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Abstrak 
 

Nama  : Andi Rahmayani 

Nim : 70300112028 

Judul : Pengaruh Terapi Kognitif Terhadap Kemampuan Mengontrol 

Pikiran Negatif Klien Skizofrenia 

 

Skizofrenia merupakan sekelompok gangguan psikotik, dengan gangguan 
dasar pada kepribadian, distorsi khas pada proses pikir. Distorsi pikiran negatif yang 
muncul pada klien Skizofrenia dapat memicu timbulnya tekanan mental yang akan 
berakibat pada timbulnya kecemasan, depresi atau bahkan dorongan untuk bunuh 
diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi kognitif terhadap 
kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien Skizofrenia di Wilayah Kerja 
Puskesmas Mangasa Makassar. 

. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 Maret sampai 21 April 2016 dengan 
metode penelitian berupa Pre-Experimental One Group Pretest-Posttest. Analisa 
data menggunakan uji statistik Wilcoxon t-test. Responden sebanyak 14 orang 
dengan metode pengumpulan berupa purposive sampling.  

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan p value=0.001, yang berarti ada 
perbedaan bermakna kemampuan mengontrol pikiran negatif sebelum dan setelah 
dilakukan terapi kognitif. Hal ini berarti Ha diterima yakni terapi kognitif 
mempengaruhi kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien Skizofrenia. 

Terapi kognitif mampu meningkatkan kemampuan mengontrol pikiran 
negatif pada klien Skizofrenia. Dengan mengurangi ferkuensi berpikir negatif, hal ini 
seakan dapat menjadi antidepresan bagi orang-orang yang sedang mengalami 
tekanan mental. Pemikiran negatif yang muncul juga akan digantikan dengan 
pemikiran positif. Orang yang berpikir positif akan dapat merasa lebih rileks dan 
dapat mengontrol stres dengan lebih baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terapi 
kognitif efektif terhadap peningkatan kemampuan mengontrol pikiran negatif dan 
terapi ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi seseorang yang memiliki pikiran-
pikiran negatif yang sering mengganggu. 
 
Kata Kunci: Terapi Kognitif, Pikiran Negatif, Skizofrenia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indikator kesehatan jiwa yang dinilai pada Riskesdas 2013 antara lain 

gangguan jiwa berat, gangguan mental emosional serta cakupan pengobatannya. 

Potensi seseorang mudah terserang gangguan jiwa memang tinggi, setiap saat 

450 juta orang di seluruh dunia terkena dampak permasalahan jiwa, saraf, 

maupun perilaku (Arisandy, 2014). Gangguan jiwa berat adalah gangguan jiwa 

yang ditandai oleh terganggunya kemampuan menilai realitas atau tilikan 

(insight) yang buruk. Gejala yang menyertai gangguan ini antara lain berupa 

halusinasi, ilusi, waham, gangguan proses pikir, kemampuan berpikir, serta 

tingkah laku aneh, misalnya agresivitas atau katatonik. Gangguan jiwa berat 

dikenal dengan sebutan psikosis dan salah satu contoh psikosis adalah skizofrenia 

(Riskesdas, 2013). Maramis (2009), Jenis dan karakteristik gangguan jiwapun 

sangat beragam, salah satunya gangguan jiwa yang sering kita temukan dan 

dirawat yaitu skizofrenia (Mahendra dkk, 2014). 

Skizofrenia merupakan sekelompok gangguan psikotik, dengan gangguan 

dasar pada kepribadian, distorsi khas pada proses pikir. Gangguan Skizofrenia, 

pada umumnya ditandai oleh distorsi pikiran dan persepsi yang mendasar dan 

khas, dan afek yang tidak serasi atau tumpul. Berdasarkan data yang dikeluarkan 

World Health Organization (WHO) 2010, penderita gangguan psikis dengan 



 

2 
 

diagnosis Skizofrenia telah menjangkiti kurang lebih 24 juta jiwa di seluruh 

dunia. Dari jumlah 24 juta jiwa tersebut, di Indonesia tercatat sebanyak 

1.928.663 juta jiwa dengan Skizofrenia (Hidayat, 2013). 

Data yang didapatkan dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, 

prevalensi orang dengan Skizofrenia adalah sebesar 1,7 per mil.  Dari data 

tersebut juga didapatkan bahwa prevalensi psikosis/skizofrenia tertinggi berada 

di Yogyakarta dan Aceh (masing-masing 2,7‰), disusul oleh Provinsi Sulawesi 

Selatan yaitu sebesar 2,6‰ (Riskesdas, 2013). Jumlah kunjungan pada fasilitas 

kesehatan setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Selama tahun 2012 

hingga 2014 pada wilayah kerja Puskemas Mangasa Makassar, Penderita 

Skizofrenia diantaranya sebanyak 92 orang .  

Menurut Videbeck (2008) deteriorasi konsep diri merupakan masalah 

utama pada skizofrenia. Harga diri merupakan salah satu dari lima komponen 

dari konsep diri yang dapat diartikan sebagai penilaian pribadi terhadap hasil 

yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri 

(Kustiawan, 2012). Pasien Skizofrenia juga biasanya akan merasakan gejala-

gejala seperti halusinasi, distorsi isi pikir (waham), distorsi dalam proses pikir 

dan bahasa dan distorsi perilaku dan pengontrolan diri, keterbatasan dalam 

ekspresi emosi, keterbatasan dalam produktifitas berpikir (Suryani, 2013). Hal 

yang sama dijelaskan oleh Kaplan & Sadock (2007), Penderita skizofrenia akan 

mengalami gangguan dalam kognitif, emosional, persepsi serta gangguan dalam 
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tingkah laku (Maryatun, 2013). Distorsi pikiran negatif yang muncul pada klien 

Skizofrenia dapat memicu timbulnya tekanan mental yang akan berakibat pada 

timbulnya kecemasan, depresi atau bahkan dorongan untuk bunuh diri. 

Ada beberapa terapi yang dapat diberikan pada klien Skizofrenia yakni 

Assertiveness Training, Terapi Perilaku Token Ekonomi, Cognitive Behaviour 

Therapy, Latihan Keterampilan Sosial (Social Skill Training, Terapi Thougth 

Stopping, Cognitive Behavioral Social Skills Training (CBSST), Rational 

Emotive Behaviour Therapy, Terapi Perilaku: Modeling Partisipan, Terapi 

Kelompok Logoterapi Paradoxical Intension, Acceptance And Commitment 

Therapy (ACT), Terapi Aktivitas Kelompok, serta Terapi Kognitif ( Modul UI, 

2013).  

Untuk mengatasi masalah yang terdapat pada klien Skizofrenia diatas 

maka klien  Skizofrenia dapat diberikan salah satu dari beberapa terapi yang telah 

disebutkan diatas yakni Terapi Kognitif. Menurut Townsend (2009) , terapi 

kognitif juga dapat membantu individu mengatasi respon ansietas akibat yang 

ditimbulkan oleh distorsi pikiran negatif (UI, 2013).Terapi kognitif adalah terapi 

jangka pendek yang teratur, yang memberikan dasar berpikir pada klien untuk 

mengekspresikan perasaan negatifnya, memahami masalahnya serta mampu 

mengatasi perasaan negatifnya dan mampu memecahkan masalah tersebut. 

Terapi ini juga bertujuan untuk meningkatkan aktivitas, mengurangi perilaku 
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yang tidak diinginkan serta meningkatkan keterampilan sosial (Syisnawati, 

2011). 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas maka perlu dilakukan 

penelitian terhadap penderita skizofrenia yang berada di wilayah kerja 

Puskesmas Mangasa Makassar terkait pengaruh terapi kognitif terhadap 

kemampuan mengontrol pikiran negatif pada penderita skizofrenia tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

dari penelitian ini yakni “Bagaimana pengaruh terapi kognitif terhadap 

kemampuan mengontrol pikiran negatif pada pasien Skizofrenia ?”. 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Null (Ho) 

Tidak ada pengaruh Terapi Kognitif terhadap kemampuan mengontrol 

pikiran negatif pada klien Skizofrenia. 

2. Hipotesis Alternatif (HA) 

Ada pengaruh Terapi Kognitif terhadap kemampuan mengontrol pikiran 

negatif pada klien Skizofrenia. 
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D. Definisi Operasional 

Variabel Definisi Parameter Skor 

Independen:   

Terapi 
Kognitif 

 

Terapi Kognitif 
merupakan  terapi 
jangka pendek 
yang teratur, yang 
memberikan 
dasar berpikir 
pada klien untuk 
mengekspresikan 
perasaan 
negatifnya, 
memahami 
masalahnya serta 
mampu mengatasi 
perasaan 
negatifnya dan 
mampu 
memecahkan 
masalah tersebut. 

