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1. Judul 

Efektivitas Spiritual Islamic Nursing Care (SINC) terhadap kualitas hidup pasien 

rawat inap  

 

2. Latar Belakang 

Keperawatan memandang manusia sebagai makhluk holistik yang meliputi 

bio-psiko-sosio-kultural-spiritual. Klien yang dirawat di rumah sakit harus 

mendapatkan perhatian bukan hanya aspek biologis tetapi juga aspek-aspek yang 

lain. Keperawatan spiritual merupakan suatu elemen perawatan kesehatan 

berkualitas dengan menunjukkan kasih sayang pada klien sehingga terbentuk 

hubungan saling percaya dan diperkuat ketika pemberi perawatan menghargai dan 

mendukung kesejahteraan spiritual klien (Potter & Perry, 2010) 

 

 Pentingnya spiritualitas dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat dari 

definisi kesehatan menurut World Health Organization (WHO) yang menetapkan 

empat unsur kesehatan yaitu sehat fisik, psikis, sosial, dan spiritual. WHO juga 

mendefinisikan sehat sebagai suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik 

(organobiologik), mental (psikologik), sosial, dan spiritual, yang tidak hanya 

bebas dari penyakit atau kecacatan.Dengan demikian dimensi spiritual merupakan 

salah satu unsur atau aspek yang membentuk manusia secara utuh. 

 

 Dalam firman Allah swt yang lain, kita diharapkan untuk senantiasa 

berusaha sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar-Ra’d/13:11 berikut: 

 

تٞ م ِّ  نۡ أمَۡرِّ ٱلَلِِّّۗ إِّنَ ٱلَلَّ لََ يُغَي ِّرُ مَا بِّقَوۡمٍ حَتىََٰ يُ لَهُۥ مُعَق ِّبََٰ نۡ خَلۡفِّهّۦِ يَحۡفَظُونَهُۥ مِّ مِۡۗ وَإِّذآَ نۢ بَيۡنِّ يدَيَۡهِّ وَمِّ هِّ غَي ِّرُواْ مَا بِّأنَفسُِّ

ن وَالٍ  ن دوُنِّهّۦِ مِّ ١١أرََادَ ٱلَلُّ بِّقَوۡمٖ سُوٓءٗا فلَََ مَرَدَ لَهُۚۥ وَمَا لَهُم م ِّ  

Terjemahnya: 

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka 

dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 

tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 

sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia”. 

 

Asuhan keperawatan yang diberikan perawat tidak bisa lepas dari aspek 

spiritual yang merupakan bagian integral dari perawat dengan pasien. Kebutuhan 

spiritual merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap  manusia. 

Apabila seseorang dalam keadaan sakit, maka hubungannya dengan Tuhan pun 

semakin dekat, mengingat seseorang  dalam kondisi sakit menjadi lemah dalam 

segala hal, tidak ada yang mampu membangkitkannya dari kesembuhan, kecuali 

Sang Pencipta. Dalam pelayanan kesehatan, perawat sebagai petugas kesehatan 
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harus memiliki peran utama dalam memenuhi kebutuhan spiritual pasien (Hamid, 

2008). 

Dimensi spiritual merupakan salah satu dimensi yang penting yang harus 

menjadi perhatian perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Bahkan, 

keimanan diketahui sebagai salah satu faktor yang sangat kuat dalam proses 

penyembuhan dan pemulihan fisik individu. Mengingat pentingnya peranan 

spiritual dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan,  maka perawat perlu 

untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep spiritual agar dapat memberikan 

asuhan keperawatan dengan baik kepada klien (Saharuddin, 2018). 

Hasil penelitian Ismail, Urai, & Tippamas (2017) dalam kajiannya yang 

berjudul Islamic Based Caring in Nursing Science: A Literature Review 

mengemukakan bahwa sudah ada banyak penelitian tentang arti dari pemberian 

perawatan dalam perspektif Islam dan Islam dapat menjadi sebuah framework 

untuk mengembangkan sebuah model baru dalam keperawatan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan untuk pasien dan keluarganya. 

 

Ketika memberikan asuhan keperawatan kepada klien, perawat peka 

terhadap kebutuhan spritual klien, tetapi dengan berbagai alasan ada kemungkinan 

perawat justru menghindar untuk memberikan asuhan spiritual. Alasan tersebut 

antara lain karena perawat merasa kurang nyaman dengan kehidupan spiritualnya, 

kurang menganggap penting kebutuhan spiritual, tidak mendapatkan pendidikan 

tentang aspek spiritual dalam keperawatan, atau merasa bahwa pemenuhan 

kebutuhan spiritual klien bukan menjadi tugasnya, tetapi tanggung jawab pemuka 

agama (Hamid A.Y, 2008) 

 

Penelitian sebelumnya di Rs. Haji Makassar telah mengembangkan Model 

Spiritual Nursing Care yang menghasilkan aplikasi SINC yang selanjutnya dapat 

digunakan oleh pasien dan keluarga secara mandiri melalui handphone masing-

masing. Aplikasi ini terdiri dari dzikir, shalat, thaharah, arah kiblat, doa-doa, 

murottal dan HU care. Dengan aplikasi ini peneliti akan melihat bagaimana 

efektivitas aplikasi SINC terhadap kualitas hidup pasien rawat inap di rumah sakit 

 

3. Rumusan Masalah 

Bagaimana efektivitas aplikasi Spritual Islamic Nursing Care terhadap kualitas 

hidup pasien di ruang rawat inap di Rumah Sakit Haji Makassar? 
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4. Metode Penelitian 

Desain penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. 

Peneliti menggunakan desain penelitian untuk mempermudah menentukkan 

rencana penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan penelitian maka 

desain yang digunakan adalah quasi experimental one group pretest and post test 

design yaitu untuk mengkaji pengaruh antara dua variabel (Nursalam, 2008). 

Dimana melihat efektivitas penggunaan aplikasi SINC terhadap kualitas hidup 

pasien yang dalam hal ini pemenuhan kebutuhan shalat, tanda-tanda vital dan 

kecemasan.  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien dewasa yang berada di ruang 

rawat inap rumah sakit haji makassar. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

tehnik non-probablity sampling yakni purposive sampling. Besar sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 29 responden. Adapun kriteria sampel dalam 

penelitian ini yaitu: 

Kriteria inklusi 

a. Pasien kooperatif berusia 17- 50 tahun 

b. Pasien yang didampingi oleh keluarga pada saat penelitian 

Kriteria eksklusi 

a. Pasien tidak sadar (koma) 

b. Pasien dengan gangguan motorik dan sensori persepsi 

c. Pasien yang tidak bersedia 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara 

dengan bantuan instrument berupa kuesioner dan lembar observasi. Instrumen 

yang digunakan untuk mengumpulkan data pemenuhan kebutuhan spiritual terdiri 

atas kuesioner dan instrumen wawancara. Kuesioner yang akan digunakan adalah 

Spiritual Needs Questionnaire (SpNQ). Kuosioner Penilaian Kecemasan, kusioner 

pemenuhan kebutuhan shalat dan lembar observasi TTV.  

 

Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan cleaning data untuk menyortir 

data yang masih meragukan dan kuesioner yang tidak lengkap. Seluruh lembar 

kuesioner yang lengkap selanjutnya diinput ke dalam tabulasi data dalam bentuk 

master tabel. Master tabel merupakan tabulasi dari data mentah. 

 

Data yang telah ditabulasi kemudian dianalisis dengan uji statistic paired T-

Test untuk melihat perbedaan pemenuhan kebutuhan shalat dan kecemasan 

sebelum dan setelah menggunakan aplikasi SINC dan perbedaan TTV selama 3 

hari dengan menggunakan uji statistik friedman.  
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5. Kerangka Teori 

 

Penerapan Asuhan Keperawatan Spritual ini berdasarkan teori Model King’s 

dimana dengan menggunakan aplikasi SINC memodifikasi lingkungan yang 

menunjang pemenuhan kebutuhan spiritual pasien yang selanjutnya akan 

mempengaruhi pemenuhan kebutuhan spiritual pasien, kecemasan dan tanda-tanda 

vital pasien.  
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6. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November 2019. Jumlah 

responden yang turut berpartisipasi sebanyak 29 orang pasien rawat inap di rumah 

sakit Haji Makassar.  

 

a. Karakteristik Responden  

Tabel 1 . Distribusi Karakteristik Responden (N=29) 

Karakteristik    Frekuensi    Persentasi (%) 

Usia 

Remaja Akhir   

Dewasa Awal   

Dewasa Akhir   

Lansia Awal 

 

13 

4 

7 

5 

 

44.8 

13.8 

24.1 

17.2 

Pekerjaan 

Guru  

Wiraswasta 

Pelajar 

Mahasiswa 

  IRT    

Pegawai Swasta 

Nelayan 

Buruh 

 

 

3 

5 

5 

5 

6 

2 

1 

2 

 

10.3 

17.2 

17.2 

17.2 

20.7 

6.9 

3.4 

6.9 

Pendidikan 

S1 

SMA 

SMP 

 

 

5 

20 

4 

 

17.2 

69 

13.8 

Sumber Data 2019 

 

Berdasarkan tabel 1. distribusi frekuensi karakteristik responden 

berdasarkan usia sebagian besar dalam kategori remaja akhir sebanyak 13 orang 

(44.8%), usia dengan kategori dewasa awal sebanyak 4 orang (13.8%),  

sedangkan usia dengan kategori dewasa akhir sebanyak 7 orang (24.1%), dan 

usia dengan kategori lansia awal sebanyak 5 orang (17.2%). 

 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan adalah 

yang berprofesi sebagai guru sebanyak 3 orang (10.3%), wiraswasta sebanyak 

5 orang (17.2%), pelajar sebanyak 5 orang (17.2%), mahasiswa sebanyak 5 

orang (17.2%), IRT sebanyak 6 orang (20.7%), pegawai swasta sebanyak 2 

orang (6.9%), nelayan sebanyak 1 orang (3.4%), dan yang berprofesi sebagai 

buruh sebanyak 2 orang (6.9%). 
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Distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan adalah sebagian 

besar berpendidikan SMA sebanyak 20 orang (69%), S1 sebanyak 5 orang 

(17.2%), dan yang berpendidikan SMP sebanyak 4 orang (13.8%). 

 

b. Gambaran Kebutuhan Spritual Pasien pada pasien di Rumah Sakit Haji 

Makassar 

 

Kebutuhan spritual berdasarkan dimensi Kebutuhan Memberi Secara 

aktif, pada item merasakan terhubung dengan keluarga menjadi kebutuhan 

pasien yang tertinggi dengan nilai mean 2.4, selanjutnya item diyakinkan bahwa 

hidup anda bermakna serta item punya arti dan merasa lengkap dan aman. 

Kebutuhan spritual pasien berdasarkan dimensi Kebutuhan Religious yang 

sangat dibutuhkan oleh pasien secara berturut turut dari yang tertinngi yaitu 

berdoa untuk diri sendiri, seseorang berdoa untuk dirinya dan berdoa dengan 

orang lain.  

 

Kebutuhan spritual berdasarkan dimensi kebutuhan kedamaian batin 

yang tertinggi dibutuhkan oleh pasien adalah tinggal di tempat yang tenang dan 

damai. Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan Refleksi 

Kebutuhan akan Eksistensi yang tertinggi dibutuhkan oleh pasien adalah 

mendapat dukungan yang lebih dari keluarga, kemudian dilibatkan kembali 

oleh keluarga dalam berbagai urusan.  

 

Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Release Kebutuhan akan 

eksistensi tertinggi dibutuhkan oleh pasien memaafkan seseorang dari waktu 

yang berbeda dan dimaafkan. Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi 

Kebutuhan Sumber-sumber Religious yang tertinggi dibutuhkan oleh pasien 

adalah Beralih dan mendekat dalam keagungan akan kehadiran yang lebih 

tinggi (keesaan, Tuhan, malaikat), kemudian berpartisipasi dalam upacara 

keagamaan.  

Untuk rata-rata setiap dimensi kebutuhan spiritual pasien yang tertinggi 

adalah dimensi kebutuhan kedamaian batin, kemudian dimensi rilis kebutuhan 

akan eksistensi, dimensi refleksi kebutuhan akan eksistensi, dimensi kebutuhan 

memberi secara aktif, dimensi kebutuhan sumber-sumber religious, dan 

dimensi kebutuhan religious.  

 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdoa untuk diri sendiri 

menjadi kebutuhan yang tertinggi dengan nilai rata-rata 2.5 dan termasuk pada 

Dimensi kebutuhan religious, selanjutnya Dimensi memberi secara aktif, 

Dimensi Release Kebutuhan akan eksistensi, Dimensi kebutuhan sumber-

sumber keagamaan, Dimensi kedamaian batin dan terakhir Dimensi Refleksi 

Kebutuhan akan eksistensi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan pada dua rumah sakit di Qom, Iran pada tahun 2017 mengemukakan 
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bahwa kebutuhan spritual yang paling tinggi pada lansia adalah kebutuhan yang 

berhubungan dengan meminta bantuan kepada Tuhan dan menerima banyak 

dukungan dari keluarga (Ramezani, Taheri-Kharameh, & Karimi, 2019). 

 

Selain itu, dari penelitian Ghahremanian et al (2016) menemukan 

bahwa sebagai besar pasien kanker menyatakan kebutuhan spritual utama 

mereka adalah Tuhan, berpikir tentang Tuhan, mempercayai Tuhan, 

menyaksikan kebahagiaan orang lain, berusaha mengelola penyakit dalam 

kehidupan, dan membutuhkan kebaikan membantu orang lain (Ramezani et al., 

2019). 

Kebutuhan spiritual merupakan salah satu kebutuhan esensial individu 

di semua tempat dan waktu. Dengan dimensi fisik dan spiritualnya dan efek 

timbal balik dari kedua dimensi ini, manusia juga memiliki kebutuhan spiritual. 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan intrinsik sepanjang hidup; oleh karena itu, 

mereka akan tetap sebagai elemen utama asuhan keperawatan holistik. Salah 

satu tantangan terbesar bagi perawat adalah untuk memenuhi kebutuhan 

spiritual pasien (Yousefi & Abedi, 2011) 

 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan 

spritual khususnya pada dimensi kebutuhan religious, dimana pada dimensi ini 

pasien membutuhkan mendoakan dirinya sendiri, didoakan oleh orang lain dan 

berdoa bersama dengan  orang  lain maka dengan menggunakan aplikasi 

Spritual Islamic Nursing Care (SINC) akan membantu perawat dalam 

memenuhi kebutuhan spritual pasien. Dimana dengan  menggunakan aplikasi 

ini perawat dan keluarga dapat menggunakan aplikasi ini untuk mendoakan 

pasien, membantu pasien untuk thaharah bagi orang sakit serta melaksanakan 

shalat. Selain itu, dengan aplikasi ini dapat juga digunakan secara mandiri oleh 

pasien untuk menuntunnya dalam melaksanakan thaharah,  menentukan arah 

kiblat, shalat, berdizikir, berdoa untuk dirinya sendiri, dan mendengarkan 

murottal.  
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c. Perbedaan Pelaksanaan Shalat Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC 

pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar 

 

Table 2 Hasil Uji Pelaksanaan Shalat Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi 

SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019  

 

 n Mean  Rerata ±SD (IK95%) P 

Pelaksanaan 

Shalat sebelum 

diberikan SINC 

29 27.75  

 

2.51±5.48 

 

 

0.42-4.60 

 

 

0.020 

Pelaksanaan 

Shalat setelah 

diberikan SINC 

29 25.24    

*Uji Paired T-Test 

 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pelaksanaan shalat sebelum 

diberikan intervensi SINC adalah 27.75 sedangkan setelah intervensi adalah 

25.24. Uji Paired T-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

pelaksanaan shalat sebelum dan setelah diberikan intervensi SINC (p=0.02 

 

Sebelum diberikan aplikasi SINC rata-rata pelaksanaan shalat pasien di 

Rumah Sakit Haji Makassar. Hal ini sesuai dengan teori bahwa banyak pasien 

yang dirawat di rumah sakit yang tidak melaksanakan salat dikarenakan faktor 

ilmu pengetahuan agama yang kurang atau bahkan tidak dimiliki oleh pasien 

serta alasan sakit. Pasien yang memiliki ilmu pengetahuan tentang agama 

khususnya ibadah shalat tidak mungkin mau meninggalkan ibadah shalat 

walaupun dalam keadaan sakit sekalipun, karena dengan memiliki ilmu mereka 

mengetahui ganjaran yang akan diterimanya ketika meninggalkan shalat 

(Arifuddin, 2009). 

