun 

yang berasal dari orang-orang disekitar akan menjadikanya berfikiran 

positif, keyakinan akan kekuasaan Tuhan tersebut menjadikan pasien 

pasrah, ikhlas dan menerima takdir yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa, aspek agama memiliki peran yang kuat, sama 

halnya dengan kondisi di Indonesia, yang mayoritas beragama Islam dan 



 

religious (Widiasih, Nelson, 2018). Penelitian lainnya menunjukkan hasil 

bahwa semua responden membutuhkan semua dimensi spiritual dengan 

dimensi kebutuhan spiritual yang tertinggi adalah Ketuhanan sebesar 

(3,63%), dilanjutkan oleh dimensi cinta/rasa memiliki/menghormati 

sebesar (3,42%). (Komariah Maria, Adriani Dessy, 2020) 

Sebuah penelitian di AS menunjukkan bahwa 94 % dari pasien 

yang berkunjung ke rumah sakit meyakini kesehatan spiritual sama 

pentingnya dengan kesehatan. Penelitian Koening tentang spiritualitas, 

menemukan bahwa 90 % pasien di beberapa area Amerika menyandarkan 

pada agama sebagai bagian dari aspek spiritual untuk mendapatkan 

kenyamanan dan kekuatan ketika merasa mengalami sakit yang serius. 

Pendekatan spiritual dapat meningkatkan kekuatan pada pasien secara 

emosional (Koening,2012).  

Pada studi yang berjudul “The experience of spirituality in 

hospitalized patients”, mereka menyimpulkan bahwa lebih dari 93% 

pasien dengan kanker percaya bahwa spiritualitas membantu mereka 

menguatkan harapannya. Peneliti menekankan pentingnya hubungan 

dengan Tuhan sebagai aspek spiritualitas yang dapat memberikan harapan, 

optimisme, dan kekuatan dalam diri untuk beradaptasi dengan stress ( 

Hatamipour, 2017).  

Penelitian lain menyatakan bahwa studi yang dilakukan Broen 

tahun 2007 memperlihatkan 77% pasien menginginkan untuk 

membicarakan tentang keluhan spiritual mereka sebagai bagian dari 

asuhan kepada mereka. (Komariah Maria, Adriani Dessy, 2020),. 

Kebutuhan spiritual seseorang jika tidak dipenuhi maka orang tersebut 

berisiko depresi dan dapat mengurangi makna spiritual dan perdamaian. 

Berdasarakan penelitian yang dilakukan Rosita tahun 2017 di beberapa ruang 

ICU rumah sakit di Indonesia, pasien yang mengalami distress spiritual 

ditandai dengan menangis, mengeluh dengan kondisinya, dan kesulitan 

tidur. Hal tersebut didukung oleh penelitian di ruang ICU/ICVCU RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa 



 

pasien sering mengalami cemas, kemudian mengalami distress spiritual. 

(Sidabutar, 2018). 

Penelitian lainnya yang dilakukan di rumah sakit umum Aceh  

menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual pada pasien gagal 

ginjal kronik berada pada kategori kurang baik (51,4%), (Lestari & Safuni, 

2017), sedangkan pada penelitian yang dilakukan di RSUP H. Adam 

Malik  menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual dalam 

perspektif pasien kanker dalam kategori baik sebanyak 18 (25,7%), sedang 

51 (72,9%) dan buruk sebanyak 1 (1,4%) (Hasibuan, 2019).  

Studi pendahuluan yang dilakukan di ruang rawat inap RS 

Bhayangkara Makassar menunjukkan bahwa sebanyak 44,5% mengatakan 

pemenuhan kebutuhan spiritual masih kurang, sebanyak 33% pasien 

mengatakan cukup dan sebanyak 22% mengatakan pemenuhan kebutuhan 

spiritual pasien belum terpenuhi. 

Dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien ada banyak aspek 

yang harus diperhatikan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan 

spiritual tersebut salah satunya adalah lingkungan. Sejalan dengan teori 

Virginia Handerson yang mengatakan bahwa lingkungan adalah salah satu 

yang harus di perhatikan karena lingkungan sekitar adalah cerminan pola 

kehidupan manusia dan merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar 

bagi kesehatan. 

Undang Undang No. 44 tahun 2009 pasal 32 tentang rumah sakit 

mengatur hak pasien yang harus dipenuhi oleh rumah sakit, salah satunya 

adalah dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan 

yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. 

Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan untuk mempertahankan atau 

mengembalikan keyakinan dan rnemenuhi kewajiban agama serta 

kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, 

menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan. Kebutuhan spiritual 

adalah kebutuhan mencari arti dan tujuan hidup, kebutuhan untuk 



 

mencintai dan dicintai, serta kebutuhan untuk memberikan dan 

mendapatkan maaf (Ningsih, 2020). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dalam 

Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Di Ruang Rawat Inap Rs Bhayangkara 

Makassar’’ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

adalah bagaimana Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dalam Pemenuhan 

Kebutuhan Spiritual Pasien di Ruang Rawat Inap RS Bhayangkara 

Makassar. 

C. Tujuan Umum dan Khusus 

1. Tujuan Umum 

 Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

“Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Spiritual Pasien di Ruang Rawat Inap RS Bhyangkara Makassar”. 

2. Tujuan Khusus 

a. Dilakukannya pengkajian manajemen kebutuhan spiritual di 

Ruang merak RS Bhayangkara Makassar 

b. Dilakukannya Planning of Action (POA) manajemen kebutuhan 

spiritual di Ruang merak RS Bhayangkara Makassar 

c. Dilakukannya implementasi manajemen kebutuhan spiritual di 

Ruang merak RS Bhayangkara Makassar 

d. Diketahuinya evaluasi manajemen kebutuhan spiritual di Ruang 

merak RS Bhayangkara Makassar 

 

 

 



 

D. Manfaat 

1. Bagi Rumah Sakit 

 Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi rumah sakit 

dalam meningkatkan pelayanan asuhan keperawatan khususnya pada 

tersedianya sarana dan prasarana dalam pemenuhan kebutuhan spiritual 

pasien di ruang rawat inap RS Bhayangkara Makassar 

2. Bagi Institusi 

 Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi institusi 

Pendidikan mengenai pemenuhan kebutuhan spiritual pasien di rumah 

sakit 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Spiritual 

1. Definisi Spiritualitas 

Menurut Florance Nightingale, spiritualitas adalah suatu dorongan 

yang menyediakan energi yang dibutuhkan untuk mempromosikan 

lingkungan rumah sakit yang sehat dan melayani kebutuhan spiritual sama 

pentingnya dengan melayani kebutuhan fisik (Delgado, 2005; Kelly, 

2004). Spiritualitas merupakan faktor penting yang membantu individu 

mencapai keseimbangan yang diperlukan untuk memelihara kesehatan 

dan kesejahteraan, serta beradaptasi dengan penyakit (Potter & Perry, 

2010). 

Spiritual menurut Hidayat (2006) adalah suatu yang dipercayai 

oleh seseorang dalam hubungannya dengan kekuatan yang lebih tinggi 

(Tuhan), yang menimbulkan suatu kebutuhan atau kecintaan terhadap 

Tuhan, dan permohonan maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan. 

Spiritual adalah keyakinan dalam hubunganya dengan Yang Maha Kuasa 

dan Maha Pencipta. Sebagai contohnya adalah seseorang yang percaya 

kepada Allah sebagai Pencipta atau sebagai Maha Kuasa (Hamid, 2008). 

2. Aspek Spiritual 

Menurut Burkhardt dalam Hamid (2008) spiritualitas adalah 

keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pencipta yang 

meliputi berbagai aspek tersebut adalah: 

a. Berhubungan dengan sesuatau yang tidak diketehui atau ketidak 

pastian dalam kehidupan, yang dimaksud disini adalah unsur-unsur 

yang gaib atau tidak kasat mata atau yang hanya bisa dirasakan 

dengan mata hati. 



 

b. Menemukan arti dan tujuan hidup, maksudnya adalah menentukan 

hidup sesuai takdir. 

c. Menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan 

dalam diri sendiri, artinya bisa mengoptimalkan kekuatan yang ada 

di dalam diri. 

d. Mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan dengan 

Tuhan Yang Maha Tinggi, yang dimaksudkan disini adalah 

mengakui adanya hubungan vertikal antara sang pencipta dan yang 

dicipta. 

3. Dimensi Spiritual 

Dimensi spiritual merupakan suatu penggabungan yang 

menjadi satu kesatuan antara unsur psikologikal, fisiologikal atau 

fisik, sosiologikal dan spiritual (Dwidiyanti, 2008). Dimensi 

spiritual dan religius dalam kehidupan merupakan salah satu 

pengaruh terpenting dalam kehidupan individu (Wong, 2008). 