Sesi 1:  
Mengidentifikasi pikiran 
otomatis negatif dan 
penggunaan tanggapan 
rasional terhadap pikiran 
negatif yang pertama 
Sesi 2:  
Penggunaan tanggapan 
rasional terhadap pikiran 
otomatis negatif yang 
Kedua 
 
Sesi 3:  
Penggunaan tanggapan 
rasional terhadap pikiran 
otomatis negatif yang 
Ketiga 
Sesi4: 
Manfaat tanggapan 
rasional terhadap pikiran 
otomatis negatif 
(ungkapan hasil dalam 
mengikuti terapi kognitif) 
Sesi 5: Support system 

 

Dependen : 

Kemampuan 
mengontrol 
pikiran 
negatif pada  

Pasien 
Skizofrenia 

Pikiran negatif 
adalah Pikiran 
yang timbul 
akibat penilaian 
yang negatif 
terhadap stimulus 
yang 
dipersepsikan 
sebagai sesuatu 
yang tidak 
menyenangkan.  
 

Mampu mengontrol pikiran 
negatif. : 

 Mengidentifikasi 
pikiran otomatis 
yang negatif. 

 Menggunakan 
tanggapan rasional 
dalam mengatasi 
pikiran otomatis 
negatif yang 
muncul. 

 Mengungkapkan 
manfaat tanggapan 

Selalu = 0 

Kadang-kadang= 1 

Jarang = 2 

Tidak Pernah = 3 

Dengan penilaian: 

1-12 = Buruk 

13-24 = Baik 
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E. Kajian Pustaka 

NO 
Judul 

Penelitian 
Peneliti 

Desain 
Penelitian 

Kesimpulan 
Penelitian 

Perbedaan 

1.  Pengaruh 
terapi kognitif 
dan terapi 
penghentian 
pikiran 
terhadap 
perubahan 
ansietas, 
depresi, dan 
kemampuan 
mengontrol 
pikiran negatif 
klien kanker di 
RS Dharmais 
Jakarta. 

Jesika 
Pasaribu 

Quasy 
eksperimental 
pre-post test 
with control 
group 

 

Terapi kognitif 
dan terapi 
penghentian 
pikiran secara 
bermakna 
menurunkan 
ansietas dan 
depresi serta 
meningkatkan 
kemampuan 
mengontrol 
pikiran negatif  
(p value: 0,000 
α = 0,005). 

 

Terapi kognitif 
yang digunakan 
pada penelitian ini 
yakni objek 
penelitian yang 
digunakan bukan 
pada klien 
skizofrenia 
melainkan pada 
penderita kanker di 
Rumah Sakit. 
Variabel depeden 
dalam penelitian 
ini juga 
menggunakan 3 
variabel yakni 
ansietas, depresi 
dan kemampuan 
mengontrol pikiran 

rasional terhadap 
pikiran otomatis 
yang negatif. 

 Mendapatkan 
dukungan dari 
keluarga dalam 
membantu klien 
meningkatkan 
kemampuan 
merubah pikiran 
negatif. 

Dalam kuesioner terdapat 8 
pertanyaan yang mengukur 
kemampuan responden 
menggunakan skala likert 
dengan rentang nilai 0-3. 
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negatif. Variabel 
independen juga 
terdiri dari 2 
variabel yakni 
selain terapi 
kognitif juga terapi 
penghentian 
pikiran. 

2.   Penerapan 
terapi kognitif 
dan 
psikoedukasi 
keluarga pada 
Klien harga 
diri rendah di 
ruang yudistira 
rumah sakit 
dr.H.Marzoeki 
mahdi bogor 
tahun 2013. 

Titiek 
Suerni 

Studi Kasus Hasil 
penerapan 
pada kelompok 
klien dengan 
tindakan 
keperawatan 
generalis, 
terapi kognitif 
dan 
psikoedukasi 
keluarga 
menunjukkan 
penurunan 
tanda dan 
gejala rata-rata 
71,2%; 
peningkatan 
kemampuan 
klien rata-rata 
100%; 
peningkatan 
kemampuan 
keluarga rata-
rata 98%; lama 
rawat rata-rata 
26 hari. 
Berdasarkan 
penurunan 
tanda dan 
gejala, 
peningkatan 
kemampuan 
klien dan 

Penelitian ini 
menggabungkan 
antara terapi 
kognitif dengan 
psikoedukasi 
keluarga 
sedangkan pada 
penelitian yang 
dilakukan hanya 
terapi kognitif. 
Desain penelitian 
yang digunakan 
merupakan studi 
kasus sedangkan 
pada penelitian 
yang dilakukan 
merupakan Quasy 
Experimental. 
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keluarga serta 
lama 
hari rawat 
maka terapi 
kognitif dan 
psikoedukasi 
keluarga 
direkomendasi
kan pada klien 
dengan harga 
diri 
rendah. 

3.  Terapi kognitif 
dan relaksasi 
untuk 
meningkatkan 
optimisme 
pada pensiunan 
Universitas X. 

Sendy 
Limono 

Quasy 
Eksperimen-
Purposive non 
random 
sampling. 

Hasil 
menunjukkan 
bahwa subjek 
mampu 
meningkatkan 
optimisme 
dengan 
mengendalikan 
distorsi 
kognitif.  

Terapi kognitif 
pada penelitian ini 
bertujuan untuk 
meningkatkan 
optimisme bukan 
untuk mengukur 
kemampuan 
mengontrol pikiran 
negatif .Penelitian 
ini juga 
menggabungkan 
terapi kognitif 
dengan relaksasi 
dan objek 
penelitian juga 
bukan pada klien 
Skizofrenia tapi 
pada pensiunan. 

4.  Pengaruh 
terapi kognitif 
terhadap 
tingkat 
kecemasan 
pada pasien 
gagal ginjal 
kronik 
yang menjalani 
hemodialisa. 

Dian eka 
nurjanah 

Pra 
Eksperimental 
dengan desain 
one group 
pretest-
posttest. 

Ada 
perbedaan rata-
rata kecemasan 
sebelum dan 
setelah 
dilakukan 
terapi kognitif, 
dan ada 
penurunan 
yang signifikan 
antara rata-rata 

Terapi kognitif 
pada penelitian ini 
diberikan pada 
pasien Gagal 
Ginjal Kronik 
yang menjalani 
hemodialisa bukan 
pada klien 
Skizofrenia 
dengan tujuan 
untuk mengetahui 



 

9 
 

kecemasan 
setelah 
dilakukan 
terapi kognitif 
dibandingkan 
sebelum 
dilakukan 
terapi kognitif 
pada pasien 
gagal ginjal 
kronik yang 
menjalani 
terapi 
hemodialisa di 
Ruang 
Hemodialisa 
RSUD M. 
Yunus 
Bengkulu (p 
value = 0,000). 
 

pengaruh Ct 
terhadap tingkat 
kecemasan pasien 
GGK bukan untuk 
mengukur 
kemampuan 
mengontrol pikiran 
negatif. 

5.   Pengaruh 
terapi kognitif 
terhadap 
perubahan 
kondisi depresi 
pasien gagal 
ginjal kronik  

Widodo Quasi 
experiment 
dengan desain 
pre-post test 
design with 
control group. 

Hasil 
penelitian 
membuktikan 
adanya 
perbedaan 
yang bermakna 
kondisi depresi 
sebelum dan 
sesudah 
pemberian 
terapi kognitif 
(p value < 
0,05). 

Penelitian ini 
bertujuan untuk 
mengetahui 
perubahan kondisi 
depresi pada 
pasien gagal ginjal 
kronik bukan 
kemampuan 
mengontrol 
pikirannegatif 
pada klien 
Skizofrenia. 

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya pengaruh Terapi Kognitif terhadap kemampuan mengontrol 

pikiran negatif pada pasien Skizofrenia. 
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2.  Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien 

Skizofrenia sebelum dilakukan terapi kognitif. 

b. Diketahuinya kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien 

Skizofrenia setelah dilakukan terapi kognitif. 

c. Mengalanalisis pengaruh terapi kognitif terhadap kemampuan 

mengontrol pikiran negatif pada klien Skizofrenia. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas 

Sebagai bahan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan 

pelayanan kepada klien Skizofrenia  terkait pemberian intervensi berupa 

terapi kognitif sehingga klien Skizofrenia mampu untuk mengontrol 

pikiran negatif serta keluarga dari klien Skizofrenia juga mampu untuk 

merawat dan membantu klien Skizofrenia untuk memecahkan setiap 

pikiran-pikiran negatif yang selalu dipikirkan oleh klien Skizofrenia. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait terapi 

kognitif. 
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3. Bagi Perawat 

Dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan asuhan 

keperawatan yang komprehensif melalui beberapa pendekatan 

khususnya pendekatan fisio dan psikologi agar klien dengan Skizofrenia 

dapat mengontrol pikiran negatif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Terapi Kognitif 

1. Definisi Terapi 

Dalam Kamus Psychology Therapy dijelaskan bahwa terapi adalah 

prosedur untuk menyembuhkan atau meringankan suatu penyakit. Menurut J.S. 

Badudu dalam Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia 

menjelaskan bahwa terapi merupakan cara pengobatan untuk menyembuhkan 

orang sakit dari penyakitnya, dan perawatan penyakit (Nurkholisoh, 2009). 

