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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 
NOMOR  444  TAHUN 2021 

TENTANG 

PENETAPAN PENERIMAAN 100 NASKAH PENERBITAN BUKU REFERENSI 
LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi naskah penerbitan 
buku Referensi lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar, maka dipandang perlu menetapkan 100 naskah yang 
siap diterbitkan; 

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Pelaksana Program Penerbitan 
100 Buku Referensi Lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar pada tanggal 12 Juni 2021; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Penetapan 
Penerimaan 100 Naskah Penerbitan Buku Referensi Lingkup 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2021. 

Mengingat 	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang 
keterbukaan Informasi Publik; 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Sistem Perbukuan; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi; 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Sistem Perbukuan; 

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 
tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jo. 
Nomor 8 Tahun 2016; 

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama 
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar; 

10. Surat Keputusan Rektor Nomor 371 Tahun 2021 tentang Tim 
Pelaksana Penerbitan Buku Lingkup UIN Alauddin Makassar Tahun 
2021; 

11. Surat Keputusan Rektor Nomor 425.A Tahun 2021 tentang Tim 
Pengecekan Plagiat Naskah Program Penerbitan 100 Buku Lingkup 
UIN Alauddin Makassar Tahun 2021. 
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Ditetapkan di Gowa 
da tanggal  14  Juni 2021 

R UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN 
MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN 100 NASKAH 
PENERBITAN BUKU REFERENSI LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM 
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2021 

KESATU 	: Menetapkan 100 Naskah Penerbitan Buku Referensi Lingkup 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2021 sebagaimana 
tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dan keputusan ini; 

KEDUA 	: Penetapan Penerimaan 100 Naskah Penerbitan Buku Referensi Lingkup 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2021 sebagaimana 
pada DIKTUM KESATU, bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat; 

KETIGA 	: Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini, 
dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor SP DIPA-
025.04.2.307314/2021. Tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 
2021; 

KEEMPAT 	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Tembusan: 
1.Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta; 
2.Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Jakarta; 
3.Para Wakil Rektor Lingkup UIN Alauddin Makassar, 
4.Para Kepala Biro Lingkup UIN Alauddin Makassar; 
5.Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Lingkup UIN Alauddin Makassar; 
6.Para Ketua Lembaga dan Ketua SPI; 
7.Kepala KPPN Makassar II di Makassar. 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
NOMOR 444 TAHUN 2021 
TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN 100 NASKAH 
PENERBITAN BUKU REFERENSI LINGKUP UNIVERSITAS 
ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2021 

DAFTAR 100 NASKAH PENERBITAN BUKU REFERENSI 
LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2021 

NO JUDUL NASKAH BUKU PENGUSUL 

1 
Konsep Kepribadian: Sebuah 
Tinjauan dalam Perspektif Pendidikan 
Islam 

Prof. Dr. H. Syarifuddin Ondeng, M.Ag. 

2 
Segitiga Politik Internasional (Korea 
Selatan - Amerika Serikat - Korea 
Utara) 

Prof Dr. Darussalam Syamsuddin, 
M.Ag. 8v Miftah Farid, S.IP., M.A. 

3 Filsafat Pendidikan Islam Dr. H. A. Marjuni, M.Pd.I. 

4 
Kebijakan Publik (Persfektif Local 
Wisdom dan Social Capital) 

Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si. 

5 Etika Sosial Islam Prof. Dr. H. Mahmuddin, S.Ag, M.Ag. 

6 
Nikah Mut'ah dalam Islam (Studi 
Kritis Terhadap Agumentasi Syi'ah 
dan Sunni) 

Prof. Dr. Abustani Ilyas, M.Ag. 

7 
Rasionalitas Hukum dalam Al-Qur'an 
(Telaah Konseptual Ayat-Ayat tentang 
Penegakan Hukumi 

Prof. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag. 

8 
Moderasi Dakwah Anregurutta Dr. 
KH. Sanusi Baco, Lc 

Dr. Firdaus Muhammad, M.A. 

9 
K.H. Abd. Malik Muhammad dan 
Perjuangannya di Bidang Dakwah 
Islamiyah 

Dr. H. Hamzah Harun Al Rasyid, M.A. 

10 
D
Ke
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 a 
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sarakiF

n
iqahhiyah Pembentukan. Dr. Muhammad Shuhufi, S. Ag., M.Ag. 

11 
Al-Qur'an Aktual Pragmatis di Tengah 
New Normal Pandemi Covid-19 

Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag. 

12 Rangkuman Ilmu Manajemen 
Prof. Dr. Azhar Arsyad, M.A 86 Sophia 
Azhar, S.Pd., M.Pd. 

13 
Menyingkap Kehujahan dan 
	 Interpretasi Hadis I'tikaf 

Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, 
M.Ag. 

14 
Strategi Pemberdayaan Madrasah 
	Berbasis Masyarakat 

Dr. Hasyim Haddade, M.Ag. 

15 Statistika Multivariat 
Irwan, S.Si., M.Si 86 Adnan Sauddin, 
S.Pd., M.Si. 

16  Meraih Cinta Ilahy Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag. 

17 
Menyusuri Jejak Historis Kedatuan 
Sawitto di Pesisir Barat Jazirah 
	 Sulawesi Abad XVI-XVII 

Prof. Dr. Hasaruddin, M.Ag. 

18 Teologi Multikultural 
Prof. Hamdan Juhannis, M.A., P.hD. 86 
Dr. Muhaemin Latif, M.Th.I., M.Ed. 

19  Manajemen Ihya' Al-Sunnah Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag. 

20 Meraih Kesuksesan Prof. Dr. Muh. Natsir, M.A. 
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21 
Al-Quran dan Isu Kontemporer 
(Mengungkap Pemikiran 
Hermeneutika Muhammad Syahrur) 

Dr. H. Barsihannor, M.Ag. 86 Muh. 
Ilham Kamil 

22 
Administrasi Pendidikan: Membaca 
Isu dan Harapan Pendidikan Masa 
Depan 

Dr. Hj. Yuspiani, M.Pd. 

23 
Penghuni Neraka dalam Perspektif Al- 
Qur'an 

Dr. H. Syamsul Qamar, M.Th.I; 86 Dr. 
La Ode Ismail Ahmad, M.Th.I 

24 -..-.;St s 	k;..1.11 	Ic. oi...k, jjy.., „fi Dr. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag.; Dr. 
Syamsul Bahri, M.A 

25 Form and Shape dalam Arsitektur Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. 

26 
Ma'ani Al-Qur'an Karya Al-Farra' 
(Distingsi dan Pengaruhnya di 
Indonesia) 

Dr. Asriyah, M.Pd.I. 

27 
Kontribusi Pemikiran Teologi Sangaji 
dan Than Guru dalam Menyebarkan 
Islam Moderasi di Bima 

Dr. Abdullah Abd. Thalib, M.Ag.; 86 Dr. 
syukri, M.Ag. 

28 
Tokoh dan Ketokohan Imam Mazhab 
(Kontribusinya terhadap 
Pengembangan Fikih di Indonesia) 

Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.Th.I; 86 
Chaerul Mundzir, M.Hum. 

29 Prinsip dan Aplikasi Bioteknologi 
Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd.; Zulkarnain, 
S.Si., M.Kes.; Hajrah, S.Si.; 86 Kurnia 
Makmur, S.Si., M.Si. 

30 
Beberapa Pemikiran Tentang 
Pendidikan 

Dr. H. Wahyuddin, M.Hum. 

31 
Perilaku Menyimpang Politik 
Kontemporer dalam Sorotan Hadis 

Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag. 

32 
Menyingkap Nilai Moderasi Beragama 
dalam Ritual Budaya 

Prof. Dr. H. Abd. Rah1111* 	,M.A.M  

33 
Supervisor dan Tenaga Pendidik 
(Perspektif Islam) 

Prof. Dr. H. Syahruddin Usman, M.Pd. 

34 Dilema Pengawasan Internal Syarif Syahrir Malle, S.E., M.Si. 

35 Strategi Pengembangan Dakwah Dra. Audah Mannan, M.Ag. 

36 
Perkembangan Pemikiran Modern 
Hukum Islam 

Prof. Dr. H. Usman, M.Ag. 

37 
Covid-19: Pendekatan Patofisiologi 
dan Pengobatan Berbasis Bukti 	_ 

apt. Indah, S.Si., M.Si; 86 apt. Nur 
Asma, S.Si., M.Si. 

38 
Menguak Seni dan Budaya Sulawesi 
Selatan 

Nurfatimah, S.Pd., 	• M Si 

39 Kokristal Farmasetika Haeria, S.Si., M.Si 

40 
Kategorisasi Kebutuhan Dasar 
Manusia dalam Kajian Islami 

Syamsiah Rauf S.Kep.,Ns.,M.Kep; Eka 
Hadrayani S.Kep.,Ns.,M.Kep; as 
Muthaharah S.Kep.,Ns.,M.Kep 

apt. Khaerani, M.Farm.Klin 41 
Aplikasi Farmasi Klinis pada Sistem 
Saraf (Case Study Sistem Saraf dalam 
Aspek Farmasi Klinis) 

42 
Pengasuhan Anak antar Generasi 
dalam Masyarakat Jejaring pada 
Etnis Buis 

Dr. Wahyuni, S Sos, M. Si 

43 
Mocera Tasi (Diplomasi Kultural 
Orang Wotu dalam Neraca Syariat 
Islam) 

Dr. Zulhas'ari Mustafa, M. Ag. 

44 Dinamika Perkembangan Anak Dr. Ulfiani Rahman, S.Ag., M.Si. 
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45 
Hukum Islam di Indonesia: Studi 
Pengembangan Materi 

Dr. Supardin. M.H.I 

46 Integrasi Keilmuan: Kajian 
Epistemologi Postmodernisme 

Prof. Dr. Moh. Natsir Mahmud, M.A. 

47 
Reformasi Peradilan pada Zaman 
Pemerintahan Umar bin Abd Al-'Aziz 
dalam Pendekatan Qur'ani 

Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A. 

48 
Moderasi dalam Metodologi Hukum 
Islam 

Dr. H. Mua.mmar Muhammad Bakry, 
Lc., M.Ag. 

49 
Peternakan dalam Perspektif Integrasi 
Keislaman 

Anas Qurniawan, S.Pt., M.Si.; Andi 
Mutmainna, S.Pt., M.Si.; Ayu Lestari, 
S.Pt., M.Si.; Suci Ananda A., S.Pt., 
M.Si.; 86 Handayani Indah Susanti, 
S.P., M.Sc. 

50 

Sinergitas Agama dan Kekuasaan: 
Menggali Khazanah Kearifan Lokal 
Eksistensi Kerajaan Gantarang cli 
Bulukumba  

Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, 
M.A., Ph.D; 86 Andi Tenri Yeyeng, S.Ag., 
M.Pd 

51 
Kiat-Kiat Meningkatkan Mutu 
Pelayanan Keperawatan 

Aidah Fitriani, S.Kep., Ns., M.Kep 

Manajemen Musyarakah dalam
52 Senyawa Kimia 

Muhlis Masin, S.E., M.E. 

53 
Ekonomi Mikro (Teori Ekonomi Mika-0 
dan Aplikasinya) 

Dr. Hasbiullah, SE., M.Si. 

54 
Fikih Kontemporer: Isu-Isu Terkini 
Terkait Hukum Islam Kontemporer 

Prof. Dr. Kasjim Salenda, SH., M.Th.I; 
86 Dr. Sudirman, SH., M.H.I. 

55 
Fauna Taman Hutan Raya Abdul Latif 
(Eksplorasi Biodiversitas) 

Hasyimuddin, S.Si., M.Si.; St. Aisyah 
Sijid, S.Pd., M.Kes.; Dr. Masriany, S.Si., 
M.Si.; Zulkarnain, S.Si., M.Kes.; 86 
Syarif Hidayat Amrullah, S.Pd., M.Sc. 

56 
Kreativitas Guru dalam Pembelajaran 
dan Kegiatan Supervisi Pendidikan 

Dra. Hj. Siti Azisah, M.Ed.St, Ph.D; 86 
Abd. Razak Saumi Husain, S.Pd, M.Pd.i 

57 
Hukum Islam di Indonesia (Reformasi 
Hukum Menyikapi Persoalan 
Kontemporer) 

Dr. Azman Arsyad, M.Ag. 

58 
Hegemoni (Studi Negosiasi dan 
Konsensus Produk Budaya di 
Indonesia) 

Dr. Rosmah Tami, M.Sc. MA; Dr. LIlik 
Zurmailis, MA; Andi Sitti Nadhirah, 
S.S; 8v Novi Yulia, M.Hum 

59 Dasar-Dasar Matematika Keuangan 
Sri Dewi Anugrawati, S.Pd., M.Sc; 
Nurwahidah, S.Pd., M.Sc; 86 Andi 
Mariani, S.Si., M.Si 

60 
Teknologi dan Manajemen Jaringan 
Komputer 

Nur Afif, S.T., M.T. 

6 1 
Bahasa Indonesia Terintegrasi 
Keilmuan 

Dr. Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd. 

62 
Fitoremediasi untuk Eco-Green 
(Teknologi Ramah Lingkungan 
Mengatasi Pencemaran Air) 

Apt. Alwiyah Nur Syarif, M.Si. 

63 Etika Profesi Keguruan Dr. Umar Sulaiman, M.Pd. 

64 

Sistem Informasi Manajemen 
Penclidilcan: Transformasi Organisasi, 
Pengelolaan Sumber Daya, dan 
Aplikasi Sistem 

Prof. Dr. Muhammad Yaumi, M. Hum, 
M.A.; 86 Dr. Usman, M. Pd. 
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65 
Konsep Dasar Pewarisan Gen pada 
Manusia Disertai Hasil Riset dan 
Analisis Resiko Mendel 

Prof. Dr. H. Muh. Khalifah Mustami, 
M.Pd; 86 Dr. Cut Muthiadin, Msi 

66 
Model Pembelajaran Koperatif 
Berorientasi Islam (Teori dan Praktek) 

Dr. Usman, S.Ag., M.Pd.; 86 Bahraeni, 
S.Ag., M.Pd. 

67 Para Sahabat dan Guru Teladan Prof. Dr. Ahmad M. Sewang, M.A. 

68 
Syariat Islam dan Regulasi Minuman 
Beralkohol di Sulawesi-Selatan 

Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd 

69 
Pengawasan Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja 

Lilis Widiastuty, SKM. M.KL; Hasbi 
Ibrahim, SKM., M.Kes 

70 
Repositori Institusi dengan Akses 
Terbuka (Open Access Institutional 
Repository) 

A. Khaidir Akbar 

71 
Mengungkap Misteri Interaksi antara 
Mikroba dan Tanaman 

Ulfa Triyani, S.Si. M.Pd. 

72 
Etika Komunikasi Bermedia Sosial 
(Konsolidasi Fatwa MuUI dengan 
Kajian Fiqih Informasi) 

Hastuti, S.Pd.I., M.Pd.I. 

73 
Parabellum Hak Kepemilikan Senjata 
Api di Amerika Serikat 

Sandra Dewi Dahlan, S. Pd., M.A.  

74 
Terapi Kelompok Teraupetik Dewasa 
dan Intimasi 

Syisnawati, S.Kep., Ns, M.Kep.,p.Kep.J. 

75 
Mengupas Tuntas Asuhan 
Keperawatan Gawat Darurat (Disertai 
dengan Integrasi Islam) 

Andi Budiyanto Adi Putra, 
S.Kep.,Ns.,M.Kep; Eva 
Yustilawati,S.kep.,Ns.,M.Kep; 
Ilhamsyah, S.Kep.,Ns.,M.Kep; 8s Ardian. 
Adhiwidjaya,S.Kep.,Ns.,M.Kep 
Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A. 86 Dr. Abdul 
Ghany, S.Th.I., M.Th.I 76 

Psikoanalisis dan Psikoterapi dalam 
Linguistik Al Qur'an 

77 Astronomi Bola Persfektif Ilmu Falak Dr. Muh. Rasywan Syarif, S.H.I.,M.Si 

78 
Pariwisata, Perempuan, Pedesaan 
Indonesia: Sebuah Catatan Kritis 

Muhammad Ridha, M.A. 

79 
Pappaseng dalam Lontara Bugis 
(Kajian Budaya Perspektif Pendidikan 
Islam) 

Dr. Susmihara, M.Pd. 

80 
Metodologi Penelitian Kuantitatif dan 
Kualitatif 

Dr. Muhammad Ilyas Islami, M.Pd., 
M.Si 

81 
Kajian Siyasah Syari'yah pada 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam: 
Konstruk Epistemologis 

Dr. Kurniati, M.H.I. 

82 

Morfologi Tumbuhan Ficus (Kajian 
Species Tumbuhan Taman Nasional 
Bantimurung Bulusaraung Maros 
Sulawesi Selatan) 

Ummul Hasanah, M.Pd.; Dr. Murni 
Saptasari, M.Si.; tis Dr. Dahlia, M.S. 

83 
Perencanaan Kawasan Agropolitan 
dan Integritas Keilmuan 

Dr. Muhammad Anshar, M.Si. 

84 
Pemrograman Komputer dengan 
Python: Aplikasi pada Relasi Al- 
Qur'an, Sains, Teknologi 

Amirin Kusmirin, S.Si.. M.T. 

85 

Perkembangan Islam Masa Awal di 
Sulawesi Selatan : Peranan Datuk Ri 
Pattimang, Datuk Ri Bandang, Datuk 
	 Ri Tiro: Perspektif Pendidikan Islam 

Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.Si. 

86 ...4.”:111  Cs,-)J 1  ttuat*.Sil coi :41044 :4-,4.).5  : aocill :t6U Dr. Hj. Haniah, Lc, M.A. 
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PENGANTAR REKTOR 
 

 

Alhamdulillah wa Syukrulillah atas segala rahmat Allah SWT beserta 

salawat dan salam kepada Rasulnya Muhammad SAW, mengiringi 

aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawab akademik dan peran-peran kehidupan lainnya 

sehari-hari. 

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan 

tinggi, karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan 

gagasan yang harus selalu di-update dan di-upgrade. Buku adalah 

salah satu produk akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi 

setinggi-tingginya. Karena dibalik proses lahirnya, ada kerja keras 

yang menguras waktu, tenaga dan pikiran. Kerja keras dan upaya 

sungguh-sungguh untuk menghadirkan sebuah karya akademik, 

adalah bukti nyata dedikasi serta khidmat seorang insan universitas 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan 

dan transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, kehadiran buku 

terbitan Alauddin University Press ini, diharapkan menjadi 

sumbangan berharga bagi desiminasi ilmu pengetahun di 

lingkungan kampus peradaban, sekaligus semakin memperkaya 

bahan bacaan bagi penguatan integrasi keilmuan. 

Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-

tingginya atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program 

Penerbitan 100 Buku Referensi UIN Alauddin Makassar tahun 2021 

ini. Semoga membawa kemaslahatan bagi warga kampus dan 

masyarakat secara umum. 

 

Gowa, 17 Agustus 2021 

 

Rektor UIN Alauddin Makassar 

 

 

Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D



PENGANTAR PENULIS 

 

Buku terapi kelompok teraupetik dewasa dan intimasi ini 

menjelaskan tentang bentuk tindakan atau keterampilan dasar 

yang sedianya dilaksanakan oleh perawat sebagai pemberi 

tindakan terapi keperawatan teraupetik. Dengan adanya buku ini 

diharapkan menjadi sumber informasi dan literasi terbaru bagi 

keilmuan keperawatan. 

Setiap tindakan terapi yang terdapat didalam buku ini 

merupakan suatu kesatuan yang saling bersinergi, oleh karena itu 

diharapkan setiap langkah dari asuhan keperawatan yang diberikan 

sesuai dengan standard yang telah ditetapkan. 

Akhirnya, kami dari penulis berharap buku ini bisa membantu 

anda dalam melaksanakan salah satu asuhan keperawatan jiwa 

berupa tindakan teraupetik. Akhir kata, terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu penyusunan buku ini 

 

    Penulis  

 

 



Syisnawati 
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BAB I 
 

SEJARAH TERAPI KELOMPOK 

TERAUPETIK 
 

 

 

 

opulasi penduduk Indonesia yang berada di usia produktif, yaitu 

penduduk dengan umur 15-64 tahun, merupakan modal besar 

bagi perekonomian nasional. Penduduk dengan usia 15-54 

tahun jumlahnya 60 persen dari total penduduk nasional yang mencapai 

240 juta orang, artinya Indonesia punya populasi yang produktif hingga 

tahun 2030. Penduduk yang produktif, dengan usia 17 tahun ke atas ini 

menurut Levinson (1987, dalam Berk, 2005) termasuk dalam batasan 

usia dewasa muda. Dimana dewasa muda merupakan salah satu 

tahapan dalam perkembangan kehidupan manusia. Masa dewasa muda 

diawali dengan masa transisi dari masa remaja menuju masa dewasa 

yang melibatkan eksperimentasi dan eksplorasi yang disebut sebagai 

emerging adulthood (Arnett dalam Papalia, Olds, & Fieldman, 2008). 

P 
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Teori Erikson menyatakan tahap ini manusia mulai menerima dan 

memikul tanggungjawab yang lebih berat. Pada tahap ini juga hubungan 

intim mulai berlaku dan berkembang. Pada masa ini perubahan-

perubahan fisik relatif sudah tidak sepesat masa sebelumnya (saat 

puber dan remaja), bahkan di awal usia dewasa ini (sekitar 18 tahun) 

kondisi fisik cenderung sudah menetap, dalam arti bila terjadi 

perubahan tidak signifikan lagi. Pada masa ini yang sedang terjadi 

adalah masa reproduktif, yang mulai sempurna di awal usia dua puluhan 

dan akan mengalami penurunan kualitas di usia tiga puluhan. Masa 

dewasa awal merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola 

kehidupan dan harapan-harapan sosial baru, mereka diharapkan mulai 

memainkan peran baru, seperti peran suami/istri, orang tua, dan 

sebagai pemimpin dalam rumah tangga, serta mengembangkan sikap, 

minat dan nilai yang disesuaikan dengan peranannya yang baru.  

Dewasa muda memiliki tugas perkembangan terpentinggnya 

adalah untuk membentuk hubungan intim yang dekat dengan orang lain. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Erickson, dimana 

permasalahan utama individu yang berada dalam tahap perkembangan 

dewasa muda adalah intimacy versus isolation.  Intimasi versus isolasi 

adalah isu utama masa dewasa awal. Intimasi merupakan kemampuan 

individu untuk membangun hubungan yang akrab dengan orang lain. 

Jika seorang dewasa awal tidak dapat membuat komitmen personal 

yang dalam terhadap orang lain, menurut Erikson, maka mereka akan 

terisolasi dan self absorb (terpaku dalam kegiatan dan pikirannya 

sendiri), meskipun kadang-kadang mereka juga membutuhkan 

kesendirian (isolasi) sebagai upaya merefleksikan kehidupan mereka. 

(Papalia, Olds & Feldman, 2008).  

Usia dewasa muda memiliki berbagai permasalahan. Salah satunya 

masalah hubungan yang intim dengan lawan jenis (Papalia, Olds, & 

Fieldman, 2008).  Membentuk hubungan intim juga merupakan salah 

satu tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh individu yang 

berada pada tahap perkembangan dewasa awal (Erikson dalam Papalia, 

Olds, & Fieldman, 2008). Apabila individu dewasa awal dapat 
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membentuk persahabatan yang sehat dan hubungan dekat yang intim 

dengan individu lain, maka intimasi akan tercapai. Namun, jika individu 

tidak berhasil mengembangkan intimasinya, maka individu tersebut 

akan mengalami isolasi, dan krisis keterasingan. Individu tersebut akan 

menarik diri dari berbagai aktivitas sosial dan hanya memiliki sedikit 

atau tidak ada sama sekali ikatan dengan individu sesama jenis atau 

lawan jenis (Orlofsky, 1976 dalam Santrock, 2003) 

Terapi kelompok terapeutik adalah terapi yang fokus utamanya 

untuk mencegah gangguan dengan mengajarkan cara yang efektif untuk 

mengatasi stress emosional pada suatu situasi atau krisis 

perkembangan (Townsend, 2009). Terapi kelompok terapeutik 

merupakan salah satu jenis dari terapi kelompok yang memberi 

kesempatan kepada anggotanya untuk saling berbagi pengalaman, 

saling membantu satu dengan lainnya, untuk menemukan cara 

menyelesaikan masalah dan mengantisipasi masalah yang akan 

dihadapi dengan mengajarkan cara yang efektif untuk mengendalikan 

stres. 

Pedoman Praktek Klinis untuk Psikoterapi Kelompok adalah produk 

dari Science to Service Task Force dari American Group Psychotherapy 

Association (AGPA). Gugus Tugas ini dibentuk pada tahun 2005 atas 

rekomendasi Dr. Robert Klein, yang saat itu menjabat sebagai Presiden 

American Group Psychotherapy Asosiasi. Gugus Tugas adalah bagian 

dari tanggapan AGPA terhadap pengakuan tanggung jawabnya untuk 

mendukung keanggotaannya dan semua praktisi psikoterapi kelompok 

untuk memenuhi tuntutan yang sesuai untuk praktik berbasis bukti dan 

akuntabilitas yang lebih besar dalam praktik psikoterapi kontemporer 

(Lambert dan Ogles, 2004). Gugus Tugas mencerminkan luasnya penuh 

beasiswa dan keahlian dalam praktek dan evaluasi psikoterapi 

kelompok, dan terdiri dari peneliti, pendidik, dan praktisi terkemuka 

psikoterapi kelompok (keanggotaan Science to Service Task Force 

adalah dicatat pada akhir pengantar ini). 

Pedoman praktik klinis ini ditujukan kepada praktisi yang 

mempraktikkan psikoterapi kelompok yang dinamis, interaksional, dan 
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berbasis relasional. Model psikoterapi kelompok ini memanfaatkan 

pengaturan kelompok sebagai agen perubahan dan memperhatikan tiga 

kekuatan utama yang beroperasi setiap saat dalam kelompok terapi: 

dinamika individu, dinamika interpersonal, dan dinamika kelompok 

sebagai keseluruhan. Tugas pemimpin kelompok adalah 

mengintegrasikan komponen-komponen ini ke dalam proses yang 

koheren, cair, dan saling melengkapi, mengingat bahwa setiap saat ada 

banyak variabel, seperti tahap perkembangan kelompok, kekuatan ego 

anggota individu, populasi yang diperlakukan, kelompok sebagai 

keseluruhan faktor, dan resistensi individu dan kelompok, yang 

mempengaruhi jenis intervensi apa yang harus ditekankan pada waktu 

tertentu dalam kelompok. Klien yang mencari psikoterapi kelompok 

dalam konteks ini mengalami berbagai kesulitan psikologis dan 

interpersonal yang meliputi suasana hati, kecemasan, trauma, 

kepribadian, dan kesulitan relasional bersama dengan perilaku terkait 

yang mencerminkan gangguan dalam pengaturan suasana hati dan diri 

sendiri. Pedoman ini mungkin juga memiliki kegunaan untuk berbagai 

intervensi berorientasi kelompok. Banyak prinsip yang diartikulasikan di 

sini relevan dengan pendekatan terapi kelompok beragam yang 

menggunakan berbagai teknik, dengan berbagai populasi klien, dan 

dalam berbagai pengaturan perawatan atau layanan. 

Berbagai perspektif tentang praktik berbasis bukti telah 

diartikulasikan dalam praktik psikoterapi kontemporer. Salah satu 

pendekatan menekankan penerapan terapi yang didukung secara 

empiris, yang didasarkan pada keputusan pengobatan pada data efikasi 

yang muncul dari uji coba kontrol acak dari model diskrit intervensi yang 

diterapkan pada sindrom dan kondisi diskrit. Ini adalah pendekatan 

berbasis gangguan. Pendekatan alternatif untuk praktik berbasis bukti 

mengintegrasikan penelitian terbaik yang tersedia dengan keahlian 

klinis yang diterapkan dalam konteks karakteristik, budaya, dan 

preferensi klien (APA, 2005). Ini adalah pendekatan berbasis klien dan 

merupakan model yang kami gunakan. 
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Dokumen ini dimaksudkan untuk mendukung praktisi dalam praktik 

psikoterapi kelompok mereka. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi 

dokumen yang relevan, fleksibel, dapat diakses, dan praktis yang 

menghormati praktisi dan konteks klinis pekerjaan mereka. Ini dapat 

dengan mudah dihubungkan dengan sumber AGPA kedua, Baterai 

CORE-R (Burlingame et al., 2006), yang membantu dalam pengumpulan 

data mengenai efektivitas pengobatan dan memberikan umpan balik 

hasil dan proses untuk terapis mengenai klinis mereka. kerja. 

Pedoman praktek klinis berbeda dari standar pengobatan atau 

pedoman pengobatan. Mereka lebih luas dan aspiratif daripada sempit, 

preskriptif, dan wajib, dan membahas praktik psikoterapi kelompok yang 

luas daripada kondisi spesifik. Mereka juga menghormati penelitian 

empiris yang kuat yang mendukung peran faktor umum dalam praktik 

psikoterapi (Norcross & Goldfried, 2001; Wampold, 2001). Tujuan dari 

pedoman praktik klinis adalah untuk mempromosikan pengembangan 

lapangan dengan berfungsi sebagai sumber daya untuk mendukung 

praktisi serta sumber daya bagi masyarakat sehingga konsumen dapat 

memperoleh informasi lengkap tentang praktik psikoterapi kelompok. 

Maksud dari pedoman ini adalah untuk menambah, bukan untuk 

menggantikan, penilaian klinis para praktisi. 

Pedoman ini dibangun dengan cara berikut. Ruang lingkup 

ditentukan oleh konsensus anggota Gugus Tugas. Setiap anggota Gugus 

Tugas, menulis berpasangan, memikul tanggung jawab untuk satu atau 

dua dari sepuluh bagian spesifik dari pedoman praktik klinis. Setiap 

pasangan penulis meninjau literatur empiris dan klinis-teoritis, secara 

komprehensif berusaha untuk mengintegrasikan penelitian empiris 

dengan pengalaman klinis ahli. Pada langkah berikutnya, Gugus Tugas 

secara keseluruhan memikul tanggung jawab untuk setiap bagian dalam 

dokumen, mengakui bahwa dalam situasi di mana literatur empiris 

mungkin menjadi panduan yang tidak memadai, konsensus klinis ahli 

akan berfungsi sebagai alternatif yang masuk akal. Dokumen akhir 

mencerminkan keduanya ekstensif 
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tinjauan ilmiah, literatur terapi kelompok empiris dan konsensus 

ahli. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengurangi risiko bias atau 

pengaruh yang tidak semestinya dari model atau pendekatan tertentu 

terhadap psikoterapi kelompok. Banyak anggota Gugus Tugas telah 

menerbitkan buku teks dan makalah di bidang psikoterapi kelompok 

dan ini dirujuk sebagaimana mestinya di seluruh teks. Tidak ada area 

lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau 

pengungkapan. 

Dokter dapat secara aktif menautkan dokumen ini ke sumber daya 

Asosiasi Psikoterapi Kelompok Amerika lainnya, termasuk Baterai CORE-

R (Burlingame et al., 2006), Prinsip Psikoterapi Kelompok (Weber, 

2006), Etika dalam Psikoterapi Kelompok (MacNair –Semands 2005b), 

International Journal of Group Psychotherapy, dan berbagai kesempatan 

pendidikan yang diberikan melalui pertemuan tahunan AGPA dan pada 

perkumpulan afiliasi regional. Gugus Tugas juga mencatat bahwa 

dokumen seperti ini memerlukan revisi reguler dan akan 

merekomendasikan klausul sunset pada dokumen ini, yang memerlukan 

revisi pada tahun tersebut.  
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BAB II 

 
KONSEP TEORI TERAPI KELOMPOK 

TERAUPETIK DEWASA MUDA 

 

 

1. Konsep Dewasa Muda 

A) Pengertian 

stilah adult atau dewasa berasal dari bentuk lampau kata adults yang 

berarti telah tumbuh menjadi kekuatan atau ukuran yang sempurna 

atau telah menjadi dewasa. Oleh karena itu orang dewasa adalah 

individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima 

kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya 

(Hurlock, 1999). Papalia dan Olds (1998) menyebutkan bahwa 

seseorang dapat disebut sudah berada pada usia dewasa muda jika ia 

telah berada pada rentang usia 20 hingga 30 tahun, sementara 

Levinson (1986; dalam Papalia, Olds, & Fieldman, 2008) menetapkan 

usia 17 – 33 tahun sebagai batasan usia dewasa muda. Pendapat lain 

mengenai batasan usia dewasa muda juga dikemukakan Havighurst 

(1967 dalam Monks, Knoers & Haditono, 2001) yang mengatakan 

I 
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bahwa seorang individu dikatakan berada di tahap dewasa muda saat 

ia masuk dalam rentang usia 18 – 35 tahun. Menurut Sarwono (1978) 

mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk 

mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18 – 

30 tahun. sementara menurut Winkel (1997) masa mahasiswa meliputi 

rentang umur 18/19 tahun sampai 24/25 tahun. 

Hurlock (1999) dalam hal ini telah mengemukakan beberapa 

karakteristik dewasa awal dan pada salah satu intinya dikatakan bahwa 

dewasa awal merupakan suatu masa penyesuaian diri dengan cara 

hidup baru dan memanfaatkan kebebasan yang diperolehnya. Menurut 

Havighurst (1967 dalam Monks, Knoers & Haditono, 2001) tugas 

perkembangan dewasa awal adalah menikah atau membangun suatu 

keluarga, mengelola rumah tangga, mendidik atau mengasuh anak, 

memikul tangung jawab sebagai warga negara, membuat hubungan 

dengan suatu kelompok sosial tertentu, dan melakukan suatu 

pekerjaan. Dari segi fisik, masa dewasa awal adalah masa dari puncak 

perkembangan fisik. Perkembangan fisik sesudah masa ini akan 

mengalami degradasi sedikit demi sedikit, mengikuti umur seseorang 

menjadi lebih tua. Segi emosional, pada masa dewasa awal adalah 

masa dimana motivasi untuk meraih sesuatu sangat besar yang 

didukung oleh kekuatan fisik yang prima. Sehingga, ada steriotipe yang 

mengatakan bahwa masa remaja dan masa dewasa awal adalah masa 

dimana lebih mengutamakan kekuatan fisik daripada kekuatan rasio 

dalam menyelesaikan suatu masalah. 

B) Ciri-Ciri Perkembangan Dewasa Muda 

Dewasa awal merupakan suatu masa penyesuaian terhadap pola-pola 

kehidupan yang baru, dan harapan-harapan sosial yang baru. Masa 

dewasa awal adalah kelanjutan dari masa remaja. Sebagai kelanjutan 

masa remaja, sehingga ciri-ciri masa dewasa awal tidak jauh berbeda 

dengan perkembangan remaja. Ciri-ciri perkembangan dewasa muda 

menurut Hurlock (1999) adalah: 

1) Usia reproduktif (reproductive age) 
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Masa dewasa adalah masa usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan 

membentuk rumah tangga. Tetapi masa ini bisa ditunda dengan 

beberapa alasan. Ada beberapa orang dewasa belum membentuk 

keluarga sampai mereka menyelesaikan dan memulai karir mereka 

dalam suatu lapangan tertentu. 

2) Usia memantapkan letak kedudukan (setting down age)  

Dengan pemantapan kedudukan (settle down), seseorang 

berkembangan pola hidupnya secara individual, yang mana dapat 

menjadi ciri khas seseorang sampai akhir hayat. Situasi yang lain 

membutuhkan perubahan-perubahan dalam pola hidup tersebut, 

dalam masa setengah baya atau masa tua, yang dapat menimbulkan 

kesukaran dan gangguan-gangguan emosi bagi orang-orang yang 

bersangkutan. Ini adalah masa dimana seseorang mengatur hidup dan 

bertanggungjawab dengan kehidupannya. Pria mulai membentuk 

bidang pekerjaan yang akan ditangani sebagai karirnya, sedangkan 

wanita muda diharapkan mulai menerima tanggungjawab sebagai ibu 

dan pengurus rumah tangga. 

3) Usia banyak masalah (problem age) 

Masa ini adalah masa yang penuh dengan masalah. Jika seseorang tidak 

siap memasuki tahap ini, dia akan kesulitan dalam menyelesaikan tahap 

perkembangannya. Persoalan yang dihadapi seperti persoalan 

pekerjaan/jabatan, persoalan teman hidup maupun persoalan 

keuangan, semuanya memerlukan penyesuaian di dalamnya. 

4) Usia tegang dalam hal emosi (emostional tension) 

Banyak orang dewasa muda mengalami kegagalan emosi yang 

berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dialaminya seperti 

persoalan jabatan, perkawinan, keuangan dan sebagainya. Ketegangan 

emosional seringkali dinampakkan dalam ketakutan-ketakutan atau 

kekhawatiran-kekhawatiran. Ketakutan atau kekhawatiran yang timbul 

ini pada umumnya bergantung pada ketercapainya penyesuaian 

terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pada suatu saat tertentu, 

atau sejauh mana sukses atau kegagalan yang dialami dalam 
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pergumulan persoalan. 