4. Factor Yang Mempengaruhi Spiritualitas Pasien 

Manurut Dwidianti, (2008) ada beberapa faktor penting yang 

dapat mempengaruhi spiritualitas seseorang, faktor tersebut adalah: 

a. Pertimbangan tahap perkembangan  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap anak-anak dengan 

agama yang berbeda ditemukan bahwa mereka mempunyai persepsi 

yang berbeda tentang Tuhan dan cara sembahyang yang berbeda pula 

menurut usia, jenis kelamin, agama, dan kepribadian anak.  

b. Keluarga 

Peran orang tua sangat menentukan dalam perkembangan 

spiritual anak. Oleh karena itu keluarga merupakan lingkungan 

terdekat dan menjadi tempat pengalaman pertama anak dalam 

mempersiapkan kehidupan di dunia, pandangan anak diwarnai oleh 

pengalaman mereka dalam berhubungan dengan keluarga.  

 



 

c. Latar belakang, etnik dan budaya  

Sikap, keyakinan, dan nilai dipengaruhi oleh latar belakang 

etnik dan social budaya. Umumnya seseorang akan mengikuti tradisi 

agama dan spiritual keluarganya. 

d. Pengalaman hidup sebelumnya 

Pengalaman hidup baik yang positif maupun yang negatif 

dapat mempengaruhi tingkat spiritual seseorang. Peristiwa dalam 

kehidupan sering dianggap sebagai ujian kekuatan iman bagi 

manuisa sehingga kebutuhan spiritual akan meningkat dan 

memerlukan kedalaman tingkat spiritual sebagai mekanisme 

koping untuk memenuhinya. 

e. Krisis dan perubahan 

Krisis dan perubahan dapat menguatkan kedalaman spiritual 

seseorang. Krisi sering dialami ketika seseorang menghadapi 

penyakit, penderitaan, proses penuaan, kehilangan, dan bahkan 

kematian. Bila klien dihadapkan pada kematian, maka keyakinan 

spiritual dan keinginan untuk sembahyang atau berdoa lebih 

meningkat dibandingkan dengan pasien yang penyakit tidak 

terminal. 

f. Terpisah dari ikatan spiritual 

Menderita sakit terutama yang bersifat akut, seringkali 

individu terpisah atau kehilngan kebebasan pribadi dan sistem 

dukungan sosial. Kebiasaan hidup sehari-harinya termasuk 

kegiatan spiritual dapat mengalami perubahan. Terpisahnya 

individu dari ikatan spitual beresiko terjadinya perubahan fungsi 

sosial. 

g. Isu moral terkai dengan terapi 

Kebanyakan agama, proses penyembuhan dianggap sebagai 

cara Tuhan untuk menunjukan kebesaran-Nya. 

 

 



 

h. Asuhan keperawatan yang kurang sesuai 

Ketika memberikan ashuan keperawatan kepada klien, 

perawat diharapkan untuk peka terhadap kebutuhan spiritual klien, 

tetapi dengan berbagai alasan ada kemungkinan perawat juga 

menghindari untuk memberikan asuhan spiritual. Perawat merasa 

bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual klien bukan menjadi 

tugasnya, tetapi tanggung jawab pemuka agama. 

5. Teori Keperawatan Menurut Virginia Henderson 

Tugas unik perawat adalah membantu individu baik dalam 

keadaan sakit maupun sehat melalui upayanya melaksanakan 

berbagai aktivitas guna mendukung kesehatan dan penyembuhan 

individu atau proses meninggal dengan damai, yang dilakukan 

secara mandiri oleh individu saat ia memiliki kekuatan, 

kemampuan, kemauan, atau pengetahuan untuk itu. Handerson 

mengemukakan teori tersebut dikarenakan keyakinan dan nilai 

yang dia percayai yaitu manusia, keperawatan, kesehatan, dan 

lingkungan. Selain itu dia juga mengatakan dalam mendefinisikan 

tentang keperawatan harus memikirkan keseeimbangan 

fisiologisnya. 

Henderson menghubungakan hal-hal tersebut dengan 

kegiatan sehari-hari dan Ia juga memberikan gambaran tentang 

bagaimana tugas perawat harus bisa mengkaji, menganalisis dan 

mengobservasi untuk bisa memberikan dukungan dalam kesehatan 

dan proses penyembuhan atau pemulihan dengan demikian 

individu tersebut mendapatkan kembali kemandirian dan 

kebebasan yang merupakan tujuan mendasar dari teori tersebut. Ia 

juga berpendapat dalam sudut Epistemologi karakteristik ilmu 

keperawatan, manusia adalah makhluk yang unik, dan tidak ada 

yang memiliki kebutuhan dasar yang sama yang dalam 

pemenuhannya memerlukan bantuan orang lain (Kusuma, 2014). 



 

a. Manusia 

Henderson melihat manusia individu yang mengalami 

perkembangan rentang kehidupan yang dalam meraih 

kesehatan, kebebasan, dan kematian yang damai 

membutuhkan orang lain. Ia melihat bahwa pikiran dan tubuh 

manusia adalah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan. 

Oleh sebab itu Ia membagi kebutuhan dasar manusia itu 

menjadi 14 komponen penanganan perawatan, dimana 

kebutuhan dasar manusia itu diklasifikasikan menjadi 4 

kategori yaitu komponen kebutuhan biologis, psikologis, 

sosiologis, dan spiritual. Diantaranya yaitu : 

1) Biologis 

 Bernapas secara normal. 

 Makan dan minum dengan cukup. 

 Membuang kotoran tubuh. 

 Bergerak dan menjaga posisi yang diinginkan. 

 Tidur dan istirahat. 

 Memilih pakaian yang sesuai. 

 Menjaga suhu tubuh tetap dalam batas normal 

dengan menyesuaikan 

 Pakaian dan mengubah lingkungan. 

 Menjaga tubuh tetap bersih dan terawat serta 

melindungi integumen. 

 Menghindari bahaya lingkungan yang bisa melukai. 

2) Psikologis 

 Berkomunikasi dengan orang lain dalam 

mengungkapkan emosi, kebutuhan, rasa takut, atau 

pendapat. 

 Belajar mengetahui atau memuaskan rasa penasaran 

yang menuntun pada perkembangan normal dan 



 

kesehatan serta menggunakan fasilitas kesehatan 

yang tersedia. 

3) Sosiologis 

 Bekerja dengan tata cara yang mengandung unsur 

prestasi. 

 Bermain atau terlibat dalam berbagai kegiatan 

rekreasi. 

4) Spiritual 

 Beribadah sesuai dengan keyakinan 

b. Keperawatan 

Dalam menjalankan fungsinya penanganan 

keperawatan didasari oleh 14 kebutuhan dasar manusia 

(independence). Untuk membantu individu yang sakit 

maupun sehat untuk mendapatkan kembali pemulihannya 

yang tujuannya ialah kebebasan. 

1) Kesehatan 

Dalam mendapatkan kesehatan manusia perlu 

memiliki kesadaran dan pengetahuan dalam 

meningkatkan kualitas hidup lebih baik yang menjadi 

dasar manusia berfungsi bagi kemanusiaan karena 

mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit. 

Agar manusia mendapatkan kesehatannya maka 

diperlukan kemandirian dan saling ketergantungan. 

2) Lingkungan 

Lingkungan adalah salah satu yang harus di 

perhatikan karena lingkungan sekitar adalah cerminan 

pola kehidupan manusia dan merupakan faktor yang 

memiliki pengaruh besar bagi kesehatan. 

 

 



 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

lingkungan yaitu : 

a) Manusia harus mampu menjaga lingkungan 

sekitarnya agar tetap dalam kondisi sehat. 

b) Perawat dituntut mampu menjaga pasien dari 

cedera mekanis. 

c) Sebagai seorang perawat dituntut untuk memiliki 

pengetahuan tentang kesehatan, kebersihan, dan 

keamanan lingkungan. 

d) Perawat harus mampu membuat observasi secara 

menyeluruh terhadap seorang pasien dengan tepat 

agar hasilnya dapat membantu dokter dalam 

memberikan resep. 

e) Dalam menjalankan tugasnya perawat harus 

memiliki ketelitian agar dapat meminimalkan 

peluang terjadinya kecelakaan atau luka 

dikarenakan sarana kontruksi bangunan dan 

pemeliharaannya. 

Dalam menjaga keselamatan yang lebih bagi seorang 

pasien maka perawat harus memiliki pengetahuan tentang 

kebiasaan sosial dan praktik keagamaan untuk 

memperkirakan adanya ancaman. (Desmawati, 2019) 

 

 

 

 

 

 



 

B. Konsep Asuhan Keperawatan 

1. Definisi Keperawatan Virginia Henderson 

Harmer dan Henderson (1995, dalam Potter, 2005 : 274) 

mengemukakan teori keperawatan Virginia Henderson mencakup 

seluruh kebutuhan dasar seorang manusia. Henderson (1964, dalam 

Potter, 2005 : 274) mendefinisikan keperawatan sebagai membantu 

individu yang sakit dan yang sehat dalam melaksanakan aktivitas 

yang memiliki kontribusi terhadap kesehatan dan 

penyembuhannya, dimana individu tersebut akan mampu 

mengerjakanya tanpa bantuan bila ia memiliki kekuatan, kemauan, 

dan pengetahuan yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan dengan cara 

membantu mendapatkan kembali kemandiriannya secepat 

mungkin. 

2. Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Virginia Henderson 

1. Bernafas secara normal. 

2. Makan dan minum dengan cukup. 

3. Membuang kotoran tubuh. 

4. Bergerak dan menjaga posisi yang diinginkan. 

5. Tidur dan istirahat. 

6. Memilih pakaian yang sesuai. 

7. Menjaga suhu tubuh tetap dalam batas normal dengan 

menyesuaikan pakaian dan mengubah lingkungan. 

8. Menjaga tubuh tetap bersih dan terawat serta melindungi 

integumen. 

9. Menghindari bahaya lingkungan yang bisa melukai. 

10. Berkomunikasi dengan orang lain dalam mengungkapkan emosi, 

kebutuhan, rasa takut atau pendapat. 

11. Beribadah sesuai dengan keyakinan. 

12. Bekerja dengan tata cara yang mengandung unsur prestasi. 

13. Bermain atau terlibat dalam berbagai kegiatan rekreasi. 



 

14. Belajar mengetahui atau memuaskan rasa penasaran yang 

menuntun pada perkembangan normal dan kesehatan serta 

menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia. 

Henderson (1964, dalam Potter, 2005) menyebutkan 

keempat belas kebutuhan dasar manusia diatas dapat 

diklasifikasikan menjadi empat komponen, yaitu komponen 

biologis, psikologis, sosiologis dan spiritual. Kebutuhan dasar pada 

poin 1-9 termasuk komponen kebutuhan biologis. Pada poin 10 dan 

14 termasuk komponen kebutuhan psikologis. Lalu pada poin 11 

termasuk komponen spiritual. Sedangkan poin 12 dan 13 termasuk 

komponen kebutuhan sosiologis. 

Berdasarkan teori diatas serta judul dari penelitian ini, 

peneliti hanya menggunakan kebutuhan dasar pada poin 11 yang 

merupakan komponen spiritual. Koenig et al (dalam Moeini et al, 

2016) percaya bahwa spiritualitas dapat mempengaruhi fungsi sosial 

seseorang dan emosi seseorang serta pada gilirannya juga 

mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan kelenjar endokrin. Oleh 

karena itu, keyakinan dan praktik spiritual dikaitkan dengan perilaku 

sehat, fungsi kekebalan tubuh yang lebih kuat, kondisi 

kardiovaskular yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih panjang. 

Model keperawatan diatas juga menjelaskan bahwa tugas perawat 

adalah membantu individu dengan meningkatkan kemandiriannya 

secepat mungkin serta membantu individu yang sehat maupun sakit 

melaksanakan berbagai aktivitas guna mendukung kesehatan dan 

penyembuhan individu menurut Harmer dan Henderson 1995,dalam 

(Desmawati, 2019). 

 

 

 



 

3. Pengkajian 

Menurut Kozier et al, pengkajian kebutuhan spiritual terdiri 

dari pengkajian riwayat keperawatan dan pengkajian klinik. Pada 

pengkajian riwayat keperawatan semua pasien diberikan satu atau 

dua pertanyaan misalnya ‟apakah keyakinan dan praktek spiritual 

penting untuk anda sekarang?”, bagaimana perawat dapat 

memberikan dukungan spiritual pada anda?”. Pasien yang 

memperlihatkan beberapa kebutuhan spiritual yang tidak sehat 

yang beresiko mengalami distres spiritual harus dilakukan 

pengkajian spiritual lebih lanjut. 

 

Kozier menyarankan pengkajian spiritual sebaiknya 

dilakukan pada akhir proses pengkajian dengan alasan pada saat 

tersebut sudah terbangun hubungan saling percaya antara perawat 

dan pasien. Untuk itu diharapkan perawat meningkatkan 

sensitivitasnya, dapat menciptakan suasana yang menyenangkan 

dan saling percaya, hal ini akan meningkatkan keberhasilan 

pengkajian spiritual pasien. Pertanyaan yang diajukan pada pasien 

saat wawancara untuk mengkaji spiritual pasien antara lain : 

adakah praktik keagamaan yang penting bagi anda?, dapatkah 

anda menceritakannya pada saya?, bagaimana situasi yang dapat 

mengganggu praktik keagamaan anda?, bagaimana keyakinan 

anda bermanfaat bagi anda?, apakah cara-cara itu penting untuk 

kebaikan anda sekarang?, dengan cara bagaimana saya dapat 

memberi dukungan pada spiritual anda?, apakah anda 

menginginkan dikunjungi oleh pemuka agama di rumah sakit?, 

apa harapan-harapan anda dan sumber-sumber kekuatan anda 

sekarang?, apa yang membuat anda merasa nyaman selama masa-

masa sulit ini?. 

 



 

Pengkajian data objektif dilakukan perawat melalui 

observasi. Hal-hal yang perlu diobservasi adalah apakah pasien 

tampak kesepian, depresi, marah, cemas, agitasi, atau apatis? 

Apakah pasien tampak berdoa sebelum makan, membaca kitab 

suci, atau buku keagamaan? Apakah pasien sering mengeluh, 

tidak dapat tidur, mimpi buruk dan berbagai bentuk gangguan 

tidur lainnya, atau mengekspresikan kemarahannya terhadap 

agama? Apakah pasien menyebut nama Tuhan, doa, rumah 

ibadah, atau topik keagamaan lainnya? Apakah pasien pernah 

meminta dikunjungi oleh pemuka agama? Apakah pasien 

mengekspresikan ketakutannya terhadap kematian, konflik batin 

tentang keyakinan agama, kepedulian tentang hubungan dengan 

Tuhan, pertanyaan tentang arti keberadaannnya didunia, arti 

penderitaan? Siapa pengunjung pasien? Bagaimana pasien 

berespon terhadap pengunjung? Apakah pemuka agama datang 

menjenguk pasien? Bagaimana pasien berhubungan dengan 

pasien yang lain dan dengan tenaga keperawatan? Apakah pasien 

membawa kitab suci atau perlengkapan sembahyang lainnya? 

Apakah pasien menerima kiriman tanda simpati dari unsur 

keagamaan?. Pengkajian spiritual pasien dimulai dari pasien atau 

keluarga pasien dengan cara mendengarkan dan melalui 

pengamatan termasuk interaksi pasien dengan perawat, keluarga 

dan pengunjung lainnya, pola tidur, gangguan fisik, dan tekanan 

emosional (Smyth, 2011). 

Perawat melakukan penilaian dengan berdasarkan 14 

komponen kebutuhan dasar yang dikemukakan oleh Virginia 

Henderson yang dapat dilakukan pendekatan yang meliputi 

psikologis, sosial dan spritual dengan demikian maka perawat 

dapat mengenali kebutuhan yang diperlukan pasien sehingga 

dapat diterapkan untuk pengkajian dan persiapan. (Desmawati, 

2019). 



 

4. Prioritas Masalah 

Dalam penentuan prioritas masalah yaitu masalah 

keperawatan diurutkan dengan prioritas tinggi, sedang dan rendah. 

Tujuan menentukan prioritas adalah agar perawat, klien, keluarga 

dan orang terdekat berfokus pada usaha-usaha untuk mengatasi 

masalah klien dengan prioritas tinggi terlebih dahulu. Masalah 

dengan prioritas tinggi mencerminkan situasi yang mengancam 

hidup. Masalah ini membutuhkan perhatian yang cepat sebelum 

menangani masalah dengan prioritas di bawahnya. Masalah dengan 

prioritas sedang berhubungan dengan situasi yang tidak gawat dan 

situasi yang tidak mengancam hidup klien. Masalah dengan 

prioritas rendah tidak berhubungan secara langsung dengan 

keadaan sakit atau prognosis yang spesifik. Prioritas dapat bergeser 

setelah dilakukan pengkajian ulang. (Mugiarti Sri, 2017) 

5. Planning Of Action 

Action planning merupakan kumpulan aktivitas kegiatan dan 

pembagian tugas diantara para pelaku atau penanggung jawab suatu 

program.Lebih lanjut, Action Planning merupakan penghubung 

antara “tataran konsep” atau cetak biru dengan kumpulan kegiatan 

dalam jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. 

Rencana kegiatan/POA disusun sesuai dengan prioritas 

masalah dan dibuat dalam bentuk tabel yang terdiri dari : Uraian 

kegiatan, tujuan, sasaran, metode, media, waktu dan penanggung 

jawab. 