2. Definisi Terapi Kognitif 

Townsend 2005, Terapi kognitif yaitu psikoterapi individu yang 

pelaksanaannya dengan melatih klien untuk mengubah cara klien menafsirkan 

dan memandang segala sesuatu pada saat klien mengalami kekecewaan, 

sehingga klien merasa lebih baik dan dapat bertindak lebih produktif (Suerni, 

2013). Beck 1995, Terapi kognitif berlandaskan model kognitif yakni emosi dan 

perilaku seseorang dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap suatu peristiwa 

(Pasaribu, 2012).  

Sharf 2012, Terapi kognitif adalah terapi jangka pendek yang teratur, 

yang memberikan dasar berpikir pada klien untuk mengekspresikan perasaan 

negatifnya, memahami masalahnya serta mampu mengatasi perasaan negatifnya 

dan mampu memecahkan masalah tersebut (Limono,2013). Terapi kognitif 



 

13 
 

merupakan terapi jangka pendek yang teratur, yang memberikan dasar berpikir 

pada klien untuk mengekspresikan perasaan negatifnya, memahami masalahnya 

serta mampu mengatasi perasaan negatifnya dan mampu memecahkan masalah 

tersebut (Syisnawati, 2011).  

Dalam sebuah penelitian juga dijelaskan bahwa terapi kognitif 

merupakan suatu terapi yang berfokus pada perubahan cara berpikir atau persepsi 

klien sehingga pikiran yang negatif dapat diubah menjadi pikiran positif. Jika 

klien memiliki pikiran positif maka diharapkan klien dapat lebih adaptif dalam 

mengatasi setiap peristiwa yang terjadi (Pasaribu, 2012). 

3. Tujuan Terapi Kognitif 

Secara umum tujuan dari terapi kognitif meningkatkan kemampuan 

mengubah pikiran negatif.  Tujuan khusus dari terapi kognitif ini diharapkan 

klien mampu mengidentifikasi pikiran otomatis yang negatif, menggunakan 

tanggapan rasional dalam mengatasi pikiran otomatis negatif yang muncul, 

mengungkapkan manfaat tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis yang 

negatif, mendapatkan dukungan dari keluarga dalam membantu klien 

meningkatkan kemampuan merubah pikiran negatif (Modul Terapi Kognitif  UI, 

2013). 

Terapi kognitif yang diberikan kepada klien Skizofrenia diharapkan 

mampu untuk membantu klien Skizofrenia untuk dapat mengontrol pikiran 

negatifnya. Terapi kognitif ini juga dapat meningkatkan semangat dan motivasi 
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klien Skizofrenia serta keluarga. Keluarga yang berperan dalam sesi ke V 

diharapkan akan mampu menjadi Support System dimana keluarga membantu 

klien Skizofrenia dalam memecahkan setiap pikiran-pikiran negatif yang 

dimiliki. 

4. Indikasi Terapi Kognitif 

Beck et al, 1995 dalam Townsend 2009, Terapi kognitif diterapkan untuk 

masalah depresi dan masalah psikiatrik lainnya, seperti panic disorder, social 

fobia, generalized anxiety disorder, OCD, PTSD, gangguan makan, 

penyalahgunaan zat, gangguan personality, skizofrenia, gangguan bipolar, 

hipokondria, gangguan somatoform serta masalah dengan pasangan (Pasaribu, 

2012). 

5. Pedoman Pelaksanaan Terapi Kognitif 

Modifikasi pelaksanaan terapi kognitif yang dilaksanakan oleh 

Kristyaningsih (2007) adalah sebagai berikut, Sesi pertama: identifikasi pikiran 

otomatis, yaitu dengan mengidentifikasi seluruh pikiran otomatis negatif, 

berdiskusi untuk 1 pikiran otomatis yang dipilih, memberi tanggapan rasional 

terhadap pikiran otomatis negatif pertama dan membuat catatan harian.  

Sesi kedua: Penggunaan tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis 

negatif, yaitu mengevaluasi kemampuan klien dalam melakukan tugas mandiri 

dalam sesi 1 (memberi tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif 1), 

mendiskusikan cara dan kesulitan klien dalam menggunakan catatan harian, dan 
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mendiskusikan penyelesaian klien dalam menggunakan catatan harian, dan 

mendiskusikan penyelesaian terhadap pikiran otomatis negatif kedua dengan 

langkah-langkah yang sama seperti dalam sesi 1.  

Sesi ketiga: Manfaat tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis 

negatif (ungkapan hasil dalam mengikuti terapi kognitif), yaitu mengevaluasi 

kemampuan klien dalam melakukan tugas mandiri sesi kedua di rumah, 

mendiskusikan penyelesaian terhadap pikiran otomatis negatif ketiga dengan 

langkah-langkah yang sama seperti dalam sesi 1-2, mendiskusikan cara dan 

kesulitan klien dalam menggunakan catatan harian, dan diskusikan manfaat dan 

perasaan sertelah klien mengikuti terapi (ungkapan hasil dalam mengikuti terapi). 

Sesi keempat: Manfaat tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis 

negatif (ungkapan hasil dalam mengikuti terapi kognitif), Sesi Kelima: Support 

system, yaitu melibatkan keluarga untuk dapat membantu klien dalam melakukan 

terapi kognitif secara mandiri (Pasaribu, 2012). 

Pada klien Skizofrenia pemberian terapi kognitif tidak secara langsung 

diberikan pada saat memulai Inform Consent. BHSP atau Bina Hubungan Saling 

Percaya harus terlebih dahulu dilakukan agar klien Skizofrenia mau untuk 

mengutarakan setiap pikiran-pikiran negatif yang dimiliki nantinya. Setelah 

terjadi hubungan saling percaya maka peneliti memulai terapi kogntif.  
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B. Kemampuan mengontrol pikiran negatif 

Pikiran negatif pertama kali dikembangkan oleh Beck (1967), ia adalah 

seorang psikiter yang dikenal dengan cognitive triad tentang pikiran negatif yaitu 

terhadap diri sendiri, dunia dan masa depan. Pikiran negatif terhadap kemampuan 

diri sendiri dipandang sebagai harga diri rendah, pikiran negatif terhadap dunia 

dipandang sebagai ketidaberdayaan, dan pikiran negatif terhadap masa depan 

dipandang sebagai keputusasaan (Modul Terapi Kognitif UI, 2013).  

Townsend (2009), pikiran atau kognisi merupakan operasional mental 

yang berhubungan dengan logika, kewaspadaan, intelektual, memori bahasa, dan 

kekuatan memberikan alasan (Pasaribu, 2012). Burn (1980) menjelaskan bahwa 

pikiran negatif berasal dari perasaan negatif atau maladaptif yang tidak disadari. 

Pikiran negatif timbul akibat penilaian yang negatif terhadap stimulus yang 

dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan.   

Dialog internal dalam diri terjadi saat individu berusaha menafsirkan 

peristiwa yang terjadi dengan sederetan pikiran. Dialog internal tersebut akan 

menghasilkan mood atau suasana perasaan. Perasaan sedih timbul dari penafsiran 

yang negatif terhadap stimulus yang datang melainkan cara individu tersebut 

mempersepsikan peristiwa atau stimulus yang terjadi (Pasaribu, 2012). 

Pada penderita Skizofrenia pemikiran-pemikiran negatif yang sering 

terlintas dalam pikiran akan dapat memperparah penyakitnya akibat dari 

pemikiran negatif yang dapat menyebabkan tekanan mental pada penderitanya 
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jika tidak mampu untuk diselesaikan. Beberapa dari penderita Skizofrenia 

biasanya akan lebih memilih memendam masalahnya sendiri. Namun masalah 

tersebut kadangkala tidak dapat diselesaikan dikarenakan ketidatakhuan untuk 

memecahkan masalah tersebut. Kemampuan mengontrol pikiran negatif yang 

baik pada penderita Skizofrenia sekiranya dapat membantu dan memberikan 

pengetahuan kepada penderita Skizofrenia tentang bagaimana cara untuk 

mengontrol pikiran-pikiran negatif yang terus mengganggunya. 

C. Tinjauan umum tentang Skizofrenia 

1. Definisi Skizofrenia 

Skizofrenia terdiri dari dua kata, yakni skhizein = split = pecah, dan 

phrenia = mind = pikiran. Skizofrenia ialah gangguan berpikir (delusi), persepsi 

(halusinasi), pembicaraan, emosi, dan perilaku (Mark Durand dan David H. 

Barlow, 2007). Skizofrenia adalah salah satu gangguan psikiatri yang paling 

melemahkan (Puri, dkk, 2013). Menurut Faisal (2008), penyakit Skizofrenia 

atau Schizophrenia artinya kepribadian yang terpecah antara pikiran, perasaan, 

dan perilaku. Dalam artian apa yang dilakukan tidak sesuai dengan pikiran dan 

perasaannya. Secara spesifik Skizofrenia adalah orang yang mengalami 

gangguan emosi, pikiran, dan perilaku (Prabowo, 2014). 
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2. Etiologi 

Luana (2007) menjelaskan penyebab dari Skizofrenia dalam model 

diathesis-stres, bahwa Skizofrenia timbul akibat faktor psikososial dan 

lingkungan. Terdapat beberapa penyebab Skizofrenia, yakni: 

a. Faktor Biologi 

1) Komplikasi kelahiran 

Bayi laki-laki yang mengalami komplikasi saat dilahirkan sering 

mengalami komplikasi Skizofrenia, hipoksia, perinatal akan 

meningkatkan kerentanan seseorang terhadap Skizofrenia. 