 

Setelah diberikan aplikasi SINC rata-rata pelaksanaan shalat pasien di 

Rumah Sakit Haji Makassar meningkat. Hal ini dikarenakan dengan 

menggunakan aplikasi SINC dimana pada aplikasi ini dilengkapi dengan fitur 

Shalat yang mana pada fitur shalat ini pasien akan dituntun untuk melaksanakan 

shalat bagi orang sakit. Jika pasien tersebut tidak mampu melaksanakan shalat 

dengan berdiri, maka akan dituntun dengan cara shalat duduk dan jika duduk 

pun tidak mampu maka akan dituntun dengan cara berbaring. Pada fitur ini 
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pasien juga akan dituntun untuk melakukan thaharah dengan spray wudhu atau 

tayammum bagi pasien yang tidak mampu berjalan untuk berwudhu 

sebagaimana biasanya.  

 

Aplikasi ini lebih memudahkan perawat, keluarga maupun pasien untuk 

mengikuti, karena selain dilengkapi dengan teks arab maupun Indonesia, ada 

suara, juga di lengkapi dengan video yang dapat dilihat langsung oleh pasien. 

Audiovisual merupakan salah satu media yang menyajikan informasi atau 

pesan audio dan visual. Media ini akan memberikan  rangsangan pada mata 

(penglihatan) dan telinga (pendengaran), semakin banyak indera yang 

digunakan semakin banyak indera terlibat untuk menerima dan  memproses 

informasi, semakin besar kemungkinan isi informasi dapat dipahami dan 

dipeliharan dalam  ingatan (Putri, rezal, & Akifah, 2017) Purwanjani, 2016).  

 

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa orang sakit tidak dicabut 

kewajibannya dalam mengerjakan shalat tetapi mendapatkan beberapa 

keringanan. Adapun beberapa prinsip keringanan dalam mengerjakan shalat 

yaitu sakit tidak menggugurkan kewajiban shalat, lakukan apa yang bisa 

dilakukan, keringanan tak boleh mengarang sendiri. Adapun bentuk keringanan 

yang syar’I yaitu keringanan dalam bersuci, jika tidak memungkinkan orang 

sakit untuk menggunakan air dalam bersuci dimana bila menggunakan air dapat 

memperparah sakitnya atau memperlambat penyembuhan maka boleh 

bertayammum. Selain itu, juga diberikan keringan jika tidak mampu untuk 

berdiri maka diperbolehkan untuk duduk, jika tak mampu duduk maka 

diperbolehkan untuk baring.(Sarwat, 2018). Fitur-fitur yang ada dalam SINC 

telah disesuaikan dengan apa yang telah diatur dalam islam yang membantu 

pasien dalam beribadah meski dalam kondisi sakit.  
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d. Perbedaan Kecemasan Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada 

pasien di Rumah Sakit Haji Makassar 

 

Table 3 Hasil Uji Kecemasan Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC 

pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019  

 

 n Mean 

±SD 

Perbedaan 

Rerata ±SD 

(IK95%) P 

Kecemasan 

sebelum 

diberikan 

SINC 

29 40.10  

 

23.37±19.42 

 

 

17.99-

32.76 

 

 

<0.0001 

Kecemasan 

setelah 

diberikan 

SINC 

29 14.72    

*Uji Paired T-Test 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kecemasan sebelum 

diberikan intervensi SINC adalah 40.10 sedangkan setelah intervensi adalah 

14.72. Uji Paired T-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

kecemasan sebelum dan setelah diberikan intervensi SINC (p<0.0001). 

 

Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa aplikasi SINC 

efektif terhadap kecemasan pasien. Fitur-fitur pada aplikasi SINC seperti dzikir, 

murottal, shalat dan doa yang jika digunakan oleh pasien dengan baik maka 

akan mempengaruhi pasien secara psikologis seperti terjadinya penurunan 

kecemasan pada pasien. Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa 

kecemasan  pasien  pre operasi dan pasien sebelum dilakukan kateterisasi 

jantung yang diperdengarkan bacaan al_qur’an  terjadi penurunan skor ansietas 

dibanding pada kelompok yang tidak diberikan bacaan  al-Qur’an  (Atye 

Babaii, Mohammad Abbasinia, Seyed Fakhreddin Hejazi, Seyyed Reza Seyyed 

Tabaei, 2015; Mirsane, Kheirkhah, Shafagh, Ajorpaz, & Aminpour, 2016) 
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Efektifnya mendengar bacaan al-Qur’an terhadap penurunan 

kecemasan pada pasien juga dapat dilihat dengan menggunakan EEG yang 

menunjukkan bahwa setelah diperdengarkan bacaan al-Qur’an memberikan 

perasaaan lega dan rileks serta membawa ketenangan dalam hati dengan nilai 

alpha band 8-13 Hz. Besar gelombang alpha saat mendengarkan bacaan 

al_Qur’an lebih tinggi dibanding gelombang beta sehingga pasien dapat rileks 

dan tenang (Abdullah & Omar, 2011; Alhouseini, Alsaikhli, Abdul Wahab, 

Alarabi, & Dzulkifli, 2014).  

 

Selain itu, dari hasil penelitian lain ditemukan bahwa Islamic prayer 

efektif dalam menurunkan kecemasan pada pasien Acute Miocard Infark (AMI) 

(Setiawan & Chasani, 2016). Islamic prayer memberikan efek menenangkan 

yang ditimbulkan oleh relaksasi mengubah dominan system simpatis menjadi 

parasimpatis. Relaks menyebabkan terjadinya penurunan sekresi katekolamin 

dan kortisol sedangkan hormone parasimpatis neurotransmiter seperti 

dehidroepandrosterone (DHEA) dan dopamine mengalami peningkatan 

(Oberg, 2009).  

 

SINC merupakan aplikasi yang kompleks yang dapat digunakan oleh 

pasien sesuai kebutuhan mereka, dengan SINC pasien dapat terbantu dalam 

melaksanakan shalat, berdzikir pagi dan petang, berdoa dan mendengarkan 

murottal yang aktivitas ini dapat menimbulkan efek tenang yang menurunkan 

kecemasan pada pasien yang di rawat di rumah sakit.  
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e. Perbedaan TTV Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada pasien di 

Rumah Sakit Haji Makassar.  

 

Tabel 4.5 Perbedaan TTV Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC 

pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar.  

TTV n Median (Min-

Max) 

Perbedaan 

Rerata ± SD 

P 

Tekanan Darah 

Sistol Hari 1 

29 110 (80-180) 1.88± 19.10  

 

0.531 Tekanan Darah 

Sistol Hari 2 

29 110 (90-130) 1.98±12.49 

Tekanan Darah 

Sistol Hari 3 

29 110 (80-140) 2.14±16.57 

Tekanan Darah 

Diastol Hari 1 

29 80 (60-100) 1.95±9.86  

 

 

0.076 

Tekanan Darah 

Diastol Hari 2 

29 70 (60-100) 1.78±9.87 

Tekanan Darah 

Diastol Hari 3 

29 70 (60-100) 2.28±10.65 

Nadi Hari 1 29 80 (62-87) 1.91±7.34 0.781 

Nadi Hari 2 29 80 (64-86) 2.09±6.87 

Nadi Hari 3 29 80 (62-92) 2.00±7.88 

Pernapasan Hari 1 29 20(16-24) 2.05±2.17 0.55 

Pernapasan Hari 2 29 20(16-24) 2.09±1.65 

Pernapasan Hari 3 29 20(16-24) 1.86±3.99 

Suhu Hari 1 29 36(34-38.2) 1.91±86.7 0.21 

Suhu Hari 2 29 36(35-38.2) 1.91±104.9 

Suhu Hari 3 29 36(35-38.4) 2.17±87.2 

*Uji Friedman 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji Friedman, tidak 

ada perbedaan rata-rata tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, pernapasan dan 

suhu) sebelum dan setelah diberikan intervensi SINC pada ketiga kelompok 

interval waktu pengukuran (atau hari pertama hingga hari ketiga pengukuran) 

(p>0.05). 

 

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan pada tanda-tanda vital pasien sebelum dan setelah diberikan aplikasi 

SINC. Hal ini disebabkan karena tanda-tanda vital pasien yang menjadi 

responden dalam kondisi normal kecuali pada suhu tubuh. Efek yang dapat 
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dilihat dengan penggunaan aplikasi SINC pada TTV adalah stabilnya tanda-

tanda vital pasien drai hari ke hari.  

 

Dengan penggunaan aplikasi SINC dapat menstabilkan TTV pasien hal 

ini telah dijelaskan bahwa gelombang suara dari mendengarkan bacaan Al-

Quran yang masuk melalui telinga yang selanjutnya menggetarkan gendang 

telinga, mengguncang cairan di telinga dalam, menggetarkan sel-sel berambut 

di dalam koklea. Kemudian melalui saraf koklearis menuju otak. Tiga jaras 

retikuler yang berperan dalam gelombang suara yaitu jaras retikuler-talamus, 

hipotalamus. Gelombang suara diterima langsung oleh Talamus yaitu suara 

bagian otak yang mengatur emosi, sensasi dan perasaan, tanpa terlebih dahulu 

dicerna oleh bagian otak yang berpikir mengenai baikburuk maupun 

intelegensia. Kemudian melalui Hipotalamus memengaruhi struktur basal 

forebrain termasuk sistem limbik. Hipotalamus merupakan pusat saraf otonom 

yang mengatur fungsi pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, pergerakan 

otot usus, fungsi endokrin, memori, dan lain-lain. Selanjutnya, melalui akson 

neuron berdifusi mempersarafi neo-korteks (Ahmed Qadri, 2003).  

 

Ketika pasien mendengarkan terapi murottal Al-Qur’an sistem saraf 

mengkomunikasikan hipotalamus untuk mensekresi atau meningkatkan 

hormon endorphin di kelenjar piutary dan menekan hormon stress, epineprin 

dan norepinefrin di kelenjar adrenal sehingga terapi murottal AlQur’an mampu 

menurunkan tekanan darah, menurunkan denyut nadi, memperlambat 

pernapasan, detak jantung, dan aktivitas gelombang otak. (Heru, 2008). Dengan 

kemajuan tekhnologi maka efek dari mendengarakan ayat-ayat suci al_Qur’an 

dapat merelaksasi saraf reflektif, memfungsikan organ tubuh, serta memberikan 

aura positif pada tubuh manusia. Bacaan  ayat-ayat Al-Quran berpengaruh pada 

sel-sel dan dapat mengembalikan keseimbangan pada organ-organ tubuh 

(Sokeh, Armiyati, & Chanif, 2013). 

 

7. Penutup  

a. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menganalisis efektivitas SINC terhadap kualitas hidup 

pasien, kualitas hidup pasien yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan 

spritual, kecemasan dan TTV dan ditemukan bahwa 

1) Kebutuhan pasien tertinggi terdapat pada dimensi religious yaitu lebih 

dominan [ada kebutuhan akan mendoakan diri sendiri  

2) Ada perbedaan pelaksanaan shalat sebelum dan setelah diberikan aplikasi 

SINC 

3) Skor kecemasan pasien rata-rata menurun setelah diberikan aplikasi SINC 

selama 3 hari berturut-turut.  

4) Tanda-tanda vital pasien relative stabil sebelum dan setelah diberikan 

aplikasi SINC selama 3 hari.  
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b. Saran  

1) Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian menunjukkan spiritualitas merupakan salah satu 

komponen penting yang mempengaruhi kondisi psikologis maupun fisik 

pasien sehingga hal ini menjadi salah satu terapi yang efektif pada pasien.   

2) Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan menggunakan sampel yang lebih besar dengan 

karakteristik responden yang lebih variatif sehingga dapat memberikan 

informasi besarnya hubungan dengan lebih bermakna 

 

 

3) Bagi Petugas Kesehatan 

Untuk memperhatikan dimensi spiritual dalam pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien 

 

8. Publikasi 

Hasil penelitian telah dipublikasikan melalui International Conference ICSMTR 

dengan judul Mobile Aplication Spiritual Islamic Nursing Care fulfills Spiritual 

Need of Inpatient, bukti yang terlampir.  

 

9. Abstrak 

Spiritual merupakan unsur penting yang harus diperhatikan oleh perawat dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien di rumah sakit. Namun, masih 

menjadi unsur yang kadang diabaikan sehingga pemenuhannya tidak maksimal. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas aplikasi SINC terhadap 

kualitas hidup pasien rawat inap.  Desain penelitian menggunakan pra eksperimen 

yang melibatkan 29 subyek secara purposive. Intervensi dilakukan selama 3 hari. 

Pengukuran kebutuhan spiritual pasien, efikasi pelaksanaan shalat, kecemasan dan 

TTV dilakukan sehari sebelum intervensi. Data dianalisis menggunakan paired T-

Test dan friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kebutuhan 

spiritual pasien tertinggi pada kebutuhan religious, terdapat perbedaan efikasi 

pelaksanaan shalat dan kecemasan sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC 

dengan nilai p<0.005 dan terjadi kestabilan TTV. Hal ini bermakna bahwa 

penggunaan aplikasi SINC efektif terhadap kualitas hidup pasien rawat inap. 

Aplikasi SINC dapat digunakan dalam asuhan keperawatan pasien di rumah sakit.  

 

Kata Kunci: SINC, Kebutuhan Spritual, Kecemasan, TTV 
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ABSTRAK 

 

Spiritual merupakan unsur penting yang harus diperhatikan oleh perawat dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien di rumah sakit. Namun, masih 

menjadi unsur yang kadang diabaikan sehingga pemenuhannya tidak maksimal. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas aplikasi SINC terhadap 

kualitas hidup pasien rawat inap.  Desain penelitian menggunakan pra eksperimen 

yang melibatkan 29 subyek secara purposive. Intervensi dilakukan selama 3 hari. 

Pengukuran kebutuhan spiritual pasien, efikasi pelaksanaan shalat, kecemasan dan 

TTV dilakukan sehari sebelum intervensi. Data dianalisis menggunakan paired T-

Test dan friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kebutuhan 

spiritual pasien tertinggi pada kebutuhan religious,terdapat perbedaan efikasi 

pelaksanaan shalat dan kecemasan sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC 

dengan nilai p<0.005 dan terjadi kestabilan TTV. Hal ini bermakna bahwa 

penggunaan aplikasi SINC efektif terhadap kualitas hidup pasien rawat inap. 

Aplikasi SINC dapat digunakan dalam asuhan keperawatan pasien di rumah sakit.  