5) Masa keterasingan sosial 

Dengan berakhirnya pendidikan formal dan terjunnya seseorang ke 

dalam pola kehidupan orang dewasa, yaitu karir, perkawinan dan rumah 

tangga, hubungan dengan teman-teman kelompok sebaya semakin 

menjadi renggang, dan berbarengan dengan itu keterlibatan dalam 

kegiatan kelompok diluar rumah akan terus berkurang. Sebagai 

akibatnya, untuk pertama kali sejak bayi semua orang muda, bahkan 

yang populerpun, akan mengalami keterpencilan sosial atau apa yang 

disebut krisis keterasingan (Erikson 1968). 

6) Masa komitmen 

Mengenai komitmen, Bardwick (dalam Hurlock, 1999) mengatakan: 

“Nampak tidak mungkin orang mengadakan komitmen untuk selama-

lamanya. Hal ini akan menjadi suatu tanggungjawab yang terlalu berat 

untuk dipikul.  Namun banyak komitmen yang mempunyai sifat 

demikian: Jika anda menjadi orangtua menjadi orang tua untuk 

selamanya; jika anda menjadi dokter gigi, dapat dipastikan bahwa 

pekerjaan anda akan terkait dengan mulut orang untuk selamanya; jika 

anda mencapai gelar doktor, karena ada prestasi baik di sekolah 

sewaktu anda masih muda, besar kemungkinan anda sampai akhir 

hidup anda akan berkarier sebagai guru besar”. 

7) Masa perubahan nilai 

Beberapa alasan terjadinya perubahan nilai pada orang dewasa adalah 

karena ingin diterima pada kelompok orang dewasa, kelompok-

kelompok sosial dan ekonomi orang dewasa. 

8) Masa ketergantungan 

Masa dewasa awal ini adalah masa di mana ketergantungan pada masa 

dewasa biasanya berlanjut. Ketergantungan ini mungkin pada orangtua, 

lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa sebagian atau penuh 

atau pada pemerintah karena mereka memperoleh pinjaman untuk 

membiayai pendidikan mereka. 
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9) Masa kreatif 

Bentuk kreativitas yang akan terlihat sesudah orang dewasa akan 

tergantung pada minat dan kemampuan individual, kesempatan untuk 

mewujudkan keinginan dan kegiatan- kegiatan yang memberikan 

kepuasan sebesar-besarnya. Ada yang menyalurkan kreativitasnya ini 

melalui hobi, ada yang menyalurkannya melalui pekerjaan yang 

memungkinkan ekspresi kreativitas. 

C) Tugas Perkembangan Dewasa Muda 

Menurut Keliat, Helena dan Farida (2011), tugas perkembangan dewasa 

muda adalah dapat menjalin hubungan yang akrab dengan orang lain, 

yang dapat dilihat dari perilaku: 

a. Menjalin interaksi yang hangat dan akrab dengan orang lain 

b. Mempunyai hubungan dekat dengan orang-orang tertentu (pacar, 

sahabat) 

c. Mempunyai hubungan heteroseksual dan membentuk keluarga 

d. Mempunyai komitmen yang jelas dalam bekerja dan berinteraksi 

e. Merasa mampu mandiri untuk kehidupan (sudah bekerja) 

f. Memperlihatkan tanggung jawab secara sosial, ekonomi 

dan emosional 

g. Mempunyai konsep diri yang realistis/sesuai kenyataan 

h. Menyukai dirinya dan mengetahui tujuan hidupnya 

i. Berinteraksi baik dengan keluarga 

j. Mampu mengatasi stress akibat perubahan dirinya 

k. Menganggap kehidupan sosialnya bermakna 

l. Mempunyai nilai yang menjadi pedoman hidupnya. 

Dewasa awal merupakan masa permulaan dimana seseorang mulai 

menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenisnya. Erickson (1969, 

dalam Monks, Knoers & Haditono, 2001) mengatakan bahwa seseorang 
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yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap 

hubungan hangat, dekat dan komunikatif dengan atau tidak melibatkan 

kontak seksual. Bila gagal dalam bentuk keintiman/intimasi maka ia 

akan mengalami apa yang disebut isolasi (merasa tersisihkan dari orang 

lain, kesepian, menyalahkan diri karena berbeda dengan orang lain). 

1) Intimasi 

a. Pengertian 

Intimasi atau keintiman berasal dari bahasa latin intimus yang artinya 

terdalam. Erikson (1969, dalam Kroger, (2001) mendefinisikan 

keintiman mengacu pada perasaan saling percaya, terbuka dan saling 

berbagi dalam suatu hubungan. Keintiman dapat terjadi karena kita 

telah mengenal diri kita dan merasa cukup aman dengan identitas yang 

kita miliki (Erikson, 1969 dalam Shaffer, 2005).  Menurut Erikson (1969, 

dalam Marcia, dan kawan-kawan. 1993) individu yang memiliki 

kemampuan keintiman akan mampu pada pilihan yang telah diambilnya 

walaupun untuk mempertahankannya membutuhkan pengorbanan dan 

banyak perundingan. Olforsky (1976, dalam Marcia, dan kawan-kawan., 

(1993) mendefinisikan kemampuan keintiman sebagai kemampuan 

untuk membentuk dan mempertahankan hubungan yang intim atau 

akrab, yang biasanya terlihat dalam bentuk kedekatan, penghargaan 

terhadap individualitas, keterbukaan, komunikasi, tanggungjawab, 

hubungan timbal balik, komitmen dan seksualitas. Seksualitas di sini 

tidak mengacu pada hubungan seks, tetapi lebih kepada kepuasan 

yang dirasakan individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Townsend 

(2009) mendefinisikan intimasi melebihi kontak seksual antara dua 

orang. ia menjelaskan komitmen dalam pengorbanan pribadi yang 

dibuat untuk yang lain, meskipun menjadi orang lain, jika seseorang 

harus memilih antara karir atau jenis penyebab yang lainnya ia akan 

memilih untuk mengabdikan hidupnya. 

Intimasi dicapai ketika seseorang telah mengembangkan kapasitas 

untuk pemberian diri yang lain. ini dipelajari ketika seseorang telah 

menjadi penerima dari jenis pemberian dalam unit keluarga. Steinberg 

(1999, dalam Carrol, 2005) menyatakan bahwa keintiman melibatkan 
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perasaan yang dekat, terikat dan saling berhubungan. Menurut 

Fieldman (1995), keintiman adalah proses dimana seseorang 

mengkomunikasikan perasaan-perasaan dan informasi yang penting 

mengenai dirinya kepada orang lain melalui sebuah proses keterbukaan 

diri. Newman (2006) mendefinisikan keintiman sebagai kemampuan 

untuk memberi dukungan, terbuka dan mempunyai hubungan yang 

dekat dengan orang lain tanpa takut kehilangan identitas diri dalam 

prosesnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengertian intimasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk menjalin hubungan yang dekat atau akrab dengan 

orang lain dengan menunjukkan perasaan saling percaya, saling berbagi 

(keterbukaan diri), adanya hubungan timbal balik dan terbentuknya 

komitmen dalam suatu hubungan. 

Keintiman versus isolasi adalah tahap keenam dari teori 

perkembangan psikososial Erik Erikson, yang terjadi setelah tahap 

kelima identitas vs kebingungan peran. Tahap ini berlangsung selama 

masa dewasa muda antara usia sekitar 19 dan 40. 

Konflik utama pada tahap kehidupan ini berpusat pada 

pembentukan hubungan yang intim dan penuh kasih dengan orang lain. 

Sukses pada tahap ini mengarah pada pemenuhan hubungan. Berjuang 

pada tahap ini, di sisi lain, dapat mengakibatkan perasaan kesepian dan 

isolasi. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan teori perkembangan 

psikososial Erikson? Sama seperti Sigmund Freud, Erikson percaya 

bahwa kepribadian berkembang dalam serangkaian tahapan.Tidak 

seperti teori tahap psikoseksual Freud, teori Erikson menggambarkan 

dampak pengalaman sosial di seluruh rentang hidup. Erikson tertarik 

pada bagaimana interaksi dan hubungan sosial berperan dalam 

perkembangan dan pertumbuhan manusia. 

Tahap 6: Keintiman vs Isolasi 

Orang dewasa muda perlu membentuk hubungan yang intim dan penuh 

kasih dengan orang lain. Sukses mengarah pada hubungan yang kuat, 
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sementara kegagalan menghasilkan kesepian dan isolasi. Tahap ini 

meliputi masa dewasa awal ketika orang mengeksplorasi hubungan 

pribadi 

Erikson percaya bahwa sangat penting bagi orang untuk 

mengembangkan hubungan yang dekat dan berkomitmen dengan orang 

lain. Mereka yang berhasil pada langkah ini akan membentuk hubungan 

yang langgeng dan aman. 

Membangun pada Tahap Sebelumnya 

Ingatlah bahwa setiap langkah dibangun di atas keterampilan yang 

dipelajari di langkah sebelumnya. Erikson percaya bahwa rasa identitas 

pribadi yang kuat penting untuk mengembangkan hubungan intim. 

Penelitian telah menunjukkan bahwa mereka yang memiliki perasaan 

diri yang buruk cenderung memiliki hubungan yang kurang berkomitmen 

dan lebih mungkin untuk berjuang dengan isolasi emosional, kesepian, 

dan depresi. 

Resolusi yang berhasil dari tahap ini menghasilkan kebajikan yang 

dikenal sebagai cinta. Hal ini ditandai dengan kemampuan untuk 

membentuk hubungan yang langgeng dan bermakna dengan orang lain. 

Kekuatan dan Kelemahan Teori Erikson, Teori Erikson juga memiliki 

keterbatasan dan menarik kritik yang valid. Jenis pengalaman apa yang 

diperlukan untuk berhasil menyelesaikan setiap tahap? Bagaimana 

seseorang berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya? 

Kritikan. Salah satu kelemahan utama teori psikososial adalah 

bahwa mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan konflik dan 

berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya tidak dijelaskan atau 

dikembangkan dengan baik. Teori ini gagal untuk merinci dengan tepat 

jenis pengalaman apa yang diperlukan pada setiap tahap agar berhasil 

menyelesaikan konflik dan pindah ke tahap berikutnya. 

Dukungan. Salah satu kekuatan teori psikososial adalah ia 

menyediakan kerangka kerja yang luas untuk melihat perkembangan 

sepanjang hidup. Ini juga memungkinkan kita untuk menekankan sifat 
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sosial manusia dan pengaruh penting yang dimiliki hubungan sosial 

terhadap perkembangan. 

Para peneliti telah menemukan bukti yang mendukung gagasan 

Erikson tentang identitas dan telah lebih jauh mengidentifikasi sub-

tahap yang berbeda dari pembentukan identitas. Beberapa penelitian 

juga menunjukkan bahwa orang yang membentuk identitas pribadi yang 

kuat selama masa remaja lebih mampu membentuk hubungan intim 

selama awal masa dewasa. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa 

pembentukan dan perkembangan identitas berlanjut hingga dewasa 

Penting untuk diingat bahwa tahapan psikososial hanyalah salah 

satu teori tentang bagaimana kepribadian berkembang. Beberapa 

penelitian mungkin mendukung aspek-aspek tertentu dari kerangka 

teoretis ini, tetapi itu tidak berarti bahwa setiap aspek teori didukung 

oleh bukti. Namun, teori tersebut dapat menjadi cara yang membantu 

untuk memikirkan beberapa konflik dan tantangan berbeda yang 

mungkin dihadapi orang saat mereka menjalani kehidupan. 

b. Elemen Intimasi 

Erikson (1969 dalam Papalia, Old & Feldman, 2008), memandang 

perkembangan hubungan yang intim sebagai tugas krusial bagi seorang 

dewasa awal. Intimasi dapat mencakup kontak seksual atau tidak. 

elemen intimasi yang penting adalah self-disclosure (pengungkapan 

diri), “pengungkapan   informasi   penting tentang diri   sendiri kepada 

orang lain” (Collins & Miller, 1994). Orang-orang menjadi intim dan tetap 

intim dengan berbagi informasi, mengenal diri, responsif terhadap 

kebutuhan orang lain, saling menerima dan menghormati (mutual 

acceptance) (Harvey & Omarzu, 1997; Reis & Patrick, 1996).  Keintiman 

juga mencakup rasa memiliki (sense of belonging).  Kebutuhan untuk 

membentuk hubungan yang kuat, stabil, dekat, dan saling peduli 

merupakan motivator terkuat perilaku manusia.  Emosi yang kuat baik 

positif maupun negatif dibangkitkan oleh rasa kasih sayang (Papalia, Old 

& Feldman, 2008). 
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c. Kategori intimasi 

Olforsky (1976 dalam Marcia, dan kawan-kawan., 1993 dan Santrock 

2002) membagi intimasi ke dalam lima kategori. Hal ini sesuai dengan 

tahap perkembangan dewasa awal yaitu intimacy vs isolation. Adapun 

kelima kategori intimasi tersebut yaitu: 

Pertama, Intimate 

Individu membentuk dan memelihara satu atau lebih hubungan cinta 

yang mendalam dan lama serta telah memiliki komitmen. Hubungan ini 

dikarakteristikkan dengan komunikasi yang terbuka, saling memberikan 

kasih sayang dan perhatian, saling bertanggung jawab, menghormati diri 

sendiri dan pasangan. Mengembangkan hubungan personal yang saling 

menguntungkan. Mereka berbagi masalah dengan pasangan dan 

mampu mengekspresikan rasa marah dan kasih sayang kepada 

pasangannya. Terbuka terhadap perasaan- perasaan dan masalah yang 

ada dengan baik. Mempunyai komitmen yang kuat dengan pasangan 

dan berusaha untuk mengatasi permasalahan dan menyelesaikan 

perbedaan dengan cara yang tepat mereka mempersepsikan pasangan 

sebagai individu yang unik dan melihat kelemahan dan kelebihan 

pasangan dengan cara yang realistik. Mereka menikmati aktivitas yang 

dilakukan dengan orang lain, akan tetapi mereka juga memiliki hobi 

sendiri   dan   kegiatan   yang   dilakukan   sendiri   dan   peduli terhadap 

kebutuhan mereka sendiri. Mereka tidak bergantung, cemburu atau 

memanipulasi pasangan secara berlebihan. Individu ini secara umum 

dikarakteristikkan dengan individu yang memiliki kesadaran diri yang 

baik, benar-benar tertarik kepada orang lain 

Kedua, Preintimate 

Individu menunjukkan emosi yang bercampur aduk mengenai 

komitmen, suatu ambivalensi yang tercermin dalam strategi 

menawarkan cinta tanpa kewajiban atau ikatan yang tahan lama. 

Sehingga individu ini memiliki satu atau lebih teman dekat tetapi belum 

memiliki hubungan dengan lawan jenis yang bertahan lama. Hubungan 

yang mereka jalani dikarakteristikkan dengan komunikasi yang terbuka, 
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kasih sayang, perhatian dan menghormati pasangan. Individu ini 

memiliki permasalahan dengan komitmen, menginginkan hubungan 

yang dekat tetapi perasaan mereka belum siap menerima kelekatan 

yang terjadi. Individu ini sangat menghormati pasangannya, 

mempersepsikan mereka dalam cara-cara yang realistik. Individu ini 

secara umum memiliki kesadaran diri yang baik dan benar-benar tertarik 

kepada orang lain. Mereka memberi kesan bahwa mereka mampu 

memiliki hubungan cinta yang lama dan berkeinginan untuk 

mewujudkannya di masa depan. 

Ketiga, Stereotyped 

Individu memiliki hubungan artifisial yang cenderung didominasi oleh 

ikatan persahabatan dengan orang yang berjenis kelamin sama 

daripada berjenis kelamin berlawanan. Ia memiliki teman-teman dan 

menjalin hubungan dengan lawan jenis akan tetapi belum memiliki 

komitmen yang kuat. Individu ini kurang terbuka atau kurang memiliki 

keterlibatan dan komunikasi yang dangkal dan bersifat konvensional. 

Mereka suka bermain-main, tidak mau terlibat terlalu dalam dan 

berkencan dengan beberapa orang dalam waktu yang bersamaan. 

Jarang menghabiskan waktu dengan berbicara dan mengenal satu sama 

lain. 

Individu ini secara seksual terhambat dan tidak matang, berganti-ganti 

pasangan dan melakukan aktivitas seksual sebagai suatu kegembiraan. 

Penekanan dalam hubungan berdasarkan apa yang mereka dapatkan 

dari orang lain dari pada menguntungkan satu sama lain. Secara umum, 

individu pada status ini dikarakteristikkan memiliki hubungan yang 

dangkal dan kurang memiliki kesadaran diri 

Keempat, Pseudointimate 

Individu ini telah memiliki hubungan dengan lawan jenis yang bertahan 

lama, akan tetapi hubungan yang dijalin kurang terdapat kedekatan dan 

tidak mendalam. Hubungan dengan lawan jenis atau hubungan yang 

lainnya yang sedang dijalani memiliki komunikasi yang kurang terbuka 

dan kurang memiliki keterlibatan emosi. Individu pada status ini 
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menjalin hubungan yang cenderung dangkal. Mereka jarang membagi 

permasalahan pribadi mereka atau perasaan yang terdalam dengan 

orang lain. Rasa tanggung jawab yang mereka miliki sangat terbatas. 

Mereka hanya bersedia untuk menceritakan hal-hal yang baik. Mereka 

juga hanya mau mendengarkan permasalahan yang dimiliki orang lain 

apabila waktunya tepat untuk mereka. Pendekatan mereka terhadap 

suatu hubungan adalah suatu objek yang menyediakan status, 

kehormatan, materi atau lainnya. Ketika ditanya alasan mereka 

menikah atau bertunangan, mereka tidak mengetahuinya tetapi 

menggunakan alasan waktu yang akan menjawabnya. Secara umum 

individu ini dikarakteristikkan dengan memiliki hubungan yang dangkal, 

kurang memiliki kesadaran diri. Mereka tidak terbuka terhadap nilai-nilai 

dan memiliki hubungan yang tidak jujur. 

Kelima, Isolated 

Individu menarik diri dari perjumpaan sosial dan memiliki attachment 

yang sedikit atau tidak sama sekali dengan individu yang berjenis 

kelamin sama atau berlawanan. Pada status ini individu tidak memiliki 

hubungan   yang   dekat dengan   teman   sebaya, kenalan yang mereka 

miliki bersifat formal dan klise. Individu ini cenderung menghindar dan 

kurang memiliki keahlian sosial. Mereka terlihat merasa tidak aman dan 

rendah diri, tidak puas dengan keadaan diri sendiri atau terlalu puas 

dengan keadaan diri sendiri, defensive, tinggal dalam sebuah dunia yang 

terasing dan menolak beberapa kebutuhan atau keinginan untuk dekat 

dengan orang lain. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan intimasi 

Intimasi tidak terjadi begitu saja, akan tetapi terdapat faktor-faktor yang 

dapat mendukung dan menghambat terbentuknya intimasi. Beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan intimasi diantaranya 

adalah sistem perkembangan dan pelayanan kesehatan/keperawatan. 

1. Sistem Perkembangan 

Perkembangan adalah proses perubahan dan kemantapan atau 

kematangan yang dilalui sepanjang rentang kehidupan seseorang 
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(Papalia et al, 2008). Mahoney (2001), menyatakan sistem 

perkembangan berupa perubahan siklus kehidupan dari kelahiran, 

proses perpisahan dan kemandirian, dan memasuki usia dewasa muda. 

Selanjutnya menurut Erikson (1969, dalam Papalia, Old & Feldman, 

2008), intimasi terbentuk bila sebelumnya individu telah sukses 

membangun perkembangan sebelumnya. Bila seseorang gagal melalui 

tugas perkembangannya maka pada tahap perkembangan berikutnya 

akan terjadi masalah (Havigurst, 1972 dalam Hurlock, 1999). Sistem 

perkembangan terdiri dari beberapa dimensi yaitu: 

Pertama, perkembangan biologis. Di masa ini, pemuda berada di puncak 

kesehatan, kekuatan, energi dan daya tahan, serta di puncak fungsi 

sensoris dan motoris, semua fungsi tubuh berkembang sempurna, 

ketajaman visual, intensitas rasa, bau, sensitif terhadap rasa sakit dan 

temperatur.   Dan   akan mengalami penurunan pada usia 45 tahun. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan yaitu genetik, perilaku (apa 

yang dimakan (nutrisi), pola tidur, aktifitas fisik, kebiasaan merokok, 

konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang). Faktor yang tidak 

langsung seperti kondisi sosial ekonomi, ras, gender dan hubungan 

dengan orang lain. Hal ini memberi kontribusi besar pada kesejahteraan 

pada saat ini dan mendatang. 

Shaban dan kawan-kawan (2010), menjelaskan bahwa keadaan 

fisik seseorang sangat mempengaruhi kemampuan intimasi orang 

tersebut, terbukti dari hasil penelitiannya tentang dampak diabetes 

terhadap intimasi, terlihat bahwa penderita diabetes mengalami 

gangguan body image sehingga cenderung menghindar dari 

keintiman/intimasi. Ini menunjukkan Hubungan perilaku dan kesehatan 

mengambarkan hubungan antara aspek fisik, kognitif dan emosional. 

(Santrock, 1995). Orang yang sehat berkecenderungan lebih besar 

dalam mempertahankan relasi/intimasi (Papalia, Old & Feldman, 2008). 

Kedua, perkembangan psikoseksual. Jones dan Dembo (1989) meneliti 

perkembangan intimasi pada 218 anak dan remaja usia 8 – 14 tahun, 

dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa persahabatan yang dekat 

(intim) relatif rendah pada usia 8 tahun, tetapi meningkat di masa late 
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childhood; bahwa beberapa komponen intimasi terjadi lebih awal 

dibandingkan komponen lainnya, dan untuk perbedaan jenis kelamin, 

perempuan mempunyai intimasi lebih tinggi dari laki-laki. Sesuai dengan 

apa yang Erikson ungkapkan bahwa perbedaan gender sangat 

berpengaruh dalam perkembangan intimasi seseorang (1969 dalam 

Montgomery, 2005). Kemudian hasil penelitian   Beyers   dan Krenke 

(2010) mengenai pembuktian terhadap teori Erikson bahwa identitas 

merupakan prediktor bagi intimasi, yang dilakukan pada 93 remaja 

berusia 14 – 24 tahun hasilnya menunjukkan adanya hubungan antara 

pembentukan identitas pada usia 15 tahun dan intimasi dalam 

kemampuan intimasi pada usia 25 tahun, pendapat Erikson tersebut 

ternyata masih berlaku pada masa dewasa muda di abad 21 ini. 

Setelah melewati masa remaja, golongan dewasa muda semakin 

memiliki kematangan fisiologis (seksual) sehingga mereka siap 

melakukan tugas reproduksi, yaitu mampu melakukan hubungan 

seksual dengan lawan jenisnya, asalkan memenuhi persyaratan yang 

sah (perkawinan resmi). Untuk sementara waktu, dorongan biologis 

tersebut, mungkina akan ditahan terlebih dahulu. Mereka akan 

berupaya mencari calon teman hidup yang cocok untuk dijadikan 

pasangan dalam perkawinan ataupun untuk membentuk rumah tangga. 

Pemenuhan kebutuhan seksual yang seimbang dapat mempererat tali 

pernikahan dan membawa dampak positif, yaitu terciptanya kehidupan 

keluarga yang harmonis dan bahagia (Dariyo,2003). Hal ini 

mempengaruhi dalam pembentukan intimasi seseorang, karena jika ada 

pengalaman yang tidak menyenangkan, misalnya perselingkuhan, 

perkosaan dan hubungan seksual diluar nikah, akan menimbulkan 

kekecewaan, ketakutan, benci, dendam, stress, jengkel dan depresi 

pada diri pasangan yang merasa dikhianati, sehingga menghambat 

dalam proses pembentukan intimasi. 

Ketiga, perkembangan kognitif. Pikiran sehat menyatakan cara berfikir 

pemuda berbeda dengan anak-anak dan remaja. Pemuda melakukan 

beberapa percakapan yang berbeda, memahami materi yang lebih 

rumit, mengunakan pengalaman untuk memecahkan masalah. Menurut 
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Piaget (1952, dalam Papalia, Old & Feldman, 2008): Pemuda 

mengalami pergeseran ke pemikiran post-formal. Pemikiran pada masa 

dewasa cenderung tampak fleksibel, terbuka, adaptif, dan 

individualistis. Tahap kognisi orang dewasa ini sering kali disebut 

pemikiran post-formal yang bersifat relatif. Pemikiran post-formal 

melihat bayangan abu-abu. Pemikiran tersebut sering kali muncul 

sebagai respon terhadap peristiwa dan interaksi membuka cara 

pandang tidak biasa terhadap sesuatu dan menantang pandanan 

sederhana terpolarisasi terhadap dunia. Pemikiran tersebut 

memungkinkan orang dewasa melampaui sistem logika tunggal dan 

mendamaikan atau memilih diantara beberapa ide yang saling 

berlawanan. 

Schaie (2000) memperkenalkan model rentang kehidupan 

perkembangan kognitif. Model Schaie melihat perkembangan 

penggunaan inteletual dalam konteks sosial. Tujuh tahapnya berkaitan 

dengan tujuan yang muncul ke permukaan dalam berbagai tahap usia. 

Tujuan ini bergeser dari penguasaan informasi dan keterampilan (apa 

yang harus saya ketahui) kepada intergrasi praktis pengetahuan dan 

keterampilan (bagaimana menggunakan apa yang saya ketahui) untuk 

mencari makna dan tujuan (mengapa saya harus tahu). 

Keempat, perkembangan moral, dalam teori Kohlberg (1966), pada 

masa dewasa penilaian moral seringkali menjadi lebih kompleks. 

Pengalaman mengarahkan orang dewasa untuk mengevaluasi kembali 

kriteria mereka tentang benar dan salah. Sebagian orang secara 

spontan menyebut pengalaman personal sebagai alasan jawaban 

mereka terhadap dilema moral. Misalnya, orang-orang yang mengidap 

kanker atau saudara yang memiliki penyakit tersebut, 

berkecenderungan lebih besar memaafkan pria yang mencuri obat 

mahal demi istrinya yang sedang sakit sekarat, dan menjelaskan 

pandangan ini dari pengalaman mereka sendiri (Papalia, Old & 

Feldman, 2008). 

Kelima, perkembangan spiritual. Biasanya setelah menjadi dewasa ia 

telah dapat mengatasi keragu-raguan dibidang kepercayaan atau 
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agamanya. Setelah dewasa ia mempunyai suatu pandangan hidup, yang 

didasarkan pada agama, yang memberi kepuasan baginya. Atau dapat 

terjadi bahwa orang meninggalkan agama yang dianut keluarga, karena 

agama itu tidak memberi kepuasan baginya. Bagaimanapun juga, orang 

dewasa muda tampaknya kurang memperhatikan masalah agama 

dibandingkan apabila ia sudah menikah. Sehingga periode usia 

duapuluhan disebut sebagai periode paling tidak religius (Hurlocks, 

1999). Adanya penyimpangan- penyimpangan perilaku pada dewasa 

muda, seperti kriminal, berprilaku seks bebas atau tindakan asusila 

disebabkan dewasa muda kurang memperhatikan nilai-nilai spiritual, 

sehingga berdampak negatif terhadap perkembangan intimasi. 

Sebaliknya yang memiliki budi luhur, moralitas tinggi, serta sikap dan 

perilaku terpuji akan memiliki intimasi yang baik. 

Keenam, perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial 

individu dewasa muda adalah tahapan perkembangan individu mampu 

melakukan interaksi yang akrab dengan orang lain, terutama lawan 

jenis, dan mempunyai pekerjaan pada tahap ini individu mencoba untuk 

mandiri dan mencukupi kebutuhan dirinya dengan bekerja. Interaksi 

yang dilakukan mengarah pada bekerja, perkawinan, dan mempunyai 

keluarga yang menjadi bagian dari masyarakat. Kegagalan    dalam    

berhubungan    akrab    dan    memperoleh pekerjaan dapat 

menyebabkan individu menjauhi pergaulan dan merasa kesepian 

kemudian menyendiri (Keliat, Helena dan Farida, 2011). Sejalan dengan 

yang di ungkapkan oleh Erikson (1969) bahwa masa dewasa awal ini 

berada pada tahap ke-6 yaitu intimasi vs isolasi. Jika seorang dewasa 

awal tidak dapat membuat komitmen personal yang dalam terhadap 

orang lain, maka mereka akan terisolasi dan terpaku pada kegiatan dan 

pikiran sendiri (self absorb). Akan tetapi, mereka juga butuh kesendirian 

sebagai upaya merefleksikan kehidupan meraka. Ketika mereka 

berusaha menyelesaikan tuntutan saling berlawanan dari intimasi, 

kompetisi dan jarak, mereka mengembangkan pemahaman etis, yang 

dianggap Erikson sebagai tanda kedewasaan (Papalia, Old & Feldman, 

2008). 
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Ketujuh, perkembangan emosi. Menurut Hurlock (1999) masa dewasa 

muda, merupakan masa ketegangan emosional. Emosi yang 

menggelora merupakan ciri tahun-tahun awal kedewasaan sampai usia 

tigapuluhan, kemudian mulai stabil dan tenang secara emosional. 

Apabila ketegangan emosi terus berlanjut, hal itu umumnya nampak 

dalam bentuk keresahan. Keresahan tersebut karena upaya 

penyesuaian yang harus dihadapi saat itu dan berhasil tidaknya mereka 

dalam upaya penyesuaian itu. Umumnya kekhawatiran tersebut karena 

pekerjaan yang tidak mengalami kemajuan ataupun karena masalah 

perkawinan atau peran sebagai orang tua. Apabila mereka tidak mampu 

mengatasi permasalahannya tersebut, mereka sering merasa terganggu 

secara emosional, sehingga mereka memikirkan atau mencoba untuk 

bunuh diri.  Kecerdasan emosional mempengaruhi seberapa baik 

seseorang mengelola relasi intimnya dan seberapa sehat mereka ketika 

berada di bawah tekanan (Cherniss, 2002 dalam Papalia, Old & 

Feldman, 2008). 

Kedelapan, perkembangan kreativitas. Masa dewasa muda seringkali 

dianggap sebagai masa untuk berprestasi yang setinggi-tingginya 

sehingga tidak menutup kemungkinan mereka dapat mengekspresikan 

segala potensinya untuk menciptakan karya-karya yang baru, inovatif 

dan kreatif (Dariyo, 2003). Bentuk kreativitas yang akan terlihat 

tergantung pada minat dan kemampuan individual, serta kesempatan 

untuk mewujudkan keinginan dan kegiatan- kegiatan yang memberikan 

kepuasan sebesar-besarnya (Hurlock, 1999). Individu yang kreatif, ia 

akan selalu berusaha untuk menciptakan intimasi dalam membina 

suatu hubungan. 

2. Lingkungan 

Suatu studi pendahuluan terhadap pengaruh genetik dan lingkungan 

terhadap agresifitas pasangan dalam hubungan intim yang dilakukan 

oleh Vict (2004), menyatakan bahwa gen menjelaskan kemiripan 

familial pada agresi psikologis dan fisik pasangan intim; varians sisanya 

dijelaskan oleh lingkungan yang unik. Multivariat model-pas analisis 

menunjukkan bahwa sebagian besar pengaruh genetik bertanggung 
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jawab atas penerimaan agresi juga bertanggung jawab untuk 

penggunaannya, menunjukkan bahwa ada kecenderungan genetik yang 

terlibat dalam hubungan yang agresif. 

Addinall (2008), meneliti hubungan antara ibu dan Anak pada 

perkembangan intimasi dalam kapasitas hubungan romantik dengan 

pasangan, pada wanita dewasa muda dengan usia antara 20 - 24 tahun 

sebanyak 179 orang, hasilnya adalah ada hubungan yang positif antara 

keterpisahan dan kemampuan menjalin hubungan intim yang romantis. 

Artinya keterpisahan hubungan   antara   ibu dan   anak memiliki efek 

tertentu pada dimensi intimasi. Wanita dewasa muda yang memiliki 

hubungan yang baik dan dekat dengan ibunya/keluarganya memiliki 

kemampuan untuk menegaskan diri mereka sendiri dan 

mengekspresikan perbedaan diantara mereka dan ibu mereka, tidak 

memprihatinkan seperti rekan-rekan mereka yang tidak memiliki 

hubungan dekat dengan ibu atau keluarganya. Perceraian pada orang 

tua juga mempengaruhi terhadap perkembangan intimasi seseorang, 

dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Morris dan West 

(2008) pada 127 mahasiswa baru yang berusia 18 – 24 tahun, 60 pria 

dan 67 wanita dengan orang tua yang bercerai, sedikitnya selama 2 – 6 

tahun, hasil studi menemukan bahwa semakin tinggi konflik orangtua, 

semakin tinggi pula resiko yang dirasakan dalam perkembangan 

intimasi. 

3. Gender, budaya, ekonomi dan sosial 

Marshall (2008) melakukan penelitian terhadap perbedaan budaya 

dalam intimasi, yang hasilnya menyatakan bahwa orang Kanada 

keturunan Cina memiliki intimasi lebih rendah dibandingkan dengan 

orang Kanada keturunan Eropa, dilihat dari aspek keterbukaan diri yang 

diakibatkan karena ideologi dan tradisi orang Cina terhadap peran 

gender, hal ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya mempengaruhi 

terhadap intimasi. Oleh sebab itu jenis kelamin mempengaruhi terhadap 

perkembangan intimasi seseorang. Baumeister dan Bratslavsky (1999, 

dalam Wade & Tavris, 2007) mengungkapkan, di berbagai budaya, pria 

sejak awal telah belajar bahwa menunjukkan emosi sebagai suatu 



Syisnawati 

25 |  

kelemahan dan mudah disakiti, atau dianggap tidak maskulin. Pria pada 

budaya-budaya seperti ini cenderung mengekspresikan perasaan cinta 

mereka dengan cara yang berbeda dibandingkan wanita.  Pada 

kebudayaan kontemporer Barat, mayoritas wanita menggunakan kata-

kata dalam mengekspresikan perasaan cinta mereka, sedangkan 

mayoritas pria akan mengekspresikan perasaan cinta mereka dalam 

bentuk tindakan melakukan berbagai hal utnuk pasangan mereka, 

mencari nafkah untuk keluarga mereka atau sekadar melakukan hal 

bersama-sama, seperti menonton TV atau pertandingan sepak bola 

bersama pasangannya. Perbedaan yang terdapat pada kedua gender 

dalam mengekspresikan cinta dan keintiman, tidak terjadi begitu saja, 

melainkan terbentuk akibat pengaruh faktor ekonomi, sosial dan 

budaya. 

4. Pelayanan kesehatan/keperawatan 

Pelayanan keperawatan dapat dilakukan melalui berbagai terapi 

modalitas untuk membantu meningkatkan dan mempertahankan 

kesehatan serta mengidentifikasi masalah selama periode 

perkembangan dewasa muda. Pelayanan yang dilakukan berupa: 

Pertama, keperawatan kesehatan jiwa komunitas (Community Mental 

Heatlh Nursing / CMHN). Perawat CMHN bertanggungjawab 

memberikan asuhan keperawatan jiwa komunitas kepada kelompok 

keluarga sehat jiwa. Pemberian asuhan keperawatan dilakukan melalui 

pendekatan individual dengan menggunakan manajemen kasus, 

pendekatan kelompok dengan menggunakan metode pendidikan 

kesehatan, trapi aktivitas kelompok dan terapi rehabilitasi. Kegiatan ini 

dapat dilakukan di kampus, klinik, atau komunitas. Perawat berperan 

memonitor perkembangan, mengidentifikasi, dan menyelesaikan secara 

efektif masalah pada keluarga dengan perkembangan dewasa muda. 

Perawat memberikan pelayanan yang komprehensif dan holistik untuk 

membantu dan mengeksplorasi konflik atau memberikan intervensi 

terhadap masalah yang dialami keluarga dengan dewasa muda 

sehingga mencegah masalah yang serius. Mereka dapat melakukan 

home visite pada keluarga dengan dewasa muda yang bermasalah 
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(Keliat,2010). 

Individu dewasa muda dalam menjalankan tugas perkembangan 

membina hubungan dengan pasangan tidak selamanya dapat berjalan 

dengan mulus, bisa saja terjadi permasalahan dengan pasangan, 

perceraian, putus hubungan dengan pasangan, yang dapat melibatkan 

keluarga besar. Terapi keluarga triangle merupakan salah satu terapi 

yang dapat     mempengaruhi    atau    memperbaiki     respon   koping 

keluarga dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah 

yang dirasakan oleh keluarga (Shives, 2005). 

Terapi kelompok telah terbukti efektif dalam membantu orang 

dewasa muda berurusan dengan berbagai masalah dari penyesuaian 

ringan dan keprihatinan perkembangan sampai parah atau kronis 

masalah kesehatan mental. Juga, beberapa penelitian telah 

menemukan perbedaan kemanjuran signifikan antara kelompok dan 

therapy individu. Dengan demikian, terapi kelompok adalah efektif dan 

sebanding dalam keberhasilan untuk terapi lainnya (Barlow dan kawan-

kawan, 2004; Brabender, 2002; Mc Roberts et al). 