2) Infeksi 

Perubahan anatomi pada susunan syaraf pusat akibat infeksi virus 

pernah dilaporkan pada orang dengan Skizofrenia. Penelitian 

mengatakan bahwa terpapar infeksi virus pada trimester kedua 

kehamilan akan meningkatkan seseorang menjadi Skizofrenia. 

3) Hipotesis Dopamin 

Dopamin merupakan neurotransmitter pertama yang berkontribusi 

terhadap gejala skizofrenia. Hampir semua obat antipsikotik baik tipikal 

maupun antipikal menyekat reseptor dopamin D2, dengan terhalangnya 

transmisi sinyal di sistem dopaminergik maka gejala psikotik diredakan. 

Berdasarkan pengamatan diatas dikemukakan bahwa gejala-gejala 

skizofrenia disebabkan oleh hiperaktivitas sistem dopaminergik. 
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4) Hipotesis Serotonin 

Gaddum, Wooley, dan Show tahun 1954 mengobservasi efek Lysergic 

Acid Diethylamide (LSD) yaitu suatu zat yang bersifat campuran 

agonis/antagonis reseptor 5-HT. Ternyata zat ini menyebabkan keadaan 

psikosis berat pada orang normal. Kemungkinan serotonin berperan 

pada skizofrenia kembali mengemukakan karena penelitian obat 

antipsikotik atipikal clozapine yang ternyata mempunyai afinitas 

terhadap reseptor serotonin 5-HT lebih tinggi dibandingkan reseptor 

dopamin D2. 

5) Struktur Otak 

Daerah otak yang mendapatkan banyak perhatian adalah sistem limbik 

dan ganglia basalis. Otak pada penderita skizofrenia terlihat sedikit 

berbeda dengan orang normal, ventrikel terlihat melebar, penurunan 

massa abu-abu dan beberapa area terjadi peningkatan maupun 

penurunan aktifitas metabolik. Pemeriksaan mikroskopis dan jaringan 

otak ditemukan sedikit perubahan dalam distribusi sel otak yang timbul 

pada masa prenatal karena tidak ditemukannya sel glia, biasa timbul 

pada trauma otak setelah lahir. 

b. Faktor Genetika 

Para ilmuan sudah lama mengetahui bahwa skizofrenia diturunkan, 1% 

dari populasi umum tetapi 10% pada masyarakat yang mempunyai hubungan 
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derajat pertama seperti orang tua, kakak laki-laki, ataupun perempuan dengan 

skizofrenia. Masyarakat yang mempunyai hubungan derajat ke dua seperti 

paman, bibi, kakek/nenek dan sepupu dikatakan lebih sering dibandingkan 

populasi umum (Puri, 2013).  

Kembar identik 40% sampai 65%  berpeluang menderita skizofrenia 

sedangkan kembar dizigotik 12%. Anak dan kedua orang tua yang skizofrenia 

berpeluang 40%, satu orang tua 12%. Namun sampai sekarang belum diketahui 

dasar penyebab Skizofrenia. Dapat dikatakan bahwa faktor keturunan 

mempunyai pengaruh/faktor yang mempercepat yang menjadikan manifestasi/ 

faktor pencetus seperti stress psikologis (Puri, 2013). 

c. Faktor Psikologi 

Sebagian besar Skizofrenia terjadi pada orang tua yang memiliki 

karakteristik dingin, otoriter dan penolak. Hal ini didukung pula oleh trauma 

hubungan orang tua-anak yang tidak kondusif, serta interaksi yang salah dalam 

keluarga, merupakan beberapa faktor pendukung munculnya skizofrenia (Yosep, 

2016). 

d. Faktor Sosiokultural 

Faktor lain yang sangat penting adalah masalah ekonomi. Faktor 

ekonomi dan pekerjaan mempengaruhi seseorang untuk mengalami gangguan 

skizofrenia (Yosep, 2016). 
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e. Stres Lingkungan 

Florian dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penduduk urban yang 

datang ke kota-kota besar beresiko mengalami skizofrenia karena tuntutan 

pekerjaan. 

3. Patogenesis 

Patofisiologi skizofrenia melibatkan sistem dopaminergik dan 

serotonergik. Skizofrenia terjadi akibat dari peningkatan aktivitas 

neurotransmitter dopaminergik. Peningkatan ini mungkin merupakan akibat dari 

meningkatnya pelepasan dopamin, terlalu banyaknya reseptor dopamin, 

turunnya nilai ambang, atau hipersensitivitas reseptor dopamin, atau kombinasi 

dari faktor-faktor tersbut (Kurnia, 2015). 

Hipotesis/teori tentang patofisiologi skizofrenia (Kurnia, 2015): 

a. Pada pasien skizofrenia terjadi hiperaktivitas sistem dopaminergik. 

b. Hiperdopaminergia pada sistem meso limbic yang berkaitan dengan gejala 

positif. 

c. Hipodopaminergia pada sistem meso kortis dan nigrostriatal yang 

bertanggungjawab terhadap gejala negatif. 

Jalur dopaminergik sara (Kurnia, 2015): 

a. Jalur nigrostriatal: dari substansia nigra ke basal ganglia (fungsi gerakan 

dan EPS). 
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b. Jalur mesolimbik: dari tegmental area menuju ke sistem limbic (fungsi 

memori, sikap, kesadaran, dan proses stimulus). 

c. Jalur mesokortikal: dari tegmental area menuju frontal korteks (fungsi 

kognisi, sosial, komunikasi, dan respon stimulus). 

d. Jalur mesokortikal: dari tegmental area menuju ke frontal korteks (fungsi 

kognisi, sosial, komunikasi, dan respon terhadap stres). 

e. Jalur tuberoinfendibular: dari hipotalamus ke kalenjar pituitary (fungsi 

pelepasan prolaktin). 

Pada skizofrenia terdapat tiga fase (Kurnia, 2015): 

a. Premorbid: semua fungsi masih normal. 

b. Prodomal: gejala psikotik mulai nyata (isolasi sosial, ansietas, gangguan 

tidur, dan curiga). Pada fase ini individu mengalami kemunduran dalam 

fungsi-fungsi mendasar (pekerjaan dan rekreasi) dan muncul gejala 

nonspesifik seperti gangguan tidur, ansietas, konsentrasi berkurang, dan 

defisit perilaku. Gejala positif seperti curiga sudah mulai berkembang di 

akhir prodromal dan berarti sudah mendekati menjadi fase psikosis. 

c. Psikosis: 

1) Fase akut: dijumpai gambaran psikotik yang jelas, misalnya waham, 

halusinasi, gangguan proses pikir, dan pikiran kacau. Gejala negatif 

menjadi lebih parah sampai tidak mampu mengurusi diri. Berlangsung 

4-8 minggu. 
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2) Stabilisasi: 6-18 bulan. 

3) Stabil: terlihat residual, berlangsung 2-6 bulan. 

4. Manifestasi Klinis 

Menurut Bleuler gejala-gejala skizofrenia dapat dibagi menjadi 2 

kelompok, yaitu: 

a. Gejala primer 

1) Gangguan proses pikiran (bentuk, langkah dan isi pikiran) 

Pada skizofrenia inti gangguan memang terdapat pada proses pikiran 

yang terganggu terutama asosiasi, kadang-kadang satu idea belum selesai 

diutarakan sudah timbul idea yang lain. Seseorang dengan skizofrenia juga 

mempunyai kecenderungan untuk menyamakan hal-hal, kadang-kadang pikiran 

seakan-akan berhenti, tidak timbul lagi idea lagi. Keadaan ini dinamakan 

“Blocking” biasanya berlangsung beberapa detik saja, tetapi kadang-kadang 

sampai beberapa hari. 

2) Gangguan efek dan emosi 

Gangguan ini pada skizofrenia mungkin, berupa: 

a) Kedangkalan efek dan emosi (emotional blunting) 

b) Parhatimi: apa yang seharusnya menimbulkan rasa senang dan gembira, 

pada penderita timbul rasa sedih dan marah. 

c) Paramimi: penderita merasa senang dan gembira, akan tetapi menangis. 

Kadang-kadang emosi dan efek serta ekspresinya tidak mempunyai 
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kesatuan, misalnya setelah membunuh anaknya penderita menangis berhari-

hari tetapi mulutnya tertawa. 

d) Emosi yang berlebihan, sehingga kelihatan seperti dibuat-buat seperti sedang 

bermain sandiwara.Yang penting juga pada skizofrenia ialah hilangnya 

kemampuan untuk mengadakan hubungan emosi yang baik (Emotional 

Rapport). Karena terpecahnya kepribadian, maka dua hal yang berlawanan 

mungkin terdapat bersama-sama, umpanya membenci dan mencintai satu 

orang yang sama atau menangis dan tertawa tentang satu hal yang sama ini 

dinamakan ambivalensi pada efek. 

3) Gangguan kemauan 

Banyak penderita dengan skizofrenia mempunyai kelemahan kemauan. 