 

Kata Kunci: SINC, Kebutuhan Spritual, Kecemasan, TTV 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Keperawatan memandang manusia sebagai makhluk holistik yang 

meliputi bio-psiko-sosio-kultural-spiritual. Klien yang dirawat di rumah sakit 

harus mendapatkan perhatian bukan hanya aspek biologis tetapi juga aspek-

aspek yang lain. Keperawatan spiritual merupakan suatu elemen perawatan 

kesehatan berkualitas dengan menunjukkan kasih sayang pada klien sehingga 

terbentuk hubungan saling percaya dan diperkuat ketika pemberi perawatan 

menghargai dan mendukung kesejahteraan spiritual klien (Potter & Perry, 

2010) 

 Pentingnya spiritualitas dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat 

dari definisi kesehatan menurut World Health Organization (WHO) yang 

menetapkan empat unsur kesehatan yaitu sehat fisik, psikis, sosial, dan 

spiritual. WHO juga mendefinisikan sehat sebagai suatu keadaan sejahtera 

yang meliputi fisik (organobiologik), mental (psikologik), sosial, dan 

spiritual, yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Dengan 

demikian dimensi spiritual merupakan salah satu unsur atau aspek yang 

membentuk manusia secara utuh. 

 Dalam firman Allah swt yang lain, kita diharapkan untuk senantiasa 

berusaha sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar-Ra’d/13:11 berikut: 
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نۡ أمَۡرِّ ٱلَلِِّّۗ إِّنَ ٱلَلَّ لَ  نۡ خَلۡفِّهّۦِ يَحۡفَظُونَهُۥ مِّ نۢ بيَۡنِّ يَديَۡهِّ وَمِّ تٞ م ِّ بََٰ يغَُي ِّرُ مَا  لَهُۥ مُعَق ِّ

مِۡۗ وَإِّذآَ أرََادَ ٱلَلُّ بِّقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلََ مَرَدَ لَهُ ۥ  هِّ  وَمَا لهَُم بِّقوَۡمٍ حَتىََٰ يغُيَ ِّرُواْ مَا بِّأنَفسُِّ

ن وَالٍ  ن دوُنِّهّۦِ مِّ ١١م ِّ  

Terjemahnya: 

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 

muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. 

Hasil penelitian Ismail, Urai, & Tippamas (2017) dalam kajiannya 

yang berjudul Islamic Based Caring in Nursing Science: A Literature Review 

mengemukakan bahwa sudah ada banyak penelitian tentang arti dari 

pemberian perawatan dalam perspektif Islam dan Islam dapat menjadi sebuah 

framework untuk mengembangkan sebuah model baru dalam keperawatan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan untuk pasien dan 

keluarganya. 

Ketika memberikan asuhan keperawatan kepada klien, perawat peka 

terhadap kebutuhan spritual klien, tetapi dengan berbagai alasan ada 

kemungkinan perawat justru menghindar untuk memberikan asuhan spiritual. 

Alasan tersebut antara lain karena perawat merasa kurang nyaman dengan 

kehidupan spiritualnya, kurang menganggap penting kebutuhan spiritual, tidak 

mendapatkan pendidikan tentang aspek spiritual dalam keperawatan, atau 
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merasa bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual klien bukan menjadi tugasnya, 

tetapi tanggung jawab pemuka agama (Hamid A.Y, 2008) 

Penelitian sebelumnya di Rs. Haji Makassar telah mengembangkan 

Model Spiritual Nursing Care yang menghasilkan aplikasi SINC yang 

selanjutnya dapat digunakan oleh pasien dan keluarga secara mandiri melalui 

handphone masing-masing. Aplikasi ini terdiri dari dzikir, shalat, thaharah, 

arah kiblat, doa-doa, murottal dan HU care. Dengan aplikasi ini peneliti akan 

melihat bagaimana efektivitas aplikasi SINC terhadap kualitas hidup pasien 

rawat inap di rumah sakit.  

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana efektivitas aplikasi Spritual Islamic Nursing Care terhadap 

kualitas hidup pasien di ruang rawat inap di Rumah Sakit Haji Makassar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Diketahuinya pemenuhan shalat pasien ruang rawat inap sebelum dan 

setelah diberikan aplikasi SINC 

2. Diketahuinya TTV pasien di ruang rawat inap sebelum dan setelah 

diberikan aplikasi SINC 

3. Diketahuinya kecemasan pasien di ruang rawat inap sebelum dan setelah 

diberikan aplikasi SINC 

4. Diketahuinya perbedaan kualitas hidup pasien sebelum dan setelah 

diberikan aplikasi SINC 
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D. Kajian Pustaka  

No Peneliti 

dan Tahun 

Publikasi 

Metode Hasil Perbedaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan 

1 Ku, Y. L. 

(2017) 

Studi literatur Terdapat 5 tahapan dalam 

membangun asuhan 

keperawatan spiritual yaitu 

mengembangkan kerangka 

kerja pemenuhan kebutuhan 

spiritual, alat ukur distress 

spiritual, model perawatan 

spiritual, training asuhan 

keperawatan spiritual dan buku 

asuhan keperawatan spiritual. 

 

Penelitian yang akan 

dilakukan adalah 

melihat efektivitas 

dari aplikasi SINC 

terhadap kualitas 

hidup pasien rawat 

inap. Yang dimaksud 

dengan kualitas hidup 

pasien adalah 

pemenuhan kebutuhan 

spiritual, kestabilan 

TTV dan Kecemasan  

No Peneliti 

dan Tahun 

Publikasi 

Metode Hasil Perbedaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan 

2 White, D. 

M., & 

Hand, M. 

(2017). 

Research and 

Development 

Mengembangkan dan 

mengintegrasikan asuhan 

keperawatan spiritual dalam 

aktivitas pembelajaran dalam 

kurikulum meningkatkan 

kompetensi mahasiswa perawat 

dalam asuhan keperawatan 

spiritual. 

Intervensi ditujukan 

pada pasien rawat 

inap  

3 Saputra dan 

Kurniawati 

(2014) 

Deskriptif 

korelasional, 

dilakukan pada 77 

pasien 

Terdapat hubungan yang 

signifikan antara penerapan 

asuhan keperawatan dengan 

pemenuhan kebutuhan 

spiritualpasien 

Perbedaannya adalah 

dalam penelitian ini 

penerapan asuhan 

keperawatan dengan 

menggunakan aplikasi 

SINC dalam 

pengaruhnya terhadap 

kualitas hidup pasien 

rawat inap. 

4 Archiliandi 

(2016) 

Deskriptif analitik, 

dilakukan pada 84 

dari total 106 perawat 

Pemenuhan kebutuhan spiritual 

pada pasien ditemukan 50% 

baik dan 50% cukup. 

Penelitian ini bukan 

hanya melihat 

bagaimana 

pemenuhan kebutuhan 

spiritual tetapi juga 

kestabilan TTV dan 

kecemasan 

5 Ristianing

sih (2014) 

Deskriptif Motivasi perawat dalam 

pelaksanaan tindakan 

keperawatan spiritual sebagian 

besar berkategori cukup 

Perbedaannya pada 

penelitian ini telah 

melihat hasil dari 

aplikasi SINc yang 
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(58.3%) dan gambaran 

pelaksanaan tindakan 

keperawatan juga sebagian 

besar berkategori cukup 

(58.3%). 

membantu perawat 

dalam melakukan 

asuhan keperwatan 

spiritual.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa: (a) menambah 

pengetahuan tentang gambaran kebutuhan spritual pasien, (b) menjadi acuan 

bagi penelitian selanjutnya untuk lebih memperdalam penemuan di bidang 

kesehatan khususnya keperawatan spritual, (c) dapat menjadi acuan dalam 

memberikan asuhan keperawatan spritual pada pasien di rumah sakit.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kualitas Hidup Pasien  

1. Kebutuhan Spiritual  

a. Definisi  

Menurut Hidayat & Uliyah (2016) spiritualitas merupakan sesuatu 

yang dipercayai oleh seseorang dalam hubungannya dengan kekuatan 

yang lebih tinggi (Tuhan), yang menimbulkan suatu kebutuhan serta 

kecintaan terhadap adanya Tuhan, dan permohonan maaf atas segala 

kesalahan yang pernah diperbuat.  

b. Jenis-jenis kebutuhan Spritual  

Hodge & Horvath, (2011) menemukan enam kebutuhan spiritual 

pasien yaitu : 

1) Makna,tujuan, dan harapan hidup,  

2) Hubungan dengan Tuhan,  

3) Praktek spiritual Kewajiban agama,  

4) Hubungan interpersonal, 

5) Hubungan dengan perawat dan tenaga kesehatan lainnya  

c. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan spritual  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan spiritual  

(Hidayat & Uliyah, 2016) adalah  
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1) Perkembangan. Usia perkembangan dapat menentukan proses 

pemenuhan kebutuhan spiritual, karena setiap tahap perkembangan 

memiliki cara meyakini kepercayaan terhadap Tuhan  

2) Keluarga. Keluarga memiliki peran yang cukup strategis dalam 

memenuhi kebutuhan spiritual, karena keluarga memiliki ikatan 

emosional yang kuat dan selalu berinteraksi dalam kehidupan sehari- 

hari.  

3) Ras/ suku. Ras suku memiliki keyakinan/ kepercayaan yang berbeda, 

sehingga proses pemenuhan kebutuhan spiritual pun berbeda sesuai 

dengan keyakinan yang dimiliki.  

4) Agama yang dianut. Keyakinan pada agama tertentu yang dimiliki 

oleh seseorang dapat menentukan arti pentingnya kebutuhan spiritual  

5) Kegiatan keagamaan. Adanya kegiatan keagamaan dapat selalu 

mengingatkan keberadaan dirinya dengan Tuhan dan selalu 

mendekatkan diri kepada Penciptanya.  

d. Kegiatan Untuk Mencapai Kesejahteraan Spiritual 

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai 

kesejahteraan spiritual  (Septia, 2017)  adalah sebagai berikut: 

1) Mengikuti pengajian/kegiatan keagamaan. Berpartisipasi dalam 

kegiatan keagamaan dapat memberikan banyak manfaat serta 

dapat menenangkan jiwa. Dengan melakukan ibadah seseorang 

mendapatkan jenyamanan. 
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2) Berdoa. Hal ini merupakan kegiatan yang bermanfaat. Ketika kita 

berdoa kita meminta bantuan atau memohon rahmat kepada 

Allah. 

3) Dukungan spiritual. Dukungan ini bisa di dapat dari perkumpulan 

rutin di masjid dan mendapat dukungan spiritual dari guru atau 

pembimbing spiritual. 

4) Energi spiritual dari perawat. Keperawatan merupakan suatu 

profesi yang mencangkup seni dan bakat. Seorang perawat 

seharusnya dapat memberikan asuhan keperawatan spiritual 

terhadap klien dengan sebaik mungkin, sehingga klien dapat 

merasakan energy spiritual dari perawat tersebut. 

e. Tanda Sehat Spiritual Islam Dalam  (Septia, 2017) adalah sebagai 

berikut: 

1) Cinta sang pencipta 

Rasa berhubungan dengan Allah, individu lainnya dan alam 

semesta. Karena Allah lah yang menciptakan manusia, maka 

Allah mengetahuo apa yang terbaik untuk kehidupan 

umatnya.Individu menyembah dan berdoa serta mematuhi setiap 

perintah-Nya, dan apapun yang ia kerjakan hanya untuk Allah 

2) Psikologis Seimbang 

Seseorang yang beriman kepada Allah tidak akan mengalami 

stress, kekecewaan yang berlebihan serta depresi. Mereka 

memiliki rasa damai, harapan, kepercayaan, memiliki makna, 
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tujuan hidup serta kepuasan spiritual. Seseorang yang memiliki 

kesehatan spiritual percaya bahwa tidak aka nada sesuatu yng 

buruk dapat terjadi dan yang menyakiti kita kecualiatas kehendak 

Allah. Hal ini menyebabkan keseimbangan psikologis. 

3) Hidup Berdasarkan Tugas 

Ketika seseorang mengakui dan percaya Allah merupakan satu-

satunya Tuhan. Tugas dalam kehiduoan mengharuskan seseorang 

untuk memahami dan memenuhi smua tanggung jawab dan tugas 

sehingga menjadi lebih dekat dengan Allah. Seseorang yang 

berhubungan baik terhadap orang lain, mencoba untuk bertindak 

dengan cara yang benar sesuai tugasnya berdasarkan perintah 

Allah. Dengan ini ia akan menjadi individu yang penyayang dan 

penuh perhatian terhadap semua mahkluk, bersifat jujur yang 

menjadi dasar mengingat Allah. 

4) Percaya Akhirat 

Percaya terhadap suatu kehidupan setelah kematian ialah tanda 

atau karekteristik individu yang sehat spiritualnya. Aindividu 

dengan kesehatan spiritual yang baik akan mengetahui akhirat 

adalah suatu kehidupan yang lebih baik dan hidup kekal. Dengan 

demikian, seseorang harus dapat memanfaatkan sepenuhnya 

potensi yang diberikan kepada mereka untuk mencari ridha 

Allah. Kesehatan spiritual seseorang dapat diukur dengan 

beberapa kriteria berikut: tidak menyakiti orang lain, tena dan 



10 

damai, dekat dengan allah, sabar, menghindari larangan Allah, 

mencari pengetahuan tentang agama serta, menjalankan 

kewajiban beragama. 

2. Tanda-tanda Vital 

Tanda-tanda vital meliputi suhu, pernafasan, nadi dan tekanan darah. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tanda-tanda vital adalah 

umur, aktivitas tubuh, jenis kelamin, perubahan emosi, perubahan cuaca, 

makan, minum, rokok, medikasi dan kestabilan rohani (Potter & Perry, 

2010).  

a. Suhu 

Suatu penyakit seperti infeksi, demam, atau beberapa penyakit 

lainnya sering dikaitkan dengan adanya suatu penyakit. Beberapa 

diantaranya dapat menggambarkan sakit yang dirasakan dengan 

perasaan ketidaknyamanan, maka dari itu petugas kesehatan harus 

bisa mengenali tanda-tanda klinis dengan melakukan pemeriksaan 

secara objektif salah satunya dengan pemeriksaan suhu tubuh. Pada 

manusia, suhu tubuh terdiri dari suhu inti (Core temperature/Tc) dan 

suhu kulit (Skin temperature/Ts). Tc adalah suhu pada suhu organ 

abdomen, toraks, dan kavitas kranial, sedangkan Ts adalah suhu pada 

kulit, jaringan subcutaneous, dan otot. Pengukuran suhu tubuh dapat 

dilakukan pada bagian tubuh tertentu antara di ketiak (aksila), mulut 

(oral), telinga (timpani), dubur (rektal), dan di dahi (forehead). Suhu 

normal dari tubuh diatur oleh pusat termoregulasi di hipotalamus, 
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dimana suhu normal disebut eutermia atau normotermia yang 

berkisar sekitar 98.6°F (37°C). Suhu mulut dan ketiak setara, 

sedangkan suhu dubur rerata lebih tinggi 1oF (0,56°C)  (Darwis, 

Basyar, & Adrianto, 2018). 

b. Pernafasan  

Pernapasan ialah pertukaran gas oksigen dan karbondioksida yang 

terjadi di dalam paru sehingga oksigen dapat digunakan oleh sel-sel 

untuk fungsi seluler. Frekuensi nafas normal berkisar antara 16-20 

kali permenit pada usia dewasa Pernapasan dikendalikan oleh dua 

mekanisme saraf yang terpisah, yaitu sistem volunter dan involunter. 