No. 
Uraian 

Kegiatan 
Tujuan Sasaran Metode Media Waktu 

Penanggung 

Jawab 

        

 



 

6. Implementasi Keperawatan 

Tahap implementasi adalah wujud dari pelaksanaan rencana 

asuhan keperawatan. Instruksi keperawatan diimplementasikan 

untuk membantu klien memenuhi kebutuhan sesuai dengan kriteria 

hasil yang telah ditetapkan. Komponen tahap implementasi terdiri 

dari: tindakan keperawatan mandiri, tindakan keperawatan 

kolaborasi, dokumentasi tindakan keperawatan dan respon klien 

terhadap asuhan keperawatan. (Mugiarti Sri, 2017) 

Proses melakukan penyusunan rencana perawatan yang telah 

disusun yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang telah 

disusun dalam rencana perawatan untuk pemulihan dari kondisi sakit 

atau meninggal dengan damai. (Desmawati, 2019). Membantu 

berdoa atau mendoakan pasien juga merupakan salah satu tindakan 

keperawatan terkait spiritual Islam pasien. Berdoa melibatkan rasa 

cinta dan keterhubungan. Pasien dapat memilih untuk berpartisipasi 

secara pribadi atau secara kelompok dengan keluarga, teman atau 

pemuka agama Islam. Pada situasi ini peran perawat adalah 

memastikan ketenangan lingkungan dan privasi pasien terjaga 

(Koezier, 2004). 

Keadaan sakit dapat mempengaruhi kemampuan pasien 

untuk berdoa. Pada beberapa rumah sakit pasien dapat meminta 

perawat untuk berdoa dengan mereka dan ada yang berdoa dengan 

pasien hanya bila ada kesepakatan antara pasien dengan perawat. 

Karena berdoa melibatkan perasaan yang dalam, perawat perlu 

menyediakan waktu bersama pasien setelah selesai berdoa, untuk 

memberikan kesempatan pada pasien untuk mengekspresikan 

perasaannya. 

Menurut Kozier et al, perawat perlu juga merujuk pasien 

kepada pemuka agama. Rujukan mungkin diperlukan ketika perawat 

membuat diagnosa distres spiritual, perawat dan pemuka agama 

dapat bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien. 



 

Implementasi perawat harus peduli, penuh kasih, gembira, ramah 

dalam berinteraksi, dan menghargai privasi. 

7. Evaluasi 

Tahap evaluasi adalah perbandingan hasil-hasil yang diamati 

dengan kriteria hasil yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Klien 

akan keluar dari siklus proses keperawatan bila kriteria hasil telah 

dicapai, sebaliknya klien akan masuk kembali dalam siklus apabila 

kriteria hasil belum tercapai. (Mugiarti Sri, 2017) 

Dalam kesinambungan tahap-tahap tersebut antara 

pengkajian, observasi, perencanaan, implementasi, inteverensi dan 

yang terakhir adalah evaluasi yaitu catatan akhir yang berupa 

perkembangan dalam criteria yang diharapkan, dalam pencapaian 

kemandirian pasien dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari 

berdasarkan 14 kebutuhan dasar tersebut (Desmawati, 2019). Untuk 

melengkapi siklus proses keperawatan spiritual pasien, perawat 

harus melakukan evaluasi yaitu dengan menentukan apakah tujuan 

telah tercapai. Hal ini sulit dilakukan karena dimensi spiritual yang 

bersifat subjektif dan lebih kompleks. Membahas hasil dengan 

pasien dari implementasi yang telah dilakukan tampaknya menjadi 

cara yang baik untuk mengevaluasi spiritual care pasien. 

Hasil penelitian Narayanasamy tentang respon spiritual pada 

tahun 2004 mengatakan bahwa pada tahap evaluasi perawat menilai 

bagaimana efek pada pasien dan keluarga pasien dimana diharapkan 

ada efek yang positif terhadap pasien dan keluarganya, misalnya 

pasien dan keluarganya mengungkapkan bahwa kebutuhan spiritual 

mereka terpenuhi, mengucapkan terimakasih karena sudah 

menyediakan pemuka agama. 

 

 



 

C. Evidance Based Practice In Nursing 

No. Penulis 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1.  (Ningsih, 2020) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Implementasi 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Spiritual Pada 

Pasien Rawat 

Inap Oleh 

Perawat di 

Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Kabupaten 

Aceh Tamiang. 

Desain 

penelitian adalah 

deskriptif 

korelasi dengan 

pendekatan 

crossectional. 

Penelitian 

dilakukan dari 

Maret sampai 

Juni 2019 di 

Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Kabupatean 

Aceh Tamiang 

Hasil penelitian 

menunjukkan  bahwa 

terdapat hubungan 

antara komunikasi 

(p=0,000), sumberdaya 

(p=0,000), disposisi 

(p=0,000), dan 

birokrasi (p=0,000). 

Faktor yang paling 

mempengaruhi 

implementasi 

pemenuhan kebutuhan 

spiritual adalah 

komunikasi (p=0,000 

OR=14,167 95% 

CI=3,594-55.837). 

2. 
(Ramadhani 

Hutami, 2019) 

Hubungan 

Pengetahuan 

Dan Sikap 

Perawat 

Dengan 

Kemampuan 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Spiritual Pada 

Pasien Cemas 

Di Ruang 

Jenis penelitian 

kuantitatif 

dengan 

menggunakan 

desain Cross 

Sectional Study. 

Didapatkan hasil 

bahwa kemampuan 

pemenuhan kebutuhan 

spiritual pada pasien 

cemas yang baik 

sebanyak 27 responden 

(47,4%) dan yang 

kurang baik sebanyak 

30 responden (52,6%) 



 

Rawat Inap 

Rsud 

Labuang Baji 

Makassar 

 

 

3. 
(Ramadhani, 

2019) 

Hubungan 

Pengetahuan 

Dan Sikap 

Perawat 

Dengan 

Kemampuan 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Spiritual Pada 

Pasien Cemas 

Di Ruang 

Rawat Inap 

Rsud 

Labuang Baji 

Makassar 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kuantitatif, 

dengan 

mengunakan 

desain Cross 

sectional study 

Yang memiliki 

kemampuan 

pemenuhan kebutuhan 

spiritual pada pasien 

cemas yang baik 

sebanyak 27 responden 

(47,4%) dan yang 

kurang baik sebanyak 

30 responden (52,6%) 

4. 
(Hasibuan, 

2019) 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Spiritual dalam 

Perspektif 

Pasien Kanker 

di RSUP H 

Adam Malik 

Desain 

penelitian yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah deskriptif 

kuantitatif 

Pemenuhan Kebutuhan 

Spiritual dalam 

Perspektif Pasien 

Kanker di RSUP H 

Adam Malik dalam 

kategori baik sebanyak 

18 (25,7%), sedang 51 

(72,9%) dan buruk 1 

(1,4%). 



 

5. (Komariah 

Maria, Adriani 

Dessy, 2020) 

Kebutuhan 

Spiritual Pada 

Pasien 

Dengan 

Kanker 

Stadium Akhir 

Metode 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

deskriptif. 

Dimensi ketuhanan 

yang paling dibutuhkan 

oleh pasien dengan 

nilai rata-rata paling 

tinggi (3,63) 

6. (Amal & 

Khofsoh, 2017) 

Potret 

Kebutuhan 

Spiritual 

Pasien 

HIV/AIDS 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain deskriptif 

kuantitatif 

responden dalam 

penelitian ini dominan 

pada indikator 

kebutuhan agama/religi 

dengan nilai rerata 

2,15. Sedangkan 

kebutuhan eksistensi 

menjadi kebutuhan 

dengan rerata paling 

rendah dengan nilai 

(1,76). 

7. (Lestari & 

Safuni, 2017) 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Spiritual Pada 

Pasien Gagal 

Ginjal Kronik 

Di Rumah 

Sakit Umum 

Aceh 

Jenis penelitian 

ini adalah 

deskriptif 

eksploratif 

dengan desain 

cross sectional 

study. 

Pemenuhan kebutuhan 

spiritual pada pasien 

gagal ginjal kronik 

berada pada kategori 

kurang baik dengan 

jumlah 18 responden 

(54,3%). 

 

Tabel 2.1 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan Studi Kasus 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Action Research. Menurut 

Gunawan (2007) action research adalah kegiatan dan atau tindakan 

perbaikan sesuatu yang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya 

digarap secara sistematik dan sistematik sehingga validitas dan 

reliabilitasnya mencapai tingkatan riset. 

B. Subjek Studi Kasus 

Subjek dalam penelitian ini adalah keseluruhan pasien yang sedang 

menjalani perawatan di ruang rawat inap Merak Rumah Sakit 

Bhayangkara Makassar untuk mengetahui tingkat kebutuhan spiritual 

pasien selama menjalani perawatan.  