Mereka tidak dapat mengambil keputusan, tidak dapat bertindak dalam 

suatu keadaan. Mereka selalu memberikan alasan, meskipun alasan itu 

tidak jelas atau tepat atau mereka menganggap hal itu biasa saja dan 

tidak perlu diterangkan. 

4) Gangguan psikomotor 

Gejala ini disebut juga sebagai gejala katatonik atau gangguan 

perbuatan kelompok gejala oleh Bluker dimasukkan kedalam kelompok 

gejala Skizofrenia yang sekunder sebab didapat juga pada penyakit lain. 
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b. Gejala Sekunder 

1) Waham 

Pada skizofrenia waham sering tidak logis sama sekali dan sangat bizar 

Mayer-gross membagi waham dalam 2 kelompok: 

a) Waham primer timbul secara tidak logis sama sekali, tanpa penyebab apa-

apa dari luar. 

b) Waham sekunder biasanya logis kedengarannya, dapat diikuti dan 

merupakan cara bagi penderita untuk menerangkan gejala-gejala Skizofrenia 

lain. 

2) Halusinasi 

Pada Skizofrenia, halusinasi timbul tanpa penurunan kesadaran dan 

hal ini merupakan suatu gejala yang hampir tidak dijumpai pada keadaan lain. 

Paling sering pada Skizofrenia ialah halusinasi pendengaran (aditif atau akustik). 

Kadang-kadang terdapat halusinasi penciuman (olfaktoris), halusinasi cita rasa 

(gustatorik), atau halusinasi singgungan (Taktik). Halusinasi penglihatan agak 

jarang pada Skizofrenia, lebih sering pada psikosa akut yang berhubungan 

dengan sindroma otak organik. 

5. Fase-fase skizofrenia 

a. Fase Prodromal 

 Pada beberapa kasus skizofrenia, gangguan skizofrenia dapat 

menyerang secara tiba-tiba dan berlangsung dalam beberapa hari. 
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Penderitanya mengalami penurunan fungsi-fungsi tertentu, seperti fungsi 

perawatan diri, sosial, waktu luang, pekerjaan, pendidikan akademis. 

Keadaan ini berlangsung 6-12 bulan hingga timbul gejala positif dan negatif 

skizofrenia. Ciri-ciri umum pada fase prodromal antara lain : 

1) Berhenti memerhatikan dan memedulikan penampilan dan kebersihan, 

seperti lupa mandi, lupa tidur, atau lupa makan.  

2) Sering mengalami kebingungan. 

3) Berbicara tidak jelas dan serampangan. 

4) Prestasi sekolah atau pekerjaan secara drastis menurun. 

5) Sering melakukan kesalahan, seperti sering terlambat datang kerja, 

sering ceroboh, kurangnya konsentrasi, dan perhatian. 

6) Sering melakukan aktivitas yang aneh, seperti berpakaian aneh atau 

tidak pas dengan situasi dan berjalan tanpa busana. 

7) Senang memungut sampah. 

b. Fase Aktif 

Pada fase aktif, penderita skizofrenia telah menunjukkan gejala psikotik 

umumnya, seperti delusi, halusinasi, pembicaraan yang disorganisasi, dan 

penarikan diri. 

c. Fase Residual 

Pada fase residual perilaku skizofrenia merupakan kelanjutan dari fase aktif, 

yakni pola pembicaraan yang melantur, mengalami halusinasi, delusi 
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memiliki ide-ide yang rumit, merasa mengetahui kehidupan masa yang akan 

datang, dan penarikan diri dari relasi sosial (Pieter, 2011). 

6. Tipe-tipe Skizofrenia  

Diagnosa Skizofrenia berawal dari Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM) yaitu: DSM-III (American Psychiatric 

Assosiation, 1980) dan berlanjut dalam DSM-IV (American Psychiatric 

Assosiation,1994) dan DSM-IV-TR (American Psychiatric 

Assosiation,2000). Berikut ini adalah tipe skizofrenia dari DSM-IV-TR 

2000. Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala yang dominan yaitu 

(Davison, 2006) : 

a. Tipe Paranoid  

Ciri utama skizofrenia tipe ini adalah waham yang mencolok atau 

halusinasi auditorik dalam konteks terdapatnya fungsi kognitif dan afektif yang 

relatif masih terjaga.Waham biasanya adalah waham kejar atau waham 

kebesaran, atau keduanya, tetapi waham dengan tema lain (misalnya waham 

kecemburuan, keagamaan, atau somalisas) mungkin juga muncul.Ciri-ciri 

lainnya meliputi ansietas, kemarahan, menjaga jarak dan suka berargumentasi, 

dan agresif. 

b. Tipe Disorganized (tidak terorganisasi)  

Ciri utama skizofrenia tipe disorganized adalah pembicaraan kacau, 

tingkah laku kacau dan afek yang datar atau inappropriate. Pembicaraan yang 
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kacau dapat disertai kekonyolan dan tertawa yang tidak erat kaitannya dengan isi 

pembicaraan.Disorganisasi tingkah laku dapat membawa pada gangguan yang 

serius pada berbagai aktivitas hidup sehari-hari. 

c. Tipe Katatonik  

Ciri utama skizofrenia tipe ini adalah gangguan pada psikomotor yang 

dapat meliputi ketidakbergerakan motorik (waxy flexibility). Aktivitas motor 

yang berlebihan, negativism yang ekstrim, sama sekali tidak mau bicara dan 

berkomunikasi (mutism), gerakan-gerakan yang tidak terkendali, mengulang 

ucapan orang lain (echolalia) atau mengikuti tingkah laku orang lain 

(echopraxia).  

d. Tipe Undifferentiated  

Tipe Undifferentiated merupakan tipe skizofrenia yang menampilkan 

perubahan pola simptom-simptom yang cepat menyangkut semua indikator 

skizofrenia. Misalnya, indikasi yang sangat ruwet, kebingungan (confusion), 

emosi yang tidak dapat dipegang karena berubah-ubah, adanya delusi, referensi 

yang berubah-ubah atau salah, adanya ketergugahan yang sangat besar, autisme 

seperti mimpi, depresi, dan sewaktu-waktu juga ada fase yang menunjukkan 

ketakutan. 

e. Tipe Residual  

Tipe ini merupakan kategori yang dianggap telah terlepas dari 

skizofrenia tetapi masih memperlihatkan gejala-gejala residual atau sisa, seperti 
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keyakinan-keyakinan negatif, atau mungkin masih memiliki ide-ide tidak wajar 

yang tidak sepenuhnya delusional. Gejala-gejala residual itu dapat meliputi 

menarik diri secara sosial, pikiran-pikiran ganjil, inaktivitas, dan afek datar, 

berlebihan, negativism yang ekstrim, sama sekali tidak mau bicara dan 

berkomunikasi (mutism), gerakan-gerakan yang tidak terkendali, mengulang 

ucapan orang lain (echolalia) atau mengikuti tingkah laku orang lain 

(echopraxia).  

7. Penanganganan Skizofrenia 

Menurut hadits riwayat Bukhari Muslim bahwa penyakit-penyakit 

itu adalah juga ciptaan Allah SWT. Hadist tersebut sebagai berikut: 

بَیْرِيُّ حَدَّثنََا عُمَرُ بْنُ سَعِیدِ بْنِ أبَِي حُسَ  دُ بْنُ الْمُثنََّى حَدَّثنََا أبَوُ أحَْمَدَ الزُّ یْنٍ حَدَّثنََا مُحَمَّ
ُ قَالَ حَدَّثنَِي عَطَاءُ بْنُ أبَِي  ُ عَنْھُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى ا�َّ رَبَاحٍ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ ا�َّ

ُ داَءً إلاَِّ أنَْزَلَ لَھُ شِفَاءً   عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أنَْزَلَ ا�َّ

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah 
menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan 
kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan 
kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan 
menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (HR. 
Bukharino.5246). 

Maka dari itu diseruhkan kepada manusia yang menderita suatu penyakit 

agar berobat, ditegaskan pula oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Al-

Qur’an Surah Asy’araa/:26:80 sebagai berikut: 

 وَإِذاَمَرِضْتُ فَھُوَیَشْفِینِ 
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Terjemahnya: 
“Dan apabila Aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku (Kementerian Agama 
RI).” 

Berikut ada beberapa penatalaksanaan untuk pasien Skizofrenia, yakni: 

a. Terapi psikoreligius ( Terapi religius dalam perspektif agama islam) 

Pada orang gelisah, langkah awal yang harus dilakukan adalah menjalani 

terapi keagamaan. Orang ini harus diterapi jiwa dan komitmen keagamaannya 

sehingga siap untuk menghadapi kenyataan. Ini adalah suatu contoh tentang 

pentingnya peranan agama. Terapi psikoreligius ini juga dapat diterapkan 

bersama terapi lain. Ada uji perbandingan terapi yang diterapkan kepada para 

penderita penyakit jiwa skizofrenia, yakni antara cara konvensional (dengan obat 

dan sebagainya) dan dengan cara pendekatan keagamaan, hasilnya kelompok 

skizofrenia yang terapinya ditambah dengan keagamaan waktu perawatannya 

lebih pendek dan gejala-gejalanya jadi cepat hilang. 