 

2. Konsep Terapi Kelompok Terapeutik pada Dewasa Muda 

A) Pengertian 

Pengertian kelompok dalam terapi kelompok terapeutik adalah individu 

yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, saling 

ketergantungan dan mempunyai norma yang sama (Stuart, 2009). 

Kelompok dapat dikategorikan dengan berbagai cara, antara lain 

berdasarkan konseptual dari kelompok tersebut, berdasarkan tujuan 

dan penanganan serta berdasarkan jumlah dari anggota kelompok atau 

hubungan interpersonal anggotanya (Boyd & Nihart, 1998). Terapi 

kelompok terapeutik merupakan salah satu jenis dari terapi kelompok 

yang memberi kesempatan kepada anggotanya untuk saling berbagi 

pengalaman, saling membantu satu dengan lainnya, untuk menemukan 

cara menyelesaikan masalah dan mengantisipasi masalah yang akan 

dihadapi dengan mengajarkan cara yang efektif untuk mengendalikan 



Syisnawati 

27 |  

stres. Kelompok terapeutik lebih berfokus pada hubungan didalam 

kelompok, interaksi antara anggota kelompok dan mempertimbangkan 

isu yang selektif (Townsend, 2009). Menurut Videbeck (2008) dalam 

terapi kelompok, semua anggotanya memiliki tujuan yang sama   dan 

diharapkan memberikan kontribusi kepada kelompok, untuk membantu 

yang lain dan juga mendapat bantuan dari yang lain. 

B. Tujuan terapi kelompok terapeutik 

Mempertahankan homeostasis terhadap adanya perubahan yang tidak 

diperkirakan sebelumnya maupun kejadian yang terjadi secara bertahap 

(Montgomery, 2002). Terapi kelompok terapeutik membantu 

anggotanya mengatasi stress dalam kehidupan, berfokus pada disfungsi 

pikiran, perasaan dan perilaku. Terapi ini dapat dilakukan pada semua 

tingkat usia dengan gangguan fisik maupun psikiatri (Stuart, 2009). 

Kelompok terapeutik membantu mengatasi stress emosi, penyakit fisik, 

krisis tumbuh kembang atau penyesuaian sosial. Kelompok terapeutik 

bertujuan untuk menurunkan rasa terisolasi, meningkatkan 

penyesuaian kembali dan juga hubungan bagi komunitas yang 

bermasalah serta meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. 

(Gardner & Laselle, 1997 dalam Shives 1998). Grover (2012) 

menjelaskan bahwa terapi kelompok dapat membantu anggotanya 

untuk mencapai keintiman yang lebih baik pada usia dewasa, dalam 

kelompok akan muncul pengalaman positif bagi dewasa muda dengan 

meningkatkan keterampilan interpersonal dan kecerdasan emosional. 

Mereka menjadi lebih tahu apa yang mereka inginkan dalam menjalin 

hubungan, mereka membela diri mereka sendiri dan mengekspresikan 

diri secara jujur dan terbuka dengan mudah. 

Tujuan terapi kelompok teraputik dapat disimpulkan bahwa terapi 

kelompok terapeutik pada dewasa muda perlu dilakukan untuk 

membantu individu dewasa muda mengatasi permasalahannya yang 

diselesaikan bersama dalam kelompok dan sharing pengalaman dalam 

melakukan stimulasi perkembangan dewasa muda. 
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C. Indikasi 

Terapi kelompok terapeutik dapat membantu mengatasi stress 

emosional, krisis tumbuh kembang, atau penyesuaian sosial, untuk 

kelompok perkembangan psikososial individu untuk meningkatkan 

potensi yang dimiliki guna mencapai tahap tumbuh kembang yang 

optimal sesuai dengan umur. 

D. Prinsip Kelompok terapeutik 

Menurut Rockland (1989) prinsip terapi kelompok terapeutik adalah: 

a. Dengan segera menolong klien 

b. Berfokus pada kondisi sekarang 

c. Menurunkan stress dengan cara memberikan dukungan atau 

menggunakan obat – obatan bila dianggap penting 

d. Menggunakan tehnik klarifikasi dan pemecahan masalah 

e. Membantu pasien untuk mengatasi krisis dimasa yang akan datang 

dan secepatnya mencari pertolongan bila mengalami stress 

E. Komponen Kelompok dalam terapi kelompok terapeutik 

Menurut Stuart (2009) dalam terapi kelompok secara umum terdapat 

delapan aspek. Berikut ini dijelaskan komponen kelompok menurut 

pembagian tersebut yang telah disesuaikan dengan terapi kelompok 

terapeutik, diantaranya: 

a. Struktur Kelompok 

Struktur kelompok menjelaskan batasan, komunikasi, proses hubungan 

otoritas dan pengambilan keputusan dalam kelompok. Struktur 

kelompok menjaga stabilitas dan membantu pengaturan pola perilaku 

dan interaksi. Struktur dalam kelompok diatur dengan adanya pemimpin 

dan anggota, arah komunikasi dipandu oleh pemimpin, sedangkan 

keputusan diambil secara bersama. 

b. Besar Kelompok 

Jumlah anggota kelompok berkisar antara 2 – 15 orang (Samson & 
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Marthas, 1990, dalam   Townsend, 2009).   Dalam   penelitian   ini 

peneliti menetapkan jumlah kelompok 7 - 13 orang, karena jika anggota 

kelompok terlalu besar akibatnya tidak semua anggota mandapat 

kesempatan mengungkapkan perasaan, mengemukakan pendapat dan 

pengalamannya. Jika terlalu kecil maka tidak cukup variasi informasi 

dan interaksi yang terjadi. 

c. Lamanya Sesi 

Waktu optimal untuk satu sesi adalah 20 – 40 menit untuk fungsi terapi 

rendah dan 60 – 120 menit untuk fungsi kelompok yang tinggi. Peneliti 

sendiri menetapkan lamanya sesi antara 45 – 60 menit. Biasanya 

dimulai dengan orientasi, kemudian tahap kerja dan terminasi. 

Frekuensi pertemuan dapat disesuaikan dengan tujuan kelompok, 

dapat satu kali atau dua kali perminggu atau dapat direncanakan sesuai 

dengan kebutuhan. 

d. Komunikasi 

Salah satu tugas pemimpin kelompok yang terpenting adalah 

mengobservasi dan menganalisis pola komunikasi dalam kelompok. 

Elemen untuk melakukan observasi verbal dan nonverbal dalam terapi 

kelompok, diantaranya adalah; pengaturan jarak dan tempat duduk, 

tema umum yang diungkapkan oleh kelompok itu, seberapa sering dan 

kepada siapa anggota berkomunikasi, bagaimana anggota didengarkan 

dalam kelompok, apa pemecahan masalah dalam kelompok, wajah 

dan/atau gerakan tangan mungkin mengindikasikan adanya perubahan 

emosional. Pemimpin menggunakan umpan balik untuk memberikan 

kesadaran pada anggota kelompok terhadap dinamika yang terjadi. 

Pemimpin kelompok dapat mengkaji hambatan dalam kelompok, konflik 

interpersonal, tingkat kompetisi dan seberapa jauh anggota kelompok 

mengerti serta melaksanakan kegiatan. 

e. Peran Kelompok 

Pemimpin harus memiliki kemampuan dalam proses yang terjasi pada 

kelompok, seperti adanya interupsi, keheningan, peningkatan intonasi 

suara, sikap menghakimi antar anggota kelompok selama interaksi 
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berlangsung. Pemimpin juga harus memiliki kemampuan pengetahuan 

menyeluruh terhadap kelompok, pengetahuan tentang topik atau isu 

yang sedang didiskusikan dalam kelompok. Selain itu juga pemimpin 

harus memiliki kemampuan mempresentasikan topik dengan bahasa 

yang dapat dimengerti oleh anggota kelompok. 

f. Kekuatan Kelompok 

Kekuatan kelompok adalah kemampuan aggota kelompok dalam 

mempengaruhi jalannya kegiatan kelompok. Untuk menetapkan 

kekuatan kelompok yang bervariasi diperlukan kajian siapa yang paling 

banyak mendengar dan siapa yang membuat keputusan dalam 

kelompok. 

g. Norma Kelompok 

Norma adalah standar perilaku dalam kelompok. Pengharapan terhadap 

perilaku kelompok pada masa yang akan datang berdasarkan 

pengalaman masa lalu dan saat ini. Pemahaman tentang norma 

kelompok berguna untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

komunikasi dan interaksi dalam kelompok. 

h. Kekohesifan 

Kekohesifan adalah kekuatan antar anggota kelompok bekerjasama 

dalam mencapai tujuan. Hal ini mempengaruhi anggota kelompok untuk 

tertarik dan puas terhadap kelompoknya. Terapis perlu melakukan 

upaya agar kekohesifan kelompok dapat terwujud, selain 

mengelompokkan anggota yang memiliki masalah yang sama, seperti 

kelompok individu dengan penyakit terminal dan gangguan mental 

kronis. 

Terapis juga menciptakan kekohesifan dengan cara mendorong anggota 

kelompok untuk berbicara satu sama lannya. Kekohesifan dapat diukur 

melalui seberapa sering antar anggota memberi pujian dan 

mengungkapkan kekaguman satu sama lainnya. 

F. Perkembangan kelompok 

Perkembangan kelompok merupakan suatu proses yang berkelanjutan 
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yang akhirnya menjadi suatu hubungan yang lebih kohesif (Barker, 

1991: Cissna, 1984, Gersick, 1988 dalam Boyd & Nihart, 1998). 

Menurut Stuart (2009) bahwa   perkembangan kelompok terdiri dari 

empat fase, yaitu: 

1) Fase Pra Kelompok 

Fase Pra kelompok dimulai dari penyusunan proposal sebagai panduan 

pelaksanaan kegiatan kelompok dan pembentukan kelompok dengan 

karakteristik pada usia dewasa muda 

2) Fase Awal Kelompok 

Fase ini ditandai dengan masuknya anggota baru dan peran yang baru 

(Yalom, 1995 dalam Stuart 2009), membagi fase ini menjadi 3 tahapan 

yaitu: 

a. Tahap Orientasi 

Pada tahap ini pemimpin kelompok mengorientasikan anggota pada 

tugas utama dan melakukan kontrak yang terdiri dari tujuan, 

kerahasiaan, waktu pertemuan, struktur, kejujuran dan aturan 

komunikasi, norma perilaku, rasa memiliki atau kohesif antara anggota 

kelompok. 

b. Tahap Konflik 

Pada tahap ini terjadi konflik peran, sebagian ingin agar pemimpin yang 

memutuskan dan sebagian ada yang ingin agar pemimpin mengarahkan 

atau sebaliknya anggota ingin berperan sebagai pemimpin. Ada pula 

anggota yang netral dan dapat membantu menyelesaikan konflik peran 

yang terjadi. Pemimpin perlu mengklarifikasi konflik peran yang terjadi, 

Pemimpin perlu memfasilitasi ungkapan perasaan, baik positif maupun 

negatif dan membantu kelompok mengenali penyebab konflik serta 

mencegah perilaku yang tidak produktif. 

c. Tahap kohesif 

Setelah tahap konflik, anggota kelompok merasakan ikatan yang kuat 

satu sama lain. Pada fase ini anggota kelompok merasa bebas 
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membuka diri tentang informasi dan lebih intim satu sama lain. Tiap 

anggota kelompok belajar bahwa perbedaan kelompok merupakan hal 

yang biasa, mereka belajar persamaan dan perbedaan. 

3) Fase Kerja Kelompok 

Pada fase ini kelompok telah menjadi tim, kelompok menjadi stabil dan 

realistis. Tugas utama pemimpin adalah membantu kelompok mencapai 

tujuan dan mengurangi dampak dari faktor yang dapat mengurangi 

produktifitas kelompok. Pada akhir fase ini anggota kelompok 

menyadari produktifitas dan kemampuan yang bertambah disertai 

percaya diri dan kemandirian. 

4) Fase Terminasi 

Terminasi dapat dilakukan pada akhir tiap sesi atau beberapa sesi yang 

merupakan suatu paket dengan memperhatikan pencapaian tujuan. 

Terminasi yang sukses ditandai oleh perasaan puas dan pengalaman 

kelompok akan digunakan secara individual pada kehidupan sehari – 

hari. 

G. Pelaksanaan Terapi Kelompok Terapeutik 

Dalam penelitian ini panduan dimodifikasi dengan mengadopsi tahapan 

terapi kelompok terapeutik oleh Mackenzie (1997) dan modifikasi dari 

Townsend (2009) berupa tiga langkah terapi kelompok terapeutik dan 

menurut Stuart (2009) terdiri dari dua langkah terapi kelompok 

terapeutik yang berisi stimulasi perkembangan intimasi dan aplikasi 

stimulasi perkembangan. Pada penelitian ini terapi kelompok terapeutik 

pada usia dewasa muda.  Tujuan yang diharapkan individu dengan usia 

dewasa muda mampu meningkatkan kemampuan dalam menstimulasi 

atau melatih kebutuhan tahap tumbuh kembang dirinya baik secara 

kognitif maupun psikomotor. 

H. Hasil Terapi Kelompok, menurut Yalom (1995 dalam Videbeck, 

2008), meliputi: 

1. Memperoleh informasi atau pembelajaran yang baru 

2. Memperoleh inspirasi atau harapan 
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3. Berinteraksi dengan orang lain 

4. Merasa diterima dan rasa memiliki 

5. Menyadari bahwa ia tidak sendirian dan orang lain memiliki masalah 

yang sama 

6. Memahami masalah dan perilakuknya dan bagaimana hal tersebut 

mempengaruhi orang lain 

7. Mengutamakan kepentingan orang lain (altruism) 

Terapi kelompok terapeutik diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan individu dewasa muda secara kognitif maupun psikomotor 

dalam melakukan stimulasi perkembangan. 

Indikasi dilakukan terapi ini adalah pada kelompok dewasa muda.  

Terapi kelompok terapeutik dapat membantu mengatasi stress 

emosional yang diakibatkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan 

perkembangan, krisis tumbuh kembang, atau penyesuaian sosial. 

Pelaksaanaan terapi ini menggunakan area di komunitas dapat 

dilakukan dirumah, kampus/sekolah atau pada kegiatan posyandu, 

balai pertemuan, ataupun sarana lainnya yang tersedia dimasyarakat. 

Metode yang dilakukan adalah dinamika kelompok, diskusi, tanya jawab 

dan role play. Strategi pelaksanaan Terapi Kelompok Terapeutik dibagi 

menjadi enam sesi (Modifikasi tahapan terapi kelompok terapeutik oleh 

Mackenzie, 1997 dan Townsend, 2009 serta Stuart, 2009).  
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BAB III 

 
PROSEDUR TERAPI KELOMPOK 
TERAUPETIK DEWASA MUDA 

 

 

 

1. Sesi Pertama 

engkajian dan diskusi perkembangan dewasa muda. Pada sesi 

ini terapis mengkaji perkembangan masing-masing anggota yang 

telah dicapai dan upaya memenuhi tugas perkembangannya 

yang meliputi 10 aspek yaitu perkembangan biologis, psikoseksual, 

kognitif, psikososial, moral, spiritual, bahasa, emosi, kreativitas dan 

bakat khusus. Selanjutnya memaparkan ciri-ciri, tugas perkembangan 

dewasa muda yang sehat dan menyimpang. 

2. Sesi Kedua 

Stimulasi perkembangan biologis dan psikoseksual. Pada sesi ini terapis 

memimpin anggota berdiskusi tentang stimulasi perkembangan biologis 

dan psikoseksual dan berbagi pengalaman stimulasi perkembangan 

yang pernah diperoleh dari lingkungan keluarga, kampus maupun sosial. 

P 
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Selanjutnya memimpin berdiskusi tentang cara menjaga kesehatan 

badan, kebiasaan hidup sehat dan bersih, olah raga teratur, cara 

mengontrol hasrat seksual dan akibatnya. Pada bagian akhir fase kerja 

anggota diminta membuat komitmen terhadap kesehatan fisik dan 

psikoseksual. 

3. Sesi Ketiga 

Stimulasi perkembangan kognitif, bahasa dan bakat serta kreativitas. 

Pada sesi ini terapis memimpin anggota berdiskusi tentang stimulasi 

perkembangan kognitif dan bahasa serta bakat dan kreativitas, dan 

berbagai pengalaman stimulasi perkembangan yang pernah diperoleh 

dari lingkungan keluarga, kampus maupun masyarakat.  Terapis 

mengajak menyaksikan tayangan video mengenai “Tuliskan mimpimu” 

selanjutnya meminta anggota mengemukakan pendapatnya 

mengenai  tayangan tersebut, dan memberikan pertanyaan bagi 

anggota jika mereka menghadapi permasalahan dalam mencapai cita-

cita tersebut apa yang seharusnya mereka lakukan. Terapis kemudian 

melatih anggota kelompok untuk belajar mengemukanan pertanyaan, 

pendapat, idea atau gagasan, berdiskusi dengan teman, tidak 

memaksakan pendapat, pandangan atau nilai-nilai pada orang lain dan 

memahami perbedaan dalam berpikir dan bersikap, dengan melakukan 

latihan asertif. Selanjutnya mereka diminta membuat komitmen 

terhadap perkembangan kognitif, bahasanya dan bakat serta 

kreativitasnya. 

4. Sesi Keempat 

Stimulasi perkembangan moral dan spiritual. Pada sesi ini terapis 

memimpin anggota berdiskusi tentang stimulasi perkembangan moral 

spiritual dan berbagi pengalaman stimulasi perkembangan yang 

diperoleh dari lingkungan, keluarga, kampus dan masyarakat. Terapis 

mengajak anggota menyaksikan cuplikan video Ketika Cinta Bertasbih 

dan video trailer film virgin 3 (satu malam mengubah segalanya) 

kemudian mempersilahkan mereka untuk mengungkapkan isi dari 

kedua film tersebut mengenai nilai-nilai, norma moral dan spiritual serta 

memberikan penilaian terhadap nilai-nilai tersebut. Pada bagian akhir 
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anggota diminta membuat komitmen terhadap perkembangan moral 

dan spiritual. 

5. Sesi Kelima 

Stimulasi perkembangan emosi dan psikososial. Pada sesi ini terapis 

memimpin anggota berdiskusi tentang stimulasi perkembangan emosi 

dan psikososial, selanjutnya mereka berbagi pengalaman stimulasi 

perkembangan yang diperoleh dari lingkungan keluarga, kampus 

maupun masyarakat. Selanjutnya melakukan permainan untuk 

meningkatkan kontrol emosi dan berhubungan sosial, dengan cara 

latihan ekspolasi ciri-ciri diri serta mengungkapkan perasaannya, 

selanjutnya    anggota    diminta    untuk    mengungkapkan    cara mereka 

menjalin persahabatan, atau pertemanan, serta mengungkapkan 

pengalaman saat memulai hubungan dengan lawan jenis atau saat 

mereka berpisah/putus hubungan dengan lawan jenis. Kemudian 

terapis mengajarkan cara untuk mengendalikan marah dengan “anger 

management” dan melatih peserta dengan latihan nafas dalam saat 

menghadapi situasi tidak nyaman secara emosional. Pada akhir fase 

anggota diminta membuat komitmen untuk perkembangan emosi dan 

psikososialnya. 

6. Sesi Keenam 

Sharing Pengalaman setelah dilatih untuk meningkatkan perkembangan 

intimasi: Pada sesi ini kegiatan yang dilakukan adalah menanyakan cara 

stimulasi yang telah diajarkan dan apa manfaatnya bagi diri sendiri serta 

berbagi pengalaman antar anggota mengenai stimulasi perkembangan 

yang telah dilakukan selama ini 

a) Fungsi Terapis 

Perawat yang berperan sebagai terapis berfungsi dalam memfasilitasi isi 

dan proses kelompok yang mana isi dan proses ini memerlukan 

kontribusi dari anggota selain dari ketua kelompok. 

b) Memfasilitasi isi 

Menurut Stuart, (2009) mengatakan bahwa fungsi fasilitasi ini akan 
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ditemui ketika anggota kelompok berbagi pengalamannya dalam usaha 

untuk menolong yang lain. Mereka menceritakan ceritanya yang 

berhubungan dengan masalahnya dan apa yang telah mereka lakukan 

yang telah berhasil dan juga yang belum berhasil untuk mengatasi 

masalah mereka.  Mereka menceritakan ke kelompok sejarah mereka 

sendiri sesuai dengan tema kelompok. 

Menurut Townsend (2009) apabila kelompok sudah berbagi 

seluruhnya, terapis harus mendiskusikan masalah tersebut   dan 

mampu untuk memberikan penjelasan tentang topik yang sedang 

dibicarakan dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh 

seluruh anggota kelompok. Menurut Kaplan et all, (1997) peran utama 

terapis adalah sebagai fasilitator. Idealnya anggota kelompok sendiri 

adalah sumber primer penyembuhan dan perubahan. Terapis lebih dari 

sekedar menerapkan tehnik tetapi juga memberikan pengaruh pribadi 

yang menarik seperti empati, kehangatan dan rasa hormat. 

c) Memfasilitasi Proses 

Menurut Stuart (2009) pada saat proses diizinkan seseorang untuk 

menerima umpan balik dari anggota lain, ketua kelompok 

memperhatikan bagaimana interaski anggota dan perasaannya di 

dalam kelompok. Disini Clark (2000) menyebutkan bahwa ketua 

kelompok terapeutik harus mengetahui seluruh proses dalam kelompok, 

sehingga diketahui bagaimana anggota kelompok saling berinteraksi. 

Contoh dari proses kelompok adalah interupsi, berdiam diri, 

pertimbangan – pertimbangan, pandangan marah. Kelompok dapat 

dipandang sebagai suatu laboratorium atau arena untuk 

mengobservasi, latihan dan menetapkan hubungan dan perilaku. Untuk 

memenuhi fungsinya sebagai terapis harus mempunyai kemampuan 

sebagai berikut: 

1. Menguasai faktor – faktor yang didiskusikan berkenaan dengan 

kelompok. Ketua kelompok harus bisa mempelajari tentang 

kelompok dan berpartisipasi di dalamnya dalam waktu yang 

bersamaan. Secara terus menerus memonitor kelompok dan bila 

dibutuhkan membantu kelompok mencapai tujuannya 
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2. Mempertahankan sikap empati, ikhlas, konfrontatif dan kreatif. 

Ketika mendengarkan ucapan anggota, perawat tetap harus 

memperhatikan proses yang sedang terjadi didalam kelompok 

dan berhati – hati memberikan kesempatan pada kelompok 

mendiskusikan tema yang akan dibicarakan, tingkah laku anggota 

dan lihat bagaimana semuanya ini berhubungan dengan isu 

individu 

3. Memberikan kenyamanan kepada anggota kelompok untuk 

menggunakan otoritas mereka. Dalam kelompok antara ketua 

dengan anggota akan saling mempengaruhi. Disini kesempatan 

bagi terapis untuk menggunakan ilmu manajemen konflik, 

konfrontasi dan juga komunikasi asertif 

4. Mempunyai keterampilan komnikasi asertif. Dengan ini 

diharapkan dapat membantu pengembangan kebebasan anggota 

kelompok untuk mengungkapkan ceritanya juga membantu 

memfokuskan anggota untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

5. Mampu mengorganisir informasi yang tepat dan mengidentifikasi 

tema untuk setiap sesi 

6. Mempunyai rasa humor. Tertawa dapat membantu membuka 

kejujuran dan memungkinkan anggota untuk berbagi dan merasa 

empati bila sedang membicarakan hal yang serius 

d) Efektivitas terapi kelompok terapeutik 

Bahari dan kawan-kawan, (2010) melakukan penelitian pengaruh terapi 

kelompok terapeutik terhadap 78 orang remaja untuk melihat 

perkembangan identitasnya diri di Kota Malang. Hasilnya menunjukkan 

adanya peningkatan bermakna kemampuan perkembangan identitas 

diri remaja antara sebelum dan setelah dilakukan terapi kelompok 

terapeutik yang dilakukan sebanyak 7 sesi, dimana pada tiap sesinya 

dilakukan selama 60 menit, dengan peningkatan 4,263 poin (pvalue = 

0,000; α = 0,05). Hasil studi yang dilakukan oleh Garfield, dan kawan-

kawan (2010) menjelaskan bahwa terapi kelompok terapeutik dapat 

membantu memfasilitasi pengembangan keterampilan emosional 
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intimasi pada pria yang mengalami konplik di seluruh peran perilaku laki-

laki.  

Kemudian hasil penelitian Hapsah dan kawan-kawan (2010) 

mengenai pengaruh terapi kelompok terapeutik terhadap 

perkembangan generativitas perempuan paruhbaya, di Kabupaten 

Pinrang, yang dilakukan pada 80 orang sampel, setelah dilakukan terapi 

kelompok terapeutik sebanyak   6 sesi, menunjukkan peningkatan 

generativitas secara bermakna.   

Terapi Kelompok Terapeutik ini adalah: Dewasa muda yang berusia 

18 – 24 tahun, bersedia terlibat dalam penelitian dan kooperatif, nilai 

intimasi hasil pengukuran tidak kurang dari 162, mahasiswa laki-laki/ 

perempuan, belum pernah mendapatkan terapi kelompok terapeutik, 

dan tidak sakit/ cacat fisik maupun gangguan jiwa. 

e. Waktu Pelaksanaan Terapi Kelompok Terapeutik 

Waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan kelompok. Pertemuan 

setiap sesi dilaksanakan dalam waktu 45 - 60 menit. Sesi 1 dan 6 

dilakukan 1 kali, sesi 2 – 5 dilakukan 2 kali, jika diperlukan (bila hasil 

evaluasi diperlukan pengulangan sesi). Ketujuh sesi diselesaikan dalam  

dua minggu.   

f. Tempat Pelaksanaan Terapi Kelompok Terapeutik 

Tempat pelaksaanaan terapi menggunakan seting komunitas dapat 

dilakukan dirumah salah satu keluarga, balai pertemuan, kampus, 

ataupun sarana lainnya yang tersedia dimasyarakat seperti posyandu, 

bale RW atau  sesuai dengan kesepakatan kelompok. 

g. Tahapan Pelaksanaan Terapi Kelompok Terapeutik 

Sesi Pertama 

Pengkajian dan diskusi perkembangan dewasa muda. Pada sesi ini 

terapis mengkaji perkembangan masing-masing anggota yang telah 

dicapai dan upaya memenuhi tugas perkembangannya yang meliputi 10 

aspek yaitu perkembangan biologis, psikoseksual, kognitif, psikososial, 

moral, spiritual, bahasa, emosi, kreativitas dan bakat khusus. 
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Selanjutnya memaparkan ciri-ciri tugas perkembangan dewasa muda 

yang sehat dan yang menyimpang.   

Sesi Kedua 

Stimulasi perkembangan biologis dan psikoseksual. Pada sesi ini terapis 

memimpin anggota berdiskusi tentang stimulasi perkembangan biologis 

dan psikoseksual dan berbagi pengalaman stimulasi perkembangan 

yang pernah diperoleh dari lingkungan keluarga, kampus maupun sosial. 

Selanjutnya memimpin berdiskusi tentang cara menjega kesehatan 

badan, kebiasaan hidup sehat dan bersih, olah raga teratur, cara 

mengontrol hasrat seksual dan akibatnya. Pada bagian akhir fase kerja 

anggota diminta membuat komitmen terhadap kesehatan fisik dan 

psikoseksual. 

Sesi Ketiga 

Stimulasi perkembangan kognitif, bahasa dan bakat serta kreativitas. 

Pada sesi ini terapis memimpin anggota berdiskusi tentang stimulasi 

perkembangan kognitif dan bahasa serta sekaligus mentimulasi 

perkembangan bakat dan kreativitas peserta, dan berbagai pengalaman 

stimulasi perkembangan yang pernah diperoleh dari lingkungan 

keluarga, kampus maupun masyarakat. Terapis mengajak menyaksikan 

tayangan video mengenai “Tuliskan mimpimu” selanjutnya meminta 

anggota mengemukakan pendapatnya mengenai tayangan tersebut, 

dan memberikan pertanyaan bagi anggota jika mereka menghadapi 

permasalahan dalam mencapai cita-cita tersebut apa yang seharusnya 

mereka lakukan.  Terapis kemudian melatih anggota kelompok untuk 

belajar mengemukanan pertanyaan, pendapat, idea atau gagasan, 

berdiskusi dengan teman, tidak memaksakan pendapat, pandangan 

atau nilai-nilai pada orang lain dan memahami perbedaan dalam berpikir 

dan bersikap, dengan melakukan latihan asertif. Selanjutnya mereka 

diminta membuat komitmen terhadap perkembangan kognitif bahasa, 

bakat dan kreativitasnya.  
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Sesi Keempat 

Stimulasi perkembangan moral dan spiritual. Pada sesi ini terapis 

memimpin anggota berdiskusi tentang stimulasi perkembangan moral 

spiritual dan berbagi pengalaman stimulasi perkembangan yang 

diperoleh dari lingkungan, keluarga, kampus dan masyarakat. Terapis 

mengajak anggota menyaksikan cuplikan film The Virgin 3 dan film 

Ketika Cinta Bertasbih dan mempersilahkan mereka untuk 

mengungkapkan isi dari kedua film tersebut mengenai nilai-nilai, norma 

moral dan spiritual serta memberikan penilaian terhadap nilai-nilai 

tersebut. Pada bagian akhir anggota diminta membuat komitmen 

terhadap perkembangan moral dan spiritual.  

Sesi Kelima 

Stimulasi perkembangan emosi dan psikososial. Pada sesi ini terapis 

memimpin anggota berdiskusi tentang stimulasi perkembangan emosi 

dan psikososial, selanjutnya mereka berbagi pengalaman stimulasi 

perkembangan yang diperoleh dari lingkungan keluarga, kampus 

maupun masyarakat. Selanjutnya melakukan permainan untuk 

meningkatkan kontrol emosi dan berhubungan sosial, dengan cara 

latihan ekspolasi ciri-ciri diri serta mengungkapkan perasaannya, 

selanjutnya anggota diminta untuk mengungkapkan cara mereka 

menjalin persahabatan, atau pertemanan, serta mengungkapkan 

pengalaman saat memulai hubungan dengan lawan jenis atau saat 

mereka berpisah/putus hubungan dengan lawan jenis. Kemudian 

terapis mengajarkan cara untuk mengendalikan marah dengan “anger 

management” dan melatih peserta dengan latihan nafas dalam saat 

menghadapi situasi tidak nyaman secara emosional. Pada akhir fase 

anggota diminta membuat komitmen untuk perkembangan emosi dan 

psikososialnya. 

Sesi Keenam 

Sharing Pengalaman setelah dilatih untuk meningkatkan perkembangan 

intimasi : pada sesi ini kegiatan yang dilakukan adalah menanyakan cara 

stimulasi yang telah diajarkan dan apa manfaatnya bagi diri sendiri serta 
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berbagi pengalaman antar anggota mengenai stimulasi perkembangan 

yang telah dilakukan selama ini 

SESI  I : Penjelasan Konsep Perkembangan Dewasa Muda 

Tujuan  

• Klien mengetahui perkembangan yang dicapai dan masalah yang 

dihadapi 

• Klien menyampaikan pendapat tentang ciri perkembangan dewasa 

muda yang sehat/normal yang merupakan tugas perkembangan 

yang harus dicapai di usia dewasa muda. 

• Klien muda memahami penyimpangan perkembangan yang terjadi 

pada dewasa muda 

• Klien menyampaikan pendapat tentang dampak yang bisa 

ditimbulkan bila tugas perkembangan tidak tercapai. 

• Klien menyampaikan pendapat tentang pentingnya stimulasi 

perkembangan usia dewasa muda. 

Setting 

1. Terapis dan klien dalam kelompok duduk bersama secara 

melingkar. 

2. Tempat yang nyaman dan tenang. 

Alat  

Leaflet tentang stimulasi perkembangan dewasa muda yang 

berjudul “Perkembangan Dewasa Muda”. 

Metode 

1. Dinamika kelompok 

2. Diskusi dan tanya jawab 

Langkah Kegiatan 

Persiapan 

a. Membuat kontrak dengan Klien  

b. Mempersiapkan alat dan tempat untuk melakukan pertemuan 
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Orientasi 

a. Salam terapeutik  

• Salam dari terapis kepada kelompok  

• Perkenalkan nama dan nama panggilan terapis (pakai papan 

nama) 

• Menanyakan nama lengkap dan nama panggilan masing-masing 

anggota kelompok  

b. Evaluasi/Validasi  

• Menanyakan perasaan anggota kelompok  

c. Kontrak 

• Menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu ciri-ciri perkembangan usia 

dewasa muda yang sehat/normal dan yang mengalami 

penyimpangan, dan stimulasi perkembangan pada dewasa muda, 

serta pentingnya mencapai perkembangan dewasa muda yang 

optimal. 

• Menjelaskan peraturan terapi, yaitu : terapi ini terdiri dari 6 sesi 

dan setiap anggota harus mengikuti setiap sesi. Jika ada anggota 

kelompok yang ingin meninggalkan kelompok harus meminta izin 

pada terapis, lama kegiatan 30 menit, setiap anggota kelompok 

mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai 

Tahap Kerja 

a. Terapis meminta anggota kelompok untuk mengungkapkan 

mengenai ciri seseorang yang memiliki perkembangan yang 

sehat/normal pada usia dewasa muda. 

b. Terapis mendiskusikan ciri perkembangan yang sehat pada dewasa 

muda yang merupakan tugas perkembangan psikososial mencapai 

intimasi yang harus dicapai oleh setiap mahasiswa dewasa muda, 

dan dampaknya bila  gagal menyelesaikan tugas perkembangan 
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tersebut. Jelaskan pula arti dan pentingnya stimulasi untuk mencapai 

tugas perkembangan tersebut. 

c. Beri kesempatan pada anggota kelompok untuk mengungkapkan 

pendapat tentang stimulasi perkembangan intimasi pada usia 

dewasa muda. 

d. Berikan kesimpulan tentang topik yang telah dibahas. 

Tahap Terminasi 

a. Evaluasi 

• Terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti kegiatan 

• Terapis memberikan pujian kepada kelompok 

b. Tindak Lanjut 

     Memotivasi Klien untuk lebih memahami mengenai kebutuhan 

stimulasi perkembangan psikososialnya di usia dewasa muda . 

c. Kontrak akan datang 

     Menyepakati waktu, tempat dan topik yang akan datang yaitu 

mengenai stimulasi perkembangan psikososial dewasa muda  pada 

aspek biologis dan psikoseksual.  

     Evaluasi dan Dokumentasi 

     Evaluasi pelaksanaan terapi khususnya tahap kerja, keaktifan, 

keterlibatan dan  proses pelaksanaan secara keseluruhan. 

 

Format Evaluasi 

Sesi I Pengkajian dan Diskusi Perkembangan Dewasa Muda 

 

No  Penilaian Ya Tidak 

1 Menyampaikan perkembangan yang 

dicapai dan masalah yang dihadapi 
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2 Menyampaikan ciri-ciri dan tugas 

perkembangan dewasa muda yang sehat 

  

3 Menyampaikan pendapat tentang 

penyimpangan perkembangan dewasa 

muda 

  

 

 

SESI II : stimulasi perkembangan biologis dan psikoseksual 

Tujuan 

Klien mengetahui dan mampu menstimulasi perkembangan biologi dan 

psikoseksual 

Klien memahami cara mengontrol diri sebagai konsekwensi 

perkembangan biologi dan psikoseksualnya 

Klien mampu mengeksplorasi dan membuat komitmen terhadap 

perkembangan biologis/fisik dan psikoseksual. 

Setting 

1. Terapis dan Klien dalam kelompok duduk bersama 

2. Tempat yang nyaman dan tenang 

Alat 

1. Buku kerja 

2. Alat tulis 

3. Leaflet “Perkembangan Dewasa Muda” 

4. Leaflet “Gaya hidup sehat”. 

Metode 

1. Dinamika kelompok 

2. Diskusi dan tanya jawab 
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Langkah Kegiatan 

Persiapan 

a. Membuat kontrak dengan anggota kelompok 

b. Mempersiapkan alat dan tempat pelaksanaan kegiatan 

 Orientasi 

a. Salam terapeutik  

• Salam dari terapis kepada anggota kelompok 

b. Evaluasi/Validasi  

• Menanyakan perasaan anggota kelompok 

• Menanyakan kembali pemahaman anggota kelompok tentang 

kebutuhan untuk mencapai perkembangan dewasa muda yang 

normal. 

• Menanyakan kembali tentang aspek – aspek perkembangan yang 

harus dicapai oleh individu dewasa muda.  

• Menanyakan kembali penyimpangan perilaku yang bisa diakibatkan 

jika perkembangan psikoseksual tidak tercapai. 

c. Kontrak 

• Menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu mendiskusikan tentang 

pengembangan biologis dan psikoseksual 

• Menjelaskan peraturan terapi, yaitu : Jika ada anggota kelompok 

yang ingin meninggalkan kelompok harus meminta ijin pada 

fasilitator (terapis), lama kegiatan 30 - 45 menit, setiap anggota 

kelompok mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. 