C. Fokus Studi Kasus 

Focus studi kasus ini adalah melakukan pengamatan mengenai 

tersedianya sarana dan prasarana dalam pemenuhan kebutuhan spiritual 

pasien di ruang rawat inap sesuai dengan masalah manajemen keperawatan 

yang sudah dikaji sebelumnya. 

D. Instrumen Studi Kasus 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati. Kuesioner adalah 

instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti. Kuesioner adalah 

teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis 

untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Sugiyono (2016) 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner 

kebutuhan spiritual pasien untuk mengetahui tingkat kebutuhan spiritual 

pasien selama menjalani perawatan dirumah sakit yang sudah valid dan 



 

sudah ditranslate kedalam Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Prof. Dr. 

Arndt Bussing dari Witten/Herdecke University . 

E. Prosedur Pengambilan Data 

1. Data Primer 

Survey dengan alat ukur kuisioner baku adalah 

pengumpulan data pada responden pada penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti 

berdasarkan sumber yang sudah tersedia. 

F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Ruang Rawat Inap 

Merak Rumah Sakit Bhayangkara Makassar 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada  bulan Desember 

tahun 2021. 

G. Analisis Data dan Penyajian Data 

Proses atau langkah-langkah pengelolaan data menurut (Setiadi, 2007). 

Yaitu :  

1. Editing 

  Setelah survey kuisoner terisi kemudian dikumpulkan 

dalam bentuk data, data tersebut dilakukan pengecekan dengan 

maksud memeriksa kelengkapan data, kesinambungan data dan 

keseragaman data dalam usaha melengkapi data yang masih kurang. 

2. Coding 

Dilakukan pengkodian dengan maksud agar data-data 

tersebut mudah diolah yaitu dengan cara semua jawaban atas data 

disederhanakan dengan memberikan symbol-symbol / kode dalam 



 

bentuk angka maupun alphabet pada nomor daftar pertanyaan, 

nomor variable. 

3. Tabulasi 

Mengelompokkan data ke dalam suatu tabel, kemudian data 

dianalisa secara statistik melalui perhitungan dan hasil perhitungan 

dijumlah. 

H. Etika Studi Kasus 

Etika penelitian yang penulis gunakan adalah : 

1. Informed Consent 

Lembaran persetujuan ini diberikan kepada responden yang 

akan diteliti. Lembar informed Consent harus dilengkapi dengan 

judul penelitian dan manfaat penelitian. Bila subyek atau keluarga 

responden menolak, maka peneliti tidak boleh memaksa dan harus 

tetap menghormati hak – hak dari responden demi kenyamanan 

responden. 

2. Anomity (Tanpa Nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan 

mencantumkan nama responden, tetapi pada lembar tersebut 

diberikan inisial yang merupakan huruf awalan dari nama, contoh 

(A). 

3. Confidentiality 

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan 

hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil 

penelitian, yang tidak termasuk data yang dibutuhkan peneliti tidak 

akan di presentasikan pada saat hasil serta kuesioner yang sudah 

digunakan peneliti akan dimusnakan setelah selesai presentasi 

hasil. 

 

 



 

BAB IV 

LAPORAN KASUS 

A. Asuhan Keperawatan 

1. Pengkajian Keperawatan 

Dari hasil pengkajian secara wawancara dan observasi 

didapatkan hasil bahwa dalam pemenuhan kebutuhan spiritual 

pasien, rumah sakit telah menyiapkan rohaniawan yang bertugas 

dalam memberikan layanan spiritual bagi pasien, akan tetapi dalam 

pemberian layanan spiritual jadwalnya tidak menentu. Dan 

berdasarkan hasil observasi, di Ruang Merak tidak terdapat sarana 

untuk pemenuhan spiritual pasien seperti buku doa-doa 

kesembuhan untuk pasien maupun keluarga dan tidak adanya 

penunjuk arah kiblat didalam kamar pasien. Dan dari hasil 

wawancara secara langsung kepada pasien didapatkan hasil bahwa 

sebagian besar pasien memiliki kebutuhan spiritual yang tinggi. 

Dari hasil pengkajian spiritual pasien dengan menggunakan 

kuesioner spiritual didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tingkat Kebutuhan 

Spiritual 
Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Sangat Setuju 4 44.5% 

Setuju 3 33.3% 

Cukup Setuju 2 22.2% 

Total 9 100% 

Tabel 4.1 



 

Dari hasil pengakajian kebutuhan spiritual pasien 

didapatkan 4 (44,5%) pasien mengatakan sangat setuju, 3 (33.3%) 

mengatakan setuju dan 2 (22.2%) mengatakan cukup setuju. Dari 

data yang didapatkan diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa 

sebagian besar mengatakan amat sangat membutuhkan. 

Hasil pengkajian berdasarkan aspek dalam kuisioner 

pemenuhan kebutuhan spiritual dapat dilihat sebagai berikut : 

Pernyataan 

Religiousty Inner Peace Existecial 
Actively 

Giving 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Sangat Setuju 0 0 3 33.3 2 22.2 3 33.3 

Setuju 8 88.9 5 55.6 4 44.4 4 44.4 

Cukup Setuju 1 11.1 1 11.1 3 33.3 2 22.2 

Total 9 100.0 9 100.0 9 100.0 9 100.0 

Tabel 4.2 

Data diatas menunjukkan bahwa aspek Religiousty adalah 

aspek yang paling dibutuhkan oleh pasien (88.9%), kemudian 

dilanjutkan dengan aspek Inner Peace (55.6%) dan untuk aspek 

Existecial dan Actively Giving (44.4%). 

 

 

 

 



 

2. Prioritas Masalah 

No

. 
Masalah A B C D E F G H I J K L 

M 

Sko

r 

N 

Priorita

s 

1. 

Tidak 

tersedianya 

sarana 

prasarana 

untuk 

pemenuhan 

kebutuhan  

spiritual di 

dalam kamar 

pasien 

(ruang 

percontohan

) 

3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 36 1 

2 

Pemenuhan 

kebutuhan 

spiritual 

3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 33 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Planning Of Action (POA) 

No. 
Uraian 

Kegiatan 
Tujuan Sasaran Metode Media 

1. 

Sarana 

dan 

Prasarana 

Diharapkan dapat 

membantu pasien 

dalam pemenuhan 

kebutuhan 

spiritualnya 

selama perawatan 

Pasien 
Pilot 

project  

Buku 

Panduan 

Tabel 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1    : Sangat rendah  

4 : Rendah  

5 : Cukup  

6 : Tinggi  

5    : Sangat Tinggi  

 

A : Resiko Terjadi  

B : Resiko Parah  

C : Potensial untuk 

pelatihan  

D : Minat Perawat  

E : Mungkin diatasi  

F : Sesuai program  

G : Tempat 

 

H : Waktu  

I  : Dana  

J  : Fasilitas Kesehatan  

K : Sumber daya  

L : Sesuai dengan peran    

perawat  

M : Skor total  

N : Urutan Perioritas  



 

4. Implementasi Keperawatan 

WAKTU IMPLEMENTASI  

Selasa, 21 

Desember 2021 

Dalam implementasi untuk manajemen pemenuhan 

kebutuhan spiritual pasien telah dilakukan modifikasi 

lingkungan atau kamar pasien. Modifikasi lingkungan ini 

meliputi pengadaan penunjuk arah kiblat untuk 

menentukan arah pasien dalam melakukan shalat, terdapat 

pula spiritual kit yang terdiri dari debu tayamum untuk 

bertayamum, mukena untuk pasien wanita, tasbih, 

songkok dan sarung bagi pasien pria, mp3 player yang 

berisikan doa-doa, dzikir dan lantunan ayat suci al-quran 

30 juz untuk melakukan murottal dan membantu pasien 

dalam berdoa dan berdzikir, dan terdapat spray untuk 

melakukan wudhu. Selain itu terdapat pula buku panduan 

ibadah dan doa bagi orang sakit yang didalamnya terdapat 

doa untuk orang sakit dan doa untuk mendoakan orang 

sakit, terdapat pula tata cara ibadah bagi non muslim dan 

bagi muslim terdapat tata cara wudhu, tayamum, cara 

shalat berdiri, berbaring telentang dan berbaring secara 

miring. 

Tabel 4.5 

5. Evaluasi  

Dalam memenuhi kebutuhan spiritual pasien telah dilakukan 

modifikasi kamar perawatan pasien yang didalamnya telah dilengkapi   

penunjuk arah kiblat untuk menentukan arah pasien dalam melakukan 

shalat, terdapat pula spiritual kit yang terdiri dari debu tayamum untuk 

bertayamum, mukena untuk pasien wanita, tasbih, songkok dan sarung 

bagi pasien pria, mp3 player yang berisikan doa-doa, dzikir dan 

lantunan ayat suci al-quran 30 juz untuk melakukan murottal dan 



 

membantu pasien dalam berdoa dan berdzikir, dan terdapat spray 

untuk melakukan wudhu. Selain itu terdapat pula buku panduan 

ibadah dan doa bagi orang sakit yang didalamnya terdapat doa untuk 

orang sakit dan doa untuk mendoakan orang sakit, terdapat pula tata 

cara ibadah bagi non muslim dan bagi muslim terdapat tata cara 

wudhu, tayamum, cara shalat berdiri, berbaring telentang dan 

berbaring secara miring. 