Terapi keagamaan (intervensi religi) pada kasus-kasus gangguan jiwa 

ternyata juga membawa manfaat. Misalnya angka rawat inap pada klien 

Skizofrenia yang juga mengikuti kegiataan keagamaan lebih rendah bila 

dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti (Chu dan Klein, 1985). 

Comstock dan Patridge (1972) dalam Yosep 2016, studi Stark menunjukkan 

bahwa angka frekuensi kunjungan ke tempat ibadah lebih merupakan indikator 

dan faktor yang efektif dalam hubungannya dengan penurunan angka bunuh diri. 

Sedangkan klien yang tidak diberikan psikoreligius terapi pada suicide memiliki 
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risiko 4 kali lebih besar untuk melakukan bunuh diri. Stack, Rusky (1983) dalam 

Yosep 2016, Riset yang lain menyebutkan bahwa menurunnya kunjungan ke 

tempat ibadah, meningkatkan jumlah bunuh diri di USA. 

Kesimpulan dari berbagai riset menunjukkan bahwa religiusitas mampu 

mencegah dan melindungi dari penyakit kejiwaan, mengurangi penderitaan 

meningkatkan proses adaptasi dan penyembuhan (Yosep, 2016). Menurut 

H.Aulia dalam bukunya Agama dan Kesehatan Jiwa , seorang dokter beragama 

islam yang dianutnya dengan penuh keyakinan dan mempunyai pengetahuan 

tentang ajaran dan hikmah Islam yang lebih banyak daripada yang biasa dimiliki 

kaum muslimin. Biasanya terapi dengan pendekatan keagamaan tersebut dapat 

berhasil dengan baik. Pengobatan kejiwaan dengan pendekatan agama Islam juga 

akan berhasil dengan baik meskipun penderita beragama lain atau orang yang 

tidak beragama sekalipun, asal saja didahului dengan pembicaraan sekedarnya 

mengenai agama. WHO telah menyempurnakan batasan sehat dengan 

menambahkan satu elemen spiritual (agama) sehingga sekarang ini yang 

dimaksud dengan sehat adalah tidak hanya sehat dalam arti fisik, psikologik, dan 

sosial, tetapi juga sehat dalam arti spiritual (agama) sehingga dimensi sehat 

menjadi Biopsikososialspiritual. 

b. Penanganan psikologis 

Secara umum langkah-langkah penanganan psikologis yang dapat diambil 

ialah membantu klien dan keluarganya memahami jenis penyakit skizofrenia dan 



 

32 
 

faktor-faktor pencetusnya, apakah akibat kejadian traumatis, sikap permusuhan, 

menyediakan sumber daya untuk menghadapi tantangan emosional, dan 

mengajarkan keterampilan komunikasi kepada klien dan anggota keluarganya. 

c. Terapi Kognitif 

Terapi kognitif adalah terapi jangka pendek yang teratur, yang 

memberikan dasar berpikir pada klien untuk mengekspresikan perasaan 

negatifnya, memahami masalahnya serta mampu mengatasi perasaan negatifnya 

dan mampu memecahkan masalah tersebut. Terapi ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan aktivitas, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan serta 

meningkatkan keterampilan sosial (Syisnawati, 2011). Terdiri dari beberapa sesi 

yakni 5 sesi. 

d. Terapi perilaku 

1) Ajarkan klien untuk memiliki rasa percaya diri. 

2) Bantu klien untuk menghilangkan pola pikir yang salah, waham, dan 

halusinasinya. 

3) Bantu klien untuk menghilangkan kecemasannya. 

4) Fokuskan pada konsekuensi perilaku disfungsional dan cara-cara 

mengubahnya. 

5) Ajarkan klien untuk belajar dalam dalam keterampilan sosial atau 

aktivitas sehari-hari. 

6) Ajarkan klien utnuk berkomunikasi 
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7) Ajarkan kepada klien untuk memiliki ekspresi afeksi 

8) Gunakan sistem penghargaan untuk menguatkan perilaku yang 

diinginkan sesuai dengan hak-hak pribadinya. 

e. Terapi kelompok 

1) Fokuskan pada keterampilan kehidupan kehidupan sehari-hari  

2) Ajarkan cara-cara mengelolah stresor lingkungan. 

3) Ajari klien dalam membina hubungan interpersonal. 

4) Bantu klien untuk mengembangkan rasa percaya diri. 

5) Berikan interaksi yang bersifat mendukung dan memberikan umpan 

balik langsung kepada klien. 

6) Menyediakan tempat bagi klien untuk mengekspresikan perasaannya 

dan membicarakan masalah-masalahnya. 

7) Hadirkan kesempatan untuk memberikan dan menerima dukungan 

kepada klien. 

f. Terapi Keluarga 

1) Fokuskan pada peningkatan pengetahuan tentang struktur dan fungsi 

sistem keluarga 

2) Membantu keluarga untuk bisa bersikap mendukung dan merawat 

penderita tanpa menjadi over protective. 

3) Anjurkan kejujuran dalam mengekspresikan perasaan. 



 

34 
 

4) Tingkatkan cara-cara efektif dalam mengatasi perasaan negatif dan 

konflik keluarga 

5) Klarifikasi pembatasan dan peran keluarga 

6) Diskusikan kebutuhan sosial dalam berbagai kesempatan. 

g. Latihan Keterampilan Sosial 

Langkah-langkah yang dapat diambil yaitu : 

1) Dapat dilakukan dengan membuat setting rumah sakit atau lingkungan 

sosial, misalnya dengan memberikan suasana lingkungan yang aman, 

terstruktur, dan kondusif. 

2) Mengajarkan keterampilan sosial, seperti mengurus diri sendiri, mandi, 

dan makan. 

3) Mengajarkan keterampilan vokasional kepada klien 

4) Dukung kemampuan klien dalam membuat keputusan 

5) Tingkatkan aktivitas-aktivitas yang mampu mengalihkan delusi atau 

halusinasi klien. 

6) Tingkatkan pengontrolan terhadap perilaku agresivitasnya. 

h. Penggunaan obat-obatan 

Memberikan obat-obat neuroleptik yang dapat membantu klien 

dalam menjernihkan pikiran dan menghilangkan delusi dan halusinasi. Terapi 

dengan pemakaian obat-obatan harus konsisten agar efektif. Dosis yang 



 

35 
 

inkonsisten akan memperberat gejala yang sudah ada dan menciptakan gejala 

psikotik yang baru (Pieter, 2011). 

8. Prognosis 

Walaupun remisi penuh atau sembuh pada skizofrenia itu ada, 

kebanyakan orang mempunyai gejala sisa dengan keparahan yang bervariasi. 

Secara umum 25% individu sembuh sempurna, 40% mengalami kekambuhan, 

dan 35% mengalami perburukan. Sampai saat ini belum ada metode yang dapat 

memprediksi siapa yang akan menjadi sembuh siapa yang tidak, tetapi ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya seperti: usia tua, faktor pencetus 

jelas, onset akut, riwayat sosial, gejala depresi, menikah, riwayat keluarga 

gangguan mood, sistem pendukung baik dan gejala positif ini akan memberikan 

prognosis yang baik sedangkan onset muda, tidak ada faktor pencetus onset ini 

tidak jelas, riwayat sosial buruk, autistic, tidak menikah, riwayat keluarga 

skizofrenia, sistem pendukung buruk, gejala negatif, riwayat trauma prenatal, 

tidak remisi dalam 3 tahun, sering kambuh dan riwayat agresif akan 

memberikan prognosis yang buruk (Kurnia, Farida Yan Pratiwi, 2015). 
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D. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :    : Diteliti 

    : Tidak Diteliti 

Terapi Kognitif 
 Input 

Output Kemampuan mengontrol pikiran negatif 

Baik Buruk 

Mempercepat penyembuhan Ansietas 
Depresi 

Bunuh diri 
  

 

Skizofrenia 
 

Sesi 1: Mengidentifikasi pikiran otomatis negatif dan 
penggunaan tanggapan rasional terhadap pikiran 
negatif yang pertama 

Sesi 2: Penggunaan tanggapan rasional terhadap pikiran 
otomatis negatif yang kedua 

Sesi 3: Penggunaan tanggapan rasional terhadap pikiran 
otomatis negatif yang ketiga 

Sesi4:  Manfaat tanggapan rasional terhadap pikiran 
otomatis negatif (ungkapan hasil dalam mengikuti 
terapi kognitif) 

Sesi 5:    Support system 
 

Proses 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasy-experimental 

dengan menggunakan rancangan penelitian One-Group Pre-Post Test Design. 