Tahap Kerja 

a. Terapis memberikan kesempatan pada klien  untuk 

mengungkapkan pendapat mengenai perkembangan biologis dan 

psikoseksual yang dirasakannya saat ini. 
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b. Berikan kesempatan pada klien  untuk berbagi pengalamannya 

tentang  stimulasi yang sudah didapatkannya baik dari keluarga, 

lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat terkait dengan 

perkembangan biologis dan psikoseksual.  

c. Diskusi tentang cara menjaga kesehatan badan, kebiasaan hidup 

sehat dan bersih, dan olahraga secara teratur. 

d. Diskusi cara mengontrol hasrat seksual dan akibatnya bila 

mengabaikan 

e. Beri pujian/penghargaan bila cara yang diungkapkan sudah tepat. 

f. Berikan kesimpulan tentang mencapai perkembangan biologis dan 

psikoseksual dewasa muda. 

g. Membuat komitmen terhadap perkembangan fisik dan 

psikoseksual. 

   Tahap Terminasi 

a. Evaluasi 

• Terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti kegiatan 

• Terapis memberikan pujian kepada kelompok 

b. Tindak Lanjut 

Memotivasi anggota kelompok untuk mencoba menerapkan cara-cara 

mencapai perkembangan biologis dan psikoseksual yang telah dibahas 

dalam kelompok. 

c. Kontrak akan datang 

Menyepakati waktu, tempat dan topik yang akan datang yaitu mengenai 

stimulasi perkembangan kognitif dan bahasa 

Evaluasi dan Dokumentasi 

Evaluasi pelaksanaan terapi khususnya tahap kerja, keaktifan, 

keterlibatan dan  proses pelaksanaan secara keseluruhan  
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Format Evaluasi 

SESI II; Stimulasi Perkembangan Biologis dan Psikoseksual 

 

No  Penilaian Ya Tidak 

1 Menjelaskan cara menstimulasi 

perkembangan biologis dan psikoseksual 

  

2 Menyampaikan cara mengontrol 

perubahan-perubahan biologis dan 

psikoseksual 

  

3 Mengeksplorasi dan membuat komitmen 

terhadap perkembangan fisik dan 

psikoseksual 

  

 

SESI III : Stimulasi perkembangan kognitif, bahasa dan bakat serta 

kreativitas 

Tujuan 

• Klien mengetahui cara menstimulasi perkembangan kognitif, bahasa 

dan bakat serta kreativitas 

▪ Klien mampu menstimulasi perkembangan kognitif, bahasa dan 

bakat serta kreativitas 

▪ Klien mampu mengeksplorasi dan membuat komitmen terhadap 

perkembangan kognitif, bahasa dan bakat serta kreativitas. 

Setting 

1. Terapis dan anggota kelompok duduk bersama 

2. Tempat yang nyaman dan tenang 

Alat 

1. Buku kerja 
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2. Alat tulis 

3. Leaflet “Menjadi Pribadi Unggulan” 

4. Materi tentang “Tuliskan Mimpimu” 

Metode 

1. Dinamika kelompok 

2. Diskusi dan tanya jawab 

Langkah Kegiatan 

Persiapan 

a. Membuat kontrak dengan anggota kelompok 

b. Mempersiapkan alat dan tempat stimulasi 

Orientasi 

a. Salam terapeutik  

Salam dari terapis kepada anggota   kelompok 

b. Evaluasi/Validasi  

• Menanyakan perasaan anggota kelompok 

• Menanyakan kembali pada anggota kelompok mengenai cara 

perkembangan biologis dan psikoseksual  

c. Kontrak 

• Menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu menstimulasi perkembangan 

kognitif dan bahasa 

• Menjelaskan peraturan terapi, yaitu: Jika ada anggota yang ingin 

meninggalkan kelompok harus meminta ijin pada fasilitator/terapis, 

lama kegiatan 45-60 menit setiap anggota kelompok mengikuti 

kegiatan dari awal sampai selesai. 
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Tahap Kerja 

a. Berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang stimulasi 

perkembangan kognitif, bahasa dan bakat serta kreativitas yang 

pernah diperoleh dari keluarga, kampus, maupun masyarakat. 

b. Berikan umpan balik positif bagi peserta yang mau mengungkapkan 

pendapatnya. 

c. Menonton video cuplikan tentang ”Tuliskan Mimpimu” 

d. Berikan kesempatan mahasiswa untuk mengungkapkan inti dari 

video tersebut. 

e. Berikan umpan balik positif bagi mahasiswa yang mau 

mengungkapkan hasil pemikirannya. 

f. Memberikan pertanyaan pada mahasiswa jika tidak dapat mencapai 

target mimpinya, apa yang akan dilakukan oleh klien, dan bagaimana 

caranya ? 

g. Memberikan umpan balik positif bagi peserta. 

h. Menjelaskan stimulasi kognitif, bahasa dan bakat serta kreativitas 

yang dapat dilakukan oleh dewasa muda, mislanya menjelaskan 

bagaimana menjadi manusia yang unggul, yaitu dengan mengetahui 

potensi diri, melatih potensi yang dimiliki dengan rajin membaca 

buku (minimal 1-2 jam sehari), mengikuti berita terkini baik dalam 

maupun luar negeri, berani mengungkapkan pendapat, mengkritik 

dan mengajukan usul yang baik, dan latihan memberikan penolakan 

dengan tidak menyinggung perasaan orang yang ditolak (latihan 

asertif), serta belajar menguasai bahasa asing. 

i. Memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya akan hal-hal 

yang kurang dimengerti. 

j. Berikan kesimpulan tentang stimulasi kognitif, bahasa dan bakat 

serta kreativitas 

k. Membuat komitmen terhadap perkembangan kognitif bahasa dan 

bakat serta kreativitas. 
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Tahap Terminasi 

a. Evaluasi 

• Terapis menanyakan perasaan anggota kelompok setelah mengikuti 

kegiatan 

• Terapis memberikan pujian kepada kelompok 

b. Tindak Lanjut 

Menganjurkan dan memotivasi anggota kelompok untuk mencoba 

latihan asertif yang sudah dipelajari, dan menggunakan dan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta melatih kecerdasan 

dengan banyak membaca dan melatih potensi diri agar semakin optimal. 

c. Kontrak akan datang 

Menyepakati waktu, tempat dan topik yang akan datang yaitu mengenai 

stimulasi perkembangan moral dan spiritual. 

Evaluasi dan Dokumentasi 

Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok.  

 

Format Evaluasi 

Sesi III: Stimulasi Perkembangan Kognitif, Bahasa dan Bakat serta 

Kreativitas 

 

No  Penilaian Ya Tidak 

1 Menjelaskan cara menstimulasi 

perkembangan kognitif, bahasa dan bakat 

serta kreativitas 

  

2 Mengikuti permainan stimulasi 

perkembangan kognitif, bahasa dan bakat 

serta kreativitas 
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3 Mampu mengeksplorasi dan membuat 

komitmen terhadap perkembangan kognitif, 

bahasa dan bakat serta kreativitas 

  

 

SESI IV: Stimulasi perkembangan moral dan spiritual 

Tujuan : 

Setelah kegiatan dilakukan, diharapkan klien dalam kelompok mampu 

menstimulasi perkembangan moral dan spiritual. 

Setelah kegiatan, diharpkan klien mampu mengeskporasi dan membuat 

komitmen terhadap perkembangan moral dan spiritual 

Setting 

1. Terapis dan anggota kelompok duduk bersama 

2. Tempat yang nyaman dan tenang 

Alat  

1. Buku Kerja 

2. Alat tulis 

Metode 

1. Dinamika kelompok 

2. Diskusi dan tanya jawab 

Langkah Kegiatan 

1.Persiapan 

a. Membuat kontrak dengan anggota kelompok 

b. Mempersiapkan alat dan tempat kegiatan 

2. Orientasi 

a. Salam terapeutik  

Salam dari terapis kepada anggota   kelompok 
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b. Evaluasi/Validasi  

• Menanyakan perasaan anggota kelompok 

• Menanyakan kembali pemahaman anggota kelompok mengenai 

stimulasi perkembangan dari sesi 1 – 3. 

c. Kontrak 

• Menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu stimulasi perkembangan moral 

dan spiritual. 

• Menjelaskan peraturan terapi, yaitu : Jika ada anggota kelompok 

yang ingin meninggalkan kelompok, harus meminta ijin pada terapis, 

lama kegiatan ± 45 menit, setiap anggota kelompok mengikuti 

kegiatan dari awal sampai selesai. 

Tahap Kerja 

a. Memberikan kesempatan pada anggota kelompok untuk 

mengungkapkan cara-cara yang harus dilakukan untuk menstimulasi 

perkembangan moral dan spiritual. 

b. Memberikan kesempatan pada anggota kelompok untuk 

mengungkapkan cara yang sudah dilakukan dalam menstimulsasi 

perkembangan moral dan spiritual. 

c. Memberikan umpan balik positif bagi anggota kelompokyang mau 

mengungkapkan pendapatnya dengan baik. 

d. Menayangkan video cuplikan film “The Virgin 3” dan “Ketika Cinta 

Bertasbih” yang berisi tentang nilai-nilai moralitas dan spiritual 

dewasa muda. 

e. Memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk 

mengungkapkan isi tayangan kedua video tersebut tentang nilai-nilai 

yang terkandung didalamnya. 

f. Memberikan kesempatan untuk bertanya pada anggota kelompok 

g. Berikan kesimpulan tentang topik yang telah dibahas. 
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h. Membuat komitmen terhadap perkembangan moral dan spiritual 

yang dilakukan. 

Tahap Terminasi 

a. Evaluasi 

• Terapis menanyakan perasaan anggota kelompok setelah mengikuti 

kegiatan. 

• Terapis memberikan pujian kepada kelompok 

b. Tindak Lanjut 

     Menanyakan perasaan klien setelah mengikuti TKT sesi 4, 

memberikan umpan balik positif atas kerjasama klien yang baik. 

c. Kontrak akan datang 

     Menyepakati waktu, tempat dan topik yang akan datang yaitu 

mengenai stimulasi perkembangan emosi dan psikososial. 

Evaluasi dan Dokumentasi 

Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok.  

 

Format Evaluasi 

Sesi IV; Stimulasi Perkembangan Moral dan Spiritual 

 

No  Penilaian Ya Tidak 

1 Menjelaskan cara menstimulasi 

perkembangan moral dan spiritual 

  

2 Mengikuti permainan stimulasi 

perkembangan moral dan spiritual 

  

3 Mampu mengeksplorasi dan 

membuat komitmen terhadap 

perkembangan moral dan spiritual 
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SESI V : Stimulasi perkembangan emosi dan psikososial 

 

Tujuan 

1. Klien setelah kegiatan, diharapkan mampu untuk menstimulasi 

kemampuan perkembangan emosi dan psikososial dewasa muda. 

2. Klien setelah kegiatan membuat komitmen dalam perkembangan 

emosi dan spikososial 

Setting 

1. Terapis dan anggota kelompok duduk bersama 

2. Tempat yang nyaman dan tenang 

Alat  

1. Buku kerja 

2. Alat tulis 

3. Leaflet ”anger management” 

Metode 

1. Dinamika kelompok 

2. Diskusi dan tanya jawab 

3. Role play 

Langkah Kegiatan 

Persiapan 

a. Membuat kontrak dengan anggota kelompok 

b. Mempersiapkan alat dan tempat kegiatan 

Oreintasi 

a. Salam terapeutik  

Salam dari terapis kepada anggota kelompok 
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b. Evaluasi/Validasi  

• Menanyakan perasaan anggota kelompok 

• Menanyakan kembali pemahaman anggota kelompok mengenai 

stimulasi perkembangan dari sesi 1 – 4. 

c. Kontrak : 

• Menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu stimulasi perkembangan emosi 

dan psikososial. 

• Menjelaskan peraturan terapi, yaitu : Jika ada anggota kelompok 

yang ingin meninggalkan kelompok harus meminta ijin pada 

fasilitator/terapis, lama kegiatan  45-60 menit, setiap anggota 

kelompok mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. 

Tahap Kerja 

a. Berikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk mengungkapkan 

pengalamannya dalam menstimulasi perkembangan emosi dan 

psikososial. 

b. Berikan kesempatan pada anggota kelompok untuk menceritakan 

hal-hal yang sudah dilakukannya saat menghadapi masalah 

emosional. 

c. Melakukan latihan untuk mengendalikan marah dengan 

menggunakan “anger management”. 

d. Berikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk mengungkapkan 

cara mereka menjalin pertemanan atau persahabatan, pengalaman 

saat memulai hubungan dengan lawan jenis atau saat mereka 

berpisah/putus dengan pacar. 

e. Berikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk mengemukakan 

pendapatnya mengenai intimasi 

f. Berikan penjelasan mengenai intimasi, membina hubungan intim 

dengan orang tua, teman maupun lawan jenis. 

g. Berikan kesempatan pada anggota kelompok untuk bertanya. 
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h. Menanyakan kembali pada anggota kelompok mengenai intimasi dan 

anger management. 

i. memberikan umpan balik posititf bagi peserta yang mau 

mengungkapkan pendapatnya. 

Terminasi 

a. Evaluasi  

• Terapis menanyakan perasaan anggota kelompok setelah mengikuti 

kegiatan. 

• Terapis memberikan pujian kepada kelompok 

b. Tindak Lanjut 

• Menganjurkan pada anggota kelompok untuk menggunakan anger 

management untuk mencapai perkembangan emosional yang 

optimal di usia dewasa muda. 

• Menganjurkan pada anggota kelompok untuk meningkatkan 

kemampuan dalam membina persahabatan dan kemampuan 

intimasi. 

• Mengajak anggota kelompok  yang lain untuk melakukan stimulasi 

perkembangan emosi dan psikososial yang telah dipelajari dalam 

kegiatan. 

c. Kontrak akan datang 

Menyepakati kegiatan, waktu, dan tempat, serta topik yang akan datang 

yaitu evaluasi dan sharing pengalaman tentang kegiatan stimulasi 

dewasa muda yang telah dilakukan 

Evaluasi dan Dokumentasi 

Evaluasi pelaksanaan terapi khususnya tahap kerja, keaktifan, 

keterlibatan dan  proses pelaksanaan secara keseluruhan 
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Format Evaluasi 

SESI V; Stimulasi Perkembangan emosi dan psikososial 

 

No  Penilaian Ya Tidak 

1 Menjelaskan cara menstimulasi 

perkembangan emosi dan psikososial 

  

2 Mengikuti permainan stimulasi 

perkembangan emosi dan psikososial 

  

3 Mampu mengeksplorasi dan membuat 

komitmen terhadap perkembangan emosi 

dan psikososial 

  

 

SESI VI: Sharing Persepsi dan pengalaman tentang kegiatan stimulasi 

dewasa muda yang telah dilakukan 

 

Tujuan  

Setelah kegiatan dilakukan, diharapkan mahasiswa dalam kelompok 

mampu : 

1. Berbagi pengalaman dalam memberikan stimulasi perkembangan 

yang telah dipelajari selama sesi 1 – 6 

2. Memahami pentingnya stimulasi perkembangan psikososial pada 

usia dewasa muda. 

Setting 

1. Terapis dan anggota kelompok duduk bersama 

2. Tempat yang nyaman dan tenang 

 

 



Syisnawati 

59 |  

Alat  

Leaflet tentang stimulasi perkembangan dari berbagai aspek 

perkembangan yang telah dipelajari sebelumnya. 

Metode 

1. Dinamika kelompok 

2. Diskusi dan tanya jawab 

Langkah Kegiatan 

Persiapan 

a. Membuat kontrak dengan anggota kelompok 

b. Mempersiapkan alat dan tempat kegiatan 

Orientasi 

a. Salam terapeutik  

Salam dari terapis kepada anggota kelompok 

b. Evaluasi/Validasi  

• Menanyakan perasaan anggota kelompok 

• Menanyakan kembali pemahaman anggota kelompok mengenai 

stimulasi perkembangan dari sesi 1 – 5. 

c. Kontrak : 

• Menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu evaluasi dan berbagi pengalaman 

tentang cara memberikan stimulasi perkembangan yang telah 

dipelajari. 

• Menjelaskan peraturan terapi, yaitu : Jika ada anggota kelompok 

yang ingin meninggalkan kelompok harus meminta ijin pada 

fasilitator/terapis, lama kegiatan ± 45 menit, setiap anggota 

kelompok mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. 
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Tahap Kerja : 

a. Beri kesempatan pada anggota kelompok untuk mengungkapkan 

pendapat mengenai stimulasi perkembangan yang dipelajari 

bersama. 

b. Berikan kesempatan pada anggota kelompok untuk berbagi 

pengalaman tentang manfaat yang didapatkan setelah pelatihan 

kelompok ini. 

c. Berikan kesempatan pada anggota kelompok untuk bertanya tentang 

hal-hal yang masih belum dipahami. 

d. Berikan kesempatan anggota kelompok untuk berbagi dan saling 

memberi masukan tentang tehnik – tehnik dalam melakukan 

stimulasi perkembangan yang selama ini dilakukan.  

e. Beri kesempatan pada anggota kelompok untuk menyampaikan 

dampak jika individu dewasa muda tidak melakukan stimulasi 

perkembangan psikososial dewasa muda . 

f. Beri pujian/penghargaan atas kemampuan anggota kelompok dalam 

menjawab dan berbagi pengalaman. 

g. Beri kesempatan pada anggota kelompok untuk mengekspresikan 

perasaannya mengenai suka duka selama mengikuti kegiatan terapi 

kelompok terapeutik ini, dan harapan-harapan anggota kelompok  

serta komitmen tiap individu untuk selanjutnya menghadapi hari-hari 

selanjutnya setelah terminasi kelompok. 

h. Berikan kesimpulan tentang topik yang telah dibahas 

Terminasi 

a. Evaluasi 

• Terapis menanyakan perasaan anggota kelompok setelah mengikuti 

kegiatan. 

• Terapis memberikan pujian kepada kelompok 

b. Tindak Lanjut 
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• Menganjurkan pada anggota kelompok untuk selalu melakukan 

stimulasi untuk mencapai perkembangan psikososial yang optimal di 

usia dewasa muda. 

• Mengajak anggota kelompok yang lain untuk melakukan stimulasi 

perkembangan psikososial : intimasi seperti yang telah dipelajari 

dalam kegiatan. 

c. Kontrak akan datang 

     Mengakhiri kontrak pertemuan, kesepakatan akan dibuat kembali 

jika diperlukan. 

 

Evaluasi dan Dokumentasi 

Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok. 

 

Format Evaluasi 

SESI VI; Evaluasi Manfaat dan Stimulus yang sudah dilakukan  

 

No  Penilaian Ya Tidak 

1 Berbagi pengalaman tentang manfaat yang 

dirasakan selama kegiatan 6 sesi 

  

2 Mengetahui perubahan-perubahan yang 

terjadi dan kegiatan yang telah dilakukan di 

rumah, kampus, dan masyarakat untuk 

meningkatkan perkembangannya 

  

3 Mampu mengeksplorasi semua potensi 

yang dimiliki, nilai-nilai, keyakinan dan 

membuat komitmen terhadap pilihan yang 

positif dan disenangi 
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1. Bagaimana menciptakan terapi yang sukses 

Menciptakan kelompok terapi yang berpotensi menjadi pengobatan 

yang efektif bagi klien, pengalaman yang berharga bagi terapis, dan 

intervensi yang dapat diakses untuk sumber rujukan adalah upaya yang 

kompleks. Apakah kelompok tersebut merupakan bagian dari praktik 

pribadi terapis, kontrak perawatan terkelola, atau beban kasus klinik, 

upaya ini sebenarnya melibatkan penciptaan dua kelompok. Kelompok 

pertama tentu saja terdiri dari klien-klien yang datang untuk berobat. 

Kelompok kedua dan kurang jelas terdiri dari rekan-rekan terapis yang 

keputusan mengenai klien sangat mempengaruhi kelangsungan hidup 

dan keberhasilan kelompok terapi. Setelah awalnya menyaring klien 

untuk kesesuaian dan mempersiapkan mereka untuk kemungkinan 

terapi kelompok, rekan klinis merujuk klien ke terapis kelompok atau 

program terapi kelompok di mana terapis bekerja. Rekan administrasi di 

klinik atau pengaturan perawatan terkelola menyediakan sumber daya 

fisik yang nyata yang diperlukan kelompok terapi dan kadang-kadang 

dukungan kelembagaan tidak berwujud untuk kelompok atau program. 

Masing-masing dari dua kelompok ini membutuhkan persiapan dan 

pendidikan oleh terapis. Semakin baik informasi klien tentang tujuan 

dan proses kelompok, semakin lancar mereka masuk ke dalam 

kelompok, dan semakin besar kemungkinan mereka akan hadir, 

bekerja, dan tetap tinggal. Semakin banyak informasi rekan kerja 

mengenai tujuan dan proses kelompok, semakin besar kemungkinan 

rujukan akan sesuai dan semakin besar kemungkinan kelompok akan 

beroperasi dengan lancar tanpa gangguan atau gangguan internal atau 

eksternal. Selain itu, dalam pengaturan kelembagaan, pendukung atau 

juara terapi kelompok mungkin perlu dikembangkan untuk 

mempertahankan perusahaan terapi kelompok (Burlingame, Earnshaw, 

et al., 2002). 

Meskipun rekan terapis mungkin kurang menonjol dalam 

menciptakan kelompok praktik pribadi dibandingkan dengan membuat 

kelompok terapi sebagai bagian dari pengaturan perawatan terkelola 

atau program klinik, mereka sangat hadir. Sementara terapis dapat dan 
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harus terlibat dalam proses seleksi dan persiapan klien lebih lanjut 

setelah rujukan, hampir selalu ada batasan sejauh mana ia dapat 

menghasilkan rujukan tambahan. Jarang seorang terapis tunggal 

mengevaluasi rujukan awal yang cukup untuk memasok seluruh 

kelompok terapi dengan klien yang sesuai. Jadi, dalam banyak kasus, 

terapis bergantung pada rujukan dari orang lain. 

Berbeda dengan seleksi dan persiapan klien, yang telah 

menghasilkan literatur yang diterbitkan cukup besar, Klein (1983) 

mengamati bahwa relatif sedikit yang telah ditulis tentang tugas penting 

untuk memastikan rujukan yang cukup sesuai untuk kelompok 

seseorang. Kecenderungan ini tampaknya telah bertahan. Hal ini 

berlaku untuk artikel jurnal dan sampai batas tertentu berlaku untuk 

buku-buku komprehensif lainnya yang membahas topik kelompok 

pemula 

Rujukan yang sesuai adalah sumber kehidupan suatu kelompok. 

Selain diperlukan untuk pembentukan kelompok, mereka sering diminta 

untuk menggantikan putus sekolah dari kelompok terapi. Kebanyakan 

putus sekolah, yang sering melibatkan 30% sampai 40% dari kelompok 

terapi, terjadi di awal kehidupan kelompok (Yalom & Leszcz, 2005). 

Beberapa terapis pada awalnya menerima beberapa klien lebih banyak 

daripada yang mereka anggap sebagai jumlah ideal untuk kelompok 

baru dalam mengantisipasi beberapa putus sekolah. Dapat dikatakan 

bahwa kelompok terapi yang sukses belum benar-benar dibuat sampai 

mereka mengalami, menangani, dan berhasil melewati satu atau lebih 

awal putus sekolah. 

Friedman (1976) membedakan tiga jenis rujukan. Menggunakan 

terminologinya, ada rujukan yang sah, yang jelas sesuai untuk tujuan 

klinis kelompok; rujukan tidak sah, yang mungkin atau mungkin tidak 

sesuai untuk tujuan klinis kelompok tetapi yang jelas dirujuk untuk 

alasan lain seperti pelatihan; dan, ada rujukan yang tidak sah. Rujukan 

yang tidak sah ini biasanya merupakan produk dari penolakan 

kontertransferensial perujuk terhadap klien atau perasaan darurat 

terapis sehingga klien baru ditambahkan secepat mungkin setelah 
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kelompok tersebut mengalami beberapa kali putus sekolah. Pusat 

pelatihan terkadang memiliki proporsi rujukan tidak sah yang tinggi. 

Untuk mengurangi jumlah rujukan yang tidak tepat, Klein (1983) 

menyarankan beberapa prosedur sederhana, termasuk percakapan 

telepon singkat antara pengarah dan terapis sebelum rujukan dan 

catatan singkat dari pengarah yang menyatakan tujuan rujukan. 

Penting untuk dicatat bahwa terapis kelompok mungkin 

menghadapi penolakan dari sesama dokter yang membuat rujukan ke 

kelompok mereka bahkan dengan komunikasi yang jelas dan spesifik 

dengan rekan kerja dan calon klien kelompok. Baik kolega profesional 

maupun masyarakat luas mungkin memiliki kekhawatiran dan 

skeptisisme mereka sendiri tentang kegunaan pendekatan kelompok. 

Banyak rekan kerja tidak memiliki kecenderungan yang baik untuk terapi 

kelompok karena ketidaktahuan mereka dengannya, stereotip negatif 

yang mereka bawa tentangnya, keyakinan yang mereka miliki bahwa itu 

tidak benar-benar berguna (walaupun datanya), atau karena alasan lain. 

Terapis kelompok didorong untuk mengambillama berpandangan bahwa 

seiring waktu mereka akan dapat mendidik beberapa rekan mereka 

tentang kemanjuran dari apa yang mereka tawarkan. Hal ini dapat 

dicapai berdasarkan pekerjaan klinis yang mereka lakukan, presentasi 

yang mereka buat, dan data hasil yang dapat mereka berikan, tetapi 

mereka mungkin harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan 

pernah mampu mengatasi penolakan dari beberapa rekan. 

Tujuan keseluruhan kelompok, proses yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan, dan peran yang direkomendasikan dari klien dan 

terapis harus disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang 

terlibat dalam pembuatan kelompok terapi. Sebuah penilaian 

kebutuhan mengenai populasi klien sasaran atau tinjauan formal 

kelompok yang ada dapat sangat membantu dalam menyarankan jenis 

kelompok yang harus dikembangkan (Schlosser, 1993). Tinjauan 

semacam itu mungkin menyarankan area penting yang diabaikan di 

komunitas atau klinik. Misalnya, Piper dan rekan (Piper, McCallum, & 

Azim, 1992) menggambarkan bagaimana pembuatan program baru 
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untuk klien yang mengalami kesedihan yang rumit muncul setelah 

mengamati seberapa sering topik kehilangan muncul dalam kelompok 

terapi jangka pendek yang sedang dilakukan di klinik. 

Memulai terapi kelompok hampir selalu merupakan pengalaman 

yang sangat memprovokasi kecemasan bagi klien. Meskipun upaya 

persiapan yang masuk akal, banyak ketidakpastian tetap ada. 

Seringkali, karena kecemasan atau keasyikan, klien hanya sebagian 

mendengarkan atau menyerap informasi yang disampaikan secara 

verbal; dengan demikian, ada kebutuhan untuk bahan tertulis. Untuk 

klien, struktur dan kerangka kelompok harus jelas. Ini berarti diberi tahu 

tentang hal-hal seperti lokasi grup, waktu dan hari pertemuan, durasi 

sesi (umumnya satu setengah hingga dua jam), durasi grup jika dibatasi 

waktu, dan ukuran kelompok (umumnya tujuh sampai sepuluh peserta). 

Kebijakan mengenai makan atau minum selama kelompok, 

memberitahu kelompok jika diperkirakan akan absen, dan 

meninggalkan kelompok juga harus jelas. Klien sering memiliki konsepsi 

yang keliru tentang faktor-faktor praktis yang konkret dan esensial ini. 

Kebijakan lain seperti mekanisme pembayaran terapis juga dapat 

ditentukan secara tertulis dan dapat menjadi bagian dari kontrak atau 

kesepakatan awal antara klien dan terapis. 

Klien juga mendapat manfaat dari terapis meninjau harapan 

tentang perilaku terapis dalam kelompok. Ini mungkin berkisar dari 

mengamankan ruang kelompok dengan ukuran yang memadai dengan 

tempat duduk yang cukup fleksibel untuk mendorong diskusi dan 

interaksi. 

Sejumlah penulis telah menekankan keinginan terapis membentuk 

hubungan kolaboratif yang kuat dengan administrator (Cox, Ilfeld, Ilfeld, 

& Brennan, 2000; Lonergan, 2000; Roller, 1997). Argumen serupa telah 

dibuat untuk pentingnya hubungan kerja yang erat antara administrator 

dan terapis di sekolah (Litvak, 1991) dan universitas (Quintana, 

Kilmartin, Yesenosky, & Macias, 1991) pengaturan di mana kelompok 

terapi disediakan. Di masa lalu, ini terutama melibatkan hubungan 

terapis dengan administrator senior klinik. Dalam beberapa tahun 
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terakhir, ini telah meluas ke hubungan terapis dengan administrator 

perusahaan perawatan terkelola. Antara lain, administrator tersebut 

menentukan apakah sesi pengobatan memenuhi syarat untuk 

penggantian. Sementara langkah tambahan ini semakin memperumit 

dan dapat menunda pembentukan awal kelompok terapi, ada sedikit 

keraguan bahwa hubungan kolaboratif sangat penting dalam 

mengembangkan dan mempertahankan kelompok psikoterapi. 

Roller (1997) dan Spitz (1996) memberikan saran yang berguna 

untuk membangun hubungan kolaboratif antara dokter dan 

administrator. Tak pelak, ini melibatkan dokter yang mendidik diri 

mereka sendiri tentang tanggung jawab dan tantangan yang dihadapi 

administrator, dan, dalam beberapa kasus, menetapkan dan menduduki 

posisi seperti "koordinator kelompok" dalam klinik perawatan terkelola 

besar. Agar koordinator memiliki wewenang untuk membuat keputusan 

penting mengenai alokasi sumber daya, mereka harus mendapatkan 

rasa hormat dan kepercayaan dari administrator tingkat yang lebih 

tinggi. Ini dapat dibentuk dari waktu ke waktu dan tumbuh dari 

koordinator atau koordinator potensial yang menghadiri pertemuan di 

mana keputusan tentang rujukan dan tentang dukungan terapi 

kelompok dibahas. Meskipun ini mungkin melibatkan duduk melalui 

bagian-bagian pertemuan yang tidak membahas masalah terapi 

kelompok secara langsung, investasi waktu biasanya terbukti sepadan 

dengan usaha. Menciptakan kelompok terapi yang memiliki potensi 

untuk berhasil dari sudut pandang klien, terapis, dan administrator jelas 

membutuhkan investasi waktu yang signifikan. Dengan memfasilitasi 

komunikasi di antara berbagai pihak, terapis dapat meningkatkan 

kemungkinan bahwa potensi akan terwujud yaitu menciptakan 

kelompok terapi yang sukses dari perspektif klien, terapis, dan sumber 

rujukan adalah upaya yang kompleks, Baik klien maupun sumber 

rujukan memerlukan pendidikan oleh terapis, Rujukan yang sesuai 

adalah sumber kehidupan kelompok terapi, Baik klien maupun terapis 

mendapat manfaat dari merinci informasi dan pedoman penting secara 

tertulis, Hubungan kolaboratif antara terapis dan administrator sangat 
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dianjurkan, Dalam pengaturan kelembagaan, koordinator kelompok 

dapat melayani banyak fungsi yang berguna. 

2. Faktor Terapi Dan Mekanisme Terapi 

Memahami mekanisme aksi dalam Psikoterapi Kelompok. Terapis 

kelompok berpengalaman mengakui bahwa keberhasilan anggota 

kelompok individu terkait erat dengan kesehatan keseluruhan kelompok 

secara keseluruhan. Memang, sebagian besar literatur klinis dan empiris 

menggambarkan faktor dan mekanisme terapeutik yang telah dikaitkan 

dengan kelompok terapi yang sehat dan berfungsi dengan baik. 

Mekanisme tindakan adalah intervensi atau proses terapeutik yang 

dianggap sebagai agen penyebab yang memediasi perbaikan klien 

(Baron & Kenny, 1986). Mekanisme ini mengambil banyak bentuk, 

termasuk intervensi pengalaman, perilaku, dan kognitif, serta proses 

pusat pengobatan itu sendiri, seperti hubungan terapeutik. 

Perdebatan tentang keberadaan dan operasi mekanisme terapi 

yang unik dari tindakan untuk terapi kelompok memiliki sejarah yang 

berkelanjutan, kompleks, dan kontradiktif dalam literatur profesional. 

Beberapa terapis kelompok berpendapat bahwa ada mekanisme unik 

tindakan intrinsik untuk semua terapi kelompok. Satu suara awal 

mencatat bahwa kelompok memiliki sifat unik mereka sendiri, yang 

berbeda dari sifat subkelompok mereka atau anggota individu, dan 

pemahaman tentang elemen-elemen ini sangat penting dalam 

menjelaskan keberhasilan atau kegagalan kelompok kecil ( Lewin1947). 

Memang, penulis kemudian berpendapat bahwa pemahaman yang baik 

tentang dinamika kelompok adalah sama pentingnya dengan terapis 

kelompok sebagai pengetahuan tentang fisiologi adalah untuk seorang 

dokter (Berne, 1966). Jadi, kebijaksanaan klinis konvensional selama 

beberapa dekade adalah bahwa jika seseorang akan menawarkan 

pengobatan dalam suatu kelompok, seseorang harus menyadari 

mekanisme tindakan kelompok intrinsik yang bertanggung jawab atas 

perubahan terapeutik pada anggota. 

Perspektif yang kontras menunjukkan bahwa teori kelompok dan 

klinisi telah terlalu menekankan mekanisme tindakan kelompok 
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tertentu. Lebih dari 40 tahun yang lalu, Slavson (1962) mencatat bahwa 

literatur psikoterapi kelompok sering terobsesi dengan upaya untuk 

tampil orisinal, mengkontraskan dirinya dengan terapi diadik. Horwitz 

(1977) mencatat bahwa beberapa penulis kelompok dan dokter 

melakukan antropomorfisasi kelompok sehingga menjadi pasien, 

mengarahkan terapis untuk fokus hanya pada intervensi tingkat 

kelompok dengan mengorbankan anggota individu. Mengatasi teka-teki 

ini, Fuhriman dan Burlingame (1990) meninjau literatur empiris untuk 

membandingkan mekanisme terapi diduga tindakan dalam kelompok 

dan perawatan individu, melaporkan dukungan untuk kedua posisi. 

Tabel 1 mencerminkan daftar faktor terapeutik yang diterima secara 

konsensual dan definisi singkat masing-masing. 

Kekhasan beberapa karakteristik klien, intervensi terapeutik, dan 

faktor terapeutik (contoh termasuk wawasan, katarsis, harapan, 

pengujian realitas) tidak ditemukan ketika membandingkan tinjauan 

empiris utama dari literatur individu dan kelompok; namun, mekanisme 

aksi yang khas muncul ketika faktor hubungan multi-orang 

dipertimbangkan. Berpartisipasi dalam tempat terapeutik yang terdiri 

dari beberapa hubungan terapeutik menghasilkan faktor terapeutik yang 

unik untuk format kelompok (contoh termasuk pembelajaran 

perwakilan, fleksibilitas peran, universalitas, altruisme, pembelajaran 

interpersonal). Dukungan empiris untuk proposisi ini diikuti dalam 

sebuah penelitian (Holmes & Kivlighan, 2000) yang menemukan peserta 

melaporkan tingkat yang lebih tinggi dari hubungan, iklim, dan proses 

yang berfokus lainnya sebagai bertanggung jawab untuk perubahan 

dalam kelompok ketika dibandingkan dengan klien yang berpartisipasi 

dalam perawatan individu. 

3. Kohesi: mekanisme aksi inti 

Dari faktor terapeutik yang dijelaskan (TF), kami menganggap 

mekanisme kohesi sebagai yang paling sentral - ini adalah mekanisme 

terapeutik itu sendiri dan memfasilitasi aksi TF lainnya. Ada konsensus 

yang berkembang bahwa kohesi adalah definisi terbaik dari hubungan 

terapeutik dalam kelompok (Burlingame, Earnshaw, et al., 2002; Yalom 
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& Leszcz, 2005). Secara umum, hubungan terapeutik adalah 

mekanisme aksi di mana-mana yang beroperasi di semua terapi (Martin, 

Garske, & Davis, 2000). Tampaknya sama pentingnya, jika tidak lebih 

penting, dalam menjelaskan peningkatan klien daripada orientasi 

teoretis spesifik yang dipraktikkan oleh terapis (Norcross & Goldfried, 

2001). Memang, dalam tinjauan ekstensif, Wampold (2001) 

berpendapat bahwa faktor umum seperti hubungan terapeutik dapat 

menjelaskan hingga sembilan kali lebih besar dampak pada perbaikan 

pasien daripada mekanisme spesifik tindakan yang ditemukan dalam 

protokol pengobatan formal. 

Kohesi mendefinisikan hubungan terapeutik dalam kelompok 

sebagai terdiri dari beberapa aliansi (anggota-ke-anggota, anggota-ke-

kelompok, dan anggota-ke-pemimpin) yang dapat diamati dari tiga 

perspektif struktural - intrapersonal, intragroup, dan interpersonal ( lih. 