Sistem volunter yang berasal dari korteks serebral dan pengendalian 

pernapasan saat melakukan aktivitas lainnya. Sistem involunter yang 

terletak di bagian medula dan batang otak mengatur respirasi sesuai 

kebutuhan metabolik tubuh (Arini, 2017). 

c. Nadi  

Denyut nadi ialah frekuensi irama denyut/detak jantung yang dapat 

dipalpasi (diraba) pada permukaan kulit di bagian tertentu. Denyut 

nadi merupakan denyut atau getaran di dalam pembuluh darah akibat 

kontraksi ventrikel kiri. Denyut nadi dapat dirasakan pada 

permukaan kulit yang dekat dengan arteri. Denyut nadi normal 

berkisar antara 60-80 permenit saat istirahat dengan rata-rata 70 

denyut/menit. Denyut nadi dapat ditemukan dibeberapa bagian, 

seperti daerah pergelangan tangan (radialis), leher (karotis), area 
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lengan dekat lipatan siku (brakial), femoral, popliteal, dan dorsalis 

pedis. Pengukuran denyut nadi bertujuan untuk mengetahui kerja 

jantung, menentukan diagnosa, dan mengetahui adanya kelainan 

jantung pada seseorang. Adapun beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perubahan pada beberapa tanda-tanda vital. Faktor 

tersebut dapat berupa usia, jenis kelamin, lingkungan, rasa sakit, dan 

kecemasan (Arini, 2017). 

d. Tekanan darah  

Tekanan darah ialah daya dorong darah ke semua arah pada seluruh 

permukaan dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. 

Tekanan darah merupakan tekanan pada dinding arteri yang terdiri 

dari tekanan sistolik, yaitu tekanan saat ventrikel berkontraksi 

mengalirkan darah ke arteri-arteri dan hanya sepertiga darah dari 

jumlah tersebut yang dialirkan dari arteri ke arteriol-arteriol. 

Tekanan diastolik, yaitu tekanan terendah saat jantung beristirahat. 

Tidak ada darah yang masuk ke dalam arteri selama diastolik dan 

darah terus dikeluarkan akibat daya regang dari arteri (Arini, 2017). 

Tekanan darah normal menurut WHO (Word Health Organization), 

adalah kurang dari 130/85 mmHg. Bila tekanan darah sudah lebih 

dari 140/90 mmHg dinyatakan hipertensi  (batas tersebut untuk orang 

dewasa di atas 18 tahun) (Tarigan, Lubis, & Syarifah, 2018). 
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3. Kecemasan 

a. Definisi 

Kecemasan digambarkan sebagai perasaan tidak nyaman, yang 

penyebabnya sering tidak spesifik dan tidak diketahui oleh individu 

tetapi diketahui dapat menyebabkan hemodinamik abnormal sebagai 

akibat dari stimulasi simpatik, parasimpatis, dan endokrin. (Ghimire 

& Poudel, 2019). Kecemasan meripakan suatu kondisi emosi yang 

tidak menyenangkan dimana individu merasa tidak nyaman, tegang, 

gelisah, dan bingung. Perasaan cemas yang diarasakan individu dapat 

mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk kecemasan yaitu 

the anxiety of fate and death atau ontic anxiety yaitu kecemasan akan 

nasib dan kematian. Kematian ialah suatu kenyataan yang akan 

datang kapan saja terhadap semua makhluk yang ada di dunia ini 

tanpa kecuali dan makhluk pun tidak dapat menolaknya (Abriansyah, 

2019). 

Kecemasan termasuk masalah kesehatan yang paling umum dan 

penyebab kecacatan kedua yang paling penting. Dengan 

menstimulasi sistem saraf simpatis, kecemasan menyebabkan 

takikardia, peningkatan tekanan darah, kontraksi pembuluh arteri, 

sirkulasi darah yang berkurang menjadi luka, dan penurunan jaringan 

parsial. 

Karena sifat pembedahan invasif, mayoritas operasi menyebabkan 

kecemasan pada pasien. Menurut literatur, kecemasan pra operasi 
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terjadi pada 60-70% orang dewasa. Statistik yang tersedia 

menunjukkan bahwa 11-80% orang dewasa yang menjalani berbagai 

operasi mengalami berbagai tingkat kecemasan (Abadi et al., 2018). 

Cemas ialah rasa ketakutanterhadap sesuatu yang akan terjadi 

dan diikuti oleh perasaan tidak jelas, tak berdaya, isolasi dan 

perasaaan tidak aman. Cemas ialah bentuk emosi tanpa obyek 

spesifik dan pengalaman individu yang sifatnya subyektif. 

Diperkirakan sekitar 62% sampai 70% pasien di ruang intensif 

mengalami kecemasan. Respon fisiologis dari kecemasan berupa 

frekuensi nadi yang cepat, peningkatan tekanan darah, peningkatan 

pernafasan, dilatasi pupil, mulut kering, dan vasokonstriksi perifer 

dapat tidak terdeteksi pada pasien yang tampak dingin, tenan 

(Romadoni & Putri, 2018). 

b. Klasifikasi  

1) Kecemasan Realitas (reality anxiety). Kecemasan realitas (reality 

anxiety) merupakan kecemasan terhadap bahaya-bahaya yang 

datang dari luar, misalnya kecemasan terhadap kegagalan 

perkawinan yang dialami seseorang saat akan menikah. 

Kecemasan realitas merupakan reaksi terhadap persepsi bahaya 

dari luar. Kecemasan realitas dapat dilakukan untuk insting 

perlindungan diri (Abriansyah, 2019). 

2) Kecemasan Neurotik (Neurotic Anxiety). Kecemasan Neurotik 

(Neurotic Anxiety) ialah kecemasan pada hal-hal yang ada dalam 
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bayangan seseorang karena pengalamannya. Misalkan seorang 

anak yang merasa takut mencuri lagi karena pernah dikurung 

ibunya di tempat gelap. Seseorang yang menderita kecemasan 

neurotik selalu mengantisipasi hal-hal yang terburuk dari semua 

akibat yang mungkin ada, mengartikan semua kesempatan yang 

muncul sebagai suatu pertanda buruk dan menganggap suatu 

ketidakpastian sebagai hal yang buruk (Abriansyah, 2019). 

3) Kecemasan Moral (Moral Anxiety)  

Kecemasan Moral (Moral Anxiety) ialah kecemasan yang 

muncul pada saat seseorang melanggar nilai moral di masyarakat 

atau keluarga. Misalnya, seorang anak merasa cemas setelah 

berbohong kepada ibunya. Kecemasan dibagi dalam dalam dua 

kategori, yaitu:  

a) Neurotis  

Erat kaitannya dengan mekanisme pertahanan diri yang 

negatif. Faktor penyebabnya adalah adanya perasaan 

beresalah dan berdosa serta mengalami konflik emosional 

yang serius dan kronis berkesinambungan, frustrasi dan 

ketegangan batin (Abriansyah, 2019). 

b) Psikotis  

Psikotis ini muncul karena adanya perasaan bahwa 

hidupnya terancam dan kacau balau, adanya kebingungan 

yang hebat disebabkan oleh depersonalisasi dan disorganisasi 
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psikis. Kecemasan digambarkan sebagai state anxiety atau 

trait. State anxiety ialah reaksi emosi sementara yang timbul 

pada keadaan tertentu, yang dirasakan sebagai suatu 

ancaman. Trait anxiety mengarah pada ciri atau sifat 

seseorang yang cukup stabil yang mengarahkan seseorang 

untuk menggambarkan suatu keadaan sebagai ancaman yang 

disebut dengan anxiety proneness (kecenderungan akan 

kecemasan). Seseorang yang mengalami Trait anxiety 

cenderung untuk merasakan berbagai situasi yang 

membahayakan atau mengancam, dan cenderung untuk 

menanggapi dengan reaksi kecemasan.) (Abriansyah, 2019), 

2019). 

Tingkatan kecemasan dibagi dalam beberapa tingkatan (Prasetyo, 

2019)  yaitu  sebagai berikut: 

1) Kecemasan  Ringan  

Pada tingkatan ini seseorang akan menjadi waspada, persepsi 

menjadi luas, indra menjadi lebih tajam, dan efektif dalam 

memecahkan suatu masalah.  

2) Kecemasan  Sedang  

Pada tingkatan ini seseorang hanya fokus pada pikiran yang 

diperhatikan saja, persepsi menjadi sempit, tetapi masih bisa 

melakukan sesuatu dengan arahan dari orang lain.   

 



17 

 

3) Kecemasan  Berat  

Pada tingkatan ini seseorang hanya fokus pada hal-hal yang 

spesifik, persepsi menjadi sangat sempit, dan sangat 

membuthkan banyak arahan dari orang lain.    

4) Panik  

Pada tingkatan ini seseorang mengalami kehilangan 

kendali diri, kehilangan focus, tidak bisa melakukan apapun 

meskipun dengan arahan dari orang lain, aktivitas motorik 

meningkat, dan disertai dengan disorganisasi kepribadian. 

c. Etiologi  

(Abriansyah, 2019) adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadi 

kecemasan yaitu:.  

1) Lingkungan  

Lingkungan mempengaruhi cara berpikir tentang diri sendiri dan 

orang lain. Hal ini bisa disebabkan pengalaman seseorang dengan 

keluarga, dengan sahabat, dengan rekan sekerja, dan lain-lain. 

Kecemasan akan timbul jika seseorang merasa tidak aman 

terhadap lingkungannya.  

2) Emosi yang terpendam 

Kecemasan dapat terjadi apabila seseorang tidak mampu 

menemukan jalan keluar untuk perasaan dalam hubungan 
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personal. Terutama jika seseorang menekan rasa marah atau 

frustrasi dalam jangka waktu yang  sangat lama.  

3)  Sebab-sebab fisik  

Pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat 

menyebabkan terjadinya kecemasan. Selama terjadi kondisi-

kondisi ini, perubahan-perubahan perasaan biasanya muncul, dan 

ini dapat menyebabkan terjadinya kecemasan.  

4) Keturunan  

Meskipun gangguan emosi ada yang ditemukan dalam keluarga-

keluarga tertentu, ini bukan suatu  penyebab penting dari 

kecemasan 

d. Tanda dan gejala  

Menurut Jeffrey S. Nevid, dkk (2005) dalam (Annisa & Ifdil, 2016),  

ada beberapa ciri-ciri kecemasan ialah sebagai berikut: 

1) Ciri-ciri fisik kecemasan yaitu: 

a) Merasa gelisah dan gugup 

b) Tangan atau anggota tubuh bergetar atau gemetar 

c) Banyak berkeringat 

d) Telapak tangan berkeringat 

e) Nafas pendek 

f) Jantung berdetak kencang 

g) Suara yang bergenetar 

h) Jari-jari atau anggota tubuh terasa dingin 
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i) Sulit menelan 

j) Leher atau punggung terasa kaku 

k) Terasa seperti tercekik atau tertahan 

l) Terjadi gangguan sakit perut atau mual 

m)  Mudah marah 

2) Ciri-Ciri kognitif yaitu: 

a) Khawatir tentang sesuatu 

b) Perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap 

sesuatu yang terjadi dimasa depan. 

c) Keyakinan bahwa esuatu yang mengerikan akan terjadi, tanpa 

ada penjelasan yang jelas 

d) Merasa terancam oleh orang atau peristiwa  

e) Keatakutan dan ketidakmampuan untuk mengatasi 

f) Perilaku melekat  

g) Perilaku terguncang 

h) Selalu merasa khawatir terhadap amasalah yang sepele 

i) Khawatir akan ditinggal sendirian 

j) Sulit berkonsentrasi atau memfokuskan pikiran 

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan  

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecemasan diantaranya:  
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1) Faktor biologis  

Kelemahan fisik yang dialami seseorang dapat melemahkan 

kondisi mental individu sehingga akan memudahkan timbulnya 

kecemasan.  

2) Faktor psikologi  

Kecemasan terjadi karena adanya konflik antara id dan superego. 

Dimana kecemasan timbul karena ego tidak cukup kuat untuk 

menyelesaikan konflik.  

3) Faktor keluarga  

Kecemasan dapat terjadi dan timbul secara nyata akibat adanya 

konflik keluarga.Kajian keluarga menunjukkan pola interaksi 

yang terjadi didalam keluarga.Kecemasan yang terjadi 

menunjukkan adanya ketidak seimbangan interaksi antar anggota 

keluarga. 

 

B. Aplikasi Spiritual Islamic Nursing Care (SINC) 

Spiritual Islamic Nursing Care (SINC) adalah aplikasi penuntun ibadah 

bagi pasien muslim. Aplikasi ini dapat mudah diakses melalui Play Store di 

Handpone pasien. Aplikasi Spiritual Islamic Nursing Care (SINC) adalah 

milik atau Hak Paten dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan yang di 

pelopori oleh dosen-dosen FKIK yakni Nur Hidayah, Arbianingsih, Huriati, 

Syamsiah Rauf, A. Adriana Amal, Maria Ulfah Ashar, dan Saldi Yusuf. 
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Spiritual Islamic Nursing Care (SINC) ini berisi tentang informasi yang 

memudahkan pasien untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. 

Informasi – informasi yang terdapat dalam Spiritual Islamic Nursing 

Care (SINC) yaitu : 

a. Dzikir 

Dzikir merupakan salah satu ibadah yang dilakukan berulang 

secara beritme dan menyebabkan ketenangan batin.  Dzikir adalah satu 

dari potret ketaatan seseorang hamba kepada Tuhannya. Tuhan ketika 

memerintahkan sesuatu kepada umatNya, tentu hal itu dimaksudkan 

untuk mendatangkan manfaat bagi si hamba itu sendiri. Baik itu secara 

materi maupun batin (Fatullah, 2013). 

Adapun keutamaan dzikir Menurut Yusuf, Iswari, Nihayati, & 

Okviasanti (2016) adalah: 

1) Ihsan dalam beramal, orang yang senantiasa berdzikir akan merasa 

selalu ingat kepada Allah SWT 

2) Allah akan selalu mengingat hamba yang mengingat-Nya.  

3) Orang yang senantiasa berdzikir kepada Allah akan dilindungi dari 

gangguan setan 

4) Mendapatkan pengampunan dan pahala dari Allah SWT 

5) Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan ketentraman hati. 

Dzikir ditinjau dari aspek kesehatan memberikan dampak positif 

dalam mekanisme keseimbangan tubuh agar tetap baik. 
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Ketidakseimbangan dalam tubuh akan menyebabkan gangguan secara 

fisiologis (Utami, 2017) 

Menurut (Yusuf et al., 2016) mekanisme Dzikir terhadap Tubuh 

yaitu: Mendengarkan dzikir memberikan suara yang akan ditangkap 

oleh indra pendengaran untuk diteruskan ke lobus temporalis yang 

selanjutnya kan ditangkap oleh God spot (circuit Of God). God spot 

merupakan suatu lokasi tertentu di bagian otak yang mengontrol 

keyakinan religious. Stimulus pada God spot akan dikirim ke prefrontal 

korteks untuk dilakukan proses pembelajaran. Hasil proses 

pembelajaran yang baik berupa respon kognisi (persepsi) yang positif, 

baik secara emosional maupun spiritual. Respon kognisi yang positif 

akan dikirim oleh amigdala sebagai umpan balik menuju hipokampus. 

Selanjutnya amigdala akan menstimulus bagian ventromedial 

hipotalamus untuk mengaktifkan system saraf parasimpatis melalui 

stimulus vagal. 