Pada penelitian ini kelompok subjek diobservasi sebelum dilakukan intervensi, 

kemudian diobservasi kembali setelah dilakukan intervensi. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat dari skema berikut : 

Subjek Pre Perlakuan Post-tes 

K O I O1 

 Waktu 1 Waktu 2 Waktu 3 

 

Keterangan : 

K  : Subjek (Klien Skizofrenia) 

O :iObservasi kemampuan mengontrol pikiran negatif sebelum 

intervensi 

I  : Intervensi 

O1  : Observasi kemampuan mengontrol pikiran negatif setelah  

ointervensi 

B. Kerangka Kerja 

 

 

 

Subjek: 
Eksperimen Pre Test 

Intervensi: 
Terapi 

Kognitif 
Post Test 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Wilayah kerja Puskesmas Mangasa Makassar 

dengan pertimbangan banyaknya pasien yang menderita Skizofrenia di lokasi 

tersebut. 

D. Waktu Penelitian 

 Penelitian  ini dilakukan pada 21 Maret 2016 – 21 April 2016.  

E.  Populasi dan sampel 

1. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh klien dengan kasus 

Skzofrenia yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar 

yaitu sebanyak 92 orang. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah klien Skizofrenia yang berada di 

Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar. Besar sampel penelitian 

ditentukan dengan rumus (Nursalam, 2013) : 

� =
�

1 + (�)�
 

Keterangan : 

N : Besar populasi 

n : Besar sampel 

d : Tingkat kepercayaan ketetapan yang diinginkan (0.05) 

 

� =
�

1 + �(�)�
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� =
92

1 + 92(0.05)�
 

 

� =
92

6,75
 

� = 13,62 

� = 14 

 Jadi besar sampelnya adalah 14 orang 

F. Teknik Pengambilan Sampel 

1. Teknik Sampling 

Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

“Nonprobability Sampling” dengan teknik Purposive Sampling yaitu suatu 

teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai 

dengan yang dikehendaki peneliti tujuan/masalah penelitian sehingga sampel 

tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya 

(Nursalam, 2013). 

2. Teknik Inklusi dan eklusi 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah :  

1) Klien penderita Skizofrenia. 

2) Klien penderita Skizofrenia, klien yang mampu berkomunikasi dengan 

baik (kooperatif). 

3) Jenis kelamin laki – laki/perempuan. 

4) Tidak sedang menjalani terapi jiwa meskipun sebelumnya pernah 

diberikan terapi jiwa oleh petugas kesehatan atau seorang peneliti. 
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b. Kriteria ekslusi 

1) Klien Skizofrenia yang memiliki diagnosis keperawatan perilaku 

kekerasan. 

2) Sedang mengalami kekambuhan 

3) Pasien Skizofrenia  yang tidak bersedia menjadi responden. 

G. Identifikasi variabel 

1. Variabel independen  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Terapi Kognitif. 

2. Variable dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemampuan mengontrol 

pikiran negatif pada klien Skizofrenia. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber data 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

penelitian yaitu klien Skizofrenia. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak Puskesmas yang 

berhubungan dengan jumlah pasien yang berada di Wilayah Kerja Puskesmas 

Mangasa Makassar dalam hal ini rekam medik pasien Skizofrenia. 

2. Pengumpulan Data 

a. Metode pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan 

menggunakan lembar kuesioner. 
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b. Instrumen 

       Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu buku kerja 

responden (penderita Skizofrenia) serta kuesioner dengan menggunakan likert 

scale. Responden diminta pendapatnya mengenai setuju atau tidak setuju 

terhadap hal. Pendapat ini dinyatakan dalam berbagai tingkat persetujuan (0-3) 

terhadap pernyataan yang disusun oleh peneliti. Dengan penilaian: Selalu = 0, 

Kadang-kadang = 1, Jarang = 2, Tidak Pernah = 3 (Pasaribu, 2012). 

c. Prosedur 

Responden yang akan diteliti, pada mulanya dilakukan pre test untuk 

mengetahui kemampuan klien dalam mengontrol pikiran negatif dengan 

menggunakan lembaran kuesioner dengan likert scale untuk diisi oleh peneliti. 

Setelah itu diberikan terapi yaitu Terapi Kognitif. Terapi ini berlangsung dalam 

beberapa sesi. Setelah menyelesaikan sampai sesi terakhir, selanjutnya peneliti 

melakukan post test yaitu dengan mengisi kuesioner yang sama untuk 

mengetahui kemampuan klien dalam mengontrol pikiran negatif setelah 

dilakukan intervensi. Kuesioner tersebut diisi oleh peneliti dengan cara 

menanyakan kepada klien terkait isi kuesioner yang tersedia. 

I. Pengolahan Data 

Cara analisa data yang digunakan adalah Uji statistik non parametrik 

untuk mengetahui variabel independen dan dependen dengan tingkat 

kemaknaan p < 0.05. Selanjutnya membandingkan kemampuan mengontrol 

pikiran negatif sebelum dan sesudah diberikan intervensi yakni Terapi Kognitif 

pada responden. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui signifikansi 
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pengaruh pemberian Terapi Kognitif terhadap pasien Skizofrenia, analisis ini 

menggunakan program yang disebut dengan program SPSS. 

Adapun tahap-tahap pengolahan datanya adalah sebagai berikut : 

1. Editing 

Proses editing dilakukan setelah data terkumpul dan dilakukan 

dengan memeriksa kelengkapan data, kesalahan pengisian, serta 

konsistensi dari pengisian kuesioner. 

2. Coding 

Memberi kode jawaban responden sesuai dengan indikator pada 

kuesioner. Kode pada kuesioner terhadap pasien Skizofrenia yaitu Selalu 

(S), Kadang-Kadang (KK), Jarang (J) dan Tidak Pernah (TP). 

3. Tabulating  

Setelah selesai pembuatan kode, selanjutnya dengan pengolahan data 

kedalam satu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

J. Analisa Data 

1. Analisa Univariat 

Analisa Univariat adalah proses menganalisis tiap-tiap variabel 

penelitian yang ada secara deskriptif dengan menghitung distribusi 

frekuensi dan presentase dari tiap variabel. 
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2. Analisa Bivariat 

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh atau 

untuk membuktikan hipotesis pengaruh variabel dianalisis dengan 

menggunakan uji statistik dengan bantuan program SPSS. 

K. Etika Penelitian 

Yurisa (2008), Etika penelitian memiliki berbagai macam prinsip, 

namun terdapat empat prinsip utama yang perlu dipahami oleh pembaca, yaitu: 

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (Respect For Human 

Dignity). 

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan 

informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki 

kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan penelitian (autonomy). Beberapa tindakan yang terkait dengan 

prinsip menghormati harkat dan martabat manusia, adalah: peneliti 

mempersiapkan formulir persetujuan subyek (Informed Consent) yang terdiri 

dari: 

a. Penjelasan manfaat penelitian 

b. Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat 

ditimbulkan 

c. Penjelasan manfaat yang akan didapatkan 

d. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan 

subyek berkaitan dengan prosedur penelitian 

e. Persetujuan subyek dapat mengundurkan diri kapan saja 



 

44 
 

f. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan. 

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (Respect for 

Privacy and Confidentiality). 

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan 

kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat 

terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. 

Sedangkan, tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang 

lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. 

Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai 

identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur 

apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti 

dapat menggunakan koding (inisial atau identification number) sebagai 

pengganti identitas responden. 

3. Keadilan dan inklusivitas (Respect for Justice and Inclusiveness). 

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk 

memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, 

profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor 

ketepatan,keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius 

subyek penelitian.  

Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip 

keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. Keadilan memiliki bermacam-

macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan 

beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat.  
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Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian 

membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, 

kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat. Sebagai contoh dalam 

prosedur penelitian, peneliti mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak 

subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun 

sesudah berpartisipasi dalam penelitian. 

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (Balancing 

Harms and Benefits). 

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna 

mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian 

dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (beneficence). Peneliti 

meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (nonmaleficence). Apabila 

intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka 

subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, 

kesakitan, stres, maupun kematian subyek penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengenai pengaruh terapi kognitif terhadap kemampuan 

mengontrol pikiran negatif pada klien Skizofrenia telah dilaksanakan sejak tanggal 

21 Maret hingga 21 April 2016 di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar. 

Puskesmas Mangasa merupakan salah satu Puskesmas yang ada di Kota Makassar. 

Puskesmas mangasa terletak di Jalan Monumen Emmy Saelan Komp. BTN II 

Mangasa kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, kota Makassar. Luas 

wilayah kerja Puskesmas Mangasa yakni seluas 43.062 Km3.  

Wilayah kerja Puskesmas Mangasa meliputi 3 kelurahan yakni, Kelurahan 

Gunung Sari, Kelurahan Mangasa, Kelurahan Mannuruki dengan jumlah penduduk 

42.899 jiwa yang terdiri dari F2.848 jiwa laki-laki dan 20.052 jiwa perempuan. 

Jumlah rumah yang ada pada wilayah tersebut adalah sebanyak 8306 rumah dengan 

jumlah RT 142 dan RW sebanyak 29. Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Mangasa 

terdiri dari Dokter Umum sebanyak 2 orang, Dokter Gigi 1 orang, Bidan 4 orang, 

Perawat 9 orang, Perawat Gigi 1 orang, Tenaga Kefarmasian 2 orang, Tenaga 

Kesehatan Masyarakat 3 orang, Tenaga sanitasi 2 orang, serta Tenaga Gizi 2 orang. 