Didalam penerapan untuk memenuhi kebutuhan spiritual 

selama perawatan, pasien mengatakan bahwa sangat membantu dan 

memudahkan dalam melakukan kebutuhan spiritualnya, terutama pada 

pasien yang ingin melakukan shalat berbaring akan tetapi tidak 

mengetahui tata cara melakukan shalat berbaring dan pasien juga 

dimudahkan dalam berwudhu dengan menggunakan spray wudhu 

yang telah disediakan. Pasien juga mengatakan disaat berdiam diri 

pasien mendengarkan doa-doa harian dan dzikir yang membuat hati 

menjadi lebih tenang dan kecemasan pasien berkurang. Ditambah lagi 

didalam buku panduan ibadah dan doa terdapat panduan ibadah dan 

doa enam agama yang dapat menambah wawasan pasien mengenai 

cara beribadah dan doa bagi agama lainnya. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Asuhan Keperawatan 

1. Analisis Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian manajemen kebutuhan spiritual pasien yang 

dilakukan adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

kebutuhan berdasarkan perspektif pasien. Pengkajian tersebut 

menggunakan kuisioner pengkajian spiritual yang terdiri dari 

empat aspek spiritual diantaranya Religiousty, Inner Peace, 

Existecial dan Actively Giving. Pasien yang di rawat diruangan 

Merak RS Bayangkara Makassar mengalami kecemasan dan 

ketakutan akibat sakit yang sedang dialaminya, berawal dari 

kecemasan inilah yang dapat mempengaruhi spiritualitas pasien 

dan menyebabkan distress spiritual. Oleh sebab itu pasien sangat 

memerlukan bantuan spiritual baik dari lingkungan dan orang 

sekitarnya untuk mendapatkan kekuatan dalam menghadapi masa 

sakitnya. 

Hasil pengkajian dengan metode wawancara dan observasi 

didapatkan hasil bahwa dalam pemenuhan kebutuhan spiritual 

pasien, rumah sakit telah menyiapkan rohaniawan yang bertugas 

dalam memberikan layanan spiritual bagi pasien, akan tetapi dalam 

pemberian layanan spiritual jadwalnya tidak menentu. Dan 

berdasarkan hasil observasi, di Ruang Merak tidak terdapat sarana 

prasarana dalam pemenuhan spiritual pasien seperti buku doa-doa 

kesembuhan untuk pasien maupun keluarga dan tidak adanya 

penunjuk arah kiblat didalam kamar pasien. Dan dari hasil 

wawancara secara langsung kepada pasien didapatkan hasil bahwa 

sebagian besar pasien memiliki kebutuhan spiritual yang tinggi.  



 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

menyatakan bahwa yang memiliki kemampuan pemenuhan 

kebutuhan spiritual pada pasien cemas yang baik sebanyak 27 

responden (47,4%) dan yang kurang baik sebanyak 30 responden 

(52,6%). (Ramadhani, 2019) 

Sebagai seorang muslim, selama masih dapat 

menghembuskan nafas, selama itu pula kewajiban melekat pada 

pundaknya dan tidak dapat diwakilkan. Dalam keadaan 

bagaimanapun, kapan pun, dan dimana pun, sholat harus 

dikerjakan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah:43 

كِعِيْنَ  كٰوةَ وَارْكَعوُْا مَعَ الرّٰ لٰوةَ وَاٰتوُا الزَّ  وَاقَيِْمُوا الصَّ

Terjemahannya : 

"Dan dirikanlah sholat, dan keluarkanlah zakat, dan tunduklah 

rukuk bersama orang-orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah: 43)” 

  Dalam hadis diatas telah ditegaskan untuk melaksanakan 

salat berdasarkan kewajiban sebagai seorang muslim, selama sakit 

kita diwajibkan untuk tetap memohon petunjuk dan pertolongan 

Allah dengan tetap menjalankan kewajiban yaitu shalat dan 

melakukan sunnah diantaranya berdzikir. 

2. Analisis Masalah Keperawatan 

Masalah pada pengkajian yang ditemukan pada tanggal 10 

desember 2021 dengan hasil terdapat Rohaniawan akan tetapi 

jadwal yang tidak menentu, tidak tersedianya  sarana prasarana 

untuk pemenuhan spiritual pasien dan sebanyak 44,5% pasien 

memiliki tingkat kebutuhan spiritual tinggi. Pasien mengalami 

kecemasan dan ketakutan akibat kondisi yang sedang dialaminya, 

sejalan dengan hasil penelitian mengatakan bahwa pasien sering 



 

mengalami cemas, kemudian mengalami distress spiritual 

(Rosita,2014). 

3. Analisis Intervensi Keperawatan 

Tindakan yang telah diberikan adalah pemenuhan spiritual 

pasien yang terdiri dari penyediaan sarana prasarana seperti 

memodifikasi lingkungan yang terdiri dari penentuan arah kiblat, 

spiritual kit dan panduan ibadah dan doa bagi orang sakit. Dari 

hasil penelitian lainnya mengatakan bahwa terjadi perubahan yang 

signifikan dalam tingkat spiritual pasien kearah yang lebih baik di 

beberapa Rumah Sakit di Dunia dan dapat disimpulkan bahwa 

intervensi spiritual dengan pendekatan keagamaan efektif dan 

direkomendasikan untuk dilaksanakan secara maksimal namun 

terdapat beberapa factor yang mendukung terlaksananya yaitu 

kesadaran dari tenaga kesehatan itu sendiri, dan sarana prasarana 

yang mendukung di dalam Rumah Sakit. (Ardiansyah, 2021) 

4. Analisis Implementasi Keperawatan 

Dalam implementasi pemenuhan kebutuhan spiritual pasien 

telah dilakukan pengadaan sarana dan prasarana seperti modifikasi 

lingkungan atau kamar pasien. Modifikasi lingkungan ini meliputi 

pengadaan penunjuk arah kiblat untuk menentukan arah pasien 

dalam melakukan shalat, terdapat pula spiritual kit yang terdiri dari 

debu tayamum untuk bertayamum, mukena untuk pasien wanita, 

tasbih, songkok dan sarung bagi pasien pria, mp3 player yang 

berisikan doa-doa, dzikir dan lantunan ayat suci al-quran 30 juz 

untuk melakukan murottal dan membantu pasien dalam berdoa dan 

berdzikir, dan terdapat spray untuk melakukan wudhu. Selain itu 

terdapat pula buku panduan ibadah dan doa bagi orang sakit yang 

didalamnya terdapat doa untuk orang sakit dan doa untuk 

mendoakan orang sakit, terdapat pula tata cara ibadah bagi non 



 

muslim dan bagi muslim terdapat tata cara wudhu, tayamum, cara 

shalat berdiri, berbaring telentang dan berbaring secara miring. 

Tata cara shalat secara berbaring yang dijelaskan pada buku 

panduan tersebut ditujukan kepada pasien yang tidak dapat 

melaksanakan shalat secara berdiri. Sebagaimana firman Allah : 

 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِِّينِ مِنْ حَرَج  

Terjemahannya : 

“Allah sekali-kali tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam 

beragama “ (Al Hajj:78) 

Penerapan tindakan tersebut diharapkan dapat membantu 

dan memudahkan pasien dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya, 

akan tetapi kebutuhan spiritual pasien dapat terpenuhi jika 

beberapa factor lainnya juga mendukung dalam pemenuhan 

spiritual pasien diantaranya lingkungan dan orang sekitarnya. Salah 

satu kebutuhan yang mendesak bagi pasien rawat inap dirumah 

sakit adalah bantuan pemenuhan kebutuhan pelayanan spiritual 

yang ia dapat dari lingkungan atau orang disekitarnya untuk 

mencapai kesejateraan diri, ketenangan dan kesabaran dalam 

menghadapi penyakit yang ia alami (Carpanito,2012).  