Burlingame, Earnshaw, dan kawan-kawan., 2002). Intervensi kohesi 

intrapersonal berfokus pada rasa memiliki, penerimaan, komitmen, dan 

kesetiaan anggota terhadap kelompok mereka (Bloch & Crouch, 1985; 

Yalom & Leszcz, 2005) dan secara langsung berhubungan dengan 

peningkatan klien. Misalnya, anggota yang melaporkan tingkat 

keterkaitan, penerimaan, dan dukungan yang lebih tinggi juga 

melaporkan lebih banyak perbaikan gejala (MacKenzie & 

Tschuschke,1993). Definisi kohesi intragroup fokus pada fitur tingkat 

kelompok seperti daya tarik dan kompatibilitas yang dirasakan oleh 

kelompok secara keseluruhan, saling menyukai/percaya, dukungan, 

kepedulian, dan komitmen untuk bekerja sebagai sebuah kelompok. 

Definisi kohesi ini telah dikaitkan dengan penurunan putus sekolah dini 

(MacKenzie, 1987) dan peningkatan kepemilikan (Yalom & Leszcz, 

2005). Akhirnya, definisi kohesi interpersonal fokus pada pertukaran 

perilaku positif dan menarik antara anggota dan telah dikaitkan dengan 

perbaikan gejala, terutama jika hadir dalam fase awal sesi kelompok 

(Budman et al., 1989). 
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4. Hubungan kohesi dengan Faktor Terapi lainnya 

Kohesi telah menunjukkan hubungan linier dan positif dengan 

perbaikan klinis di hampir setiap laporan ilmiah yang diterbitkan 

(Tschuschke & Dies, 1994). Di luar dasar pembuktian ini, ia juga 

dikaitkan dengan proses terapeutik penting lainnya. Tingkat kohesi yang 

tinggi telah dikaitkan dengan pengungkapan diri yang lebih tinggi, yang 

mengarah pada umpan balik yang lebih sering dan intens (Fuehrer & 

Keys, 1988; Tschuschke & Dies, 1994). Hubungan positif antara kohesi 

dan pengungkapan diri, umpan balik anggota-ke-anggota, dan 

dukungan/perhatian yang dirasakan anggota juga telah dibuktikan. 

Selain itu, keterlibatan awal dan tingkat tinggi dapat melindungi anggota 

kelompok dari menjadi putus asa atau terasing ketika konflik berikutnya 

terjadi selama fase kerja kelompok (Castonguay, Goldfried, & Hayes, 

1996; MacKenzie, 1994). Terlepas dari hubungan yang menjanjikan 

antara kohesi dan faktor terapeutik penting lainnya, harus diakui bahwa 

sebagian besar penelitian bersifat korelasional, sehingga sulit untuk 

menentukan kausalitas. 

Jumlah artikel, bab, dan buku tentang kohesi dan hubungannya 

dengan kelompok sukses begitu besar (Colijn, Hoencamp, Snijders, van 

der Spek, & Duivennoorden, 1991; MacKenzie, 1987) yang mencoba 

untuk memperoleh bukti- prinsip dasar untuk pengembangan dan 

pemeliharaannya sering kali tampak menakutkan. Dalam Tabel 2 kami 

menawarkan ringkasan tinjauan baru-baru ini tentang dimensi kelompok 

yang diteliti dengan baik yang telah dikaitkan secara empiris dengan 

kohesi: struktur kelompok, interaksi verbal, dan iklim emosional. 

Dimensi ini mencerminkan kelas intervensi yang memiliki implikasi 

langsung untuk praktek klinis. Secara khusus, struktur kelompok 

mencerminkan intervensi (misalnya, persiapan peran pra-kelompok, 

latihan dalam kelompok, dan komposisi) yang dirancang untuk 

menciptakan harapan atau keterampilan anggota tertentu yang 

digunakan dalam operasi kelompok atau kelompok, termasuk 

penetapan norma kelompok. Interaksi verbal mencerminkan prinsip-

prinsip global tentang bagaimana seorang pemimpin mungkin ingin 
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menjadi model atau memfasilitasi pertukaran anggota-ke-anggota 

selama kelompok. Iklim emosional mencerminkan intervensi yang 

ditujukan pada seluruh pengalaman kelompok, dengan tujuan 

meningkatkan keselamatan dan lingkungan kerja kelompok. Beberapa 

dari dimensi ini dibahas di sini dan di seluruh dokumen ini, sementara 

yang lain lebih baik dipahami dengan berkonsultasi dengan sumber asli 

tabel (Burlingame, Earnshaw et al., 2002). penilaian mekanisme Terapi 

dalam Praktek klinis, Bagi para klinisi yang tertarik untuk melacak 

hubungan terapeutik dalam psikoterapi kelompok, Asosiasi Psikoterapi 

Kelompok Amerika (AGPA; Burlingame et al., 2006) baru-baru ini merilis 

serangkaian instrumen inti untuk membantu klinisi kelompok dalam 

memilih anggota, melacak peningkatan individu mereka, dan menilai 

aspek hubungan terapeutik. Gugus tugas ini mengandalkan studi 

terbaru yang berusaha untuk menyederhanakan dimensi yang 

mendasari yang digunakan untuk menggambarkan hubungan terapeutik 

dalam kelompok dan mengevaluasi proses kelompok (Johnson, 

Burlingame, Olsen, Davies, & Gleave, 2005; Johnson et al, 2006). Secara 

bersama-sama, langkah-langkah tersebut membahas tiga komponen 

pengalaman terapi kelompok: ikatan relasional positif, hubungan kerja 

positif, dan faktor negatif yang mengganggu ikatan atau kerja terapi. 

Selain itu, setiap komponen dibahas dalam dua perspektif: hubungan 

anggota dengan terapis dan hubungan anggota dengan kelompok 

secara keseluruhan. Bagaimana setiap ukuran (atau subskala ukuran) 

dapat digunakan untuk mengevaluasi masing-masing dari enam 

kemungkinan kombinasi komponen-perspektif ditunjukkan. 

Mekanisme perubahan terapeutik yang kritis dan unik dalam 

pengobatan kelompok kecil berkaitan dengan lingkungan interpersonal 

sering disebut sebagai mikrokosmos sosial, diciptakan ketika pemimpin 

dan anggota bergabung bersama dalam kolektif terapeutik. Selain 

pengertian klinis terapis, alat penilaian empiris memberikan pendekatan 

terstruktur untuk "mengukur denyut nadi" iklim interpersonal kelompok 

untuk memastikan apa yang mungkin menghalangi atau memfasilitasi 

proses interpersonal di tingkat kelompok. Para pemimpin memainkan 

peran penting dalam mencontoh dan membentuk lingkungan 
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interpersonal ini (Fuhriman & Barlow, 1983) dan disarankan untuk 

memperhatikan mekanisme perubahan khusus ini. Sangatlah bijaksana 

untuk berfokus pada ikatan relasional, hubungan kerja/aliansi 

terapeutik, dan faktor-faktor negatif. Perhatian pada elemen-elemen ini 

menggarisbawahi kemungkinan pecahnya hubungan pemimpin-anggota 

dapat terjadi yang dapat menghambat pekerjaan terapi untuk anggota 

atau kadang-kadang untuk kelompok secara keseluruhan, dan bahkan 

menyebabkan penghentian dini anggota. Intervensi terapeutik sengaja 

menargetkan unit struktural yang berbeda dari kelompok (anggota-ke-

anggota, anggota-ke-kelompok, dan anggota-ke-pemimpin) didorong 

saat terapis menciptakan dan/atau mempertahankan mekanisme 

perubahan tertentu. 

1. Literatur psikoterapi kelompok menggarisbawahi pentingnya 

pemimpin memiliki pemahaman tentang mekanisme perubahan 

yang unik untuk pengobatan kelompok (yaitu, faktor terapeutik) 

sehingga intervensi tingkat kelompok dipandu oleh teori dan bukti 

empiris. 

2. Mengembangkan dan memelihara iklim kelompok yang sehat 

melibatkan pemantauan terapis dan intervensi pada tiga tingkat 

struktural kelompok: intrapersonal, intragroup, dan interpersonal. 

3. Pemimpin kelompok dapat menggunakan tiga kelas intervensi 

tingkat kelompok - struktur, interaksi verbal, dan iklim emosional - 

pada tahap perkembangan strategis untuk mengembangkan dan 

memelihara iklim kelompok yang sehat. 

4. AGPA telah mengembangkan Core Battery–R (Burlingame et al., 

2006), seperangkat tindakan berbasis bukti untuk membantu 

pemimpin kelompok dalam memantau iklim terapeutik kelompok 

mereka dan kemajuan klien mereka dengan tujuan meningkatkan 

efektivitas keseluruhan psikoterapi kelompok. 

5. Pilihan Klien 

Titik awal pemilihan klien untuk psikoterapi kelompok adalah 

pengakuan yang jelas bahwa psikoterapi kelompok dapat 
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direkomendasikan dengan penuh keyakinan. Penelitian telah berulang 

kali menunjukkan bahwa psikoterapi kelompok adalah bentuk 

psikoterapi yang efektif - sama efektifnya, jika tidak lebih efektif, 

daripada bentuk psikoterapi individu (Burlingame, MacKenzie, & 

Strauss, 2004; McRoberts, Burlingame, & Hoag, 1998 ). Penting juga 

untuk menyadari bahwa ketika masuk ke terapi kelompok 

dipertimbangkan untuk anggota individu, ada banyak penelitian dan 

kebijaksanaan klinis yang diperoleh untuk memandu dokter. Seperti 

halnya seluruh dokumen ini, bagian ini akan fokus pada prototipikal, 

kelompok rawat jalan yang berfokus pada pembelajaran interpersonal, 

wawasan, dan perubahan pribadi. Kelompok-kelompok ini menurut 

definisi dibangun untuk menjadi interaktif dan ekspresif secara 

emosional. Biasanya, kelompok-kelompok ini terdiri dari  diajukan 

secara heterogen dalam hal gaya kepribadian dan/atau konstelasi 

masalah dan mengatasi berbagai kesulitan klien, berbeda dengan 

kelompok yang homogen untuk masalah atau kondisi tertentu dan yang 

mungkin menggunakan teknik psikoedukasi dan/atau pengembangan 

keterampilan . Tidak jarang, bagaimanapun, kelompok yang terdiri 

secara homogen berkaitan dengan jenis kelamin, budaya, etnis, 

masalah, atau orientasi seksual juga dapat mengatasi tujuan terapeutik 

yang sama luasnya. 

Dua isu penting menonjol: siapa yang mungkin mendapat manfaat 

dari terapi kelompok - masalah seleksi; dan, campuran klien apa yang 

akan menghasilkan kelompok terapi yang paling efektif—masalah 

komposisi. Membawa klien ke dalam terapi kelompok tidak hanya 

mengikat terapis kelompok kepada klien itu, tetapi juga mengikat 

anggota lain dari kelompok psikoterapi itu kepada individu itu. Oleh 

karena itu, memiliki kriteria yang relevan untuk pengambilan keputusan 

berguna baik di tingkat individu maupun kelompok. Terapis kelompok 

dapat menggunakan dua pendekatan yang berbeda tetapi terkait: 

penilaian klinis dan pengukuran empiris. Uji coba terapi kelompok 

setelah persiapan menyeluruh adalah pendekatan tambahan yang perlu 

dipertimbangkan. Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan tentang 

siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang harus dikeluarkan dari 
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partisipasi dalam kelompok psikoterapi adalah melalui jendela aliansi 

terapeutik. Ada bukti kuat untuk mendukung temuan bahwa kualitas 

aliansi terapeutik mungkin merupakan prediktor paling penting dari hasil 

positif di semua psikoterapi (Martin et al., 2000). Aliansi terapeutik 

terkuat terjadi dalam situasi di mana klien dan terapis setuju tentang 

tujuan terapi, tugas terapi, dan kualitas hubungan atau ikatan dalam 

terapi (Bordin, 1979; Horvath & Symonds, 1991). 

Klien umumnya melakukannya dengan baik dalam terapi kelompok 

ketika tujuan pribadi mereka menyatu dengan tujuan kelompok. 

Harapan perubahan yang realistis dan positif lebih mungkin terjadi 

dengan konvergensi ini dan ada bukti signifikan mengenai dampak pada 

hasil dari harapan klien yang positif pada awal psikoterapi (Seligman, 

1995). Perhatian pada elemen kedua dan ketiga dari aliansi - tugas 

terapi kelompok dan kualitas hubungan dan ikatan dengan terapis dan 

anggota lain - juga dapat menjadi penentu penting kesesuaian untuk 

terapi kelompok. 

Siapa yang Harus Dipilih untuk Terapi Kelompok? Terapi kelompok 

diindikasikan untuk klien dengan kesulitan interpersonal yang nyata dan 

patologi interpersonal; individu yang tidak memiliki kesadaran diri dalam 

ranah interpersonal atau yang memanifestasikan patologi karakter 

sintaksis ego; klien yang berorientasi pada tindakan; klien yang akan 

mendapat manfaat dari stimulasi afektif dan interaksi yang umumnya 

diberikan oleh terapi kelompok; dan klien yang membutuhkan baik 

untuk mencairkan hubungan terapeutik yang terlalu intens dan 

ketergantungan atau untuk mengintensifkan hubungan terapeutik yang 

kering dan steril dan yang akan mendapat manfaat dari kehadiran 

teman sebaya untuk mendukung dan menantang mereka (Bellak, 1980; 

Grunebaum & Kates, 1977; Rutan & Alonso 

1982). Banyak klien dapat mengambil manfaat dari psikoterapi 

kelompok bahkan jika mereka tidak mengidentifikasi kesulitan 

interpersonal utama jika dasar interpersonal dari kesulitan psikologis 

mereka dapat diidentifikasi dan diartikulasikan dalam penilaian pra-

kelompok dan sesi persiapan (Horowitz & Vitkus, 1986). 
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Klien yang berhasil dalam psikoterapi kelompok sangat termotivasi 

(Seligman, 1995) dan tertarik pada kelompok (Anderson, John, Kelter, & 

Kring, 2001). Prototipe yang ideal adalah individu yang sangat 

termotivasi, aktif, berpikiran psikologis, dan reflektif diri yang 

menangkap peluang untuk pengungkapan diri dalam kelompok. 

Kapasitas tertentu untuk hubungan interpersonal diperlukan untuk 

bekerja di forum interpersonal, sebuah temuan yang ditunjukkan dalam 

percobaan psikoterapi (Joyce, McCallum, Piper, & Ogrodniczuk, 2000; 

Sotsky et al., 1991). Tinjauan sepintas dari pernyataan-pernyataan ini 

akan menggarisbawahi pepatah bahwa "yang kaya tampaknya semakin 

kaya"; banyak klien yang membutuhkan terapi kelompok dan mungkin 

mendapat manfaat darinya khususnya ditantang dalam domain penting 

ini. Namun demikian, semua terapis kelompok dapat membuktikan 

bahwa banyak peserta terapi kelompok yang tidak memenuhi 

karakteristik prototipikal ini mendapat manfaat substansial dari terapi 

kelompok dan percobaan terapi setelah fase persiapan yang 

komprehensif mungkin bermanfaat. Kegagalan untuk mengenali fakta 

klinis ini kemungkinan akan berarti banyak klien yang tidak memenuhi 

kriteria seleksi ini akan dikeluarkan dari kesempatan terapi yang 

bermakna dan efektif. 

Siapa yang Harus Dikecualikan dari Psikoterapi Kelompok? 

Jawaban atas pertanyaan ini harus dianggap relatif daripada absolut dan 

mungkin perlu dibingkai ulang untuk kelompok seperti apa yang cocok 

untuk individu tertentu. Misalnya, individu yang marah dan antisosial 

biasanya dikecualikan dari psikoterapi kelompok, tetapi individu 

tersebut dapat melakukannya dengan sangat baik dalam kelompok yang 

homogen untuk peserta antisosial. Memang, ada banyak sekali 

kelompok terapi efektif yang dibangun secara homogen dan khusus 

untuk individu yang tidak akan memenuhi kriteria seleksi standar untuk 

jenis kelompok heterogen yang dibahas di sini. Singkatnya, klien harus 

dikeluarkan dari terapi kelompok jika mereka tidak dapat terlibat dalam 

kegiatan utama kelompok - keterlibatan interpersonal, pembelajaran 

interpersonal, dan memperoleh wawasan - karena alasan logistik, 

intelektual, psikologis, atau interpersonal (Yalom & Leszcz, 2005). 
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6. Terminator Prematur dari Terapi Kelompok 

Terapis juga dapat belajar tentang kriteria inklusi dan eksklusi dari studi 

klien yang telah keluar dari terapi kelompok atau dihentikan sebelum 

waktunya (Yalom & Leszcz, 2005). Fenomena putus sekolah berpotensi 

sangat mengganggu dalam terapi kelompok dan umumnya hanya ada 

sedikit hal positif yang dapat dipetik dari pengalaman putus sekolah. 

Putus sekolah umumnya tidak mendapatkan keuntungan pribadi dari 

terapi kelompok, dan dapat berdampak negatif pada kelompok mereka. 

Mereka merangsang moral yang buruk dan dapat menghasilkan 

penularan negatif mengenai ketidakefektifan kelompok. Individu yang 

berulang kali melibatkan kelompok dalam isu-isu yang berkaitan dengan 

komitmen dan partisipasi mereka dapat menghasilkan keasyikan yang 

tidak membantu dan kemudian mengecewakan dan membuat frustrasi 

kelompok dengan kepergian mereka. Terapis kelompok disarankan 

untuk mempertimbangkan risiko putus sekolah dini dari klien yang 

menunjukkan pikiran psikologis yang buruk; sedikit refleksi diri; motivasi 

yang buruk; tingkat pembelaan diri, penyangkalan, dan penjagaan yang 

tinggi; dan yang menimbulkan kemarahan dan reaksi negatif dari orang 

lain. Pengalaman langsung terapis dengan klien semacam itu dalam 

fase penilaian dapat memberikan data pribadi yang penting jika dapat 

diperoleh dengan pengakuan dan bekerja sama dengan klien. Jika tidak, 

kemungkinan bahayanya adalah kelompok akan menegaskan kembali 

untuk klien ini pandangan negatif mendasar mereka tentang diri mereka 

sendiri dalam hubungan dengan dunia dan memperkuat kesulitan 

mereka daripada menciptakan peluang untuk pertumbuhan atau 

perbaikan. 

Persiapan individual yang intensif, dengan beberapa 

pengembangan keterampilan sebelum masuk ke dalam kelompok, 

dapat meningkatkan cakupan klien yang dirawat secara efektif dalam 

terapi kelompok. Terapi kelompok adalah pengobatan yang sulit bagi 

banyak individu untuk dilakukan sebagai pengobatan pertama mereka. 

Individu yang telah menjalani terapi sebelumnya yang berhasil atau 

sedang menjalani terapi individu secara bersamaan kemungkinan akan 
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melakukan lebih baik dalam psikoterapi kelompok daripada klien yang 

kelompoknya merupakan pengalaman psikoterapi pertama mereka 

(Stone & Rutan, 1984). 

7. Instrumen pemilihan klien 

Penerapan tindakan objektif dapat melengkapi penilaian klinis dalam 

proses pengambilan keputusan ini. Kuesioner Terapi Kelompok 

(Burlingame et al., 2006) adalah instrumen laporan diri yang digunakan 

untuk mengevaluasi variabel klien yang dapat mempengaruhi partisipasi 

kelompok. Klien yang menunjukkan kemarahan dan permusuhan yang 

ekstrem, hambatan sosial, penyalahgunaan zat, dan medikalisasi 

masalah psikologis dapat dikenali dengan menggunakan kuesioner ini; 

mereka umumnya melakukan dengan buruk dalam bentuk perawatan 

ini. Kuesioner Seleksi Kelompok (Burlingame et al., 2006) adalah 

instrumen laporan diri yang sama digunakan untuk mengenali individu 

yang cenderung melakukan psikoterapi kelompok dengan buruk karena 

masalah yang terkait dengan harapan mereka yang tidak tepat terhadap 

psikoterapi kelompok, ketidakmampuan mereka untuk berpartisipasi 

dalam kelompok, dan tingkat keterampilan sosial yang tidak memadai. 

Pendekatan empiris ketiga untuk seleksi muncul dari penggunaan 

inventaris kepribadian seperti NEO--Five Factor Inventory (NEO-FFI; Costa 

& McCrae 1992; Ogrodniczuk, Piper, Joyce, McCallum, & Rosie, 2003). 

Pada ukuran kepribadian ini, klien yang mendapat skor sangat tinggi 

pada Skala Neurotisisme—mencerminkan tingkat kesulitan yang tinggi, 

kerentanan terhadap stres, dan kecenderungan untuk malu—umumnya 

kurang berhasil dalam psikoterapi kelompok. Sebaliknya, individu yang 

mendapat skor tinggi pada dimensi Extraversion (verbal, bersemangat 

untuk terlibat, keterbukaan, merangkul novel dan tidak terbiasa dengan 

kreativitas dan imajinasi) dan Conscientiousness (pekerja keras, 

berkomitmen, dan mampu menunda kepuasan) skala sangat baik dalam 

psikoterapi kelompok. Temuan sekutu menunjukkan bahwa individu 

dengan hubungan interpersonal yang belum matang atau pikiran 

psikologis yang rendah akan berkinerja buruk dalam kelompok 

eksploratif, berorientasi interpersonal. Orang-orang ini mungkin 
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mendapat manfaat lebih dari kelompok yang mendukung dan berfokus 

pada pengembangan keterampilan (MCallum, Piper, & Kelly, 1997; 

McCallum, Piper, Ogrodniczuk, & Joyce, 1997; Piper, Joyce, Rosie, & 

Azim, 1994; Piper, Joyce, McCallum, Azim, & Ogradniczuk, 2001; Piper, 

Ogradniczuk, Mc-Callum, Joyce, & Rosie, 2003). 

Pertimbangan lain yang dapat mengantisipasi hasil terapi kelompok 

yang buruk berkaitan dengan klien yang tidak dapat berpartisipasi dalam 

tugas kelompok karena mereka disibukkan dengan krisis akut; atau 

mereka yang mungkin secara aktif ingin bunuh diri dan membutuhkan 

manajemen yang komprehensif daripada psikoterapi eksplorasi. Setiap 

tantangan logistik yang mencegah klien menghadiri kelompok secara 

teratur dan andal kemungkinan akan merusak terapi kelompok. 

8. Komposisi Kelompok Terapi 

Setelah mengartikulasikan pedoman yang dapat membantu dalam 

pemilihan individu untuk terapi kelompok, pertanyaan berikutnya yang 

harus dipertimbangkan adalah, Apa pencampuran individu lebih disukai 

dalam psikoterapi kelompok? Menjawab pertanyaan ini memerlukan 

pemeriksaan tentang bagaimana setiap klien individu akan 

mempengaruhi orang lain dan berinteraksi dalam kelompok secara 

keseluruhan. Ini mungkin tampak mewah untuk mempertimbangkan 

komposisi dalam praktik kontemporer psikoterapi kelompok, tetapi 

perhatian pada komposisi, dan kecocokan klien dan dampak 

interpersonal, terus berguna berkaitan dengan proses kelompok yang 

mencerahkan untuk terapis kelompok. 

Pengalaman klinis merekomendasikan bahwa kelompok-kelompok 

disusun secara heterogen sehubungan dengan sifat kesulitan 

interpersonal, tetapi secara homogen berkaitan dengan kekuatan ego 

anggota kelompok. Berbagai alat diagnostik dapat menambah penilaian 

klinis praktisi dalam menentukan sifat kesulitan interpersonal yang 

dialami klien mereka, dan membantu dalam menciptakan kecocokan 

klien dengan gaya interpersonal yang berbeda. Inventarisasi 

interpersonal mungkin berguna sebagai pelengkap penilaian klinis 

(Chen & Mallinckrodt, 2002; MacKenzie & Grabovac, 2001). Langkah-
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langkah ini mengkategorikan cara interaksi individu dengan cara yang 

mensintesis dua dimensi interpersonal utama: afiliasi, mulai dari dingin 

hingga ramah dan hangat; dan agensi, mulai dari dominasi hingga 

ketundukan. Idealnya, sebuah kelompok harus heterogen sehubungan 

dengan campuran spektrum yang bermusuhan-ke-ramah dan individu-

individu spektrum yang mengendalikan-ke-tunduk. Misalnya, sebuah 

kelompok yang seluruhnya terdiri dari individu-individu yang 

menghindar, patuh, dan tunduk tidak akan menghasilkan banyak 

ketegangan antarpribadi atau peluang untuk pembelajaran antarpribadi. 

Komposisi, bagaimanapun, bukanlah takdir; itu hanyalah titik awal 

dan terapis kelompok harus didorong untuk memfasilitasi interaksi 

maksimal di sini-dan-saat ini dan keterlibatan interpersonal melalui 

artikulasi dan pemodelan norma kelompok. Seharusnya diharapkan 

bahwa individu akan menciptakan kembali pola hubungan khas mereka 

dalam mikrokosmos kelompok. Klien yang secara kaku mendominasi 

atau meremehkan dapat berdampak negatif terhadap kelompok terkait 

dengan kohesi dan kepercayaan. Sebuah kelompok yang sangat berat 

dengan anggota seperti itu akan menderita dan tidak mencapai tingkat 

efektivitas yang tinggi. Memastikan kehadiran anggota yang 

bersemangat untuk terlibat, yang bersedia mengambil risiko sosial, dan 

yang mewujudkan pemikiran psikologis akan meningkatkan 

kemungkinan kelompok menjadi forum yang kohesif dan efektif untuk 

pertumbuhan dan perkembangan (Yalom & Leszcz, 2005). . Kehadiran 

anggota kelompok dengan kapasitas hubungan yang lebih matang akan 

menguntungkan semua anggota, termasuk mereka yang memiliki 

kapasitas hubungan yang kurang matang (Piper, Ogrodniczuk, Joyce, 

Weideman, & Rosie, 2007). Demikian pula, kelompok mendapat 

manfaat dari memiliki beberapa keanggotaan veteran. Pengalaman 

klinis menggarisbawahi bahwa kelompok terapi dapat memperoleh 

manfaat dan memberikan manfaat bagi klien yang lebih menantang dan 

sulit dalam konteks komposisi semacam ini. Perpaduan antara laki-laki 

dan perempuan tentu bermanfaat bagi laki-laki, meningkatkan interaksi 

dan keterlibatan mereka, tetapi mungkin kurang diperlukan untuk 
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manfaat maksimal bagi perempuan (Holmes, 2002; Ogrodniczuk et al., 

2004 Rabinowitz, 2001). 

Secara keseluruhan, tujuan terapis dalam menyusun kelompok 

adalah menyatukan campuran individu yang akan saling menantang dan 

mendukung satu sama lain serta mengembangkan dan 

mempertahankan kohesi kelompok. Menilai tugas kelompok dan 

mampu berkomitmen untuk itu adalah sangat penting. Dalam istilah 

praktis, terapis kelompok mungkin disarankan untuk menginvestasikan 

waktu berkaitan dengan seleksi dan persiapan dan melihat komposisi 

hanya sebagai fine tuning dari apa yang kemungkinan akan menjadi 

usaha yang sukses. 

1. Terapi kelompok dapat direkomendasikan secara luas sebagai 

terapi yang efektif. 

2. Proses seleksi untuk kelompok psikoterapi rawat jalan yang 

heterogen menuntut pertimbangan yang cermat dan penilaian 

yang menyeluruh. 

3. Kriteria seleksi bersifat relatif dan tidak mutlak dan terapis harus 

salah dalam sisi inklusivitas daripada eksklusivitas. 

4. Langkah-langkah obyektif dapat melengkapi penilaian klinis 

mengenai seleksi untuk kesesuaian terapi kelompok. 

5. Perhatian dapat diterapkan secara produktif pada tingkat fungsi 

interpersonal klien, perhatian psikologis, kualitas hubungan objek, 

motivasi dan komitmen, dan pengalaman positif sebelumnya 

dalam kelompok. 

6. Calon anggota kelompok yang mungkin tidak cocok untuk satu 

kelompok dapat berkembang di kelompok lain dan bahkan 

meningkatkan fungsi kelompok itu. Kelompok-kelompok yang 

dikonstruksi menjadi homogen untuk faktor yang mengarah pada 

eksklusi dari kelompok yang heterogen dapat menjadi alternatif 

pengobatan yang berguna. 
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7. Individu yang tidak dapat menghadiri tugas kelompok karena 

faktor logistik, motivasi, atau gejala bukanlah kandidat yang cocok 

untuk terapi kelompok. 

8. Kelompok idealnya harus disusun untuk mencerminkan 

homogenitas mengenai fungsi ego dan heterogenitas mengenai 

kesulitan interpersonal. 

9. Persiapan Dan Pelatihan Pra-Grup 

Ada konsensus yang kuat dalam literatur terapi kelompok bahwa 

persiapan pra-kelompok dapat sangat bermanfaat bagi calon anggota 

dan, akibatnya, untuk kelompok secara keseluruhan (Burlingame et al., 

2002; Yalom & Leszcz, 2005) . Meskipun ada kesepakatan kuat yang 

muncul dari konsensus ahli dan temuan penelitian bahwa semua 

kelompok terapi mendapat untung dari persiapannya anggota, ada 

perbedaan mengenai seberapa banyak persiapan yang ideal, dan 

dengan cara spesifik apa kelompok dan anggotanya mendapat untung 

dari penerapannya (Piper & Ogrodniczuk, 2004). Diakui dengan baik 

dalam semua aspek pemberian perawatan kesehatan bahwa intervensi 

yang meningkatkan kepatuhan klien terhadap rekomendasi pengobatan 

akan meningkatkan tingkat keberhasilan pengobatan (Sapolsky, 2004). 

Karena semua bentuk pengobatan kelompok, terlepas dari durasi 

(jangka pendek atau panjang), pengaturan (rawat inap atau rawat jalan), 

atau model teoritis (kognitif atau psikodinamik) melaporkan manfaat 

dari persiapan kelompok (Budman, Demby, Soldz, & Merry, 1996; 

MacKenzie, 2001; Rutan & Stone, 2001a), akan berguna untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor umum yang berkontribusi terhadap efek 

ini. Persiapan pra-kelompok merupakan salah satu aspek dari 

pendekatan trans-teoritis untuk psikoterapi, melekat dalam semua 

bentuk kelompok dan pengobatan individu, dan penelitian yang 

bertujuan untuk memahami proses perubahan dalam psikoterapi 

(Safran & Muran, 2000). Diakui secara luas bahwa prasyarat untuk 

perawatan yang efektif terdiri dari tiga komponen yang saling 

bergantung dari aliansi terapeutik (kerja): kesepakatan klien dan terapis 

tentang tujuan, kesepakatan klien dan terapis tentang tugas, dan 
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kualitas ikatan antara klien dan terapis. Bordin, 1979; Horvath, 2000; 

Luborsky, 1976). Persiapan pra-kelompok yang dilakukan dengan benar 

bertujuan untuk memenuhi semua prasyarat ini (Burlingame et al., 

2002; Rutan & Stone, 2001; Yalom & Leszcz, 2005). 

10. Tujuan Persiapan 

Ada banyak kesepakatan, baik dari bukti empiris maupun konsensus 

ahli, tentang tujuan yang harus dicapai melalui proses persiapan 

(Burlingame et al., 2002; Rutan & Stone, 2001a; Piper & Ogrodniczuk, 

2004; Yalom & Leszcz , 2005). Tujuan-tujuan ini terbagi dalam empat 

kategori umum: 

• Menetapkan awal dari aliansi terapeutik. 

• Kurangi kecemasan awal dan kesalahpahaman tentang 

bergabung dengan kelompok terapi. 

• Berikan informasi dan instruksi tentang terapi kelompok untuk 

memfasilitasi kemampuan klien dalam memberikan informed 

consent. 

Mencapai konsensus antara pemimpin kelompok dan anggota 

kelompok tentang tujuan terapi. 

Membentuk Aliansi Terapi. Sebuah tinjauan dari sejumlah besar 

bukti empiris untuk hubungan positif antara aliansi dan hasil (Martin et 

al., 2000) menggarisbawahi peran penting yang dimainkan persiapan 

pra-kelompok dalam pembentukan awal aliansi dan kohesi berikutnya. 

dalam kelompok (Rutan & Stone, 2001a). Pertemuan persiapan pra-

kelompok tidak hanya mempromosikan pembentukan awal aliansi 

terapeutik antara pemimpin kelompok dan calon anggota kelompok, 

tetapi juga memberikan kesempatan bagi pemimpin untuk 

meningkatkan hubungan itu ke dalam mempromosikan ikatan lebih 

lanjut dengan kelompok dan anggota kelompok lainnya. (Burlingame et 

al., 2002). Menggarisbawahi dukungan ilmiah untuk efektivitas yang 

kuat dari terapi kelompok sangat membantu dalam menghilangkan 

kekhawatiran tentang terapi kelompok menjadi terapi ekonomi tetapi 

tingkat kedua. Mengklarifikasi harapan pengobatan membantu untuk 
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mencapai kesepakatan pasien-terapis dan harapan (Burlingame, 

Mackenzie, & Strauss, 2004). 

Langkah pertama dalam pengembangan aliansi dalam kelompok 

adalah identifikasi bersama yang dimiliki anggota kelompok dengan 

pemimpin kelompok (Yalom & Leszcz, 2005). Direkomendasikan bahwa 

pemimpin kelompok mengambil keuntungan dari mata uang apa pun 

yang dia peroleh saat membangun aliansi selama fase persiapan dan 

memanfaatkan keuntungan itu untuk mempromosikan kohesi dalam 

kelompok dan aliansi antara anggota kelompok (Burlingame et al., 

2002). Haruskah penyusun dan pemimpin kelompok adalah orang yang 

sama? Tidak selalu jelas dalam literatur penelitian jika individu yang 

melakukan persiapan pra-kelompok juga merupakan terapis yang akan 

memimpin kelompok. Karena penelitian empiris tentang aliansi 

terapeutik telah menunjukkan bahwa aliansi terbentuk relatif awal 

dalam pengobatan dan memprediksi hasil terapi selanjutnya (Hartley & 

Strupp, 1983; Horvath, 2000), banyak sumber merekomendasikan 

bahwa terapis melakukan persiapan dan terapis memimpin kelompok 

menjadi satu dan sama (Rutan & Stone, 2001a; Yalom & Leszcz, 2005). 

Mengurangi Kecemasan Klien. Bergabung dengan kelompok 

menimbulkan stres dan kecemasan (Rutan & Stone, 2001a; Yalom & 

Leszcz, 2005). Akibatnya, salah satu tujuan utama dari persiapan pra-

kelompok adalah untuk membantu calon anggota kelompok 

memodulasi kecemasan yang biasanya menyertai masuk ke dalam 

kelompok melalui klarifikasi dan demitologi pengalaman kelompok. 

Untuk anggota lain yang kecemasannya tetap berada di luar kesadaran 

mereka, penting untuk membantu mereka menjadi lebih sadar akan 

kecemasan mereka, jangan sampai mereka memerankan perasaan ini 

dalam kelompok dengan cara kontra-terapi (Rutan & Stone, 2001). 

Karena kecemasan memasuki kelompok bersifat universal dan intrinsik, 

akan sangat membantu untuk menghilangkan kecemasan ekstrinsik 

yang disebabkan oleh iatrogenik yang disebabkan oleh kurangnya 

kejelasan tentang tujuan, tugas, peran, atau arah kelompok (Yalom & 

Leszcz, 2005). 
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Memberikan informasi. Serangkaian instruksi yang ringkas dan 

sederhana tentang bagaimana terapi kelompok bekerja akan 

memberikan kerangka kerja konseptual untuk memahami peran yang 

diharapkan untuk dipenuhi oleh pemimpin kelompok dan anggota 

kelompok. Informasi harus diarahkan untuk mengoreksi 

kesalahpahaman dan mempromosikan pengembangan kelompok 

dengan mengidentifikasi hambatan umum dan mengurangi harapan 

yang tidak realistis tentang perlakuan kelompok. Aspek kunci dari 

partisipasi kelompok yang tepat, termasuk pengungkapan diri, umpan 

balik interpersonal, kerahasiaan, kontak ekstra-kelompok, dan 

parameter penghentian, semua harus didefinisikan (Yalom & Leszcz, 

2005). Norma yang diperlukan untuk terapi kelompok yang efektif dapat 

dijelaskan, termasuk isu-isu seperti kehadiran, ketepatan waktu, 

menghadiri kelompok di bawah pengaruh zat, subkelompok, dan 

bersosialisasi dengan anggota kelompok lain antara sesi kelompok 

(Burlingame et al., 2006). Perhatian khusus perlu diberikan untuk 

mendorong kerahasiaan dalam kelompok dan perlindungan anonimitas 

setiap anggota (Salvendy, 1993; Rutan & Stone, 2001a). Batas 

kerahasiaan dalam terapi kelompok, relatif terhadap terapi individu, 

harus didiskusikan dengan hati-hati. Rekan anggota tidak terikat secara 

hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang diungkapkan 

dalam grup. Kesepakatan juga harus dicapai mengenai transmisi dan 

pertukaran informasi antara terapis yang berkolaborasi dalam terapi 

bersamaan atau untuk penyediaan obat pemantauan (Leszcz, 1998). 