Amigdala juga menstimulus hipotalamus melalui hypthalamus-

pituitary-adrenal (HPA) axis untuk menurunkan pengeluaran 

corticotrophin-releasing factor (CRF). Aktivasi sistem parasimpatis 

akan meningkatkan acetylcholine, dopamin, nitric axide, dan 

endorphin. Peningkatan acetylcholine menunjukkan penghambatan 

pada pengeluaran sitokin proinflamasi, seperti TNF-α, IL-1, IL-6, IL-

18, dan protein HMGBI intraseluler. Peningkatan dopamin 

mempengaruhi dua mekanisme, yakni pengaruh langsung di otak dan 
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sirkulasi. Peningkatan dopamin di otak akan memberikan perasaan 

relaks, senang, dan bahagia. Hal ini dikarenakan dopamin berperan 

sebagai sistem “reward” (hadiah, imbalan) untuk memberikan 

penghargaan kepada otak atas perilaku positif yang telah dilakukan. 

Dopamin juga memperbaiki suasana hati (mood), mengatur pergerakan, 

pembelajaran, daya ingat, emosi, rasa senang, tidur, dan kognisi. 

Sedangkan peningkatan dopamin pada sirkulasi akan mengaktivasi 

reseptor dopamin sehingga menyebabkan peningkatan perfusi ginjal 

(renal blood flow-RBF), inhibisi pengeluaran neropinefrin dari 

sympathetic nerve ending, penurunan SVR, dan peningkatan CO 

melalui aktivitas inotropik dan kronotropik β-adrenergik. Nitric oxide 

(NO) terlibat dalam regulasi parasimpatis pada kontraktilitas 

miokardial. Peningkatan NO melalui stimulasi nervus vagus dapat 

memperbaiki fungsi sistolik ventrikel kiri. Sedangkan endorphin telah 

banyak dikenal sebagai hormin yang mampu menimbulkan perasaan 

senang dan bahagia, sehingga peningkatan kadarnya melalui stimulus 

vagal akan memberikan efek ketenangan dan peningkatan imunitas 

tubuh (Yusuf et al., 2016) 

Adapun aktivasi hipotalamus melalui HPA axis terjadi stimulus 

penurunan kadar CRF di hipotalamus yang selanjutnya merangsang 

hipofisis anterior untuk menurunkan kadar adenocorticotropin hormone 

(ACTH) sehingga kortisol yang dikeluarkan dalam aliran darah 

terkendali. Penurunan kadar kortisol akan menurunkan visceral 
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adiposity, tekanan darah, dan resistensi insulin, serta meningkatkan 

IGF-I availabity. Efek penurunan kortisol tersebut bersama-sama 

dengan efek aktivasi parasimpatik berupa peningkatan heart rate 

variability, sensitivitas baroreflex dan penurunan sitokin inflamasi, 

denyut jantung, dan tekanan darah, akan memodulasi peningkatan 

respon imun, terutama barier fisiologis, dan menurunkan respon 

penyakit berupa penurunan keluhan sesak, edema, dan kelelahan. Selain 

itu, pengaruh peningkatan respon parasimpatis akan secara langsung 

menyebabkan ketenangan dan kedamaian jiwa, serta peningkatan 

peningkatan spiritual pasien (Yusuf et al., 2016).  

b. Shalat 

Shalat merupakan pernyataan rasa syukur atas segala karunia dan 

rahmat Allah SWT. dengan shalat dapat mendeklarasikan sebagai 

mahluk ciptaan Allah yang yang tunduk dan taat pada setiap perintah-

Nya  dan menjauhi semua larangan-Nya (Halimang, 2016) 

Wujud kesehatan dalam shalat adalah penjelasan mengenai 

rasionalitas hubungan antara gerakan shalat dan organ tubuh serta 

kemampuan mencegah penyakit yang diuraikan  sebagai berikut : 

1) Takbiratul ihram 

Takbitaul ihram (tahrim dan ihram) berarti larangan 

maksudnya agar sesudah mengucapkan takbir tidak boleh 

dipancarkan kemana-mana, melainkan semata-mata karena Allah. 

Ketika kedua tangan atau lengan diangkat sisi kanan kiri tubuh 
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dalam takir, maka otot-otot dada akan mengembang secara pasif. 

Dengan mengembangnya otot-otot ini maka organ paru yang ada di 

dalamnya juga akan mengembang secara pasti mengikuti hukum 

tekanan negatif sehingga udara oksigen bisa masuk hingga ke 

pembuluh darah paru terkecil. Pada kondisi ini proses pembakaran 

(metabolisme) menjadi optimal, termasuk kerja organ-organ sistem 

kekebalan tubuh. Oleh karena itu, tertib gerakan yang dilakukan 

dalam shalat bermanfaat dalam meminimalkan kemungkinan sakit.  

Oksigenasi yang optimal juga dapat dirasakan oleh otak, 

sebagai pusat utama pengaturan segala aktifitas tubuh. Ketika 

organ paru mengembang, maka organ jantung yang berada sedikit 

di dalamnya akan mendapatkan keleluasan ruang untuk berdenyut, 

dengan masuknya oksigen secara optimal ke dalam paru , maka 

kadar oksigen tubuh yang diangkut bersama sel darah merah untuk 

didistribusikan ke sel dan jaringan juga menjadi optimal. Maka jika 

oksigen dalam tubuh optimal, maka metabolisme tubuh juga 

menjadi optimal.  

Sesudah mengucapkan takbiratul ikhram , kedua tangan 

dilipat di dada sedemikian rupa sehingga pergelangan tangan kanan 

diletakkan di atas punggung tangan kiri serta telapak tangan kanan 

menggenggam pergelangan tangan kiri. Sikap tangan ini disebut 

bersedekap. Ditinjau dari manfaat kesehatan sikap tanga yang 

terlipat di atas pusat merupakan sikap relaks atau sikap istirahat 
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paling sempurna bagi kedua tangan. Sikap relaks menjadi penting 

agar tidak menyebabkan perasaan capek, lelah atau nyeri kedua 

tangan sehingga pemusatan pikiran saat shalat akan tercapai 

dengan maksimal.  

2) Rukuk 

Gerakan rukuk dalam shalat adalah gerakan dengan 

membungkukkan punggung ke depan kedua tangan memegang 

atau menempel di atas sendi lutut dan wajah menghadap ke arah 

tempat sujud atau sajadah di dahului dengan takbiratul ihram. 

Gerakan rukuk ini adalah gerakan dari berdiri bersidekap tubuh 

membentuk struktur anatomis-fungsional, kemudian saat 

mengangkat kedua tangan seraya menghirup oksigen semaksimal 

mungkin dan mengucap takbir, badan dibungkukkan serta wajah 

melihat titik sujud.  

Ketika posisi membungkuk dan wajah menghadap ke 

depan, maka ruas tulang belakang segmen leher sampai ekor 

membentuk posisi sedemikian rupa, dimana kelengkungan tiap-tiap 

segmen berkurang. Dengan membungkuk dapat menyebabkan 

serabut-serabut saraf tulang belakang mengalami relaksasi, 

termasuk rangkaian saraf otonom (simpatik dan parasimpatik) yang 

berupa juluran sepertiga rantai di sisi luar (kana kiri) tulang 

belakang. Saat rukuk menyebabkan peningkatan tekanan di dalam 

saluran tulang belakang (tempat saraf tulang belakang berada) yang 
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diteruskan hingga kerongga kepala. Volume darah yang terumpul 

di kepala atau otak akan lebih optimal dan lama saat wajah 

ditengadahkan melihat titik sujud.  

Pada saat wajah menengadah sensor tekanan darah dan 

irama jantung di leher (disebelah bawah pembuluh drah besardi 

leher mengembang) akan terstimulus akibat regangan otot-otot 

leher. Rutinitas rukuk sebanyak 17 kali dalam lima waktu shalat 

sehari bermanfaat dalam membantu refleks selalu siap sedia dalam 

berbagai keadaan, sehingga mekanisme pengaturan tekanan darah 

dan irama jantung terjaga. Suplai darah ke otak yang meningkat, 

serta menyebabkan oksigenisasi sel-sel saraf di orat (sebagai 

gudang memori dan pusat pengendalian kerja seluruh sistem dan 

organ tubuh yang optimal). 

Oksigen sel-sel saraf ke otak menjadikan proses berpikir 

menusia untuk menentukan berbagai keputusan menjadi lebih 

jernih, mampu menimbang mana yang baik dan benar sehingga 

shalat juga sebagai sarana untuk menjaga agar tetap berada di 

jalan kebenaran.  

3) I’tidal 

I’tidal adalah gerakan setelah rukuk adalah gerakan kembali 

kepada posisi tegak. Posisi ini membantu metabolisme otak dan 

jantung bekerja sevara optimal. Oleh karena itu dalam I’tidal aliran 

darah yang tadinya terfokus di kepala setelah rukukakan turun ke 
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badan sesuai gravitasi. Gerakan takbir bersamaan dengan 

penegakkan badan saat I;tidal, menyebabkan stimulus pada cabang 

besar saraf di bahu ketiak yang merupakan cabang saraf yang 

melayani organ jantung, paru dan sebagian organ pencernaan. 

Selain itu pada saat mengangkat kedua lengan, paru akan 

mengembang menyebabkan oksigen yang masuk meningkat saat 

kedua lengan bergerak turun kemudian berada di samping kanan 

kiri badan, maka sisa pembakaran atau metabolisme yang 

bermuatan negatif dikeluarkan bersama dengan hembusan nafas.  

4) Sujud 

Saat melakukan sujud, dahi dan kedua telapak tangan 

menempel di sajadah dengan pergelangan tangan di tekuk, 

sedangkan kelima jari kaki (kanan kiri) juga tertekuk rapi menekan 

pada sajadah. Pada posisi ini terjadi ekstensi pada ruas tulang leher, 

pinggang serta fleksi di bagian ruas tulang belakang segmen dada 

sementara itu posisi pengelangan tangan yang tertekuk 

menyebabkan simpul saraf yang berada di sekitar pergelangan 

tangan teregang dan terstimulus. Pada saat kelima jari kaki tertekuk 

dan menekan sajadah , pergelangan kaki yang menekuk akan 

menyebabkan regangan simpul saraf yang berada di sisi dalam dan 

luar pergelangan kaki (di bawah mata kaki dalam dan luar), 

sedangkan kelima jari kaki yang tertekuk serta menekan alas 
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sajadah akan menimbulkan efek refleksi pada ujung-ujung saraf 

yang berada di dalamnya. 

 Gerakan sujud akan membuat otot dada dan otot sela iga 

menjadi kuat sehingga rongga dada beerrtambah besar dan paru-

paru akan berkembang dengan baik dan dapat menghisap udara. 

Tutut yang membentuk sudut yang tepat memungkinkan otot-otot 

perut berkembang dan mencegah bagian tengah. Menambah akiran 

darah ke bagian atas tubuh terutama kepala (mata, telinga, dan 

hidung) serta paru-paru , memungkinkan toksin-toksin dibersihkan 

oleh darah.   

5) Duduk di antara dua sujud 

Pada posisi ini otot-otot pangkal paha dimana di dalamnya 

terdapat salah satuu saraf  pangkal paha yang besar berada di atas 

tumit kaki yang berfungsi sebagai penyangga. Hal ini 

menyebabkan otot-otot di daerah ini terpijit (refleksi). Pijatan ini 

berfungsi untuk melindungi diri dari penyakit pangkal paha yang 

terasa sakit, nyeri hingga mengakibatkan kaki tidak dapat 

digerakkan.  

6) Takhiyatul akhir 

Gerakan shalat terakhir ini terdiri dari gerakan dimana 

posisi kaki kiri dilipat dan kaki kanan dalam posisi menekuk 

kelima jarinya. Pada posisi ini saraf yang terstimulus kurang lebih 

sama dengan duduk di antara dua sujud. Dalam posisi terkunci ini 
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sirkulasi energi dihentikan karena tulang punggung dibengkokkan 

dan pusat energi dibagian bawah di antara dubur dan kemaluan 

ditutup dengan ujung tumit. Untuk itu maka sirkulasi energi yang 

mengalir dari tulang ekor menjalar ketulang punggung dan terus 

masuk ke otak dihentikan (Halimang, 2016). 

c. Murottal 

Terapi murrotal adalah terapi bacaan Al-Qur’an yang merupakan 

terapi religi dimana seseorang dibacakan ayat-ayat Al-Qur’an selama 

beberapa menit atau jam sehingga memberikan dampak positif bagi 

tubuh seseorang (Moniqe, 2017) 

Mekanisme Terapi Murottal pada tubuh yaitu: Saat mendengarkan 

murottal, gelombang suara akan ditransmisikan melalui ossicles di 

telinga tengah dan melalui cairan cochlear berjalan menuju telinga 

dalam. Selanjutnya rambut silia sebagai sensori reseptor akan 

mengubah frekuensi getaran menjadi getaraan elektrik dan langsung 

terhubung dengan ujung nervus pendengaran. Nervus auditori 

menghantarkan sinyal ini ke korteks auditori di lobus temporal. Korteks 

auditori primer menerima input dan mempersepsikan Murottal Ar-

Rahman tersebut berdasarkan pengalaman pasien. Persepsi auditori dari 

Surah Ar-Rahman bekerja di pusat auditori di lobus frontal yang 

selanjtnya mengirimkan sinyal ke thalamus dan prefrontal cortex (PFC) 

sehingga akan mempengaruhi persepsi pasien menjadi positif. Persepsi 

positif akan mempengaruhi amigdala yang akan diteruskan ke 
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hypothalamus untuk menghasilkan Corticotropin Releasing Factor 

(CRF), Selanjutnya CRF merangsang kelenjar pituitary (hipofise) untuk 

mensekresikan endorphin sebagai neurotransmitter yang 

mempengaruhi suasa hati menjadi rileks (Yusuf et al., 2016) 

d. Thaharah 

Thaharah dalam bahasa arab bermakna An –Nadhzafah yang 

berarti kebersihan. Menurut ahli fiqh, thaharah bukan hanya sekedar 

berarti kebersihan, tetapi juga berarti mencuci anggota tubuh tertentu 

dengan cara tertentu, dan mengangkat hadats, dan menghilangkan 

najis.Thaharah menduduki hal yang penting dalam islam. Tanpa adanya 

thaharah, ibadah kepada Allah SWT tidak akan di terima. Sebab 

beberapa  ibadah utama mensyaratkan thaharah secara mutlak. Islam 

memperhatikan pencegahan penyakit dengan cara memperhatikan 

kebersihan diri. Sebab wudhu dan mandi itu secara itu secara fisik 

terbukti dalam menyegarkan tubuh, mengembalikan fitalistas, dan 

membersihkan diri dari segala kuman penyakit yang setiap saat dapat 

menyerang tubuh. Secara ilmu kedokteran modern terbukti bahwa 

upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya penyakit dengan 

cara menjaga kebersihan (Sarwat, 2010) 

e. Doa-doa 

Ketika seseorang dalam keadaan sakit, maka bukan hanya biologis 

yang bermasalah, tetapi juga pada psikologisnya. Respon psikologis 

diperlukan untuk membangun untuk membangun persepsi terhadap 
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kejadian stres yang terjadi, coping yang digunakan, kemampuan dalam 

mengendalikan keadaan, dan pembelajaran terhadap stress yang terjadi. 