5. Analisis Evaluasi Keperawatan 

Didalam penerapan untuk memenuhi kebutuhan spiritual 

selama perawatan, pasien mengatakan bahwa sangat membantu 

dan memudahkan dalam melakukan kebutuhan spiritualnya, 

terutama pada pasien yang ingin melakukan shalat berbaring akan 

tetapi tidak mengetahui tata cara melakukan shalat berbaring dan 

pasien juga dimudahkan dalam berwudhu dengan menggunakan 

spray wudhu yang telah disediakan. Pasien juga mengatakan disaat 

berdiam diri pasien mendengarkan doa-doa harian dan dzikir yang 

membuat hati menjadi lebih tenang dan kecemasan pasien 



 

berkurang. Dan juga didalam buku panduan ibadah dan doa 

terdapat panduan ibadah dan doa enam agama yang dapat 

menambah wawasan pasien mengenai cara beribadah dan doa bagi 

agama lainnya. Akan tetapi keberhasilan tindakan untuk memenuhi 

kebutuhan spiritual pasien dipengaruhi oleh beberapa factor 

diantaranya perawat yang bertugas diruangan tersebut.  

Menurut Carpanito, pasien yang di rawat inap baik yang 

mengidap penyakit ringan maupun penyakit berat mengalami 

berbagai kecemasan, ketakutan. Salah satu kebutuhan yang 

mendesak bagi pasien rawat inap dirumah sakit adalah bantuan 

pemenuhan kebutuhan pelayanan spiritual yang ia dapat dari 

lingkungan atau orang disekitarnya untuk mencapai kesejateraan 

diri, ketenangan dan kesabaran dalam menghadapi penyakit yang ia 

alami. 

Di dalam perspektif islam, tidak ada segala sesuatu yang 

datang menimpa seseorang kecuali terjadi atas izin dari-Nya. 

Keadaan seorang muslim mengandung kebaikan didalamnya, baik 

ketika sehat ataupun ketika sakit. Oleh karena itu, kita perlu 

menanamkan pada diri kita, bahwa akan ada kebaikan dan hikmah 

di balik musibah sakit. Ketika sakit menimpa, kita harusnya 

menyadari bahwa itu adalah salah satu bentuk kecintaan Allah 

kepada hamba-Nya. Senada dengan sabda Rasulullah SAW :  

 ذا أحَبَّ اللهُ قومًا ابْتلاهُمْ إ

Terjemahannya : 

“Jika Allah mencintai suatu kaum maka mereka akan 

diuji” (HR. Ath-Thabrani dalam Mu’jamul Ausath, 3/302). 

Perawat yang berada di pasien selama 24 jam harusnya 

dapat memberikan pelayanan kesehatan khususnya asuhan 

keperawatan yang bukan hanya bio-psiko-sosial akan tetapi 

memperhatikan dari aspek spiritual pasien juga. Sebuah penelitian 



 

menunjukkan hasil tentang kinerja perawat dalam pemenuhan 

kebutuhan spiritual kepada pasien post operasi yang mengalami 

kecemasan pada tahun 2016 menyebutkan bahwa 59 perawat 

(96,7%) memiliki kinerja yang kurang baik pada pemenuhan 

kebutuhan spiritual dan 2 perawat (3,3%) yang memiliki kinerja 

yang baik pada pemenuhan kebutuhan spiritual. Raharjo (2016) 

B. Analisis Evidance Based Practice In Nursing 

Pada table Evidance Based Practice In Nursing sebelumnya telah 

dikemukakan beberapa penelitian yang berhubungan dengan pemenuhan 

kebutuhan spiritual pasien, akan tetapi tidak ada penelitian yang 

mengimplementasikan pemenuhan kebutuhan spiritual pasien 

menggunakan buku panduan ibadah dan doa bagi orang sakit. Dari 

beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa 

Pemenuhan Kebutuhan Spiritual dalam Perspektif Pasien Kanker di RSUP 

H Adam Malik dalam kategori baik sebanyak 18 (25,7%), sedang 51 

(72,9%) dan buruk 1 (1,4%). (Hasibuan, 2019) 

Penelitian lainnya menunjukkan hasil responden dominan pada 

indikator kebutuhan agama/religi dengan nilai rerata 2,15. Sedangkan 

kebutuhan eksistensi menjadi kebutuhan dengan rerata paling rendah 

dengan nilai (1,76), (Amal & Khofsoh, 2017). Penelitian selanjutnya 

mmenunjukkan hasil Pemenuhan kebutuhan spiritual pada pasien gagal 

ginjal kronik berada pada kategori kurang baik dengan jumlah 18 

responden (54,3%). (Lestari & Safuni, 2017) 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa 4 

(44,5%) klien memiliki tingkat kebutuhan spiritual tinggi, 3 (33.3%) 

tingkat kebutuhan spiritual sedang dan 2 (22.2%) memiliki tingkat 

kebutuhan spiritual rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden mempersepsikan bahwa pemenuhan kebutuhan spiritualnya 

tidak terpenuhi. Telah dilakukan beberapa tindakan dengan hasil yang 

positif akan tetapi masih belum optimal dikarenakan terdapat beberapa 

factor yang mendukung untuk memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diberikan 

beberapa saran guna perbaikan dan pemanfaatan penelitian mengenai 

antara lain : 

1. Bagi Pendidikan Keperawatan 

Bagi pendidikan keperawatan agar dapat meningkatkan 

pembelajaran tentang pemenuhan kebutuhan spiritualitas dan 

diharapkan sebagai masukan serta informasi yang berguna bagi 

mahasiswa keperawatan dan institusi dalam meningkatkan asuhan 

keperawatan di bidang spiritual. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

khususnya di bidang keperawatan. Perawat dapat menerapkan 

spiritualitas dalam intervensi asuhan keperawatan pada pasien  dan 

pihak rumah sakit dapat memfasilitasi sarana prasarana sesuai 

kebutuhan pasien dan melibatkan keluarga dalam pemenuhan 

kebutuhan spiritual sebagai dasar untuk merencanakan peningkatan 

asuhan keperawatan spiritual secara optimal. 



 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi 

peneliti untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Peneliti 

juga berharap untuk penelitian selanjutnya untuk menggali 

informasi mengenai penerapan meditasi terhadap pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Amal, A. I., & Khofsoh, E. (2017). Potret Kebutuhan Spiritual Pasien HIV / AIDS 

Description Of Spiritual Need Among Hiv Aids Patient. Unissula Nursing 

Conference Call for Paper & National Conference, 70–74. 

Ardiansyah. (2021). Spiritual   Sakit   Literature   Review . 92–101. 

Desmawati. (2019). Model Konseptual Keperawatan. Perawattegal. 

https://perawattegal.wordpress.com/2009/08/31/model-konseptual-

keperawatan/ 

Hasibuan, G. (2019). Pemenuhan Kebutuhan Spiritual dalam Perspektif Pasien 

Kanker di RSUP H Adam Malik. 

Komariah Maria, Adriani Dessy, G. N. (2020). KEBUTUHAN SPIRITUAL PADA 

PASIEN DENGAN KANKER STADIUM AKHIR. 2507(February), 1–9. 

Lestari, I., & Safuni, N. (2017). Pemenuhan kebutuhan spiritual pada pasien gagal 

ginjal kronik di Rumah Sakit Umum Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Fakultas Keperawatan, 1(1), 1–7. 

http://www.jim.unsyiah.ac.id/FKep/article/view/1482/1792 

Mugiarti Sri. (2017). Manajemen Dan Kepemimpinan Dalam Praktek 

Keperawatan. 

Ningsih, N. (2020). Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. 

Ramadhani, H. (2019). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Perawat dengan 

Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual pada Pasien Cemas di Ruang 

Rawat Inap RSUD Labuang Baji Makssar. 

Ramadhani Hutami. (2019). KEMAMPUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN 

SPIRITUAL HUTAMI RAMADHANI STIKES Panakkukang Makassar JL . 

Adiyaksa No . 5 Abstrak sebagai bagian dari aspek spiritual untuk sangat 

penting bagi mendapatkan kenyamanan dan kekuatan ketika merasa 

mengalami sakit yang serius . 

Setiadi. (2007). Konsep Dan Penulisan Riset Keperawatan. Graha Ilmu. 

Amal, A. I., & Khofsoh, E. (2017). Potret Kebutuhan Spiritual Pasien HIV / AIDS 

Description Of Spiritual Need Among Hiv Aids Patient. Unissula Nursing 

Conference Call for Paper & National Conference, 70–74. 

Ardiansyah. (2021). Spiritual   Sakit   Literature   Review . 92–101. 

Desmawati. (2019). Model Konseptual Keperawatan. Perawattegal. 

https://perawattegal.wordpress.com/2009/08/31/model-konseptual-

keperawatan/ 



 

Hasibuan, G. (2019). Pemenuhan Kebutuhan Spiritual dalam Perspektif Pasien 

Kanker di RSUP H Adam Malik. 

Komariah Maria, Adriani Dessy, G. N. (2020). KEBUTUHAN SPIRITUAL PADA 

PASIEN DENGAN KANKER STADIUM AKHIR. 2507(February), 1–9. 