Konsensus Tujuan. Persiapan pra-kelompok memberikan 

kesempatan untuk mendapatkan persetujuan dan komitmen klien, 

kadang-kadang tertulis, tetapi biasanya lisan--untuk kehadiran reguler, 

biaya, dan partisipasi dalam kelompok untuk tujuan dan jangka waktu 

yang disepakati (Beahrs & Gutheil, 2001). Pola interpersonal pasien 

dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan yang cermat terhadap proses 

interaksi yang terjadi di sini-dan-sekarang dari pertemuan persiapan. Ini 

tidak hanya membantu memberikan kejelasan tentang tujuan pasien, 

tetapi juga dapat mempersiapkan pasien secara pengalaman untuk 

fokus kelompok terapi pada pembelajaran melalui interaksi 
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interpersonal (Yalom & Leszcz, 2005). Upaya dapat dilakukan untuk 

memprediksi pengalaman pasien dalam kelompok dan menilai dampak, 

baik positif maupun negatif, yang mungkin dimiliki calon anggota 

terhadap kelompok (Salvendy, 1993). 

11. Metode dan Prosedur 

Meskipun ada banyak kesepakatan tentang tujuan persiapan pra-

kelompok, ada keragaman metode yang direkomendasikan untuk 

mencapai tujuan tersebut (Burlingame et al., 2002; Piper & Perrault, 

1989). 

• Jumlah sesi dan waktu dapat bervariasi, mulai dari satu sesi yang 

berlangsung selama satu jam atau kurang hingga empat kali 

pertemuan (Piper & Perrrault, 1989). 

• Pengaturan di mana persiapan dilakukan dapat bervariasi dari 

pertemuan dengan klien satu per satu atau dengan dua atau lebih 

calon anggota kelompok dalam kelompok persiapan pra-

kelompok yang sebenarnya (Yalom & Leszcz, 2005). 

• Informasi biasanya disampaikan melintasi spektrum dari format 

pasif hingga format yang lebih aktif atau interaktif dengan 

komponen perilaku, kognitif, dan pengalaman (Burlingame et al., 

2006). Kombinasi dari empat metode umum dapat diidentifikasi: 

tertulis, verbal, audiovisual, dan pengalaman (Piper & Perrault, 

1989). 

• Prosedur pasif biasanya bergantung pada instruksi, penyampaian 

informasi kognitif yang berkaitan dengan model atau contoh, dan 

kesempatan untuk belajar melalui observasi (Rutan & Stone, 

2001). 

• Prosedur aktif dan interaktif lebih bergantung pada latihan 

perilaku dan komponen pengalaman di mana anggota diberikan 

pengalaman seperti terapi yang terstruktur dan singkat; bermain 

peran; atau menonton dan mendiskusikan video terapi kelompok 

(Piper & Perrault, 1989). 
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• Penyesuaian dalam prosedur dan pertimbangan khusus bagi 

pemula untuk bergabung dengan kelompok dan anggota baru 

yang sedang berlangsung  kelompok direkomendasikan 

(Salvendy, 1993; Yalom & Leszcz,2005). Ini mungkin termasuk 

mengarahkan anggota yang masuk ke masalah saat ini yang 

sedang ditangani kelompok. 

• Mengadaptasi persiapan untuk menyesuaikan diri secara budaya 

dengan klien mungkin menjadi pertimbangan penting lainnya 

(Laroche & Maxie, 2003). 

• Kombinasi metode aktif dan pasif menghasilkan hasil yang paling 

efektif (Yalom & Leszcz, 2005). 

12. Dampak dan Manfaat 

Meskipun ada bukti bahwa persiapan pra-kelompok sangat 

meningkatkan beberapa faktor pengobatan; ada juga indikasi bahwa 

faktor-faktor lain hanya akan sedikit terpengaruh, dan faktor-faktor lain 

akan menunjukkan sedikit atau tidak ada efek sama sekali. Bukti 

empiris terkuat untuk kepentingan persiapan pra-kelompok menyangkut 

retensi dan kehadiran (Piper & Perrault, 1989). Ada bukti bahwa 

persiapan pra-kelompok terkait dengan perkembangan kohesi 

kelompok yang lebih cepat; lebih sedikit penyimpangan dari tugas dan 

tujuan kelompok; peningkatan kehadiran; kurang gesekan; mengurangi 

kecemasan; pemahaman yang lebih baik tentang tujuan, peran, dan 

perilaku; dan peningkatan keyakinan dalam kelompok sebagai cara 

pengobatan yang efektif (Burlingame et al., 2006). Bukti juga ada yang 

menunjukkan ketertarikan klien pada kelompok yang meningkatkan 

retensi juga meningkat melalui persiapan (Burlingame et al., 2002). 

Proses terapi yang lebih baik (keterbukaan interpersonal, lebih banyak 

pengungkapan diri), peningkatan kohesi, aliansi kerja yang lebih baik, 

dan perilaku yang lebih eksplorasi umumnya didukung oleh bukti 

penelitian. Persiapan pra-kelompok tampaknya terkait dengan dosis: 

lebih banyak sesi persiapan dengan intensitas pengalaman dan 

emosional lebih mungkin menghasilkan dampak positif (Yalom & Leszcz, 

2005). Persiapan pra-kelompok telah dikaitkan dengan efek 
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menguntungkan dari struktur kelompok yang diprakarsai pemimpin 

awal, yang pada gilirannya telah ditunjukkan untuk memprediksi proses 

kelompok fasilitatif lainnya dan hasil yang bermanfaat (Burlingame et al., 

2002). 

Sementara persiapan memastikan calon anggota kelompok akan 

lebih mungkin untuk tinggal di kelompok lebih lama agar dapat 

memperoleh manfaat dari pengobatan, persiapan itu sendiri belum telah 

ditemukan sangat mempengaruhi hasil. Rendahnya hubungan antara 

persiapan dan hasil dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor. Partisipasi 

teratur merupakan unsur penting dari hasil yang sukses tetapi itu sendiri 

tidak cukup. Acara tunggal yang jauh seperti pertemuan persiapan satu 

atau dua sesi akan kehilangan potensinya seiring waktu. Selama 

pengobatan, variabel lain yang lebih berpengaruh (komposisi 

keanggotaan kelompok, keterampilan pemimpin kelompok, kohesi, dan 

kecocokan antara karakteristik anggota dan perlakuan) akan memiliki 

dampak yang lebih besar dan, akibatnya, pengaruh yang jauh lebih 

persuasif terhadap perlakuan. hasil. Bahkan tanpa bukti yang 

meyakinkan di semua domain, ada konsensus yang jelas bahwa sumber 

daya yang relatif kecil yang dikeluarkan dalam persiapan pra-kelompok 

tentu bernilai investasi waktu (Piper & Ogrodniczuk, 2001). 

1. Baik penelitian empiris dan konsensus ahli mendukung nilai 

persiapan pra-kelompok. 

2. Persiapan yang efektif memberikan efeknya melalui peningkatan 

aliansi terapeutik. 

3. Persiapan yang efektif akan memodulasi kecemasan klien dan 

memberikan informasi yang memungkinkan klien memberikan 

informed consent. 

4. Persiapan yang efektif mendorong kesepakatan antara terapis 

dan calon anggota kelompok tentang tujuan dan tugas terapi 

kelompok. 

5. Metode persiapan berkisar dari pasif hingga aktif dan dari 

pendidikan hingga pengalaman. 
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6. Klien yang dipersiapkan dengan baik untuk terapi kelompok 

secara signifikan lebih mungkin untuk berpartisipasi secara 

bermakna, mematuhi pengobatan, dan jauh lebih kecil 

kemungkinannya untuk menghentikan terapi sebelum waktunya. 

13. Pengembangan Kelompok 

Seperti semua kelompok, kelompok terapi berubah dan berkembang 

dari waktu ke waktu (Arrow, Poole, Henry, Wheelan, Moreland, 2004; 

Worchel & Coutant, 2001). Pengetahuan tentang pengembangan 

kelompok dapat membantu terapis kelompok membedakan apakah 

perilaku anggota mencerminkan masalah perkembangan pribadi dan 

individu atau kelompok. Selanjutnya bagaimana anggota mengatasi 

dalam menghadapi masalah perkembangan kelompok dapat membantu 

terapis dalam merumuskan intervensi khusus yang diarahkan ke tahap 

perkembangan kelompok. 

Pertanyaan tentang pengembangan kelompok mulai mengkristal 

setelah LeBon (1910) dan Freud (1922/1959) berteori tentang 

dinamika yang terkait dengan kelompok yang terlibat dalam tugas 

bersama. Sejak itu, sejumlah besar model yang menggambarkan 

bagaimana "kelompok menjadi kelompok" telah memasuki literatur. 

Model-model ini umumnya berbagi pandangan bahwa perkembangan 

terjadi secara sistematis, maju melalui fase atau tahapan. Misalnya, 

Bennis dan Shepard (1956) menguraikan model yang hanya mencakup 

dua tahap, ketergantungan dan saling ketergantungan, sedangkan Beck 

(1974) menggambarkan model yang terdiri dari sembilan tahap. Model 

berbeda dalam hal apakah proses perkembangan terlihat linier (tahapan 

terjadi secara progresif dalam suksesi invarian), berulang siklus 

(kelompok dapat mengulangi tahap tertentu, atau menangani isu-isu 

tertentu, pada interval tertentu atau di bawah kondisi tertentu), atau 

gabungan pola linier dan siklus (Mann, Gibbard, & Hartman, 1967). 

Misalnya, kohesi dan keterkaitan antara anggota cenderung meningkat 

secara progresif, linier (MacKenzie, 1994), sedangkan proses konflik 

dan resolusi dapat berulang dalam siklus yang cukup teratur (Worchel, 

1994). Penggambaran Bion (1961) yang terkenal tentang kelompok 
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"asumsi dasar" (ketergantungan, pertarungan-lari, berpasangan, dan 

bekerja) merupakan bentuk model perkembangan siklis. 

Keragaman model perkembangan juga mencerminkan berbagai 

jenis, struktur, dan komposisi pendekatan terapi kelompok. Saat 

menerapkan kelompok rawat jalan, pemimpin menetapkan parameter 

tertentu, termasuk apakah kelompok akan terbuka atau tertutup, 

terbatas waktu atau terbuka, serta frekuensi dan durasi sesi. Masing-

masing variabel ini mempengaruhi perkembangan kelompok. Misalnya, 

kelompok terbuka yang terus menambah dan kehilangan anggota baru 

secara terus-menerus, seperti kelompok pendukung berbasis 

komunitas, mungkin tidak berkembang melalui tahap-tahap tertentu 

dengan cara yang sama seperti kelompok interpersonal tertutup, 

berorientasi wawasan. Artinya, tahapan tertentu mungkin terpotong atau 

tidak muncul. Dengan cara yang sama, kelompok terbuka dengan 

keanggotaan tetap akan lebih mungkin untuk mewujudkan pola siklus 

perkembangan daripada kelompok keanggotaan tetap yang terbatas 

waktu. 

Ada bukti yang menyatakan bagaimana anggota mengatasi dalam 

menghadapi masalah perkembangan kelompok dapat membantu 

terapis dalam merumuskan intervensi khusus yang diarahkan ke tahap 

perkembangan kelompok. 

Pertanyaan tentang pengembangan kelompok mulai mengkristal 

setelah LeBon (1910) dan Freud (1922/1959) berteori tentang 

dinamika yang terkait dengan kelompok yang terlibat dalam tugas 

bersama. Sejak itu, sejumlah besar model yang menggambarkan 

bagaimana "kelompok menjadi kelompok" telah memasuki literatur. 

Model-model ini umumnya berbagi pandangan bahwa perkembangan 

terjadi secara sistematis, maju melalui fase atau tahapan. Misalnya, 

Bennis dan Shepard (1956) menguraikan model yang hanya mencakup 

dua tahap, ketergantungan dan saling ketergantungan, sedangkan Beck 

(1974) menggambarkan model yang terdiri dari sembilan tahap. Model 

berbeda dalam hal apakah proses perkembangan terlihat linier (tahapan 

terjadi secara progresif dalam suksesi invarian), berulang siklus 
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(kelompok dapat mengulangi tahap tertentu, atau menangani isu-isu 

tertentu, pada interval tertentu atau di bawah kondisi tertentu), atau 

gabungan pola linier dan siklus (Mann, Gibbard, & Hartman, 1967). 

Misalnya, kohesi dan keterkaitan antara anggota cenderung meningkat 

secara progresif, linier (MacKenzie, 1994), sedangkan proses konflik 

dan resolusi dapat berulang dalam siklus yang cukup teratur (Worchel, 

1994). Penggambaran Bion (1961) yang terkenal tentang kelompok 

"asumsi dasar" (ketergantungan, pertarungan-lari, berpasangan, dan 

bekerja) merupakan bentuk model perkembangan siklis. 

Keragaman model perkembangan juga mencerminkan berbagai 

jenis, struktur, dan komposisi pendekatan terapi kelompok. Saat 

menerapkan kelompok rawat jalan, pemimpin menetapkan parameter 

tertentu, termasuk apakah kelompok akan terbuka atau tertutup, 

terbatas waktu atau terbuka, serta frekuensi dan durasi sesi. Masing-

masing variabel ini mempengaruhi perkembangan kelompok. Misalnya, 

kelompok terbuka yang terus menambah dan kehilangan anggota baru 

secara terus-menerus, seperti kelompok pendukung berbasis 

komunitas, mungkin tidak berkembang melalui tahap-tahap tertentu 

dengan cara yang sama seperti kelompok interpersonal tertutup, 

berorientasi wawasan. Artinya, tahapan tertentu mungkin terpotong atau 

tidak muncul. Dengan cara yang sama, kelompok terbuka dengan 

keanggotaan tetap akan lebih mungkin untuk mewujudkan pola siklus 

perkembangan daripada kelompok keanggotaan tetap yang terbatas 

waktu bahwa kelompok komposisi yang berbeda, misalnya, homogen 

dan heterogen sehubungan dengan jenis kelamin anggota, dapat 

bervariasi dalam hal durasi setiap tahap perkembangan (Verdi & 

Wheelan, 1992). 

14. Model Pengembangan Kelompok: asumsi 

MacKenzie (1994) membahas empat asumsi yang mendasari sebagian 

besar model pengembangan kelompok. Asumsi pertama adalah bahwa 

kelompok berkembang dalam pola yang teratur dan dapat diamati, 

memungkinkan prediksi pola perilaku kelompok dalam waktu dekat. 

Memahami status perkembangan kelompok dapat menginformasikan 
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terapis tentang kematangan interaksi anggota-anggota. Namun, 

pengamatan ini tidak memungkinkan untuk prediksi hasil jangka 

panjang. Asumsi kedua menegaskan bahwa fitur perkembangan yang 

sama akan terlihat pada semua kelompok perlakuan yang berkembang 

secara normatif. Ini mungkin benar untuk grup dengan struktur, format, 

dan komposisi keanggotaan yang serupa; namun, konteks klinis dan 

karakteristik kelompok yang berbeda akan berdampak pada 

perkembangan kelompok (Arrow et al., 2004). Sebagai contoh, 

sementara kebanyakan model mengandaikan munculnya konflik pada 

tahap kedua, Schiller (1995) mencatat bahwa untuk kelompok yang 

hanya terdiri dari perempuan, konflik muncul jauh kemudian dan hanya 

setelah keamanan dan kepercayaan yang memadai telah terbentuk. 

Asumsi ketiga mencatat bahwa perkembangan bersifat epigenetik, 

dengan tahap perkembangan selanjutnya bergantung pada 

keberhasilan negosiasi krisis perkembangan sebelumnya. 

Perkembangan tahap invarian ini tidak mungkin terjadi dalam semua 

kasus karena kelompok kadang-kadang mengalami perubahan 

mendadak, seperti yang mungkin terjadi dalam kasus keberangkatan 

atau kematian anggota yang tidak terduga. Akibatnya, pengembangan 

mungkin cenderung dalam kelompok-kelompok tertentu menjadi 

terputus-putus daripada bertahap dan inkremental. Telah dicatat 

sebelumnya bahwa sebagian besar jika tidak semua model 

menempatkan satu atau lebih periode krisis atau konflik selama 

kehidupan kelompok, yang secara bervariasi didefinisikan sebagai 

"perlawanan" (Klein,1972) atau "menyerbu" (Tuckman, 1965). 

Munculnya teori chaos untuk menggambarkan sistem pengorganisasian 

diri telah menyebabkan beberapa ahli teori berpendapat bahwa setiap 

tahap perkembangan kelompok melibatkan transisi melalui krisis 

pertumbuhan (Garland, Jones, & Koladny, 1973). Asumsi keempat dari 

kebanyakan model adalah bahwa dari waktu ke waktu, kelompok akan 

menunjukkan peningkatan kompleksitas interaksi tetapi mungkin, 

kadang-kadang, menunjukkan regresi dan reversibilitas, daur ulang 

kembali ke tahap awal pengembangan. Asumsi ini mengacu pada 

pematangan alami yang terjadi dalam kelompok yang bertemu untuk 
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jangka waktu yang cukup. Masalah reversibilitas, bagaimanapun, adalah 

kontroversial. Meskipun suatu kelompok dapat mendaur ulang melalui 

isu-isu atau konflik tertentu yang ditangani lebih awal dalam 

perkembangannya, itu akan melakukannya dengan keterampilan dan 

pengalaman yang diperoleh dari bergerak melalui tahap perkembangan 

sebelumnya (Brabender, 1997). 

15. Tahapan perkembangan 

Meskipun variasi dalam jumlah dan penamaan tahapan dikemukakan 

oleh berbagai model pengembangan kelompok, kesamaan dapat dilihat 

(Wheelan, Davidson, & Tilin, 2003). Sebuah deskripsi umum dari urutan 

lima tahap berikut, dengan mengacu pada model Tuckman (1965), 

Garland et al. (1973), dan Wheelan et al. (2003). 

1. Pada awal kehidupannya, kelompok berada dalam tahap 

“pembentukan” (Tuckman, 1965) atau “pra-afiliasi” (Garland et 

al., 1973). Fokusnya adalah pada isu-isu "ketergantungan dan 

inklusi" (Wheelan et al., 2003). Para anggota akan mengalami 

kecemasan, mencari bimbingan dari pemimpin kelompok tentang 

perilaku yang sesuai, dan terlibat dalam pengungkapan diri 

sementara dan berbagi. 

2. Setelah terbentuk, kelompok akan memasuki tahap yang dicirikan 

oleh “kontra ketergantungan dan pelarian” (Wheelan et al., 2003), 

atau tahap “penyerbuan” (Tuckman, 1965) yang didefinisikan 

oleh perjuangan seputar isu-isu “kekuasaan dan kontrol” (Garland 

et al., 1973). Persaingan dan konflik di antara anggota, 

kecemasan tentang keamanan kelompok, dan otoritas pemimpin 

menjadi perhatian umum pada tahap ini. Konfrontasi pemimpin 

memperkuat solidaritas dan keterbukaan anggota. Banyak teori 

perkembangan kelompok berpendapat bahwa perebutan otoritas 

dan status ini penting untuk munculnya kohesi dan kerja sama 

yang sejati. 

3. Dalam tahap ketiga dari "pengaturan" (Tuckman, 1965) atau 

"keintiman" (Garland et al., 1973), konsensus tentang tugas 
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kelompok dan proses kerja muncul. Kelompok mulai 

menunjukkan “kepercayaan dan struktur” (Wheelan 2005), 

kohesi dan keterbukaan. 

4. Tahap keempat “performing” (Tuckman, 1965), “diferensiasi” 

(Garland et al., 1973), atau “bekerja” (Wheelan et al., 2003) 

ditandai dengan proses kelompok yang matang dan produktif dan 

ekspresi perbedaan individu. Kelompok memiliki kapasitas untuk 

memusatkan perhatian pada tugas pekerjaan terapeutik dan para 

anggota terlibat dalam pertukaran umpan balik secara terbuka. 

Jika kelompok memiliki format waktu terbatas atau anggota 

tertentu bersiap untuk "lulus" selama tahap ini, unsur kekecewaan 

dan kekecewaan dapat muncul. 

5. Tahap terakhir menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja, 

baik anggota individu atau kelompok secara keseluruhan. 

Kekhawatiran terkait dengan "penundaan" (Tuckman, 1965) dan 

"pemisahan" (Garland et al.,1973) mendorong munculnya 

pengaruh yang menyakitkan dan osilasi antara konflik dan 

pembelaan diri dan pekerjaan yang matang. Penghargaan anggota 

untuk satu sama lain dan pengalaman kelompok, bersama 

dengan upaya mempersiapkan masa depan yang independen dari 

partisipasi kelompok, juga menjadi ciri sesi penghentian. 

Studi pengembangan kelompok umumnya konsisten dengan 

Tuckman (1965) model (Kivlighan, McGovern, & Corrazini, 1984; 

Maples, 1988; Stiles, Tupler, & Carpenter, 1982; Verdi & Wheelan, 

1992; Wheelan & Hochberger, 1996). Model empat tahap MacKenzie 

(1994, 1997a) (keterlibatan, diferensiasi, pekerjaan interpersonal, dan 

pemutusan hubungan kerja) menggabungkan tahap norma dan kinerja 

yang diidentifikasi oleh Tuckman dengan alasan bahwa dalam kelompok 

terapi perkembangan normatif dan fokus pada penyesuaian individu 

cenderung muncul bersama. Rincian lebih lanjut pada masing-masing 

dari lima tahap yang dijelaskan di atas, dengan memperhatikan peran 

pemimpin dan intervensi yang direkomendasikan, ditawarkan di bawah 

ini. 
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Pembentukan / Praafiliasi. Perilaku anggota akan ditandai dengan 

sikap pendekatan-menghindari tentang keterlibatan dekat, dan interaksi 

yang ditandai dengan keintiman akan jarang terjadi. Para anggota akan 

menyinggung kecemasan, ambivalensi, dan ketidakpastian tentang 

kelompok. Ketergantungan pada pemimpin akan tinggi, bergantian 

dengan iklim “melarikan diri” dari situasi kelompok. Pengungkapan diri 

dan berbagi tujuan terapi pada akhirnya akan muncul, tetapi untuk 

sementara. Sikap pemimpin terutama bersifat edukatif. Pemimpin 

menjelaskan tujuan kelompok dan peran terapis, dan menawarkan 

pedoman untuk pengoperasian kelompok dan partisipasi anggota. 

Secara strategis, pemimpin memungkinkan pengaturan jarak 

antarpribadi tetapi mengundang kepercayaan, membantu anggota 

untuk mengidentifikasi tujuan, dan mengidentifikasi kesamaan antara 

anggota. Hal ini memungkinkan interaksi kelompok menjadi lebih 

terstruktur dan dapat diprediksi. 

Penyerbuan/Kekuatan dan Kontrol. Para anggota sekarang mulai 

terlibat secara emosional. Kewibawaan pemimpin dan keamanan 

kelompok sebagai wadah ditantang. Subkelompok mungkin muncul 

sebagai upaya anggota untuk membangun hierarki status. Konflik dan 

ekspresi perasaan negatif permusuhan dan kemarahan adalah hal 

biasa. Tugas pemimpin adalah memastikan bahwa kelompok melewati 

tahap ini dengan aman dan sukses dan bahwa aliansi kerja yang baik 

mulai muncul di antara para anggota. Terapis bekerja untuk 

menegaskan kembali tujuan kelompok dan tujuan bersama para 

anggota. Aturan dasar dan harapan diperkuat. Terapis mendorong 

kohesi kelompok dan pembelajaran interpersonal di antara para 

anggota. Secara strategis, pemimpin memunculkan ekspresi pengaruh 

negatif dan membantu anggota untuk mengidentifikasi dan 

menyelesaikan konflik untuk menunjukkan potensi kelompok embrionik. 

Perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan kelompok dihadapi jika perlu. 

Pemimpin menghindari pelabelan individu dalam hal peran tertentu atau 

mengidentifikasi secara kaku dengan subkelompok anggota. 
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Norma/Keintiman. Jika kelompok berhasil merundingkan konflik 

tahap sebelumnya, kepercayaan anggota, komitmen, dan kemauan 

untuk bekerja sama akan meningkat. Norma untuk perilaku kelompok 

menjadi lebih mapan. Dengan struktur ini, kelompok dicirikan oleh 

komunikasi dan umpan balik yang lebih bebas serta kohesi dan 

keterbukaan yang lebih besar. Fungsi kepemimpinan menjadi milik 

bersama oleh para anggota; pemimpin mampu mengambil peran yang 

lebih periferal dan kurang aktif. Secara strategis, intervensi pemimpin 

bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara dukungan dan 

konfrontasi. Tugas utama pemimpin adalah memfasilitasi proses kerja 

mengenai umpan balik, meningkatkan wawasan, dan mendorong 

pemecahan masalah secara berkelanjutan. Kegagalan proses kelompok 

selama tahap ini mungkin menunjukkan bahwa anggota kelompok 

meninjau kembali masalah perkembangan sebelumnya. 

Pertunjukan / Diferensiasi. Kelompok telah mencapai kedewasaan 

dan berfungsi sebagai sistem kreatif yang saling membantu. Ada 

pengakuan yang lebih jelas di antara para anggota kelompok tentang 

kekuatan dan keterbatasan. Proses tersebut ditandai dengan ekspresi 

terbuka dan penerimaan saling ketergantungan dan perbedaan antar 

individu  Sifat terbatas dari masa jabatan anggota tertentu dalam 

kelompok, atau kehidupan kelompok itu sendiri, dapat diatasi secara 

produktif dengan bekerja melalui ambivalensi atau secara defensif 

melalui penghindaran atau kemunculan kembali subkelompok. Fokus 

pemimpin adalah membiarkan kelompok berjalan sendiri. Pada tingkat 

intervensi, pemimpin memfasilitasi empati anggota-anggota dan 

membantu anggota untuk mengakui dan memperkuat perbedaan 

individu. Intervensi yang menangani masalah tingkat anggota dan 

kelompok dapat dimanfaatkan. 

Penundaan/Pemisahan. Dengan akhir yang terlihat, kelompok 

mengalami pergolakan kesedihan, kecemasan, dan kemarahan. 

Anggota mungkin mengalami akhir terapi sebagai kehilangan hubungan 

yang mendalam, terutama jika kelompok tersebut telah menjadi sumber 

dukungan psikologis. Anggota mungkin mengalami kebangkitan 
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masalah atau gejala yang muncul. Upaya defensif pada penolakan atau 

pelarian akan bergantian dengan periode kerja produktif. Selain itu, para 

anggota akan menunjukkan orientasi masa depan dan rencana untuk 

melanjutkan proses terapi atau mempertahankan keuntungan. Ekspresi 

kesedihan dan penghargaan biasa terjadi pada tahap ini. Tugas utama 

pemimpin adalah membantu mengungkapkan perasaan dan perhatian 

pada urusan yang belum selesai. Pemimpin memfasilitasi tinjauan 

sistematis dan evaluasi kemajuan kelompok, mendorong perencanaan 

untuk periode pasca-kelompok, dan memfasilitasi keterlibatan dalam 

proses mengucapkan selamat tinggal. Kegiatan terakhir adalah tugas 

kritis; kecuali penghentian dikelola dengan benar, keuntungan yang 

dicapai selama perawatan dapat menguap (Quintana, 1993). 

Ada konsensus yang kuat untuk model lima tahap pengembangan 

kelompok. 

1. Tahap pertama atau pembentukan membahas masalah 

ketergantungan dan inklusi. Pemimpin bertujuan untuk mendidik 

anggota (tujuan kelompok, norma, dan peran peserta), 

mengundang kepercayaan dan menonjolkan kesamaan. 

2. Tahap kedua atau penyerbuan berkaitan dengan masalah 

kekuasaan atau status dan resolusi konflik terkait. Pemimpin 

bertujuan untuk mempromosikan resolusi konflik yang aman dan 

sukses, mendorong kohesi kelompok, dan memfasilitasi 

pembelajaran interpersonal. 

3. Tahap ketiga atau norming mencerminkan pembentukan 

kepercayaan dan struktur kelompok fungsional (norma). 

Pemimpin bertujuan untuk memfasilitasi proses kerja awal; 

intervensi mencerminkan keseimbangan dukungan dan 

konfrontasi. 

4. Tahap keempat atau pertunjukan dicirikan oleh proses kelompok 

yang matang dan produktif dan ekspresi perbedaan individu. 

Tujuan pemimpin adalah untuk memungkinkan kelompok 
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berfungsi pada tingkat produktif yang optimal, dan untuk 

menonjolkan individualitas anggota. 

5. Tahap akhir atau terminasi melibatkan fokus pada masalah 

pemisahan, tinjauan pengalaman kelompok, dan persiapan untuk 

akhir kelompok. Pemimpin bertujuan untuk mendorong ekspresi 

perasaan yang terkait dengan ucapan selamat tinggal dan untuk 

memfasilitasi perhatian pada urusan yang belum selesai dalam 

kelompok. 

16. Proses Kelompok 

Sementara definisi sangat bervariasi, proses kelompok umumnya 

mengacu pada apa yang terjadi dalam kelompok, khususnya dalam hal 

pengembangan dan evolusi pola hubungan antara dan di antara peserta 

kelompok (Beck & Lewis, 2000; Greeene, 200; Yalom & Leszcz, 2005). 

Proses-proses ini terjadi pada tingkat yang dapat diamati dan 

disimpulkan. Proses yang dapat diamati terdiri dari verbal (misalnya, isi 

pidato, pengaruh yang diekspresikan) dan perilaku nonverbal yang telah 

dikonseptualisasikan, dioperasionalkan, dan dinilai dari tingkat analisis 

yang halus hingga yang sangat abstrak (lih. Beck & Lewis, 2000). Proses 

kelompok yang disimpulkan atau terselubung mengacu pada niat, 

motivasi, keinginan, dan kebutuhan sadar dan tidak sadar yang 

diberlakukan oleh peserta individu, pasangan, subkelompok, atau 

kelompok secara keseluruhan. Proses-proses ini dapat melayani tujuan 

terapeutik yang adaptif, berorientasi pada pekerjaan atau defensif, 

tujuan resistif penghindaran kerja (Hartman & Gibbard, 1974). 

Penjelasan proses kelompok memiliki fungsi penting dalam psikoterapi 

kelompok. Ini memberikan kontribusi terpusat baik untuk keberhasilan 

pengembangan kelompok itu sendiri sebagai sistem sosial yang layak 

dan terapeutik di mana interaksi interpersonal terjadi dan pembelajaran 

individu tentang diri dalam hubungannya. untuk yang lainnya. Ini adalah 

mekanisme di mana perubahan terapeutik terjadi. 
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17. Kelompok sebagai sistem sosial 

Hal ini berguna untuk melihat kelompok terapi sebagai sistem sosial 

dengan terapis kelompok sebagai manajernya. Fungsi utama terapis 

kelompok dalam peran itu adalah untuk memantau dan menjaga batas-

batas kelompok yang rasional dan berorientasi kerja, memastikan 

bahwa anggota mengalaminya sebagai wadah yang aman, dapat 

diprediksi, dan andal dengan ruang internal untuk pekerjaan psikologis 

terjadi (Cohn, 2005). Literatur menjelaskan banyak perilaku terbuka di 

seluruh kelompok dan proses kelompok laten yang bertujuan 

mendistorsi batas terapeutik yang ditetapkan, kerangka terapeutik, atau 

kontrak kelompok (yaitu, harapan normatif dan pengaturan struktural 

eksplisit yang ditetapkan untuk menjalankan kelompok). Contoh umum 

dari proses ini termasuk secara halus mengubah tugas kelompok 

(dikenal sebagai pengalihan tugas), bertindak melawan aturan dasar 

ketepatan waktu dan kehadiran teratur (batas waktu) dan kerahasiaan 

(batas spasial), atau menolak pekerjaan (peran kerja). batas). Proses 

tersebut dapat menghambat atau membahayakan pencapaian tugas. 

Ada apresiasi yang berkembang tentang pentingnya memahami proses 

kelompok terbuka atau terselubung ini sehingga terapis dapat 

memodulasi kekuatan anti-terapi dan meningkatkan kekuatan positif 

(Lieberman, Yalom, & Miles, 1973; Ward & Litchy, 2004). Ini relevan 

bahkan dalam pengaturan di mana pemeriksaan eksplisit proses 

kelompok tidak dianggap sebagai bagian dari pekerjaan terapeutik biasa 

(seperti CBT [Bieling, McCabe, & Antony, 2006] dan kelompok 

psikoedukasi [Ettin, 1992]). 

18. Proses Kerja, Terapi dan anti-Terapeutik 

Karena prevalensi proses anti-terapi dan anti-kelompok, penting bagi 

terapis untuk mengembangkan dan mempertahankan konsepsi yang 

jelas dan eksplisit dari kedua tugas utama (tujuan atau sasaran) 

kelompok dan bagaimana mencapainya. Kejelasan tentang apa yang 

merupakan pekerjaan terapeutik untuk peserta kelompok individu dan 

terapis kelompok sangat berguna (Newton & Levinson, 1973). Artinya, 

terapis harus mampu membedakan proses yang berorientasi kerja dari 
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proses yang menolak, menghindari, atau mempertahankan terhadap 

pekerjaan terapeutik. Sementara kapasitas kelompok untuk terlibat 

dalam pekerjaan secara langsung berkaitan dengan hasil terapi (Beck & 

Lewis, 2000; Piper & McCallum, 2000), terapis harus 

mempertimbangkan bekerja dalam hubungan dialektika dengan proses 

non-kerja, dan berusaha untuk keseimbangan yang memungkinkan 

kemajuan terapi tetapi pada kecepatan yang dapat ditoleransi oleh 

peserta. Terapis harus menghargai bahwa menahan dan bekerja melalui 

kekuatan destruktif (dalam kelompok, konteks kelompok, atau dalam 

pemimpin kelompok) memiliki kemungkinan untuk pertumbuhan kreatif 

dan perubahan terapeutik (Nitsun, 1996). 

Proses kerja didefinisikan baik oleh sekolah tertentu psikoterapi 

atau kerangka teoritis (misalnya, interpretasi konflik yang mendasari 

seperti yang ditentukan oleh teori psikodinamik) yang memandu 

perusahaan secara keseluruhan, serta oleh proses terapeutik umum 

atau nonspesifik, seperti kohesi atau aliansi terapeutik. Dua proses 

panteoretis telah mengumpulkan cukup banyak dukungan empiris dan 

klinis-teoritis sebagai prediktor hasil pengobatan yang sukses: umpan 

balik interpersonal, yang merupakan pusat faktor terapeutik 

pembelajaran interpersonal (Burlingame, Mackenzie, & Strauss, 2004; 

Yalom & Leszcz, 2005); dan aliansi terapeutik (Joyce, Piper, & 

Ogrodniczuk, 2007) antara anggota kelompok individu dan terapis. 

Variabel proses kelompok lain yang telah menerima beberapa, meskipun 

campuran, dukungan empiris dalam hal memfasilitasi hasil positif 

adalah kohesi dan iklim emosional kelompok. 

19. Grup secara Keseluruhan 

Proses kelompok sebagai keseluruhan mengacu pada perilaku atau 

dinamika yang disimpulkan yang berlaku untuk kelompok sebagai 

konstruksi psikologis yang berbeda. Kohesi adalah proses kelompok-

sebagai-keseluruhan yang paling banyak dibahas dalam literatur klinis-

teoritis dan empiris. Sementara definisi konseptual dan operasional 

istilah bervariasi (Dion, 2000; Burlingame et al., 2002), kohesi umumnya 

mengacu pada ikatan emosional antara anggota satu sama lain dan 
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untuk komitmen bersama untuk kelompok dan tugas utamanya (lihat 

juga bagian sebelumnya tentang mekanisme terapeutik). Kohesi sering 

dianggap setara dengan konsep aliansi terapeutik dalam psikoterapi 

individu dan, seperti istilah yang terakhir, adalah variabel proses 

kelompok yang umumnya terkait dengan hasil terapi positif. Bentuk-

bentuk kohesi kelompok yang dilebih-lebihkan, berkisar dari fenomena 

seperti massifikasi (Hopper, 2003), fusi (Greene, 1983), kesatuan 

(Turquet, 1974), deindividuasi (Diener, 1977), penularan (Polansky, 

Lippett, & Redl, 1950), dan groupthink (Janis et al., 1994) pada satu 

ekstrem, untuk agregasi (Hopper, 2003), fragmentasi (Springmann, 

1976), individuasi (Greene, 1983), dan anti-kelompok (Nitsun, 1996). ) 

di sisi lain, dapat mengalihkan kelompok dari pekerjaan terapeutik yang 

berarti. Terapis harus memantau sifat ikatan emosional dan komitmen 

anggota dan membantu kelompok mencapai keseimbangan dialektika 

antara kebutuhan akan keterkaitan dan persekutuan di satu sisi, dan 

kebutuhan akan otonomi dan diferensiasi di sisi lain. 