Dengan adanya stress, perasaan tidak senang, sedih, atau depresi dapat 

mengakibatkan supresi terhadap immunoglobulin (Ig) A. Perasaan sedih 

dapat menurunkan aktivitas limfosi darah dan penurunan 

immunoglobulin humoral maupun selular. Lebih lanjut, sesuatu yang 

menentukan orang akan mudah sakit, baik karena infeksi atau bukan, 

tidak hanya dipengaruhi oleh stressor, namun juga dipengaruhi oleh 

mekanisme koping masing-masing individu. Mekanisme koping adalah 

usaha kognitif dan perilaku (behavior) untuk menguasai, menurunkan, 

atau mentoleransi kebutuhan internal dan/atau eksternal yang dihasilkan 

oleh situasi stress (Hawari, 2008) 

f. Arah kiblat 

Aplikasi ini dilengkapi dengan petunjuk arah kiblat sesuai dengan 

lokasi. Hal ini memudahkan kita untuk mengetahui arah kiblat untuk 

melakukan ibadah dalam pemenuhan kebutuhan spiritual.  
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C. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kerangka Konsep  
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Paket Intervensi 

Pemenuhan Kebutuhan 

Spiritual oleh Perawat 

Kebutuhan Spiritual Care 

Pasien Rawat Inap 

Spiritual Nursing Care Based on 

King’s Model 

Penerapan Asuhan Keperawatan 

berbasis SINC 

Pemenuhan Kebutuhan Spritual 

Kecemasan 

Kestabilan TTV 

 

Aplikasi SINC 

Kualitas Hidup 
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Kebutuhan shalat 

 Kecemasan  

 Tanda-tanda vital  
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E. Definisi Operasional 

1. Aplikasi SINC  

Spiritual Islamic Nursing Care (SINC) adalah sebuah aplikasi yang 

yang dapat diinstal di Handpone yang berisi tentang aspek-aspek yang 

meliputi pemenuhan kebutuhan spiritual. Aplikasi SINC ini diberikan 

selama 3 hari kepada pasien rawat inap.  

2. Pemenuhan Kebutuhan Shalat adalah pelaksanaan shalat 5 waktu yang 

dilakukan oleh pasien.  

3. Kecemasan merupakan perasaan cemas, tegang, takut yang 

dimanifestasikan dalam gangguan-gangguan pada system tubuh.  

4. Tanda-tanda vital merupakan hasil pengukuran tekanan darah, suhu, 

pernapasan dan nadi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain penelitian 

Desain penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mencapai tujuan 

penelitian. Peneliti menggunakan desain penelitian untuk mempermudah 

menentukkan rencana penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan 

penelitian maka desain yang digunakan adalah quasi experimental one group 

pretest and post test design yaitu untuk mengkaji pengaruh antara dua 

variabel (Nursalam, 2008). Dimana melihat efektivitas penggunaan aplikasi 

SINC terhadap kualitas hidup pasien yang dalam hal ini pemenuhan 

kebutuhan shalat, tanda-tanda vital dan kecemasan.  

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-November 2019 . 

Lokasi penelitian bertempat di ruang perawatan rawat inap Rumah Sakit Haji 

Makassar.  

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien dewasa yang berada di 

ruang rawat inap rumah sakit haji makassar. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan tehnik non-probablity sampling yakni purposive sampling. Besar 
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sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 29 responden. Adapun kriteria 

sampel dalam penelitian ini yaitu: 

Kriteria inklusi 

a. Pasien kooperatif berusia 17- 50 tahun 

b. Pasien yang didampingi oleh keluarga pada saat penelitian 

Kriteria eksklusi 

a. Pasien tidak sadar (koma) 

b. Pasien dengan gangguan motorik dan sensori persepsi 

c. Pasien yang tidak bersedia 

 

D. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara 

dengan bantuan instrument berupa kuesioner dan lembar observasi. Instrumen 

yang digunakan untuk mengumpulkan data pemenuhan kebutuhan spiritual 

terdiri atas kuesioner dan instrumen wawancara. Kuesioner yang akan 

digunakan adalah Spiritual Needs Questionnaire (SpNQ). Kuosioner 

Penilaian Kecemasan, kusioner pemenuhan kebutuhan shalat dan lembar 

observasi TTV.  

 

E. Analisa Data 

Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan cleaning data untuk 

menyortir data yang masih meragukan dan kuesioner yang tidak lengkap. 

Seluruh lembar kuesioner yang lengkap selanjutnya diinput ke dalam tabulasi 
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data dalam bentuk master tabel. Master tabel merupakan tabulasi dari data 

mentah. 

Data yang telah ditabulasi kemudian dianalisis dengan uji statistic 

paired T-Test untuk melihat perbedaan pemenuhan kebutuhan shalat dan 

kecemasan sebelum dan setelah menggunakan aplikasi SINC dan perbedaan 

TTV selama 3 hari dengan menggunakan uji statistik friedman.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya RSUD Haji Makassar 

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makasaar adalah rumah sakit yang 

ditempatkan di daerah bekas lokasi rumah sakit Kusta Jongaya. Rumah 

sakit ini diharapkan bisa menjadi pendukung kegiatan pelayanan kesehatan 

jamaah haji dan masyarakat sekitar.  

Pengoprasian Rumah Sakit ini didasarkan oleh surat keputusan 

Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Selatan Nomor: 448/IV/1992 tentang 

pengolaan Rumah Sakit oleh pemerintahan daerah Sulawesi Selatan dan 

SK Gubernur Nomor. 802/VII/1992 tentang susunan organisasi dan tata 

kerja Rumah Sakit serta SK Gubernur Nomor: 1314/IX/1992 tentang tarif 

pelayan kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Haji Makassar. Untuk 

kelangsungan perkembangan Rumah Sakit Haji Makassar lebih lanjut, 

maka pada tanggal 13 desember 1993 departemen kesehatan menetapkan 

Rumah Sakit Umum Haji Makassar sebagai rumah sakit umum milik 

pemerintah daerah Sulawesi Selatan dengan klasifikasi C yang dituangkan 

kedalam SK Nomor: 762/XII/1993. Seiring berjalannya Waktu Rumah 

Sakit Haji Makassar sudah menjadi rumah sakit kelas B Non Pendidikan 

berdasarkann Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor: 1226/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Penetapan Status Rumah 
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Sakit Haji Makassar dari kelas C menjadi kelas B Non Pendidikan pada 

tanggal 27 Agustus tahun 2010.  

2. Keadaan Geografis dan Demografis 

Rumah Sakit Umum Haji Makassar berdiri dan diresmikan pada 

tanggal 16 Juli 1992 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Berdiri di 

atas tanah seluas 10,6 Hektar milik pemerintah daerah Sulawesi Selatan, 

terletak di ujung selatan kota Makassar, tepatnya di jalan DG. Ngeppe no. 

14 Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate. 

3. Visi dan Misi 

a. Visi  

“Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Islami terpercaya, terbaik dan 

pilihan utama di Sulawesi Selatan 2018” 

b. Misi  

Menerapkan “Hospital Services to Win All” 

1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan 

yang berkualitas yang terjangkau oleh masyarakat.  

2) Menyelenggarakan pendidikan dan riset tenaga kesehatan 

berkarakter Islami. 

3) Menyelenggarakan pola tata kelola pelayanan kesehatan yang baik, 

akuntabel berbasis “The ten golden habbits”.  

4) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan SDM, 

serta mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana 

rumah sakit. 
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5) Meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai aset berharga bagi 

rumah sakit. 

 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November 2019. 

Jumlah responden yang turut berpartisipasi sebanyak 29 orang pasien rawat 

inap di rumah sakit Haji Makassar.  

1. Karakteristik Responden  

Tabel 5.1. Distribusi Karakteristik Responden (N=29) 

Karakteristik    Frekuensi    Persentasi (%) 

Usia 

Remaja Akhir   

Dewasa Awal   

Dewasa Akhir   

Lansia Awal 

 

13 

4 

7 

5 

 

44.8 

13.8 

24.1 

17.2 

Pekerjaan 

Guru  

Wiraswasta 

Pelajar 

Mahasiswa 

  IRT    

Pegawai Swasta 

Nelayan 

 

3 

5 

5 

5 

6 

2 

1 

 

10.3 

17.2 

17.2 

17.2 

20.7 

6.9 

3.4 
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Buruh 2 6.9 

Pendidikan 

S1 

SMA 

SMP 

 

5 

20 

4 

 

17.2 

69 

13.8 

Sumber Data 2019 

 

Berdasarkan tabel 1. distribusi frekuensi karakteristik responden 

berdasarkan usia sebagian besar dalam kategori remaja akhir sebanyak 13 

orang (44.8%), usia dengan kategori dewasa awal sebanyak 4 orang 

(13.8%),  sedangkan usia dengan kategori dewasa akhir sebanyak 7 orang 

(24.1%), dan usia dengan kategori lansia awal sebanyak 5 orang (17.2%). 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 

adalah yang berprofesi sebagai guru sebanyak 3 orang (10.3%), 

wiraswasta sebanyak 5 orang (17.2%), pelajar sebanyak 5 orang (17.2%), 

mahasiswa sebanyak 5 orang (17.2%), IRT sebanyak 6 orang (20.7%), 

pegawai swasta sebanyak 2 orang (6.9%), nelayan sebanyak 1 orang 

(3.4%), dan yang berprofesi sebagai buruh sebanyak 2 orang (6.9%). 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan adalah 

sebagian besar berpendidikan SMA sebanyak 20 orang (69%), S1 

sebanyak 5 orang (17.2%), dan yang berpendidikan SMP sebanyak 4 

orang (13.8%). 
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2. Gambaran Kebutuhan Spritual Pasien pada pasien di Rumah Sakit Haji 

Makassar 

a. Gambaran Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan 

Memberi Secara Aktif  

Tabel 4.2.1 Distribusi Analisis item Kebutuhan Spritual Berdasarkan 

Dimensi Kebutuhan Memberi Secara Aktif Pasien Rawat 

Inap di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019 

No Item Pernyataan Item Mean 

23 Merasa lengkap dan aman 2.00 

24 Merasakan terhubung (dekat) dengan keluarga 2.4 

26 Diyakinkan bahwa hidup anda bermakna dan 

punya arti 

2.24 

Sumber Data 2019 

 

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa kebutuhan spritual 

berdasarkan dimensi Kebutuhan Memberi Secara aktif, pada item 

merasakan terhubung dengan keluarga menjadi kebutuhan pasien yang 

tertinggi dengan nilai mean 2.4, selanjutnya item diyakinkan bahwa 

hidup anda bermakna serta item punya arti  dan merasa lengkap dan 

aman.  
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b. Gambaran Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan 

Religious 

Tabel 4.2.2 Distribusi Analisis item Kebutuhan Spritual Berdasarkan 

Dimensi Kebutuhan Religious Pasien Rawat Inap di 

Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019 

No Item Pernyataan Item Mean 

17 Berdoa dengan orang lain 2.03 

18 Bahwa seseorang berdo’a untuk anda 2.17 

19 Berdo’a untuk diri anda sendiri 2.51 

Sumber Data 2019 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa kebutuhan spritual pasien 

berdasarkan dimensi Kebutuhan Religious yang sangat dibutuhkan 

oleh pasien secara berturut turut dari yang tertinngi yaitu berdoa untuk 

diri sendiri, seseorang berdoa untuk dirinya dan berdoa dengan orang 

lain.  

c. Gambaran Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan 

Kedamaian batin 

Tabel 4.2.3 Distribusi Analisis item Kebutuhan Spritual Berdasarkan 

Dimensi Kebutuhan Kedamaian Batin Pasien Rawat Inap 

di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019 

No Item Pernyataan Item Mean 

7 Tinggal di tempat yang tenang dan damai 2.03 

Sumber Data 2019 
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Berdasarkan table di atas diperoleh kebutuhan spritual berdasarkan 

dimensi kebutuhan kedamaian batin yang tertinggi dibutuhkan oleh 

pasien adalah tinggal di tempat yang tenang dan damai.  

d. Gambaran Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Refleksi 

Kebutuhan akan Eksistensi 

Tabel 4.2.4 Distribusi Analisis item Kebutuhan Spritual Berdasarkan 

Dimensi Kebutuhan Refleksi Kebutuhan akan Eksistensi Pasien 

Rawat Inap di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019 

No Item Pernyataan Item Mean 

27 Dilibatkan kembali oleh keluarga anda dalam 

berbagai urusan 

1.96 

28 Mendapat dukungan yang lebih dari keluarga 2.20 

Sumber Data 2019 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa item Kebutuhan Spritual 

Berdasarkan Dimensi Kebutuhan Refleksi Kebutuhan akan Eksistensi 

yang tertinggi dibutuhkan oleh pasien adalah mendapat dukungan ynag 

lebih dari keluarga, kemudian dilibatkan kembali oleh keluarga dalam 

berbagai urusan.  

e. Gambaran Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Release 

Kebutuhan akan Eksistensi  

Tabel 4.2.5 Distribusi Analisis item Kebutuhan Spritual Berdasarkan 

Dimensi Release Kebutuhan akan eksistensi Pasien 

Rawat Inap di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019 
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No Item Pernyataan Item Mean 

15 Memaafkan seseorang dari waktu yang berbeda 

dari hidup anda 

1.96 

16 Dimaafkan 1.96 

Sumber Data 2019 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa item Kebutuhan Spritual 

Berdasarkan Dimensi Release Kebutuhan akan eksistensi tertinggi 

dibutuhkan oleh pasien memaafkan seseorang dari waktu yang berbeda 

dan dimaafkan.  

f. Gambaran Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan 

Sumber-Sumber Religius 

Tabel 4.2.6 Distribusi Analisis item Kebutuhan Spritual Berdasarkan 

Dimensi Kebutuhan Sumber-sumber Religious Pasien Rawat 

Inap di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019 

No Item Pernyataan Item Mean 

20 Berpartisipasi dalam upacara keagamaan 1.93 

22 Beralih dan mendekat dalam keagungan akan 

kehadiran yang lebih tinggi (keesaan, Tuhan, 

malaikat) 

2.03 

Sumber Data 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa item Kebutuhan 

Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan Sumber-sumber Religious 

yang tertinggi dibutuhkan oleh pasien adalah Beralih dan mendekat 
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dalam keagungan akan kehadiran yang lebih tinggi (keesaan, Tuhan, 

malaikat), kemudian berpartisipasi dalam upacara keagamaan.  

3. Perbedaan Pelaksanaan Shalat Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi 

SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar 

Table 4.3 Hasil Uji Pelaksanaan Shalat Sebelum dan Setelah Diberikan 

Intervensi SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar 

Tahun 2019  

 n Mean  Rerata ±SD (IK95%) P 

Pelaksanaan 

Shalat sebelum 

diberikan SINC 

29 27.75  

 

2.51±5.48 

 

 

0.42-4.60 

 

 

0.020 

Pelaksanaan 

Shalat setelah 

diberikan SINC 

29 25.24    

*Uji Paired T-Test 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata pelaksanaan shalat sebelum 

diberikan intervensi SINC adalah 27.75 sedangkan setelah intervensi 

adalah 25.24. Uji Paired T-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

rata-rata pelaksanaan shalat sebelum dan setelah diberikan intervensi 

SINC (p=0.02).  
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4. Perbedaan Kecemasan Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC 

pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar 

Table 4. 3 Hasil Uji Kecemasan Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi 

SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019  

 

 n Mean 

±SD 

Perbedaan 

Rerata ±SD 

(IK95%) P 

Kecemasan 

sebelum 

diberikan 

SINC 

29 40.10  

 

23.37±19.42 

 

 

17.99-

32.76 

 

 

<0.0001 

Kecemasan 

setelah 

diberikan 

SINC 

29 14.72    

*Uji Paired T-Test 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa rata-rata kecemasan sebelum 

diberikan intervensi SINC adalah 40.10  sedangkan setelah intervensi 

adalah 14.72. Uji Paired T-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

rata-rata kecemasan sebelum dan setelah diberikan intervensi SINC 

(p<0.0001). 
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5. Perbedaan TTV Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada 

pasien di Rumah Sakit Haji Makassar.  

Tabel 4.5 Perbedaan TTV Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC 

pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar.  