Lestari, I., & Safuni, N. (2017). Pemenuhan kebutuhan spiritual pada pasien gagal 

ginjal kronik di Rumah Sakit Umum Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Fakultas Keperawatan, 1(1), 1–7. 

http://www.jim.unsyiah.ac.id/FKep/article/view/1482/1792 

Mugiarti Sri. (2017). Manajemen Dan Kepemimpinan Dalam Praktek 

Keperawatan. 

Ningsih, N. (2020). Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. 

Ramadhani, H. (2019). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Perawat dengan 

Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual pada Pasien Cemas di Ruang 

Rawat Inap RSUD Labuang Baji Makssar. 

Ramadhani Hutami. (2019). KEMAMPUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN 

SPIRITUAL HUTAMI RAMADHANI STIKES Panakkukang Makassar JL . 

Adiyaksa No . 5 Abstrak sebagai bagian dari aspek spiritual untuk sangat 

penting bagi mendapatkan kenyamanan dan kekuatan ketika merasa 

mengalami sakit yang serius . 

Setiadi. (2007). Konsep Dan Penulisan Riset Keperawatan. Graha Ilmu. 

Ristianingsih, D., Septiwi, C., Yuniar, I. 2014. Gambaran Motivasi dan Tindakan 

Keperawatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pasien di Ruang ICU 

PKU Muhammadiyah Gombong.Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan, 

Volume 10, No 2. Juni 2014. 

Sidabutar, R.R. (2013). Hubungan Pelayanan Spiritual Yang Diberikan Perawat 

Dengan Kepuasan Pasien Diabetes Mellitus di RS Islam Malahayati.Tesis. 

Universitas Sumatera Utara. 

Hidayat, A. A. (2006). Pengantar kebutuhan dasar manusia : aplikasi konsep dan 

keperawatan. Jakarta : Salemba Medika. 

Perry, Anne G, Potter, Particia A. (2010). Fundamental of Nursing. Vol 2. Edisi 7. 

Jakarta: Salemba Medika. 

Hamid, A.Y. (2008). Aspek spiritual dalam keperawatan. Jakarta : EGC 

Dwidianti, Mediana. (2008). Konsep “Caring”, komunikasi, etic dan aspek 

spiritual dalam pelayanan keperawatan. Semarang: Hasani. 

Kozier B, Berman A, Snyder SJ. Fundamental of nursing: Concept, process, and 

practice. New Jersey: Pearson Prentice Hall. 2004 



 

Smyth TA. Nurse’s experiences assessing the spirituality of terminally ill patients 

in acute clinical practice. International Journal of palliative Nursing, 17, 

337-341. 2011 

Narayanasamy A. Responses to the spiritual needs of older people.Journal of 

Management Nursing, 48, 6-15. 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KUISIONER 

Selama beberapa waktu ini, apakan 
anda mempunyai kebutuhan untuk 

…….. 

Persetujuan 

Jika YA, 
Seberapa besar 
kebutuhan itu? 

Tidak Ya 
Cukup 
Setuju 

Setuju 
Sangat 
Setuju 

1.  Lebih disayang dari orang lain?    1 2 3 

2.  
Berbicara dengan orang lain 
mengenai ketakutan dan 
kekhawatiran anda? 

   1 2 3 

3.  
Bahwa seseorang dalam 
lingkungan kita (seperti pemuka 
agama) peduli dengan anda? 

   1 2 3 

4.  
Merenungkan kembali hidup anda 
sebelumnya? 

   1 2 3 

5.  
Menghilangkan aspek keterbukaan 
dalam hidup anda? (menjadi orang 
yang lebih tertutup) 

   1 2 3 

6.  
Menyatu (menikmati) dengan 
keindahan alam? 

   1 2 3 

7.  
Tinggal di tempat yang tenang dan 
damai? 

   1 2 3 

8.  Menemukan kedamaian batin?    1 2 3 

9.  
Menemukan makna dalam sakit 
dan atau penderitaan? 

   1 2 3 

10.  
Berbicara dengan orang lain 
tentang makna akan kehidupan? 

   1 2 3 

11.  
Berbicara dengan orang lain 
tentang kemungkinan kehidupan 
setelah meninggal? 

   1 2 3 

12.  
Beralih menjadi orang yang penuh 
cinta kasih? 

   1 2 3 

13.  
Memberikan sesuatu untuk diri 
anda sendiri? 

   1 2 3 

14.  Menjadi pelipur lara orang lain?    1 2 3 

15.  
Memaafkan seseorang dari waktu 
yang berbeda dari hidup anda? 

   1 2 3 

16.  Dimaafkan?    1 2 3 

17.  Berdoa dengan orang lain?    1 2 3 

18.  
Bahwa seseorang berdo’a untuk 
anda? 

   1 2 3 



 

19.  Berdo’a untuk diri anda sendiri?    1 2 3 

20.  
Berpartisipasi dalam upacara 
keagamaan? 

   1 2 3 

21.  
Membaca buku spiritual atau buku 
keagamaan? 

   1 2 3 

22.  

Beralih dan mendekat dalam 
keagungan akan kehadiran yang 
lebih tinggi (keesaan, Tuhan, 
malaikat)? 

   1 2 3 

23.  Merasa lengkap dan aman?    1 2 3 

24.  
Merasakan terhubung (dekat) 
dengan keluarga? 

   1 2 3 

25.  
Berbagi pengalaman hidup kepada 
yang lain? 

   1 2 3 

26.  
Diyakinkan bahwa hidup anda 
bermakna dan punya arti? 

   1 2 3 

27.  Dilibatkan kembali oleh keluarga 
anda dalam berbagai urusan? 

   1 2 3 

28.  Mendapat dukungan yang lebih 
dari keluarga? 

   1 2 3 

29.  Berunding dengan anak atau cucu?    1 2 3 

© Prof. Dr. Arndt Büssing, Witten/Herdecke University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KUISIONER MENURUT KATEGORI 

Selama beberapa waktu ini, apakan 
anda mempunyai kebutuhan untuk 

…….. 

Persetujuan 

Jika YA, 
Seberapa besar 
kebutuhan itu? 

Tidak Ya 
Cukup 
Setuju 

Setuju 
Sangat 
Setuju 

RELIGIOUSTY      

3 Bahwa seseorang dalam 
lingkungan kita (seperti pemuka 
agama) peduli dengan anda? 

   1 2 3 

17 Berdoa dengan orang lain?    1 2 3 

18 
Bahwa seseorang berdo’a untuk 
anda? 

   1 2 3 

19 Berdo’a untuk diri anda sendiri?    1 2 3 

20 
Berpartisipasi dalam upacara 
keagamaan? 

   1 2 3 

21 
Membaca buku spiritual atau buku 
keagamaan? 

   1 2 3 

22 

Beralih dan mendekat dalam 
keagungan akan kehadiran yang 
lebih tinggi (keesaan, Tuhan, 
malaikat)? 

   1 2 3 

INNER PEACE      

1 Lebih disayang dari orang lain?    1 2 3 

2 
Berbicara dengan orang lain 
mengenai ketakutan dan 
kekhawatiran anda? 

   1 2 3 

6 
Menyatu (menikmati) dengan 
keindahan alam? 

   1 2 3 

7 
Tinggal di tempat yang tenang dan 
damai? 

   1 2 3 

8 Menemukan kedamaian batin?    1 2 3 

12 
Beralih menjadi orang yang penuh 
cinta kasih? 

   1 2 3 

23 Merasa lengkap dan aman?    1 2 3 

EXISTECIAL      

4 
Merenungkan kembali hidup anda 
sebelumnya? 

   1 2 3 

5 
Menghilangkan aspek keterbukaan 
dalam hidup anda? (menjadi orang 

   1 2 3 



 

yang lebih tertutup) 

9 
Menemukan makna dalam sakit 
dan atau penderitaan? 

   1 2 3 

10 
Berbicara dengan orang lain 
tentang makna akan kehidupan? 

   1 2 3 

11 
Berbicara dengan orang lain 
tentang kemungkinan kehidupan 
setelah meninggal? 

   1 2 3 

15 
Memaafkan seseorang dari waktu 
yang berbeda dari hidup anda? 

   1 2 3 

16 Dimaafkan?    1 2 3 

ACTIVELY GIVING      

13 
Memberikan sesuatu untuk diri 
anda sendiri? 

   1 2 3 

14 Menjadi pelipur lara orang lain?    1 2 3 

24 Merasakan terhubung (dekat) 
dengan keluarga? 

   1 2 3 

25 Berbagi pengalaman hidup kepada 
yang lain? 

   1 2 3 

26 Diyakinkan bahwa hidup anda 
bermakna dan punya arti? 

   1 2 3 

27 Dilibatkan kembali oleh keluarga 
anda dalam berbagai urusan? 

   1 2 3 

28 Mendapat dukungan yang lebih 
dari keluarga? 

   1 2 3 

29 Berunding dengan anak atau cucu?    1 2 3 
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