Di luar tingkat kohesi, kelompok secara keseluruhan dapat 

dirasakan, dialami, dan direpresentasikan dalam benak para anggota 

dengan berbagai atribut positif (misalnya, menarik) dan negatif 

(misalnya, konfliktual). 1999; MacKenzie, 1983), bahwa pemimpin perlu 

menilai karena dapat mempengaruhi penyelesaian tugas. Kelompok 

tersebut mungkin dialami sebagai “ibu yang baik” dengan kemampuan 

melindungi, memegang, dan menampung (Scheidlinger, 1974), atau 

sebagai “ibu yang buruk”, yang dapat menelan, memusnahkan, atau 

melahap individu (Ganzarain, 1989). Gambaran kontras kelompok ini, 

yang terbentuk dari proyeksi yang dibagikan secara sosial, telah 

dijelaskan dengan baik dalam literatur teori klinis. Proses dan formasi 

kelompok-lebar kolusi lainnya telah diidentifikasi yang dapat melayani 

kebutuhan defensif dan menghindari pekerjaan. Misalnya, asumsi dasar 

Bion tentang ketergantungan, pertarungan-lari dan berpasangan (Rioch, 

1970), atau devolusi ke pola komunikasi yang kaku dan bergantian, 

sering muncul dalam konteks kecemasan yang bergema di antara para 

anggota. Proses regresif ini perlu ditangani sebagai prioritas melalui 

interpretasi atau konfrontasi (Ettin,1992; Yalom & Leszcz, 2005), untuk 
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memungkinkan kelompok bergeser ke arah perilaku yang lebih 

berorientasi tugas, kurang defensif. 

20. Perpecahan dan subkelompok 

Untuk mengatasi kecemasan yang diinduksi kelompok, kelompok dapat 

membentuk polaritas kita-melawan-mereka atau masuk-lawan-keluar 

dan terpecah melalui proses proyektif di mana aspek-aspek diri yang 

tidak diakui, bersama dengan peserta lain, dieksternalisasikan ke dalam 

beberapa segmen lain dari kelompok ( Agazaria, 1997; Hinshelwood, 

1987). Pengaturan internal ini biasanya dilihat sebagai pengaturan 

defensif yang dapat menumbangkan pencapaian tugas dan pada 

akhirnya perlu dikelola oleh terapis kelompok. 

Pasangan dalam kelompok (Kernberg, 1980; Rioch, 1970) dapat 

mewakili pemeragaan dan rekapitulasi keinginan dan ketegangan 

tingkat Oedipal atau tingkat neurotik serta proses defensif tingkat 

kelompok yang lebih primitif terhadap depresi yang mendasari atau 

pengaruh mengganggu lainnya. Dinamika semacam itu dapat dilakukan 

melalui hubungan ekstra-kelompok (seksual atau lainnya) atau 

pemberlakuan dalam kelompok yang dapat sangat mengganggu 

kerangka terapeutik. Terapis kelompok mungkin perlu mengatasi proses 

yang berpotensi merusak melalui eksplorasi, interpretasi, atau 

konfrontasi. 

21. Anggota individu dan peran pemimpin 

Pembentukan kambing hitam (Horwitz, 1983; Moreno, 2007) dan peran 

nonrasional, restriktif, digambarkan lainnya seperti juru bicara, 

pahlawan, dan pasien yang sulit (Bogdanoff & Elbaum,1978; Rutan, 

2005) adalah fenomena kelompok yang menonjol. Penting bagi terapis 

untuk memahami bahwa peran ini muncul tidak hanya dari kebutuhan 

dan kepribadian individu yang mengisinya, tetapi juga dari tindakan 

kolusi, konstruksi bersama, atau identifikasi proyektif timbal balik antara 

individu dan kelompok. Gibbard, Hartman, & Mann, 1974). Selain itu, 

peran unik seperti itu tidak semuanya buruk atau merusak; mereka 

dapat melayani fungsi penting untuk seluruh kelompok, termasuk 
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berbicara yang tak terkatakan, membangkitkan emosi dan 

merevitalisasi kelompok, membawa aspek yang tidak dapat diterima 

dari orang lain, dan bahkan menciptakan rasa harapan (Shields, 2000). 

Di luar berfungsi sebagai pemimpin kerja rasional dan manajer 

sistem sosial kelompok terapi, peran terapis dapat diberkahi, melalui 

proses proyektif kolektif atau transferensi bersama, dengan atribut 

penganiayaan yang diidealkan semua baik atau semua buruk (Kernberg, 

1998; Slater, 1966), berpotensi menghasilkan pemberlakuan 

kontratransferensi nonterapeutik. Pengelolaan kontratransferensi 

terapis, melalui penahanan proyeksi kelompok, terkait dengan hasil 

terapi yang positif (lih. Powdermaker & Frank, 1953). Manajemen 

kontratransferensi dalam pengaturan kelompok dianggap lebih sulit 

daripada di terapi individu, namun, karena transferensi ganda dan 

bersama diarahkan terapis dan karena sifat publik dari pekerjaan. 

Sangat penting bagi pemimpin untuk memperhatikan reaksi 

emosionalnya, terutama jika reaksi tersebut berada di luar norma bagi 

terapis, dan untuk bertahan dalam mengeksplorasi akarnya secara 

berkelanjutan. Penting untuk membedakan apakah reaksi-reaksi ini 

muncul dari dunia internal terapis (“subjective countertransference”) 

atau diinduksi dari lingkungan sosial dan interaksi interpersonal 

(“objective countertransference”) (Counselman, 2005). Kesadaran diri 

dan perawatan diri sangat penting dalam manajemen 

kontratransferensi. Konsultasi rutin dengan koterapis atau 

supervisor/konsultan juga bisa sangat berguna.  

22. Intervensi Terapis 

Ada banyak cara bahwa peran terapis telah didefinisikan dalam literatur 

selama bertahun-tahun. Salah satu kontribusi yang paling dihormati 

adalah dari Lieberman et al. (1973) dalam publikasi mereka tentang 

studi komprehensif dari berbagai kelompok dan fungsi terapis. Mereka 

mengidentifikasi kelompok yang mereka pelajari sebagai "kelompok 

pertemuan", tetapi sebenarnya mereka memasukkan beberapa 

kelompok yang secara tradisional termasuk dalam rubrik kelompok 

terapi (misalnya, psikoanalitik, analisis transaksional, gestalt), bersama 
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dengan beberapa yang tidak (misalnya, t-grup, "Esalen," pertumbuhan 

pribadi). Terlepas dari kenyataan bahwa hanya beberapa kelompok yang 

mereka pelajari yang merupakan kelompok terapi, mereka semua 

ditujukan untuk menjadi terapi bagi peserta mereka. Memanfaatkan 

analisis faktor sebagai alat statistik dasar mereka, Lieberman et al. 

mengidentifikasi empat fungsi dasar pemimpin kelompok: fungsi 

eksekutif, kepedulian, stimulasi emosional, dan atribusi makna. 

Meskipun pekerjaan ini dilakukan lebih dari 30 tahun yang lalu, tidak 

ada skema yang lebih baik telah dikembangkan untuk memikirkan 

berbagai hal yang harus dihadiri oleh terapis kelompok. Pada bagian ini 

masing-masing fungsi ini pada gilirannya ditinjau. fungsi 

eksekutif.Fungsi eksekutif mengacu pada pengaturan parameter 

kelompok, menetapkan aturan dan batasan, mengatur waktu, dan antar 

23. Kepedulian  

Peduli mengacu pada kepedulian terhadap kesejahteraan anggota 

kelompok, dan dengan keefektifan pengobatan yang mereka terima. Hal 

ini penting karena terapis menetapkan nada untuk bagaimana anggota 

kelompok memperlakukan dan menghargai satu sama lain. Tanpa 

pemahaman menyeluruh bahwa anggota kelompok tertarik untuk saling 

membantu, sebuah kelompok akan berdiri dan, berpotensi, menjadi 

destruktif. Ini bukan untuk mengatakan bahwa anggota tidak dapat 

saling marah atau saling memberikan umpan balik kritis, tetapi sangat 

penting bahwa selalu ada dasar kepercayaan bahwa orang-orang 

berkomitmen untuk mencoba membantu satu sama lain. Ketika seorang 

terapis merasa bahwa ini adalah pertanyaan, sangat penting untuk 

mengatasinya dan menemukan cara untuk mengembalikannya ke 

dalam pikiran dan hati anggota kelompok. Sangat penting bagi klien 

untuk merasa bahwa kelompok dan anggotanya berdedikasi untuk 

mencoba membantu, bahkan ketika umpan balik kritis ditawarkan. 

Hanya dengan cara ini anggota dapat merasa percaya pada kelompok, 

suatu kebutuhan untuk aliansi terapeutik yang positif antara setiap 

anggota dan kelompok kelompok untuk dikembangkan. Pekerjaan 

terapeutik yang bermanfaat tidak dapat terjadi tanpa aliansi terapeutik 
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positif yang solid antara setiap anggota dan kelompok, termasuk tetapi 

tidak terbatas pada terapis kelompok. 

24. Rangsangan Emosi 

Stimulasi emosional mengacu pada upaya terapis untuk mengungkap 

dan mendorong ekspresi perasaan, nilai, dan sikap pribadi. Ada 

beberapa kelompok yang membutuhkan sangat sedikit, jika ada, dari 

terapis di bagian depan ini karena para anggota membawa semua energi 

dan kemampuan yang diperlukan untuk bekerja dengan cara ini. 

Kelompok lain memerlukan dorongan, pemodelan, menjembatani 

(Ormont, 1990), dan bentuk lain dari intervensi terapis-diprakarsai untuk 

bergerak ke arah ini. Kelompok terapi bekerja secara optimal ketika 

dialog terapeutik diisi secara emosional, namun pada saat yang sama 

cukup terkontrol sehingga anggota kelompok dapat menarik diri dari 

pertukaran di sini-dan-sekarang untuk merefleksikan apa yang dapat 

dipelajari tentang diri mereka sendiri dan orang lain dalam grup. 

Arti-atribusi mengacu pada aspek kognitif dari perlakuan kelompok, 

dan melibatkan terapis membantu anggota untuk mengembangkan 

kemampuan mereka untuk memahami diri mereka sendiri, satu sama 

lain, dan orang-orang di luar kelompok, serta apa yang mungkin mereka 

lakukan untuk mengubah hal-hal dalam hidup mereka. . Penting untuk 

dicatat bahwa pengembangan pemahaman, atau pandangan terang, 

bukanlah pengalaman yang netral secara emosional; ketika wawasan 

paling berguna, itu membawa muatan emosional karena itu berpusat 

pada hal-hal yang sangat penting secara emosional bagi klien. Wawasan 

dapat difasilitasi oleh interpretasi terapis, tetapi ini bukan satu-satunya 

cara wawasan dikembangkan dalam pengaturan kelompok. Anggota 

saling berkomentar yang dapat memfasilitasi wawasan. Terapis mungkin 

memainkan peran aktif dalam mempromosikan kejadian seperti itu atau 

mungkin terjadi secara spontan antara dua atau lebih anggota kelompok 

dengan terapis tidak memiliki peran aktif dalam interaksi. 

Semua fungsi dasar terapis (fungsi eksekutif, kepedulian, stimulasi 

emosional, dan atribusi makna) adalah tidak bisa penting. Terapis 

mungkin harus banyak memperhatikan beberapa fungsi ini di beberapa 
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kelompok dan sangat sedikit di kelompok lain. Yang penting adalah 

bahwa kelompok memiliki keseimbangan yang sehat dari aktivitas 

pemimpin yang memastikan bahwa itu berjalan secara efisien dengan 

batas-batas yang tepat dipertahankan; bahwa anggota merasa mereka 

berada dalam lingkungan di mana mereka benar-benar diperhatikan 

oleh terapis dan anggota kelompok lainnya; dan bahwa ada kemampuan 

untuk bergerak bolak-balik antara pertukaran emosional dan refleksi 

tentang, dan belajar dari, apa yang terjadi dalam kelompok. Selain 

empat fungsi terapis dasar ini, terapis kelompok kontemporer juga 

secara produktif membahas pertimbangan terapi sekutu berikut. 

25. Menumbuhkan kesadaran diri klien 

Ada banyak kesalahpahaman tentang arti istilah wawasan (Castonguay 

& Hill, 2006). Dalam literatur psikoanalitik, kata tersebut biasanya 

mengacu pada apa yang mungkin disebut wawasan genetik: memahami 

bagaimana beberapa aspek masa lalu seseorang memengaruhi 

seseorang di masa sekarang. Ini memang salah satu bentuk wawasan, 

tetapi bukan satu-satunya. Terapi kelompok sangat cocok untuk 

membantu peserta mengembangkan bentuk wawasan lain: bagaimana 

orang lain dipengaruhi oleh mereka dan apa tentang orang lain yang 

menimbulkan jenis tanggapan tertentu di dalamnya. Bentuk-bentuk 

wawasan ini lebih dinamis dan dianggap sebagai elemen "pembelajaran 

antarpribadi," yang dikembangkan dengan memberi dan menerima 

umpan balik antarpribadi (Yalom & Leszcz, 2005). 

26. Menetapkan norma-norma kelompok 

Terapis kelompok tidak mengajar dalam arti langsung menyampaikan 

informasi didaktik yang diharapkan diterima oleh anggota kelompok. 

Namun, mereka membangun dan memperkuat norma-norma kelompok 

yang produktif yang membentuk terapi. Kadang-kadang norma 

kelompok berkembang secara spontan. Di lain waktu mereka 

membutuhkan intervensi langsung. Ini mungkin termasuk mengarahkan 

dialog yang terjadi sehingga pertukaran bersifat terapeutik bagi anggota 

kelompok. Bagaimana pemimpin kelompok mencapai ini? Dengan 

memilih apa yang harus ditanggapi dan apa yang harus mengabaikan; 
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dengan membingkai pertanyaan yang mereka yakini paling layak untuk 

dikejar; dan dengan mendorong anggota untuk berinteraksi satu sama 

lain dengan cara tertentu. Tentu saja ada kemungkinan upaya terapis 

kelompok akan ditentang atau diabaikan, tetapi biasanya kelompok 

berinteraksi sesuai dengan “pembentukan” dialog yang dilakukan 

terapis. Mengapa demikian? Karena kata-kata terapis kelompok 

membawa bobot yang tidak proporsional dengan anggota kelompok 

berdasarkan otoritas terapis, baik secara objektif maupun berakar pada 

transferensi. 

Salah satu cara utama pertukaran yang paling diminati oleh terapis 

kelompok dalam kelompok mereka adalah memberi dan menerima 

umpan balik antarpribadi. Ini biasanya dimulai ketika terapis 

mengajukan pertanyaan seperti "Bagaimana tanggapan orang terhadap 

cara Patricia mengajukan pertanyaan kepada Don?" atau “Mengapa 

tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang keterlambatan Linda?” 

Seiring waktu, kelompok menerima dorongan semacam ini dan mulai 

merespon satu sama lain tanpa perlu didesak oleh terapis. 

Bertukar umpan balik interpersonal sering difasilitasi oleh model 

terapis respon yang optimal untuk umpan balik diarahkan ke terapis. 

Tujuannya adalah agar anggota tidak menerima atau menolak umpan 

balik secara refleks, melainkan mempertimbangkan umpan balik 

tersebut sejujur mungkin. Jadi, ketika umpan balik ditawarkan kepada 

terapis, atau ketika terapis memintanya, terapis berusaha untuk 

bersikap terbuka dan tidak defensif mungkin. Ketika ada sesuatu yang 

harus diakui, itu harus; ketika terapis tidak dapat melihat keabsahan 

dari apa yang disarankan, ini perlu dikatakan juga, tetapi disampaikan 

dengan pengertian bahwa apa yang telah dikatakan telah 

dipertimbangkan secara jujur daripada ditolak dengan cara defensif. 

Seringkali umpan balik anggota mewakili perspektif yang berbeda dari 

terapis. Ketika terapis melihatnya dengan cara ini, itu harus diakui 

seperti itu dan dibedakan dari menolak umpan balik sebagai salah. 

Komponen penting lain dari pengobatan kelompok yang efektif 

adalah penggunaan di sini-dan-sekarang untuk menerangi tema 
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individu, subkelompok, dan kelompok-sebagai-keseluruhan. Konsisten 

dengan prinsip-prinsip sebelumnya, ini dicapai oleh terapis membentuk 

intervensi yang mengarahkan kelompok, dari waktu ke waktu, untuk 

memperhatikan fenomena di sini-dan-sekarang. Ketika terapis bertanya, 

kapan saja, bagaimana anggota merespons apa yang terjadi pada saat 

itu, mereka adalah sama lain dan dengan terapis meningkatkan tingkat 

kecemasan yang dirasakan setiap orang dengan cara yang bermanfaat, 

karena membuat kesempatan untuk belajar jauh lebih kuat. Ini bukan 

untuk mengatakan bahwa diskusi tentang pengalaman sejarah tidak 

memiliki nilai. Dalam kelompok yang berfungsi dengan baik, ada 

keseimbangan yang sehat antara eksplorasi kehidupan anggota saat ini 

di luar kelompok, materi sejarah, dan fenomena di sini-dan-sekarang. 

Penting untuk dicatat bahwa eksplorasi fenomena di sini-dan-sekarang 

tidak terbatas pada tingkat verbal. Orang banyak berkomunikasi tentang 

diri mereka sendiri secara nonverbal, dan komunikasi ini menjadi jelas 

dalam pengaturan terapi kelompok. Dengan mengomentari komunikasi 

seperti itu ketika terjadi, terapis sekali lagi membentuk kelompok ke 

arah terapeutik. 

27. Terapis Transparansi dan penggunaan diri 

Diakui secara luas bahwa terapi kelompok adalah bentuk terapi yang 

lebih umum, dibandingkan perawatan individu, dan bahwa terapis 

sebagai partisipan dan pengamat--lebih terbuka. Salah satu hal 

kontroversial yang berkaitan dengan peran dan teknik terapis kelompok 

adalah transparansi terapis dan bagaimana terapis menggunakan 

dirinya dalam perawatan (Kiesler, 1996; McCullough, 2002; Yalom & 

Leszcz, 2005). Apa yang harus diungkapkan oleh terapis tentang diri 

mereka sendiri, dan apa yang harus mereka rahasiakan? Dua prinsip 

sangat penting: Terapis tidak boleh mengungkapkan apa pun yang tidak 

nyaman mereka bagikan tentang diri mereka sendiri; dan satu-satunya 

alasan yang sah untuk pengungkapan pribadi terapis adalah keyakinan 

bahwa itu akan memfasilitasi pekerjaan kelompok pada saat itu. 

Terapis akan memiliki ambang batas yang berbeda untuk apa yang 

mereka siap ungkapkan tentang diri mereka sendiri. Rachman (1990) 
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menarik perbedaan antara pengungkapan diri yang "bijaksana" (tingkat 

detail yang sesuai, fokus tetap pada klien) dan pengungkapan diri 

"berlebihan" (cerita yang membesarkan diri, mengalihkan fokus ke 

terapis). Penting juga untuk dicatat bahwa terapis kelompok 

mengungkapkan hal-hal tentang diri mereka dalam beberapa cara, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut: postur tubuh, nada 

suara, apa yang mereka kenakan, bagaimana mereka mengatur kantor 

mereka, bagaimana mereka menangani biaya dan pengaturan lainnya, 

dan bagaimana mereka berinteraksi dengan banyak orang. Semua ini 

adalah bentuk metakomunikasi yang dilakukan oleh semua manusia. 

Kami mengungkapkan hal-hal tentang diri kami sepanjang waktu; 

terapis kelompok yang efektif menyadari apa yang mereka 

komunikasikan. Terapis kelompok lebih terbuka daripada terapis 

individu karena mereka berinteraksi dengan berbagai orang yang 

memunculkan aspek berbeda dari identitas mereka, secara bersamaan 

dan di depan semua orang dalam kelompok. 

Kadang-kadang pengungkapan diri terapis melibatkan memberi tahu 

anggota kelompok tentang pengalaman di luar kelompok yang 

diharapkan akan mencerahkan dalam kaitannya dengan apa yang 

sedang dibahas pada titik waktu tertentu. Di lain waktu, pengungkapan 

diri terapis akan melibatkan penggambaran pengalamannya tentang 

seseorang dalam kelompok. Umpan balik tentang perilaku anggota 

kelompok dan dampak antarpribadi dapat sangat berguna, terutama jika 

umpan balik tersebut menjadi model bagi kelompok proses umpan balik 

dan disampaikan dengan cara yang konstruktif tanpa mempermalukan 

atau menyalahkan klien. Jika terapis dan anggota yang bersangkutan 

memiliki aliansi terapeutik yang positif, dan terapis menawarkan umpan 

balik dengan cara yang menunjukkan minat dan perhatian daripada 

kemarahan dan keinginan untuk menyakiti, intervensi semacam ini 

dapat sangat membantu bukan hanya untuk individu yang bersangkutan 

tetapi untuk kelompok secara keseluruhan.  
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28. Etik Praktik Terapi 

Jelas bahwa tidak semua individu mendapat manfaat dari terapi 

kelompok. Faktanya, kelompok terapeutik dapat secara langsung 

berkontribusi pada hasil yang merugikan bagi beberapa klien, termasuk 

pengalaman tekanan psikologis yang berkelanjutan yang disebabkan 

oleh pengalaman kelompok seseorang (Yalom & Leszcz, 2005). 

Merupakan harapan dari praktik profesional bahwa pemimpin kelompok 

berkomitmen untuk memberikan perlakuan berkualitas yang 

memaksimalkan manfaat anggota sambil meminimalkan hasil yang 

merugikan. Postur ini mencerminkan sistem nilai, moral, dan disposisi 

perilaku yang terinternalisasi yang berkontribusi pada keberhasilan 

penerapan standar etika dalam pengaturan kelompok (Brabender, 

2002, 2006; Fisher, 2003). Mencapai kompetensi etis tidak hanya 

memerlukan pengetahuan tentang pedoman profesional, undang-

undang federal dan negara bagian, dan kasus hukum yang terkait 

dengan praktik (Hansen & Goldberg, 1999), tetapi juga mencakup 

motivasi dan keterampilan untuk menerapkan standar-standar ini 

(Beauchamp & Childress, 2001). Pengetahuan klinisi dan disposisi 

moral yang diperoleh melalui pengasuhan sosial dan pendidikan 

profesional sangat penting untuk memberikan perawatan etis (Jordan & 

Meara, 1990). 

Kerangka kerja pengambilan keputusan etis yang menonjol, seperti 

model dua fase komprehensif Haas dan Malouf (2002) dari 

pengumpulan informasi pertama dan kemudian menggambarkan suatu 

tindakan, membantu pemimpin kelompok. Misalnya, Haas dan Malouf 

merekomendasikan bahwa selama fase pengumpulan informasi, 

masalah etika harus diidentifikasi dan didefinisikan dengan perspektif 

bahwa setiap pemangku kepentingan, termasuk semua anggota dan 

pemimpin dalam kelompok, kemungkinan besar akan terpengaruh 

secara individual oleh dilema etika. Pengumpulan informasi termasuk 

menentukan apakah ada standar untuk memandu pengambilan 

keputusan. Dalam situasi tanpa standar yang ditetapkan (misalnya, 

dilema yang terkait dengan anggota kelompok yang berkomunikasi 
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melalui situs Web atau melalui email) atau di mana prinsip dan kode etik 

bertentangan, prinsip etika adalah yang pertama diidentifikasi. 

Kemudian ditentukan apakah ada prinsip etika yang menggantikan 

prinsip lain untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Setelah 

penentuan ini, pemimpin kelompok menghasilkan kemungkinan 

konsekuensi dari berbagai tindakan dan mengevaluasi tindakan ini 

menggunakan tiga kriteria khusus: 

1. Apakah tindakan yang dipertimbangkan memenuhi preferensi 

pihak yang terkena dampak? 

2. Apakah tindakan yang dipertimbangkan menimbulkan kesulitan 

etika baru? 

3. Apakah tindakan yang dipertimbangkan layak? 

29. Etika Profesi: Asas, Kode, Pedoman, dan Peraturan Negara 

Prinsip-prinsip etika dapat dilihat sebagai prinsip yang mendasari kode. 

Prinsip-prinsip etika bersifat aspiratif dan tidak dapat dilaksanakan, 

sedangkan kode etik adalah mandat untuk berperilaku dan 

membutuhkan kepatuhan profesional yang ketat untuk 

keanggotaannya. Kode etik, seperti yang diterbitkan oleh American 

Psychological Association (APA, 2002) dan American Counseling 

Association (ACA, 1997) ditetapkan oleh organisasi profesional untuk 

keanggotaan mereka. Pedoman etika juga dikembangkan oleh asosiasi 

profesional dan tidak dimaksudkan untuk memberikan arahan khusus 

untuk semua situasi potensial, melainkan menyediakan parameter 

untuk memandu perilaku profesional (Forester-Miller & Rubenstein, 

1992). The American Group Psychotherapy Association (AGPA), 

misalnya, adalah organisasi induk yang memberikan pedoman etis 

untuk terapi kelompok untuk melayani para profesional di bidang 

psikologi, konseling, pekerjaan sosial, psikiatri, dan bidang lainnya 

(AGPA, 2002). Organisasi lain, Association for Specialists in Group Work 

(ASGW), memberikan pedoman etika dengan pedoman praktik terbaik 

(ASGN, 1998) dan standar pelatihan (ASGW, 2000). Akhirnya, pemimpin 

kelompok harus mematuhi hukum di negara bagian tempat mereka 
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berlatih dan dalam parameter perguruan tinggi dan badan lisensi 

masing-masing. 

30. Tekanan dalam kelompok  

Fakta bahwa kelompok dapat menjadi katalisator yang kuat untuk 

perubahan pribadi juga berarti bahwa mereka dapat dikaitkan dengan 

risiko terhadap kesejahteraan klien. Kottler (1994) menegaskan 

pentingnya mengembangkan kesadaran etis sebagai pemimpin 

kelompok karena kemungkinan kondisi buruk yang terkait dengan kerja 

kelompok. Misalnya, pertimbangkan hal berikut: 

• Pelecehan verbal (yaitu, dalam pertukaran anggota-ke-anggota) 

lebih mungkin terjadi dalam kelompok daripada dalam terapi 

individu. 

• Pemimpin kelompok memiliki kontrol yang agak terbatas dalam 

mempengaruhi apa yang terjadi di dalam kelompok dan di luar 

kelompok antar anggota. 

• Proses seleksi dan penyaringan anggota mungkin dilakukan 

dengan buruk, membawa ke dalam kelompok klien yang memiliki 

kapasitas terbatas untuk bekerja secara produktif dalam terapi 

kelompok (lihat juga bagian Seleksi dan Persiapan). 

Roback (2000) juga merekomendasikan peningkatan analisis 

risiko-manfaat melalui identifikasi awal anggota berisiko tinggi, mereka 

yang cenderung menjadi kelompok menyimpang dan yang mungkin 

memerlukan intervensi pemimpin yang intensif untuk melindungi dari 

respon kelompok yang merusak, bermusuhan, atau menolak. . Ada 

sedikit studi sistematis penyimpangan kelompok dalam literatur 

kelompok klinis meskipun topik ini telah mendapat perhatian dalam 

literatur psikologi sosial (Forsyth, 2006). Sayangnya, literatur psikologi 

sosial memiliki sedikit untuk ditawarkan kepada dokter mengingat jenis 

kelompok yang berbeda yang dipelajari (misalnya, kelompok analog yang 

terdiri dari mahasiswa sebagai lawan dari kelompok terapi yang terdiri 

dari klien), tetapi ada beberapa upaya baru-baru ini untuk memeriksa 

penyimpangan dan kemerosotan. dengan kelompok berorientasi klinis 
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(Hoffman, Gleave, Burlingame, & Jackson, 2007). Instrumen berbasis 

empiris untuk pemilihan anggota dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi klien berisiko tinggi dalam upaya untuk mencegah 

putus sekolah atau hasil buruk lainnya rekomendasi alat yang sesuai 

dapat ditemukan di APGA Core Baterai-R (Burlingame et al., 2006; 

MacNair–Semands, 2005a). 

Tekanan lain yang teridentifikasi dalam kelompok terapi termasuk 

kambing hitam, konfrontasi yang keras atau merusak, atau jaminan yang 

tidak tepat (Corey & Corey, 1997). Pemimpin yang terampil dapat 

membantu anggota menghindari kambing hitam dengan mendorong 

anggota untuk menyuarakan pemahaman atau kesepakatan dengan 

sudut pandang atau perasaan yang tidak populer dan memanfaatkan 

kekuatan yang melekat dalam subkelompok (Agazarian, 1999) untuk 

mengurangi isolasi destruktif. Dalam pendekatan yang berpusat pada 

sistem, misalnya, para pemimpin mengelola dan mengarahkan 

kekuatan ini untuk mendorong pengembangan terapi yang sehat. 

Perilaku pemimpin tambahan yang berperan dalam mengurangi hasil 

yang merugikan termasuk mengidentifikasi kerentanan anggota 

kelompok dan mendorong anggota untuk menggambarkan perilaku 

daripada membuat penilaian. Semua anggota kelompok harus diberi 

tahu bahwa mereka bebas meninggalkan kelompok kapan saja tanpa 

paksaan dan tekanan yang tidak semestinya untuk tetap tinggal (Corey, 

Williams, & Molene, 1995). Perilaku pemimpin yang dapat menjadi 

masalah termasuk menekan anggota untuk mengungkapkan informasi 

dengan cara yang terlalu konfrontatif dan gagal untuk campur tangan 

ketika pengalaman yang berpotensi merusak atau memalukan terjadi. 

Anggota yang terisolasi secara sosial atau mengatasi masalah 

kehidupan utama sangat berisiko untuk hasil yang merugikan tersebut 

setelah pengungkapan dalam pengaturan kelompok (Smokowski, Rose, 

& Bacallao, 2001). Pemimpin harus sadar akan potensi penyalahgunaan 

kekuasaan, kontrol, dan status dalam kelompok. Perilaku preventif oleh 

dokter mungkin termasuk menghindari isolasi profesional, menerima 

tuntutan akuntabilitas, refleksi diri pada kontratransferensi, dan 

mencari konsultasi atau pengawasan (Leszcz, 2004). 



Syisnawati 

113 |  

31. Pencatatan dalam Perlakuan Kelompok 

Catatan klien disimpan terutama untuk kepentingan klien (APA, 1993), 

namun melayani berbagai tujuan. Rekam medis mendokumentasikan 

pemberian layanan untuk memenuhi persyaratan penerimaan 

pembayaran pihak ketiga, memberikan ringkasan layanan yang mungkin 

diperlukan untuk profesional lain, dan memenuhi kewajiban hukum. 

Dalam menyeimbangkan kebutuhan akan kerahasiaan dengan 

kebutuhan untuk melacak kemajuan klien secara tepat, Knauss (2006) 

bahwa catatan kemajuan ditulis dalam istilah perilaku objektif dengan 

fokus pada fakta yang relevan dengan masalah klien daripada penilaian 

atau pendapat. Dokter disarankan untuk berpikir keras dalam rekaman 

dengan mendokumentasikan bagaimana mereka melakukan intervensi 

dan mengapa (Gutheil, 1980). Praktik ini membantu memastikan bahwa 

catatan kemajuan mencerminkan perhatian aktif terhadap 

kesejahteraan pasien (Doverspike, 1999). Penting juga untuk 

mengembangkan profil diagnostik dan menyimpan catatan perawatan 

khusus untuk setiap anggota. Catatan individu pada anggota kelompok 

tidak boleh menyebut nama anggota lain karena ini merupakan 

pelanggaran kerahasiaan anggota lain. 

Juga tepat bahwa dokumen catatan perawatan berusaha untuk 

mendapatkan catatan masa lalu klien baru sebagai bagian dari masuk 

ke perawatan. Juga bijaksana untuk mendokumentasikan intervensi 

klinis bersama dengan alasan dan efek klinisnya. Selain itu, kesediaan 

untuk mencari konsultasi umumnya menyiratkan tingkat 

profesionalisme yang tinggi dan juga harus dicatat dalam catatan klinis. 

32. Kerahasiaan, Batasan, dan Informed consent 

Terapis harus mendiskusikan dengan anggota kelompok potensial 

masalah melindungi kerahasiaan klien dari satu sama lain, karena 

kerahasiaan dalam pengaturan kelompok tidak dapat dijamin atau 

ditegakkan di sebagian besar negara bagian (Slovenko, 1998). 

Pemimpin kelompok harus menyadari bahwa kerahasiaan adalah 

konsep berbasis etika yang sering memiliki sedikit atau tidak ada dasar 

hukum dalam terapi kelompok (Forester-Miller & Rubenstein, 1992). 
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Meskipun beberapa negara bagian memberikan hak istimewa kepada 

pasien bersama mengenai kerahasiaan, seperti di Illinois, sebagian 

besar negara bagian tidak. Oleh karena itu, metode umum dalam 

memberikan persetujuan untuk anggota kelompok adalah meminta 

anggota menyelesaikan perjanjian kerahasiaan kelompok yang 

menjelaskan bahwa anggota tidak memiliki hak kerahasiaan, dan 

menjelaskan cara anggota dapat mendiskusikan kemajuan mereka 

sendiri menuju tujuan pengobatan tanpa mengidentifikasi anggota lain.  

Contoh perjanjian kerahasiaan tersedia dalam literatur (Burlingame et 

al., 2005b; MacNair-Semands, 2005b). Banyak terapis menetapkan 

pengusiran sebagai kemungkinan konsekuensi dari pelanggaran 

kerahasiaan (Brabender, 2002). Kesepakatan klien berfungsi untuk 

melindungi kerangka terapi dan memperoleh persetujuan tentang tidak 

bersosialisasi dengan anggota kelompok psikoterapi dan, bila perlu, 

melaporkan setiap kontak luar dengan pemimpin atau anggota dalam 

sesi kelompok berikutnya (MacKenzie, 1997b). 

Informed consent untuk terapi kelompok mencakup diskusi tentang 

potensi risiko dan manfaat dari terapi kelompok dan pilihan pengobatan 

lainnya (Beahrs & Gutheil, 2001). Pertimbangan tambahan termasuk 

harapan kelompok mengenai sentuhan fisik, ketepatan waktu, biaya, 

hadiah, dan pengungkapan diri pemimpin. Penyeberangan batas 

didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari perilaku verbal 

yang biasa tetapi tidak merugikan klien; pelanggaran batas 

menunjukkan mereka pelanggaran yang jelas berbahaya atau 

eksploitatif pasien (Gutheil & Gabbard, 1998). Secara konsisten 

mempertahankan batasan dengan komitmen untuk memahami makna 

perilaku yang melanggar kerangka terapeutik sangat penting; namun, 

secara kaku menolak untuk melewati batas yang mungkin sesuai dan 

terapeutik dalam konteks tertentu juga dapat memiliki efek merusak 

pada hubungan terapeutik (Barnett, 1998). Kebijakan penagihan dan 

pembayaran yang jelas, adil, dan tegas dapat memberikan batasan lain 

yang berbeda untuk grup (Saphiro & Ginzberg, 2006). 
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Hubungan Ganda. Dualitas mungkin muncul dalam terapi kelompok 

dalam situasi ketika terapis memiliki hubungan kolegial atau 

pengawasan satu sama lain; ketika anggota atau pemimpin kelompok 

memiliki kontak di luar satu sama lain dalam konteks sosial; atau ketika 

ada peran ganda antara terapis dan klien. Telah dikemukakan bahwa 

profesi memiliki titik buta yang signifikan tentang bahaya hubungan 

ganda dalam psikoterapi kelompok (Pepper, 2007). Beberapa kode etik 

membahas hubungan ganda secara khusus terkait dengan konseling 

kelompok. Kode etik APA menekankan bahwa siswa yang berpartisipasi 

dalam terapi kelompok wajib sebagai bagian dari pelatihan tidak boleh 

dievaluasi oleh fakultas akademik terkait dengan terapi tersebut 

(mengutip Standar 7.05, APA, 2002). Sepanjang garis ini, Pepper 

mendorong kehati-hatian tentang masalah hubungan ganda yang 

mungkin muncul setelah kelompok pelatihan ketika dokter kelompok 

kemudian menjadi kolega atau terlibat dalam hubungan profesional. 

Juga direkomendasikan dalam pedoman etika bahwa pemimpin 

kelompok sangat berhati-hati dalam menangani informasi rahasia yang 

diperoleh selama sesi individu sementara dalam pengaturan kelompok 

ketika klien berada dalam perawatan individu dan kelompok secara 

bersamaan. 

(Fisher, 2003). Selanjutnya, terapis yang bekerja dengan kelompok 

yang beragam secara budaya didorong untuk menafsirkan kode tentang 

hubungan ganda, yang mungkin mengambil dimensi baru bila dilihat 

melalui lensa multikultural (Herlihy & Watson, 2003). 

Mencegah hasil yang merugikan dengan memantau Kemajuan 

Perawatan. Terapis kelompok sering secara informal memantau 

kemajuan pengobatan anggota kelompok, menyesuaikan intervensi 

kelompok sesuai dengan persepsi mereka tentang kemajuan klien. 