TTV n Median (Min-

Max) 

Perbedaan 

Rerata ± SD 

P 

Tekanan Darah 

Sistol Hari 1 

29 110 (80-180) 1.88± 19.10  

 

0.531 Tekanan Darah 

Sistol Hari 2 

29 110 (90-130) 1.98±12.49 

Tekanan Darah 

Sistol Hari 3 

29 110 (80-140) 2.14±16.57 

Tekanan Darah 

Diastol Hari 1 

29 80 (60-100) 1.95±9.86  

 

 

0.076 

Tekanan Darah 

Diastol Hari 2 

29 70 (60-100) 1.78±9.87 

Tekanan Darah 

Diastol Hari 3 

29 70 (60-100) 2.28±10.65 

Nadi Hari 1 29 80 (62-87) 1.91±7.34 0.781 

Nadi Hari 2 29 80 (64-86) 2.09±6.87 

Nadi Hari 3 29 80 (62-92) 2.00±7.88 

Pernapasan Hari 1 29 20(16-24) 2.05±2.17 0.55 

Pernapasan Hari 2 29 20(16-24) 2.09±1.65 
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Pernapasan Hari 3 29 20(16-24) 1.86±3.99 

Suhu Hari 1 29 36(34-38.2) 1.91±86.7 0.21 

Suhu Hari 2 29 36(35-38.2) 1.91±104.9 

Suhu Hari 3 29 36(35-38.4) 2.17±87.2 

*Uji Friedman 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa berdasarkan uji Friedman, tidak ada 

perbedaan rata-rata tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, pernapasan dan 

suhu) sebelum dan setelah diberikan intervensi SINC pada ketiga 

kelompok interval waktu pengukuran (atau hari pertama hingga hari ketiga 

pengukuran) (p>0.05). 

 

C. Pembahasan 

1. Gambaran Kebutuhan Spritual Pasien pada pasien di Rumah Sakit Haji 

Makassar 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdoa untuk diri sendiri 

menjadi kebutuhan yang tertinggi dengan nilai rata-rata 2.5 dan termasuk 

pada Dimensi kebutuhan religious, selanjutnya Dimensi memberi secara 

aktif, Dimensi Release Kebutuhan akan eksistensi, Dimensi kebutuhan 

sumber-sumber keagamaan, Dimensi kedamaian batin dan terakhir 

Dimensi Refleksi Kebutuhan akan eksistensi. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan pada dua rumah sakit di Qom, Iran pada tahun 

2017 mengemukakan bahwa kebutuhan spritual yang paling tinggi pada 

lansia adalah kebutuhan yang berhubungan dengan meminta bantuan 
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kepada Tuhan dan menerima banyak dukungan dari keluarga (Ramezani, 

Taheri-Kharameh, & Karimi, 2019). 

Selain itu, dari penelitian Ghahremanian et al (2016) menemukan 

bahwa sebagai besar pasien kanker menyatakan kebutuhan spritual utama 

mereka adalah Tuhan, berpikir tentang Tuhan, mempercayai Tuhan, 

menyaksikan kebahagiaan orang lain, berusaha mengelola penyakit dalam 

kehidupan, dan membutuhkan kebaikan membantu orang lain (Ramezani 

et al., 2019). 

Kebutuhan spiritual merupakan salah satu kebutuhan esensial 

individu di semua tempat dan waktu. Dengan dimensi fisik dan 

spiritualnya dan efek timbal balik dari kedua dimensi ini, manusia juga 

memiliki kebutuhan spiritual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan 

intrinsik sepanjang hidup; oleh karena itu, mereka akan tetap sebagai 

elemen utama asuhan keperawatan holistik. Salah satu tantangan terbesar 

bagi perawat adalah untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien (Yousefi 

& Abedi, 2011) 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam memenuhi 

kebutuhan spritual khususnya pada dimensi kebutuhan religious, dimana 

pada dimensi ini pasien membutuhkan mendoakan dirinya sendiri, 

didoakan oleh orang lain dan berdoa bersama dengan  orang  lain maka 

dengan menggunakan aplikasi Spritual Islamic Nursing Care (SINC) akan 

membantu perawat dalam memenuhi kebutuhan spritual pasien. Dimana 

dengan  menggunakan aplikasi ini perawat dan keluarga dapat 
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menggunakan aplikasi ini untuk mendoakan pasien, membantu pasien 

untuk thaharah bagi orang sakit serta melaksanakan shalat. Selain itu, 

dengan aplikasi ini dapat juga digunakan secara mandiri oleh pasien untuk 

menuntunnya dalam melaksanakan thaharah, menentukan arah kiblat, 

shalat, berdizikir, berdoa untuk dirinya sendiri, dan mendengarkan 

murottal.  

2. Perbedaan Pelaksanaan Shalat Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi 

SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ada perbedaan pelaksanaan 

shalat sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC dengan nilai P value 

0.02. Sebelum diberikan aplikasi SINC rata-rata pelaksanaan shalat pasien 

di Rumah Sakit Haji Makassar. Hal ini sesuai dengan teori bahwa banyak 

pasien yang dirawat di rumah sakit yang tidak melaksanakan salat 

dikarenakan faktor ilmu pengetahuan agama yang kurang atau bahkan 

tidak dimiliki oleh pasien serta alasan sakit. Pasien yang  memiliki ilmu 

pengetahuan tentang agama khususnya ibadah shalat tidak mungkin mau 

meninggalkan ibadah shalat walaupun dalam keadaan sakit sekalipun, 

karena dengan memiliki ilmu mereka mengetahui ganjaran yang akan 

diterimanya ketika meninggalkan shalat (Arifuddin, 2009). 

Setelah diberikan aplikasi SINC rata-rata pelaksanaan shalat pasien 

di Rumah Sakit Haji Makassar meningkat. Hal ini dikarenakan dengan 

menggunakan aplikasi SINC dimana pada aplikasi ini dilengkapi dengan 

fitur Shalat yang mana pada fitur shalat ini pasien akan dituntun untuk 
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melaksanakan shalat bagi orang sakit. Jika pasien tersebut tidak mampu 

melaksanakan shalat dengan berdiri, maka akan dituntun dengan cara 

shalat duduk dan jika duduk pun tidak mampu maka akan dituntun dengan 

cara berbaring. Pada fitur ini pasien juga akan dituntun untuk melakukan 

thaharah dengan spray wudhu atau tayammum bagi pasien yang tidak 

mampu berjalan untuk berwudhu sebagaimana biasanya.  

Aplikasi ini lebih memudahkan perawat, keluarga maupun pasien 

untuk mengikuti, karena selain dilengkapi dengan teks arab maupun 

Indonesia, ada suara, juga di lengkapi dengan video yang dapat dilihat 

langsung oleh pasien. Audiovisual merupakan salah satu media yang 

menyajikan informasi atau pesan audio dan visual. Media ini akan 

memberikan  rangsangan pada mata (penglihatan) dan telinga 

(pendengaran), semakin banyak indera yang digunakan semakin banyak 

indera terlibat untuk menerima dan  memproses informasi, semakin besar 

kemungkinan isi informasi dapat dipahami dan dipeliharan dalam  ingatan 

(Putri, rezal, & Akifah, 2017) Purwanjani, 2016).  

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa orang sakit tidak dicabut 

kewajibannya dalam mengerjakan shalat tetapi mendapatkan beberapa 

keringanan. Adapun beberapa prinsip keringanan dalam mengerjakan 

shalat yaitu sakit tidak menggugurkan kewajiban shalat, lakukan apa yang 

bisa dilakukan, keringanan tak boleh mengarang sendiri. Adapun bentuk 

keringanan yang syar’I yaitu keringanan dalam bersuci, jika tidak 

memungkinkan orang sakit untuk menggunakan air dalam bersuci dimana 
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bila menggunakan air dapat memperparah sakitnya atau memperlambat 

penyembuhan maka boleh bertayammum. Selain itu, juga diberikan 

keringan jika tidak mampu untuk berdiri maka diperbolehkan untuk 

duduk, jika tak mampu duduk maka diperbolehkan untuk baring.(Sarwat, 

2018). Fitur-fitur yang ada dalam SINC telah disesuaikan dengan apa yang 

telah diatur dalam islam yang membantu pasien dalam beribadah meski 

dalam kondisi sakit.  

3. Perbedaan Kecemasan Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC 

pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar 

Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan rata-rata kecemasan 

sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC dengan nilai p value 

<0.0001. Ini menunjukkan bahwa aplikasi SINC efektif terhadap 

kecemasan pasien. Fitur-fitur pada aplikasi SINC seperti dzikir, murottal, 

shalat dan doa yang jika digunakan oleh pasien dengan baik maka akan 

mempengaruhi pasien secara psikologis seperti terjadinya penurunan 

kecemasan pada pasien. Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa 

kecemasan  pasien  pre operasi dan pasien sebelum dilakukan kateterisasi 

jantung yang diperdengarkan bacaan al_qur’an  terjadi penurunan skor 

ansietas dibanding pada kelompok yang tidak diberikan bacaan  al-Qur’an  

(Atye Babaii, Mohammad Abbasinia, Seyed Fakhreddin Hejazi, Seyyed 

Reza Seyyed Tabaei, 2015; Mirsane, Kheirkhah, Shafagh, Ajorpaz, & 

Aminpour, 2016) 
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Efektifnya mendengar bacaan al-Qur’an terhadap penurunan 

kecemasan pada pasien juga dapat dilihat dengan menggunakan EEG yang 

menunjukkan bahwa setelah diperdengarkan bacaan al-Qur’an 

memberikan perasaaan lega dan  rileks serta membawa ketenangan dalam 

hati dengan nilai alpha band 8-13 Hz. Besar gelombang alpha saat 

mendengarkan bacaan al_Qur’an lebih tinggi dibanding gelombang beta 

sehingga pasien dapat rileks dan tenang (Abdullah & Omar, 2011; 

Alhouseini, Alsaikhli, Abdul Wahab, Alarabi, & Dzulkifli, 2014).  

Selain itu, dari hasil penelitian lain ditemukan bahwa Islamic 

prayer efektif dalam menurunkan kecemasan pada pasien Acute Miocard 

Infark (AMI) (Setiawan & Chasani, 2016). Islamic prayer memberikan 

efek menenangkan yang ditimbulkan oleh relaksasi mengubah dominan 

system simpatis menjadi parasimpatis. Relaks menyebabkan terjadinya 

penurunan sekresi katekolamin dan kortisol sedangkan hormone 

parasimpatis neurotransmiter seperti dehidroepandrosterone (DHEA) dan 

dopamine mengalami peningkatan (Oberg, 2009).  

SINC merupakan aplikasi yang kompleks yang dapat digunakan 

oleh pasien sesuai kebutuhan  mereka, dengan SINC pasien dapat  terbantu 

dalam melaksanakan shalat, berdzikir pagi dan petang, berdoa dan 

mendengarkan murottal yang aktivitas ini dapat menimbulkan efek tenang 

yang menurunkan kecemasan pada pasien yang di rawat di rumah sakit.  
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4. Perbedaan TTV Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada 

pasien di Rumah Sakit Haji Makassar.  

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan pada tanda-tanda vital pasien sebelum dan setelah diberikan 

aplikasi SINC. Hal ini disebabkan karena tanda-tanda vital pasien yang 

menjadi responden dalam  kondisi normal kecuali pada suhu tubuh. Efek 

yang dapat dilihat dengan penggunaan aplikasi SINC pada TTV adalah 

stabilnya tanda-tanda vital pasien drai hari ke hari.  

Dengan penggunaan aplikasi SINC dapat menstabilkan TTV 

pasien hal ini telah dijelaskan bahwa gelombang suara dari mendengarkan 

bacaan Al-Quran yang masuk melalui telinga yang selanjutnya 

menggetarkan gendang telinga, mengguncang cairan di telinga dalam, 

menggetarkan sel-sel berambut di dalam koklea. Kemudian melalui saraf 

koklearis menuju otak. Tiga jaras retikuler yang berperan dalam 

gelombang suara yaitu jaras retikuler-talamus, hipotalamus. Gelombang 

suara diterima langsung oleh Talamus yaitu suara bagian otak yang 

mengatur emosi, sensasi dan perasaan, tanpa terlebih dahulu dicerna oleh 

bagian otak yang berpikir mengenai baikburuk maupun intelegensia. 

Kemudian melalui Hipotalamus memengaruhi struktur basal forebrain 

termasuk sistem limbik. Hipotalamus merupakan pusat saraf otonom yang 

mengatur fungsi pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, pergerakan 

otot usus, fungsi endokrin, memori, dan lain-lain. Selanjutnya, melalui 

akson neuron berdifusi mempersarafi neo-korteks (Ahmed Qadri, 2003).  
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Ketika pasien mendengarkan terapi murottal Al-Qur’an sistem 

saraf mengkomunikasikan hipotalamus untuk mensekresi atau 

meningkatkan hormon endorphin di kelenjar piutary dan menekan hormon 

stress, epineprin dan norepinefrin di kelenjar adrenal sehingga terapi 

murottal AlQur’an mampu menurunkan tekanan darah, menurunkan 

denyut nadi, memperlambat pernapasan, detak jantung, dan aktivitas 

gelombang otak. (Heru, 2008). Dengan kemajuan tekhnologi maka efek 

dari mendengarakan ayat-ayat suci al_Qur’an dapat merelaksasi saraf 

reflektif, memfungsikan organ tubuh,  serta memberikan aura positif pada 

tubuh manusia. Bacaan  ayat-ayat Al-Quran berpengaruh pada sel-sel dan 

dapat mengembalikan keseimbangan pada organ-organ tubuh (Sokeh, 

Armiyati, & Chanif, 2013). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menganalisis efektivitas SINC terhadap kualitas 

hidup pasien, kualitas hidup pasien yang dimaksud adalah pemenuhan 

kebutuhan spritual, kecemasan dan TTV dan ditemukan bahwa 

1. Kebutuhan pasien tertinggi terdapat pada dimensi religious yaitu 

lebih dominan [ada kebutuhan akan mendoakan diri sendiri  

2. Ada perbedaan pelaksanaan shalat sebelum dan setelah diberikan 

aplikasi SINC 

3. Skor kecemasan pasien rata-rata menurun setelah diberikan aplikasi 

SINC selama 3 hari berturut-turut.  

4. Tanda-tanda vital pasien relative stabil sebelum dan setelah 

diberikan aplikasi SINC selama 3 hari.  

 

B. Saran 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian menunjukkan spiritualitas merupakan salah satu 

komponen penting yang mempengaruhi kondisi psikologis maupun fisik 

pasien sehingga hal ini menjadi salah satu terapi yang efektif pada pasien.   

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
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Diharapkan menggunakan sampel yang lebih besar dengan karakteristik 

responden yang lebih variatif sehingga dapat memberikan informasi 

besarnya hubungan dengan lebih bermakna 

3. Bagi Petugas Kesehatan 

Untuk memperhatikan dimensi spiritual dalam pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien.  
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Lampiran 1 

 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Yth, 

Calon responden penelitian 

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Nur Hidayah 

NIP  :  198104052006042001 

Adalah dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang sedang melakukan 

penelitian di rumah sakit ini.  

Penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian yang berjudul 

“Efektivitas Aplikasi SINC Terhadap Kualitas Hidup Pasien di Ruang Perawatan 

RSUD Haji Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

aplikasi SINC khususnya Dzikir, Doa, Murottal, Thaharah dan Shalat dalam 

perbaikan kualitas hidup pasien yang dalam hal ini kestabilan TTV, kecemasan 

pasien dan TTV.   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran 

tentang salah satu intervensi  yang digunakan dalam perbaikan kualitas hidup 

pasien baik dari segi sosiopsiko dan spritual pasien. Dalam pengisian kuesioner 

dan pemberian intervensi ini, peneliti merahasiakan informasi yang diberikan oleh 

responden dan informasi tersebut hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 

Keikutsertaan Saudara dalam penelitian ini bersifat sukarela, jadi Saudara dapat 

menyatakan berhenti ikut serta dalam penelitian ini sewaktu-waktu dan tidak 

dikenakan biaya penelitian. 