Penelitian telah menunjukkan bahwa kemajuan pengobatan dapat 

secara formal dilacak untuk keuntungan besar karena dokter 

mengalami kesulitan membuat penilaian prognostik yang akurat 

mengenai klien mana yang paling mungkin mengalami hasil yang 

merugikan (Hannan et al., 2005). Lebih khusus, tidak hanya dokter 
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mengalami kesulitan mengidentifikasi klien mana yang mungkin 

mengalami hasil pengobatan yang merugikan, tetapi ada bukti 

substansial dalam terapi individu bahwa jika data aktual tentang 

kemajuan klien diberikan kepada dokter secara teratur, pengurangan 

yang signifikan dalam hasil yang merugikan dapat dicapai (Lambert, 

Harmon, Slade, Whipple, & Hawkins, 2005). Pemantauan pengobatan 

dengan tujuan mencegah penurunan pengobatan dan prediksi hasil 

yang lebih baik telah berhasil diterapkan pada anak-anak dan remaja 

(Burlingame et al., 2004; Kazdin, 2005), menegaskan gagasan bahwa 

mengidentifikasi potensi hasil yang merugikan sebelum benar-benar 

terjadi dapat menciptakan kesempatan untuk terapi penyelarasan 

kembali. Ini adalah contoh yang jelas untuk terlibat dalam pendekatan 

pengobatan berbasis bukti (Hannan et al., 2005). 

Baterai Inti–R (Burlingame et al., 2006) menawarkan kepada dokter 

serangkaian tindakan yang relevan dan dapat diterapkan untuk melacak 

proses kelompok dan kemajuan anggota individu. Aplikasi awal 

menunjukkan bahwa metodologi ini bermanfaat bagi dokter dan 

diterima dengan baik oleh anggota kelompok (Wongpakaran, Esrock, 

Leszcz, & Lancee, 2006). bersamaan seperti: terapi individu , 

farmakoterapi, atau kelompok 12 langkah. Terapis kelompok bertujuan 

pada integrasi yang tepat dari bentuk-bentuk terapi ini, mengenali 

peluang untuk sinergi terapi, komplementaritas, fasilitasi, dan 

pengurutan (Nevonen & Broberg, 2006; Paykel, 1995). Kejelasan 

tentang prinsip-prinsip integrasi modalitas berguna dalam memastikan 

manfaat maksimal. Integrasi terapi meningkatkan cakupan klien yang 

dapat dirawat dalam terapi kelompok dan menghormati pilihan dan 

otonomi klien (Feldman & Feldman, 2005). Menggabungkan perawatan, 

bagaimanapun, membawa risiko potensial dan dapat 

dikontraindikasikan jika modalitas kedua berlebihan dan tidak perlu, 

atau tidak sesuai dengan terapi awal (Rosser, Erskine, & Crino, 2004). 

Terapi individu bersamaan dapat melemahkan intensitas terapi 

kelompok dengan mengurangi tekanan yang mungkin dimiliki anggota 

kelompok untuk membahas materi penting. Keterlibatan dalam 
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kelompok juga dapat berkurang jika banyak anggota kelompok menjadi 

peserta dalam terapi individu (Davies, Burlingame, & Layne, 2006).  
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BAB IV 
 

ANALISIS IMPLEMENTASI TERAPI 

KELOMPOK TERAUPETIK 

 

 

 

1. Usia 

nalisis usia responden yang melibatkan mahaiswa, dalam hal ini 

tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok kontrol 

dan kelompok intervensi dengan kata lain rata-rata usia pada 

kedua kelompok homogen, dengan rata-rata berada pada usia 19 tahun. 

Menurut Sarwono (1978) mahasiswa adalah setiap orang yang secara 

resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan 

batas usia sekitar 18 – 30 tahun. sementara menurut Winkel (1997) 

masa mahasiswa meliputi rentang umur 18/19 tahun sampai 24/25 

tahun. Dapat dikatakan bahwa masa pendidikan di perguruan tinggi 

(universitas) berkisar antara 18-24 tahun, sementara rentang usia 18-

24 tahun menurut Levinson (1978 dalam Monks, Knoers & Haditono, 

2001) termasuk dalam tahap dewasa muda, dimana pada masa ini 

mereka memiliki tugas perkembangan untuk menjalin hubungan yang 

dekat atau akrab dengan orang lain, khususnya dengan lawan jenis. 

A 
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Kemampuan untuk membina hubungan yang dekat atau akrab ini 

merupakan kemampuan dari perkembangan intimasi pada dewasa 

muda, sejalan dengan hasil penelitian Bucler (2005) tentang gender, 

identitas dan intimasi pada 301 orang mahasiswa di University of 

Guelph, bahwa perkembangan indentitas merupakan predictor bagi 

perkembangan intimasi laki-laki. Beyers dan Krenke (2010) yang 

meneliti pada 93 remaja berusia 14 – 24 tahun dan ingin 

membuktikan pendapat Erikson bahwa identitas merupakan prediktor 

bagi terbentuknya intimasi, ternyata terbukti dan masih berlaku untuk 

dewasa muda di abad 21 ini. Perkembangan identitas merupakan tugas 

perkembangan usia remaja, setelah melewati masa remaja, golongan 

dewasa muda semakin memiliki kematangan baik secara fisik maupun 

mental, sehingga mereka akan lebih mampu untuk melakukan suatu 

hubungan dengan orang lain.  

2. Jenis Kelamin 

Variabel jenis kelamin memiliki kesetaraan antara kelompok kontrol dan 

kelompok intervensi. yang sebagian besar responden berjenis kelamin 

perempuan. Hasil penelitian Jones dan Dembo (1989) yang meneliti 

perkembangan intimasi pada 218 responden, menjelaskan bahwa 

perempuan mempunyai intimasi lebih tinggi dari laki-laki.  Sejalan 

dengan pendapat Erikson bahwa perbedaan gender sangat berpengaruh 

dalam perkembangan intimasi seseorang (Montomery, 2005). 

Peneliti melibatkan laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini, 

dan ditemukan tidak ada pengaruh dari jenis kelamin terhadap 

perkembangan intimasi, hanya untuk mengetahui karakteristik 

responden saja, yang ternyata bahwa sebagian besar responden  

3. Efektivitas Terapi Kelompok Terapeutik Terhadap Perkembangan 

Intimasi 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan intimasi 

pada kelompok yang mendapatkan terapi kelompok terapeutik 

mengalami peningkatan secara bermakna sebelum dengan setelah 

terapi kelompok terapeutik dilakukan. 
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Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Bahari (2010), mengenai pengaruh terapi kelompok terapeutik terhadap 

perkembangan identitas diri remaja yang dilakukan pada 78 remaja di 

Kota Malang, memperlihatkan adanya pengaruh yang bermakna dari 

terapi tersebut terhadap perkembangan identitas diri remaja. Serta hasil 

penelitian Hapsah (2010) mengenai pengaruh terapi kelompok 

terapeutik terhadap perkembangan generativitas perempuan paruh 

baya, di kabupaten Pinrang, yang dilakukan pada 80 orang sampel, 

menunjukkan peningkatan generativitas secara bermakna pada 

kelompok intervensi. 

Stuart (2009) menjelaskan bahwa terapi kelompok terapeutik 

merupakan salah satu terapi yang dapat membantu dalam 

mengembangkan kemampuan intimasi. Grover (2012), menjelaskan 

bahwa terapi kelompok dapat membantu anggotanya untuk mencapai 

keintiman yang lebih baik pada usia dewasa, dalam kelompok akan 

muncul pengalaman positif bagi dewasa muda dengan meningkatkan 

keterampilan interpersonal dan kecerdasan emosional. Mereka menjadi 

lebih tahu apa yang mereka inginkan dalam menjalin hubungan, mereka 

membela diri mereka sendiri dan mengekspresikan diri secara jujur dan 

terbuka dengan kemudahan. Kemudian Garfield (2010) menyatakan 

bahwa terapi kelompok terapeutik dapat membantu memfasilitasi 

pengembangan keterampilan emosional intimasi pada pria yang 

mengalami konplik diseluruh peran perilaku laki-laki. 

Menurut Grover (2010), melalui terapi kelompok dewasa dapat 

membantu individu untuk belajar berkomunikasi dengan 

menyampaikan atau mengkomunikasikan perasaan dan keinginan 

secara efektif, membantu untuk menyadari dan menahan diri dari 

perilaku yang dapat merusak suatu hubungan, kemudian melalui  terapi 

kelompok ini juga membantu dewasa muda untuk mempunyai 

keyakinan sosial, individu akan menghentikan kebiasaan buruk dan 

mengintegrasikan cara-cara peningkatan hubungan dengan  orang  lain, 

kecemasan menjadi berkurang dan tidak menyerah pada impuls 

destruktif, sehingga dapat mempertahankan suatu hubungan dengan 
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orang lain dan meningkatkan  perkembangan  intimasi.  Memalui terapi 

kelompok, juga berusaha untuk mengakhiri siklus dewasa muda dari 

hubungan yang gagal dengan memberdayakan diri sendiri dengan 

wawasan dan pilihan yang baru. 

Peneliti berasumsi perubahan tersebut karena pengaruh dari 

latihan di sesi 3 dan 5. Pada sesi 3 peserta diajarkan dilatih agar mampu 

berkomunikasi dengan orang lain, mempunyai tujuan hidup, berfikir 

realistis, dan bersemangat. Kemudian di sesi 5 diajarkan untuk menjalin 

hubungan dengan orang lain. Akibat dari interaksi dalam kelompok 

memberikan individu dewasa muda untuk membuka jalur baru ke dalam 

hubungan yang lebih akrab dengan orang lain dan menemukan cara 

baru untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Individu akan 

menikmati hubungaan yang lebih dan khawatir kurang (memperbanyak 

teman dibandingakan dengan kekurangan teman). 

Terapi kelompok dewasa ini membantu individu untuk berani 

mengungkapkan diri (self-disclosure) yang merupakan elemen dari 

intimasi, yaitu pengungkapan informasi penting tentang diri sendiri 

kepada orang lain. Individu yang telah mampu untuk mencapai intimasi 

akan menjadi intim dan lebih intim dengan orang lain dalam hal berbagi 

informasi, mengenal diri, responsive terhadap kebutuhan orang lain, 

saling menerima dan menghormati (mutual acceptance) (Harvey & 

Omarzu, 1997; Reis & Patrick, 1996). Juga rasa saling memiliki (sense 

of belonging) individu dalam kelompok menjadi meningkat. 

Peneliti berasumsi perubahan ini melalui sesi ke-3 dan latihan ke-

2, dimana peserta dilatih untuk menggali kelebihan dan kekurangan 

yang dimilikinya, sehingga bisa dilatih kelebihannya supaya lebih 

maksimal dan ditutupi kekurangan yang dimilikinya dengan kelebihan 

yang dimilikinya, peserta diusahakan agar mau membuka dirinya (Self 

disclosur), sehingga mau menerima diri dan orang lain apa adanya, juga 

latihan untuk mengungkapkan isi hati, dan berkomunikasi dengan orang 

lain. Kemudian selain itu juga mungkin karena pengaruh dari latihan 

pada sesi 4. Pada sesi  ini  peserta  berbagi pendapat mengenai 

hubungan yang akrab dan intim dengan orang lain yang sesuai dengan 
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norma dan moral masyarakat  Indonesia, kemudian dilatih untuk 

meningkatkan kemampuan perkembangan moral dan spiritual, seperti 

dengan menerapkan nilai- nilai, norma aturan agama dan masyarakat, 

melaksanakan perintah agama dengan berkesinambungan, mentaati 

tata tertib yang  berlaku dan peduli pada orang lain, sehingga mereka 

bisa menjadi saling memiliki dan saling menerima serta menghormati 

(mutual acceptance). 

Hasil dari terapi kelompok terapeutik dewasa ini sejalan dengan 

yang telah diungkapkan oleh Olforsky (dalam Marcia dan kawan-kawan, 

1993) individu yang telah memiliki kemampuan intimasi akan mampu 

untuk membentuk dan mempertahankan hubungan intim yang akrab, 

yang biasanya terlihat dalam bentuk kedekatan, penghargaan terhadap 

individualitas, keterbukaan, komunikasi, tanggungjawab, hubungan 

timbal balik, komitmen dan seksualitas. Seksualitas disini tidak 

mengacu pada hubungan seks, tetapi lebih mengarah pada kepuasan 

yang dirasakan individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Sehingga 

terjadi perubahan perkembangan intimasi peserta dari cukup optimal 

menjadi optimal. 

Peneliti menganalisis bahwa perubahan ini terjadi karena  mereka  

pada sesi 2 diajarkan untuk menjaga penampilan diri agar bisa diterima 

oleh orang lain, dengan menjaga kebugaran tubuh agar tetap sehat, 

tetap wangi dan menarik.kemudian di 5 diajarkan bagaimana mereka 

agar mampu menjalin hubungan dengan orang lain, pada bagian ini 

peserta diberikan rangsangan dengan melihat tayangan video materi 

“persahabatan bagai kepompong” setelah itu peserta diminta 

tanggapannya dan sharing bagaimana menjalin hubungan dengan orang 

lain, kemudian diajarkan pula bagaimana cara mengontrol emosi, 

karena jika  individu  mampu  mengontrol emosinya maka ia akan 

menjadi pribadi yang disukaioleh semua orang, sehingga akan 

meningkatkan kemampuan dalam menjalin hubungan yang akrab 

dengan orang lain.  Latihan yang diberikan pada peserta sebelumnya 

peserta diberikan materi mengenai anger management, lalu peserta 

dilatih bagaimana menggunakan anger management ini dalam 
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kehidupan sehari-hari. Kemudian dicatat dalam buku kerja dan 

diberikan tugas agar buku kerja tersebut diisi sesuai dengan latihan 

yang sudah mereka lakukan, setiap harinya. Sehingga Melalui terapi 

kelompok teraputik dewasa muda ini individu dapat mengalami 

peningkatan dalam beradaptasi, individu menjadi merasa lebih baik dan 

selaras dengan diri sendiri mapun orang lain, individu berkembang 

menjadi pendengar yang baik, dan mampu untuk mengekspresikan diri 

dengan merenungkannya dengan jelas dan orang lain akan merasa 

nyaman dengannya karena individu itu pun merasa nyaman dengan 

dirinya sendiri. Kemudian melalui terapi kelompok dewasa muda 

menjadi memiliki keberanian emosional, ia memiliki ketegasan 

emosional, berani mengambil resiko, bebas dari kecemasan dalam 

hubungan akrab, dimana melalui terapi kelompok dewasa muda 

membuka pintu lebih dalam, memiliki hubungan yang lebih bermakna. 

Keberanian emosional yang sudah dimiliki akan di transfer dalam 

kehidupan keseharian dewasa muda. 

Kesimpulan akhir bahwa terapi kelompok teraputik dewasa muda 

efektif terhadap peningkatan perkembangan intimasi. Dibuktikan 

dengan adanya perbedaan perkembangan intimasi secara bermakna (p 

value =0,04; α < 0,05) antara kelompok kontrol   dan kelompok intervensi 

setelah dilakukan terapi kelompok terapeutik. Ciri dewasa muda yang 

sudah memiliki kemampuan intimasi adalah mempunyai hubungan 

sosial yang akrab, mempunyai  komitmen dalam pekerjaan dan 

pergaulan, mandiri, mempunyai konsep  diri  yang realistis, menyukai diri 

sendiri, mengetahui arah hidupnya, mempunyai hubungan yang baik 

dengan keluarga, mampu mengatasi stress perubahan dan 

pertumbuhan, mempunyai  hubungan  yang  dekat dengan orang-orang 

tertentu (sahabat, atau pacar ) dan mampu untuk memilih pasangan 

hidup kelak serta menganggap bahwa kehidupan sosial bermakna 

(Keliat, Helena & Farida, 2011). 

 



Terapi Kelompok Teraupetik 

124 |  

4. Perkembangan Intimasi pada kelompok yang tidak mendapatkan 

terapi kelompok terapeutik. 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan intimasi 

pada kelompok yang tidak mendapatkan terapi kelompok terapeutik 

tidak mengalami peningkatan secara bermakna sebelum dan setelah 

terapi kelompok terapeutik dilakukan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian Bahari dan kawan-kawan, (2010), Hapsah dan 

kawan-kawan, (2010), bahwa pada kelompok kontrol tidak mengalami 

peningkatan secara bermakna sebelum dan setelah dilakukan terapi 

kelompok terapeutik. 

Tidak terjadinya perubahan secara signifikan kemampuan 

perkembangan intimasi pada kelompok kontrol dikarenakan mereka 

sama sekali tidak diberikan tindakan terapi kelompok terapeutik dewasa 

muda, sehingga tidak ada proses menjadi tahu bahkan latihan apa yang 

harus dilakukan untuk berkomunikasi yang baik, mengungkapkan isi 

hati, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri, menjaga penampilan 

agar menarik dan yang lainnya, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan perkembangan intimasi. Hal ini yang mendasri tidak 

signifikannya peningkatan perkembangan intimasi dewasa pada 

kelompok kontrol yang tidak mendapatkan terapi kelompok terapeutik. 

Dari hasil penelitian, terdapat peningkatan nilai rata-rata 

perkembangan intimasi pada kelompok kontrol yang tidak mendapatkan 

terapi kelompok terapeutik sebesar 0, 31 poin.  Walaupun menurut uji 

statistic peningkatan ini tidak signifikan, namun dapat dilihat adanya 

perubahan perkembangan intimasi pada kelompok kontrol yang tidak 

mendapatkan terapi kelompok terapeutik sebelum dan setelah 

penelitian dilakukan. Menurut analisis peneliti, perubahan tersebut 

disebabkan responden adalah mahasiswa yang tentunya sudah belajar 

mengenai tugas perkembangan pada dewasa muda, belajar tentang 

komunikasi dan perilaku manusia, juga informasi yang dapat 

mempengaruhi persepsinya sehingga merubah kemampuan 

perkembangan intimasinya, walaupun perubahan tersebut tidak 

bermakna. Selain itu perkembangan intimasi dewasa muda juga 



Syisnawati 

125 |  

merupakan proses yang alamiah dan terjadi secara spontan, dimana 

seseorang bias berkembang menjadi lebih baik (intimacy) ataupun 

sebaliknya berkembang kea rah yang kurang baik (self absorb ataupun 

isolation). 

5. Perbedaan perkembangan intimasi pada kelompok yang 

mendapatkan terapi kelompok terapeutik dan kelompok yang tidak 

mendapatkan terapi kelompok terapeutik 

Perbandingan perkembangan intimasi antara kelompok yang 

mendapatkan terapi kelompok terapeutik dan kelompok yang tidak 

mendapatkan terapi kelompok terapeutik menunjukkan adanya 

perbedaan, dimana kelompok yang mendapatkan terapi kelompok 

terapeutik meningkat sebesar 6,69 poin dan kelompok yang tidak 

mendapatkan terapi kelompok terapeutik meningkat hanya 0,31 poin. 

Peningkatan perkembangan intimasi pada kelompok yang 

mendapatkan terapi kelompok intervensi lebih tinggi secara bermakna 

dibandingkan dengan kelompok kontrol, hal ini menunjukkan bahwa 

perkembangan intimasi dapat meningkat melalui terapi kelompok 

terapeutik. 

selisih rata-rata perkembangan intimasi antara kelompok kontrol 

dan kelompok intervensi sebelum dan setelah terapi kelompok 

terapeutik diberikan dengan selisih sebesar 6,37 poin antara kelompok 

yang mendapatkan terapi kelompok terapeutik dengan yang tidak. Oleh 

karena itu peneliti menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara 

perkembangan intimasi mahasiwa yang mendapatkan terapi kelompok 

terapeutik dan yang tidak mendapatkan terapi kelompok terapeutik. 

Sehingga kesimpulan terakhir yang diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah terapi kelompok terapeutik efektif terhadap peningkatan 

perkembangan intimasi pada usia dewasa muda.  
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BAB V 
 

PANDUAN LOG BOOK TERAPI 

KELOMPOK TERAUPETIK DEWASA 

MUDA 
 

 

 

erapi kelompok terapeutik dewasa muda merupakan salah satu 

jenis terapi kelompok yang memberi kesempatan kepada 

anggotanya untuk saling berbagi pegalaman, saling membantu 

satu dengan lainnya, untuk menemukan cara menyelesaikan masalah 

dan mengantisipasi masalah yang akan dihadapi. Terapiini terdiri dari 

enam sesi, yaitu : 

1. Sesi pertama: Pengkajian dan Diskusi perkembangan dewasa 

muda 

2. Sesi kedua: Stimulasi Perkembangan Biologis dan Psikoseksual 

3. Sesi ketiga: Stimulasi Perkembangan Kognitif, Bahasa dan 

Bakat, serta Kreatifitas 

4. Stimulasi Perkembangan Moral dan Spiritual 

T 
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5. Sesi keempat: Stimulasi Perkembangan Psikososial dan 

Emosional 

6. Sesi keenam; Sharing Pengalaman dan Evaluasi 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Tulislah nama dan alamat saudara pada buku ini 

2. Buku ini merupakan buku kerja individu yang mengikuti terapi 

kelompok terapeutik dewasa muda, yang harus selalu dibawa 

selama mengikuti terapi. 

 

SESI PERTAMA :  

PENGKAJIAN DAN DISKUSI PERKEMBANGAN DEWASA MUDA 

Perkembangan dewasa muda merupakan tahap dimana individu 

mampu melakukan interaksi yang akrab dengan orang lain, khususnya 

lawan jenis, yang disebut dengan perkembangan intimasi. 

Perkembangan tahap ini dipengaruhi oleh  sepuluh aspek, yaitu 

kemampuan perkembangan biologis, psikoseksual, kognitif, bahasa, 

moral,spiritual, sosial, emosional, bakat dan kreatifitas. Perkembangan 

akan tercapai dengan optimal jika individu yang bersangkutan dapat 

melatih keterampilan dan meningkatkan kemampuan dirinya. 

Kegiatan pada sesi pertama adalah mendiskusikan kemampuan yang 

sudah dicapai oleh anggota kelompok, samapai dengan saat ini 

Ciri-ciri Perkembangan Intimasi pada Dewasa Muda 

Tuliskan tanggal dan berilah tanda centrang (√) bila terdapat ciri-ciri 

perkembangan intimasi pada diri sendiri dan berilah tanda silang (X) bila 

belum terdapat ciri-ciri perkembangan intimasi pada anda. 

No Perkembangan Intimasi 
Tanggal 

   

1 Mempunyai hubungan sosial yang akrab    
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2 Mempunyai komiten dalam bekerja dan bergaul    

3 Mandiri     

4 Mempunyai konsep diri yang realistis    

5 Menyukai diri sendiri    

6 Mengetahui arah hidup    

7 Mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga    

8 Mampu mengatasi stress perubahan dan 

pertumbuhan 

   

9 Mempunyai hubungan yang dekat dengan orang-

orang tertentu (mempuyai sahabat, pacar) 

   

10 Mampu memilih pasangan hidup    

11 Menganggap kehidupan sosial bermakna 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

SESI KEDUA ; STIMULASI BIOLOGIS DAN PSIKOSEKSUAL 

Di masa ini, pemuda berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi dan 

daya tahan, serta di puncak fungsi sensoris dan motoris, semua fungsi 

tubuh berkembang sempurna, ketajaman visual, intensitas rasa, bau, 

sensitif terhadap rasa sakit dan temperatur. Selain itu juga sudah 

memiliki kematangan fisiologis (seksual) sehingga mereka siap 

melakukan tugas reproduksi.  

Kegiatan pada sesi kedua ini adalah mengajarkan kepada anggota 

kelompok cara melatih keterampilan untuk meningkatkan 

Tuliskan cara melatih untuk meningkatkan 

kemampuan perkembangan intimasi selama ini : 
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perkembangan biologis agar tetap terjaga kesehatan dan kebugaran 

tubuhnya dan mengajarkan cara mengontrol hastrat seksual beserta 

akibatnya.  

Daftar Kemampuan Perkembangan Biologis dan Psikoseksual 

Berilah tanda centrang (√) pada kolom ”Ya” bila kemampuan biologis 

dan seksual sudah dimiliki oleh anda dan berilah tanda silang (X) bila 

belum dimiliki oleh anda saat ini. 

No 
Kemampuan Perkembangan   

Biologis dan Psikoseksual 
Ya Tidak 

1 Mampu menjaga kebersihan diri   

2 Mampu menjaga kesehatan tubuh   

3 Mampu mengatur pola makan yang sehat   

4 Mampu menjaga keseimbangan antara 

kerja dan istirahat 

  

5 Mampu mengontrol hasrat seksual   

 

Latihan 1: Melatih kemampuan perkembangan biologis dan 

psikoseksual 

 

 

 

 

 

No  Kemampuan biologis dan 

psikoseksual 

Tanggal 

      

1 Mampu menjaga kebersihan diri dan lingkungan 

• Mandi sehari 2 kali       

• Sikat gigi minimal 2 kali sehari       

Ingat : semakin cepat anda 

menerapkan dan melatih 

kebiasaan diri yang baik, akan 
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• Cuci rambut setiap 2 hari 

sekali 

      

• Memotong kuku seminggu 

sekali 

      

• Menjaga badan agar tetap 

wangi  

      

• Memakai pakaian bersih dan 

rapih 

      

 • Menggunakan peralatan 

pribadi (peralatan mandi, 

bersolek dan pakaian pribadi) 

milik sendiri 

      

 • Menjaga kebersihan 

lingkungan tempat tinggal  

      

2 Mampu menjaga kesehatan tubuh 

• Tidak merokok       

• Tidak minum minuman 

beralkohol 

      

• Tidak menggunakan narkoba       

• Tidak menggunakan obat 

penenang 

      

• Tidak minum obat tanpa resep 

dari dokter 

      

• Melakukan olah raga minimal 

2 – 3 kali perminggu selama 

30 – 45 menit 

      

• Memeriksa kesehatan pada 

dokter secara berkala 

      

3 Mampu mengatur pola makan sehat 
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 • Makan sehari 3 kali       

 • Mengkonsumsi makanan 

bergizi seimbang (sesuai 

kebutuhan tubuh) 

      

 • Minum air putih (air mineral)        

 • Mengkonsumsi makanan 

cukup serat ( buah dan sayur) 

      

 • Menghindari makanan yang 

mengandung formalin, MSG 

dan boraks 

      

 • Menghindari ngemil       

4 Mampu menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat 

• Tidur 7 - 8 jam sehari       

• Istirahat sementara diantara 

kesibukan bekerja 

      

• Melakukan hobi yang 

menyenangkan 

      

• Rekreasi       

5 Mampu mengontrol hasrat seksual 

 • Menghilangkan / 

menyingkirkan pikiran kotor 

      

 • Tidak melihat yang porno dan 

vulgar 

      

 • Membatasi hubungan dengan 

lawan jenis 

      

 • Rajin Puasa dan Ibadah       
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 • Rajin Bersosialisasi Dengan 

Teman dan Keluarga 

      

 • Selalu Berpikir Efek Dampak 

Buruknya 

      

 • Membuat Prinsip       

 

SESI KETIGA: STIMULASI PERKEMBANGAN KOGNITIF, BAHASA DAN 

BAKAT SERTA KREATIFITAS 

Kemampuan berfikir dewasa muda sudah mampu memahami materi 

yang lebih rumit, mengunakan pengalaman untuk memecahkan 

masalah, penguasaan informasi dan keterampilan (apa yang harus saya 

ketahui) kepada intergrasi praktis pengetahuan dan keterampilan 

(bagaimana menggunakan apa yang saya ketahui) untuk mencari 

makna dan tujuan (mengapa saya harus tahu). Bentuk kreativitas yang 

akan terlihat tergantung pada minat dan kemampuan individual, serta 

kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan kegiatan-kegiatan yang 

memberikan kepuasan sebesar-besarnya. 

Kegiatan pada sesi ketiga ini adalah mengajarkan pada kelompok cara 

menstimulasi bagi perkembangan kognitif, bahasa dan bakat serta 

kreatifitas individu. 

 

Daftar kemampuan kognitif, bahasa dan bakat serta kreativitas 

individu dewasa muda 

Berilah tanda centrang (√) pada kolom ”Ya” bila kemampuan kognitif, 

bahasa dan bakat serta kreativitas sudah dimiliki oleh anda dan berilah 

tanda silang (X) bila belum dimiliki oleh anda saat ini. 

No 
Kemampuan kognitif, bahasa dan bakat 

serta kreativitas 
Ya Tidak 

1 Memiliki cita – cita   



Syisnawati 

133 |  

2 Mampu menyampaikan isi hati dan 

pikirannya 

  

3 Mampu berkomunikasi dengan orang lain    

4 Mempunyai perencanaan dan tujuan 

hidup yang jelas 

  

5 Berpikir realistis   

6 Bersemangat untuk menambah wawasan   

7 Memiliki keahlian atau keterampilan 

khusus (spt : bernyanyi, melukis, menari, 

olah raga, menjahit dll) 

  

 

Latihan ke 2; melatih kemampuan perkembangan kognitif, bahasa dan 

bakat serta kreatifitas 

 

No  Kemampuan kognitif, bahasa dan 

bakat serta kreatifitas 

Tanggal 

      

1 Berusaha untuk mewujudkan cita-cita 

• Bekerja dengan sungguh- 

sungguh 

      

• Tidak menunda-nunda 

pekerjaan 

      

• Menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu 

      

• Selalu bersemangat        

2 Mampu menyampaikan isi hati dan pikirannya 

• Berlatih menyampaikan 

pendapat tanpa takut  
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• Menyampaikan pendapat, usul 

dengan sopan 

      

• Mengkritik dengan cara yang 

baik 

      

• Menyampaikan penolakan 

dengan cara yang baik 

      

• Menyampaikan perasaan (isi 

hati) dengan baik 

      

• Bertanya dengan baik dan 

sopan 

      

3 Mampu berkomunikasi dengan orang lain 

• Latihan menyapa       

• Latihan untuk memulai 

pembicaraan 

      

• Memberikan pujian       

• Berdiskusi dengan teman, 

saudara atau orang tua 

      

4 Mempunyai perencanaan dan tujuan hidup yang jelas 

 • Menetapkan tujuan hidup       

 • Membuat jadwal kegiatan 

harian 

      

 • Menjalankan kegiatan yang 

sudah disusun/ direncanakan 

sebelumnya 

      

 • Berusaha untuk selalu 

menjalankan aktifitas sesuai 

yang sudah direncanakan 

      

5 Berfikir realistis 
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 • Mengenal kelebihan dan 

kekurangan diri 

      

• Merencanakan sesuatu sesuai 

dengan kemampuan 

      

• Menerima diri dan orang lain 

apa adanya 

      

• Berperilaku dan berpenampilan 

yang wajar 

      

6 Bersemangat untuk menambah wawasan 

 • Membaca buku minimal 1 – 2 

jam sehari 

      

• Mendengarkan atau membaca 

berita 

      

• Aktif untuk mencari tahu hal-hal 

yang baru 

      

 • Optimis dengan masa depan       

7 Memiliki keahlian/bakat  khusus (bernyanyi, 

menari,melukis,menjahit, olah raga dll) 

 • Mencari tahu kemampuan yang 

dimiliki 

      

 • Melatih kemampuan/bakat 

yang dimiliki 

      

 • Memanfaatkan sarana dan 

prasarana yang ada untuk 

menunjang karier/bakat yang 

dimiliki 
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SESI KEEMPAT: STIMULASI PERKEMBANGAN MORAL DAN SPIRITUAL 

 

Perkembangan moral dan spiritual (agama) yang harus dimiliki oleh 

dewasa muda adalah ia sudah mampu untuk membedakan antara yang 

baik dan buruk, benar dan salah serta sudah memiliki nilai-nilai dan 

keyakinan atau kepercayaan yang kuat. Mengikuti kegiatan keagamaan 

dan melaksanakannya dengan kontinyu. 

Kegaitan pada sesi ini adalah mengajarkan individu untuk menstimulasi 

perkembangan moral dan spiritual 

Daftar Kemampuan Moral dan Spiritual Dewasa Muda 

Berilah tanda centrang (√) pada kolom ”Ya” bila kemampuan moral dan 

spiritual sudah dimiliki oleh anda dan berilah tanda silang (X) bila belum 

dimiliki oleh anda saat ini. 

No Kemampuan Moral dan Spiritual Ya Tidak 

1 Memiliki Agama/keyakinan   

2 Melaksanakan perintah agama dengan 

berkesinambungan 

  

3 Menerapkan nilai-nilai, norma aturan 

agama dan masyarakat  

  

4 Mentaati tatatertib yang berlaku   

5 Peduli pada orang lain   

 

Latihan ke 3: melatih kemampuan perkembangan moral dan spiritual 

 

 

 

 

 

Ingat : semakin cepat anda menerapkan dan melatih 

kebiasaan diri yang baik, akan semakin memperkecil 

resiko mengalami penyimpangan perilaku…. 
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No  Kemampuan moral dan spiritual  Tanggal 

      

1 Memiliki Agama / keyakinan 

• Ada salah satu agama/ 

keyakinan yang dianut 

      

2 Melaksanakan perintah agama dengan berkesinambungan 

 • Melaksanakan ibadah (shalat 

lima waktu bagi muslim, pergi 

ke gereja bagi non muslim) 

      

 • Menghindari perbuatan yang 

dilarang agama (yang 

menimbulkan dosa) 

      

 • Beramal dengan memberikan 

sumbangan ( berinfak, 

shodaqoh dll) 

      

 • Berbuat baik       

 • Menolong orang yang dalam 

kesulitan 

      

3 Menerapkan nilai-nilai, norma aturan agama dan masyarakat  

 • Menghormati yang lebih tua 

dan menyayangi yang lebih 

muda 

      

 • Berperilaku sesuai dengan 

norma yang ada 

      

 • Memberikan salam saat 

bertemu orang lain 
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 • Bergaul dengan lawan jenis 

sesuai dengan aturan dan 

norma yang ada 

      

 • Berpakaian sopan       

 • Berkata sopan       

4 Mentaati tatatertib yang berlaku 

 • Mentaati peraturan berlalu 

lintas 

      

 • Mentaati peraturan di tempat 

kerja, kampus atau lingkungan 

tempat tinggal 

      

 • Membayar pajak, telpon, listrik, 

uang sekolah, kartu kredit dll 

tepat waktu 

      

 • Membayar hutang jika punya       

5 Peduli pada orang lain 

 • Menyapa terlebih dahulu jika 

bertemu orang lain 

      

 • Melakukan perbuatan baik 

pada teman (menjengunguk 

yang sakit, menolong yang 

sedang kesuitan, menghibur 

yang sedang sedih, dll) 

      

 • Mendahulukan kepentingan 

umum daripada kepentingan 

pribadi 
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SESI KELIMA; STIMULASI PERKEMBANGAN  

EMOSI DAN PSIKOSOSIAL 

Kemampuan emosi dan psikososial yang harus dimiliki oleh individu 

dewasa muda adalah kemampuan mengontrol emosi dan menjalin 

hubungan dengan orang lain. 

Pada sesi kelima ini adalah mengajarkan bagaimana cara mengnotrol 

emosi dan berhubungan dengan orang lain. 

 

Daftar Kemampuan Perkembangan Emosi dan  

Psikososial Dewasa Muda 

 

Berilah tanda centrang (√) pada kolom ”Ya” bila kemampuan emosi dan 

psikososial sudah dimiliki oleh anda dan berilah tanda silang (X) bila 

belum dimiliki oleh anda saat ini. 

No Kemampuan Emosi dan Psikososial Ya Tidak 

1 Mampu mengontrol emosi   

2 
Mampu menjalin hubungan dengan orang 

lain 
  

 

Latihan 4: melatih kemampuan perkembangan emosi dan psikososial 

No  Kemampuan emosi dan 

psikososial  

Tanggal 

      

1 Kemampuan mengontrol emosi 

• Latihan mengendalikan marah 

dengan anger managemant 

      

• Selalu berpikiran positif       
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• Sabar dalam antrian       

• Klarifikasi dengan baik jika ada 

yang salah 

      

• Menarik nafas dalam saat 

menghadapi situasi yang tidak 

nyaman 

      

• Belajar asertif       

2 Kemampuan membina hubungan dengan orang lain 

• Meluangkan waktu untuk 

bergaul dengan teman-teman 

sejenis maupun lawan jenis 

      

• Percaya diri       

• Mengatur waktu dalam 

pergaulan 

      

• Menambah teman       

• Memiliki sahabat/teman dekat       

• Membina hubungan yang 

harmonis dengan 

pasangan/calon pasangan 

      

• Menjaga hubungan yang 

harmonis dengan kelurga, dan 

tetangga di lingkungan tempat 

tinggal 

      

 

SESI KEENAM; SHARING PENGALAMAN 

 

Kegiatan pada sesi keenam ini adalah memberikan kesempatan bagi 

individu anggotakelompok untuk berbagi pengalaman dalam 

menstimulasi/ melatih keterampilan perkembangan dengan cara-cara 
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yang sudah dipelajari pada sesi kedua hingga kelima. Kegiatan ini 

diharapkan akan menambah pengetahuan dan membantu anggota 

kelompok dalam menstimulasi perkembangan masing-masing individu 

dewasa muda. 

Tuliskan pengalaman, manfaat, hambatan dan dampak yang telah anda 

rasakan dalam melakukan stimulasi perkembangan pada format 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengalaman saya selama menstimulasi perkembangan diri: 

Manfaat yang saya rawakan setelah mengikuti 

kegiatan ini: 
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Hambatan yang saya alami selama melakukan 

stimulasi perkembangan ini: 

Dampak pada diri sendiri bila tidak melakukan 

stimulasi perkembangan: 
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