Apabila Saudara bersedia ikut serta untuk menjadi responden dalam 

penelitian ini, maka saya mohon kesediaan Saudara menandatangani surat 

pernyataan kesediaan menjadi responden dan menjawab semua pernyataan sesuai 

dengan petunjuk serta bersedia untuk diberikan intervensi berupa aplikasi 

Spiritual Islamic Nursing Care (SINC). Apabila terdapat pertanyaan yang kurang 

jelas atau Saudara ingin menanyakan sesuatu, Saudara dapat menanyakan 

langsung kepada saya atau menghubungi nomor hp saya (085256610901). 

Demikian surat dari saya, atas perhatian dan kesediaan Saudara menjadi 

responden saya mengucapkan terima kasih. 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN  

 

Yth, 

Calon responden penelitian 

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Nur Hidayah 

NIP  :  198104052006042001 

Adalah dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang sedang melakukan 

penelitian di rumah sakit ini. Bersama dengan ini saya bermaksud memohon 

kesediaan Saudara untuk menjadi responden penelitian. 

Partisipasi Saudara dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tidak ada unsur 

paksaan dan tidak akan berpengaruh pada hal-hal yang merugikan Saudara. 

Apabila saudara bersedia menjadi salah satu responden, peneliti memohon 

kesediaannya untuk menanda tangani lembar persetujuan dan menjawab 

pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti. Saya mengharapkan kejujuran 

Saudara dalam memberikan jawaban demi obyektivitas jawaban. 

Informasi yang belum jelas terkait penelitian ini dapat ditanyakan atau 

menghubungi saya Nur Hidayah dan Tim peneliti, Jurusan Keperawatan Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makasssar 

dengan kontak yang dapat dihubungi 085256610901. Demikian penjelasan dari 

saya, atas partisipasi dan kerjasama yang diberikan, peneliti mengucapkan terima 

kasih. 

 

Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya 

menyatakan  

SETUJU / TIDAK SETUJU 

Untuk ikut sebagai responden / sampel penelitan. 

 

Makassar,   2019 

 

 

 

RESPONDEN 

(……………………..) 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

KUESIONER PENELITIAN 

(DATA DEMOGRAFI) 

No. Responden  : 

Hari/Tanggal   : 

Petunjuk 1 

Isilah masing-masing pernyataan dengan jawaban sesuai dengan keadaan 

Saudara! 

Nama    : 

Alamat    : 

Umur    : 

Lama dirawat   : 

Diagnosa medis  : 

Petunjuk 2 

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan 

keadaan saudara yang sebenarnya! 

 

Pekerjaan   :   Ibu Rumah Tangga      

  Guru 

  Pegawai Swasta 

  Wiraswasta  

Pendidikan Terahir  :   SMA/Sederajat 

  DIII/Diploma 

  S1/Sarjana 

 

 

 

 

 

 

 



EFIKASI DIRI DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN SALAT 

Petunjuk Pengisian : 

Kuesioner ini terdiri dari 12 pernyataan yang mungkin sesuai dengan 

pengalaman atau kondisi Saudara dalam menghadapi penyakit yang dialami. 

Terdapat empat pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap situasi pernyataan, 

yaitu : 

SS : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

Selanjutnya, Saudara menjawab pernyataan dengan cara memberi tanda 

centang (√) pada salah satu kolom yang paling sesuai dengan pengalaman atau 

kondisi Saudara selama dirawat di Rumah Sakit. Tidak ada jawaban yang benar 

ataupun salah, karena oleh itu isilah sesuai dengan keadaan diri Saudara yang 

sesungguhnya, yaitu berdasarkan jawaban pertama yang terlintas dalam pikiran 

Saudara. 

 

No Pernyataan 

Jawaban 

SS S TS STS 

1 
Saya mampu berwudu dalam keadaan 

sakit 
    

2 
Saya yakin dapat melaksanakan salat 

karena saya mampu untuk berwudu 
    

3 

Saya mengetahui tata cara 

menghilangkan najis kecil selain 

berwudu 

    

4 
Saya yakin tayamum yang saya lakukan 

sudah benar 
    

5 
Jika seseorang sakit, maka wajib untuk 

melaksanakan salat 
    



6 

Saya merasa keadaan saya saat ini 

merupakan hambatan untuk 

melaksanakan salat 

    

7 
Selama dirawat di Rumah Sakit, saya 

melaksanakan ibadah salat wajib 
    

8 

Selama dirawat di Rumah Sakit, saya 

mendapatkan bimbingan dalam 

melaksanakan salat 

    

9 
Saya butuh fasilitas untuk 

melaksanakan salat 
    

10 
Saya mengetahui tata cara salat dalam 

keadaan sakit 
    

11 
Saya yakin saya dapat melaksanakan 

salat walaupun dalam keadaan sakit 
    

12 
Saya mampu melaksanakan salat 

walaupun dalam keadaan sakit 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

KUISIONER HRS-A (Hamilton Rating for Anxiety) 

Petunjuk Pengisian 

1. Mohon dengan hormat bantuan dan ketersediaan Bapak/Ibu untuk 

menjawab seluruh pertanyaan. 

2. Bacalah/dengarkan setiap pertanyaan dengan baik dan benar. 

3. Berilah tanda cheklish (√) pada pertanyaan kolom yang paling sesuai 

dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara. 

A. Data Demografi 

1. Inisial responden :  

2. Umur   :   

3. Jenis kelamin  : 

4. Diagnosa  : 

B. Tes HRS-A/Tes untuk tingkat Kecemasan 

Skor 0 =  tidak ada gejala sama sekali  

1 =  satu dari gejala yang ada  

2 =  separuh dari gejala yang ada 

3 =  lebih dari separuh  gejala yang ada 

4 =  semua gejala ada 

 

 

 



No Pertanyaan 
Jawaban  

0 1 2 3 4 

1 Perasaan cemas: 

a. Kecemasan 

b. Firasat buruk, 

c. Takut akan pikiran sendiri, 

d. Mudah tensinggung. 

     

2 Ketegangan: 

a. Merasa tegang, 

b. Lesu, 

c. Tidak dapat istirahat tenang, 

d. Mudah terkejut, 

e. Gemetar. 

     

3 Ketakutan : 

a. Ketakutan pada gelap, 

b. Ketakutan ditinggal sendiri, 

c. Ketakutan pada orang asing, 

d. Ketakutan pada binatang besar, 

e. Ketakutan pada keramaian lalu lintas. 

     

4 Gangguan tidur: 

a. Sulit untuk tidur, 

b. Terbangun malam hari, 

c. Tidur tidak nyenyak, 

d. Bangun dengan lesu, 

e. Mimpi buruk. 

     

5 Gangguan kecerdasan: 

a. Sukar konsentrasi menurun, 

b. Daya ingat buruk, 

c. Daya ingat menurun 

     

6 Perasaan depresi:      



a. Kehilangan minat, 

b. Sedih, 

c. Bangun dini hari, 

d. Kurangnya kesenangan pada hoby, 

e. Perasaan berubah sepanjang hari. 

7 Gejala somatik: 

a. Nyeri pada otot, 

b. Kaku, 

c. Kedutan otot, 

d. Gigi gemeretak, 

e. Suara tidak stabil 

     

8 Gejala sensorik: 

a. Perasaan gelisah, 

b. Penglihatan kabur, 

c. Muka merah 

d. Pucat 

e. Merasa lemah. 

     

9 Gejala kardiovaskuler: 

a. Takikardi, 

b. Nyeri di dada, 

c. Denyut nadi mengeras 

d. Detak jantung hilang sekejap. 

     

10 Gejala pernapasan: 

a. Rasa tertekan di dada, 

b. Perasaan tercekik, 

c. Sering menarik napas panjang 

d. Merasa napas pendek. 

     

11 Gejala gastrointestinal: 

a. Sulit menelan, 

b. Mual, 

     



c. Perut melilit, 

d. Gangguan pencernaan, 

e. Nyeri lambung sebelum dan sesudah 

makan. 

12 Gejala urogenital: 

a. Sering kencing, 

b. Tidak dapat menahan kencing, 

c. Amenorrhoe, 

d. Masa haid berkepanjangan atau pendek, 

e. Haid beberapa kali dalam sebulan. 

     

13 Gejala otonom: 

a. Mulut kering, 

b. Mudah berkeringat, 

c. Muka merah, 

d. Bulu roma berdiri, 

e. Pusing atau sakit kepala. 

     

14 Perilaku sewaktu wawancara: 

a. Gelisah, 

b. Jari-jari gemetar, 

c. Mengkerut kan dahi atau kening, 

d. Muka tegang, 

e. Tonus otot meningkat. 

     

Jumlah skor :  

Kesimpulan  :  

   <14   : Tidak ada kecemasan 

14-20    : Kecemasan ringan 

 

21- 27    : Kecemasan sedang 



28 – 41  : Kecemasan berat 

    42 – 56  : Kecemasan berat sekali/panic 

 

*Terima kasih atas kerjasamanya* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

LEMBAR OBSERVASI PENGUKURAN TTV PASIEN  

MINGGU I                             

                              

NO INISIAL 

PASIEN 

HARI 

1 2 3 4 5 6 7 

P S N TD P S N TD P S N TD P S N TD P S N TD P S N TD P S N TD 

1                                                           

2                                                           

3                                                           

4                                                           

5                                                           

6                                                           

7                                                           

8                                                           

9                                                           

10                                                           

11                                                           

 



Lampiran 6 

HASIL OLAH DATA 

Ruangan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Al-kautsar 9 31.0 31.0 31.0 

Rinra 1 3 10.3 10.3 41.4 

ad-duha 7 24.1 24.1 65.5 

Rinra 2 9 31.0 31.0 96.6 

5 1 3.4 3.4 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Remaja akhir 13 44.8 44.8 44.8 

Dewasa awal 4 13.8 13.8 58.6 

Dewasa akhir 7 24.1 24.1 82.8 

Lansia awal 5 17.2 17.2 100.0 

Total 29 100.0 100.0  



Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Guru 3 10.3 10.3 10.3 

Wiraswasta 5 17.2 17.2 27.6 

Pelajar 5 17.2 17.2 44.8 

Mahasiswa 5 17.2 17.2 62.1 

IRT 6 20.7 20.7 82.8 

Pegawai swasta 2 6.9 6.9 89.7 

Nelayan 1 3.4 3.4 93.1 

Buruh 2 6.9 6.9 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 
 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

S1 5 17.2 17.2 17.2 

SMA 20 69.0 69.0 86.2 

SMP 4 13.8 13.8 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 



 





 

 

 

 

 

 



Uji NORMALITAS KECEMASAN  

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kecemasan Pre .135 29 .192 .963 29 .384 

Kecemasan Post .116 29 .200* .943 29 .120 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
HASIL UJI KECEMASAN PAIRED T TEST 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Kecemasan Pre 40.10 29 22.457 4.170 

Kecemasan Post 14.72 29 8.940 1.660 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
Kecemasan Pre & 

Kecemasan Post 

29 .515 .004 



Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

Kecemasan 

Pre - 

Kecemasan 

Post 

25.379 19.426 3.607 17.990 32.769 7.03

5 

2

8 

.000 

 

UJI NORMALITAS EFIKASI SHALAT 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Efikasi Shalat Pre .126 29 .200* .938 29 .092 

Efikasi Shalat Post .117 29 .200* .983 29 .905 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 



UJI EFIKASI SHALAT 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Efikasi Shalat Pre 27.7586 29 4.47737 .83143 

Efikasi Shalat Post 25.2414 29 4.19741 .77944 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
Efikasi Shalat Pre & Efikasi 

Shalat Post 

29 .201 .296 

 
 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 



Pair 1 

Efikasi Shalat 

Pre - Efikasi 

Shalat Post 

2.51724 5.48778 1.01906 .42980 4.60468 2.47

0 

28 .020 

 
UJI NORMALITAS EFIKASI SHALAT 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Efikasi Hari 1 .322 29 .000 .790 29 .000 

Efikasi Hari 2 .261 29 .000 .844 29 .001 

Efikasi Hari 3 .192 29 .008 .866 29 .002 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

UJI EFIKASI SHALAT 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Efikasi Hari 1 29 9.9310 2.40433 5.00 12.00 

Efikasi Hari 2 29 9.4828 2.45852 5.00 12.00 

Efikasi Hari 3 29 8.6552 2.52524 5.00 12.00 

 

 



Ranks 

 Mean Rank 

Efikasi Hari 1 2.33 

Efikasi Hari 2 2.05 

Efikasi Hari 3 1.62 

 

 

Test Statisticsa 

N 29 

Chi-Square 13.138 

df 2 

Asymp. Sig. .001 

a. Friedman Test 

PERNAPASAN 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pernapasan Hari 1 .215 29 .001 .912 29 .020 

Pernapasan Hari 2 .243 29 .000 .866 29 .002 

Pernapasan Hari 3 .424 29 .000 .424 29 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 



 
 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Pernapasan Hari 1 29 20.6552 2.17577 16.00 24.00 

Pernapasan Hari 2 29 20.6552 1.65348 16.00 24.00 

Pernapasan Hari 3 29 19.7241 3.99014 .00 24.00 
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Ranks 

 Mean Rank 

Pernapasan Hari 1 2.05 

Pernapasan Hari 2 2.09 

Pernapasan Hari 3 1.86 

 

 

Test Statisticsa 

N 29 

Chi-Square 1.195 

df 2 

Asymp. Sig. .550 

a. Friedman Test 

 

NADI  

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nadi 1 .226 29 .001 .890 29 .006 

Nadi 2 .239 29 .000 .873 29 .002 

Nadi 3 .159 29 .059 .942 29 .113 

a. Lilliefors Significance Correction 



 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Nadi 1 29 77.3793 7.34562 62.00 87.00 

Nadi 2 29 77.9310 6.87091 64.00 86.00 

Nadi 3 29 77.2414 7.88604 62.00 92.00 

 

 

Ranks 

 Mean Rank 

Nadi 1 1.91 

Nadi 2 2.09 

Nadi 3 2.00 

 

 

Test Statisticsa 

N 29 

Chi-Square .495 

df 2 

Asymp. Sig. .781 

a. Friedman Test 

 



TEKANAN DARAH SISTOL 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Sistol 1 29 109.7241 19.10665 80.00 180.00 

Sistol 2 29 108.2414 12.49473 90.00 130.00 

Sistol 3 29 110.3448 16.57941 80.00 140.00 

 

 
Friedman Test 

Ranks 

 Mean Rank 

Sistol 1 1.88 

Sistol 2 1.98 

Sistol 3 2.14 

 

Test Statisticsa 

N 29 

Chi-Square 1.267 

df 2 

Asymp. Sig. .531 

a. Friedman Test 



TEKANAN DARAH DIASTOL 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Diastol 1 .217 29 .001 .890 29 .006 

Diastol 2 .217 29 .001 .872 29 .002 

Diastol 3 .269 29 .000 .772 29 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Diastol 1 29 74.8276 9.86360 60.00 100.00 

Diastol 2 29 72.4138 9.87608 60.00 100.00 

Diastol 3 29 77.2414 10.65583 60.00 100.00 

 

Ranks 

 Mean Rank 

Diastol 1 1.95 

Diastol 2 1.78 

Diastol 3 2.28 

 



Test Statisticsa 

N 29 

Chi-Square 5.167 

df 2 

Asymp. Sig. .076 

a. Friedman Test 
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