Responden dalam penelitian ini adalah klien yang mengalami Skizofrenia 

dengan jumlah responden sebanyak 14 responden. Jenis penelitian ini merupakan 



 

47 
 

jenis penelitian Quasy Eksperimental dengan desain penelitian One Group Pre Test 

Post Test. Dalam penelitian ini, klien skizofrenia diberikan perlakuan berupa terapi 

kognitif sebanyak 5 sesi dan berlangsung selama 3 hari. Sesi pertama dan kedua 

dilakukan pada hari pertama, sesi ketiga dan keempat dilakukan pada hari kedua, 

sedangkan sesi kelima dilakukan pada hari ketiga. Antara pertemuan pertama, kedua, 

dan ketiga memiliki jeda waktu pertemuan masing-masing 1 hari. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan waktu kepada responden untuk berlatih secara mandiri di rumah 

masing-masing. Setiap sesi dilaksanakan selama ±45 menit. 

Sebelum diberikan terapi kognitif, pertama-tama responden dalam hal ini 

klien skizofrenia mengikuti pre test untuk mengetahui kemampuan mengontrol 

pikiran negatif klien skizofrenia sebelum diberikan terapi kognitif. Pre test tersebut 

dilakukan dengan cara mengisi kuesioner yang telah disiapkan oleh peneliti. 

Kuesioner diisi oleh peneliti sesuai dengan jawaban yang diutarakan oleh responden. 

Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian terapi kognitif. Pada sesi 

pertama: Mengidentifikasi pikiran otomatis negatif dan penggunaan tanggapan 

rasional terhadap pikiran negatif yang pertama, Sesi 2: Penggunaan tanggapan 

rasional terhadap pikiran otomatis negatif yang kedua, Sesi 3: Penggunaan tanggapan 

rasional terhadap pikiran otomatis negatif yang ketiga, Sesi4: Manfaat tanggapan 

rasional terhadap pikiran otomatis negatif (ungkapan hasil dalam mengikuti terapi 

kognitif), dan Sesi 5: Support system. Support system pada sesi kelima tersebut 

ditujukan kepada anggota keluarga dari klien skizofrenia. 
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Setelah semua sesi telah selesai dilaksanakan, maka peneliti melakukan post 

test untuk mengetahui kemampuan mengontrol pikiran negatif klien skizofrenia 

setelah dilakukan terapi kognitif. Apakah klien skizofrenia memiliki kemampuan 

mengontrol pikiran negatif yang baik atau buruk. 

1. Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden menurut umur dibagi menjadi 4 klasifikasi yaitu 

kelompok umur remaja akhir (17-25 tahun) sebanyak 2 responden (14,3%), 

kelompok umur dewasa awal (26-35 tahun) sebanyak 6 responden (42,9%), 

kelompok dewasa akhir (36-45 tahun) sebanyak 2 responden (14,3%), kelompok 

lansia awal (46-55 tahun) sebanyak 2 responden (14,3%), dan kelompok lansia akhir 

(56-70 tahun) sebanyak 2 responden (14,3%). Dan untuk distribusi frekuensi 

responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa  kelompok jenis kelamin 

laki-laki sebanyak 8 responden (57,1%), perempuan sebanyak 6 responden (42,9%). 

Selanjutnya distribusi responden berdasarkan status perkawinan didapatkan bahwa 

jumlah responden yang sudah menikah sebanyak 1 orang (7,1%), yang belum 

menikah sebanyak 13 orang (92,9%). Sedangkan untuk distribusi responden 

berdasarkan pendidikan terakhir didapatkan jumlah responden yang memiliki 

pendidikan terakhir SD/Sederajat sebanyak 6 orang (42,9%), SMP/Sederajat 1 orang  

(7,1%), dan SMA/Sederajat sebanyak 7 orang (50%). Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat tabel 4.1 dibawah ini. 
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Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Status 

Perkawinan dan Pendidikan Terakhir 
No Karakteristik  Jumlah (f) Presentase % 

1 Umur 
Remaja Akhir (17-25) 

Dewasa Awal (26-35) 

Dewasa Akhir (36-45) 

Lansia Awal (46-55) 

Lansia Akhir (56-70) 

2 

6 

2 

2 

2 

 

14,3 

42,9 

14,3 

14,3 

14,3 

 

Total 14 100 

2 Jenis Kelamin Laki-Laki 8 57,1 

Perempuan 6 42,9 

Total 14 100 

3 Status 

Perkawinan 

Menikah 

Belum Menikah 

1 

13 

7,1 

92,9 

Total 14 100 

4 Pendidikan 

Terakhir 

SD/Sederajat 

SMP/Sederajat 

SMA/Sederajat 

6 

1 

7 

42,9 

7,1 

50 

Total 14 100 

Sumber Data Primer,2016 
 

1. Analisis Univariat 

Tabel 4.2 
Distribusi Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif klien Skizofrenia 

Sebelum dan Setelah Dilakukan Terapi Kognitif 
KMPN 

(Kemampuan Mengontrol 
Pikiran Negatif) 

Pre-test Post-test 

F % F % 

Baik  1 7,1 12 85,7 

Buruk 13 92,9 2 14,3 

Jumlah (n) 14 100 14 100 

      Sumber: Data Primer, 2016  
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 Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa 92,9% klien Skizofrenia 

(13 responden) sebelum dilakukan terapi kognitif memiliki kemampuan 

mengontrol pikiran negatif yang buruk. Sedangkan 1 responden (7,1%) memiliki 

kemampuan mengontrol pikiran negatif yang baik. Setelah dilakukan terapi 

kognitif, sebanyak 12 responden (85,7%) memiliki kemampuan mengontrol 

pikiran negatif yang baik sedangkan 2 responden (14,3%) masih memiliki 

kemampuan mengontrol pikiran negatif yang buruk. 

Tabel 4.3 
Rerata Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif Sebelum 

dan Setelah Dilakukan Terapi Kognitif 
 

 Mean Median SD Min Max 
Pre-test 8,86 9,00 2,143 6 14 
Post-test 15,57 16.00 2.243 11 19 

     Sumber: Data Primer, 2016  
 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebelum diberikan terapi 

kognitif skor kemampuan mengontrol pikiran negatif responden tertinggi adalah 

14 sedangkan terendah adalah 6 dengan rata-rata skor untuk kemampuan 

mengontrol pikiran negatif sebesar 8,86. Setelah diberikan terapi kognitif skor 

tertinggi kemampuan mengontrol pikiran negatif responden adalah 19 dan 

terendah 11 dengan rata-rata skor untuk kemampuan mengontrol pikiran negatif 

sebesar 16.00. 
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2. Analisa Bivariat 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Perbandingan Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif 

Sebelum  dan Setelah dilakukan Terapi Kognitif 

Kemampuan 
Mengontrol Pikiran 

Negatif (KMPN) 

Skor KMPN P 
Pre-test Post-test 

Mean SD Mean SD 
Kemampuan 
Mengontrol Pikiran 
Negatif 

8,86 2,143 15,57 2,243 0.001* 

Keterangan: *uji wilcoxon 
 

 Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji wilcoxon 

didapatkan nilai p=0.001 (p<0.05) yang berarti terdapat perbedaan bermakna 

kemampuan mengontrol pikiran negatif responden sebelum dilakukan Terapi 

Kognitif dengan kemampuan mengontrol pikiran negatif setelah dilakukan Terapi 

Kognitif. 

B. Pembahasan 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Pre Eksperimental One Group 

Pre Test Post Test yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang timbul sebagai 

akibat dari adanya perlakuan tertentu. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 

Maret-21 April 2016 di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar. Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien yang mengalami Skizofrenia yang 

ada di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar. Sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah “Nonprobability Sampling” dengan teknik Purposive 

Sampling yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara 
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populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti tujuan/masalah penelitian sehingga 

sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya 

sehingga didapatkan sampel penelitian sebanyak 14 responden. 

Adapun kriteria inklusi pada penelitian ini diantaranya:  Klien penderita 

Skizofrenia, klien yang mampu berkomunikasi dengan baik (kooperatif), serta 

berjenis kelamin laki–laki/perempuan, dan tidak sedang menjalani terapi jiwa 

meskipun sebelumnya pernah diberikan terapi jiwa oleh petugas kesehatan atau 

seorang peneliti. Sedangkan untuk kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah klien 

Skizofrenia yang memiliki diagnosa keperawatan dengan perilaku kekerasan, sedang 

mengalami kekambuhan serta klien yang tidak bersedia menjadi responden. 

Dalam penelitian ini kelompok perlakuan diberi terapi kognitif selama 5 sesi 

dan berlangsung selama 3 hari. Sesi I dan II dilaksanakan pada hari pertama, sesi III 

dan IV dilaksanakan pada hari kedua sedangkan sesi V dilaksanakan pada hari 

ketiga. Setiap sesi dilakukan selama ±45 menit. Namun, sebelum dilakukan terapi 

terlebih dahulu dilakukan sebuah pre test untuk mengetahui kemampuan mengontrol 

pikiran negatif klien. Pada akhir sesi juga dilakukan hal yang sama yaitu post test  

untuk kembali mengukur kemampuan mengontrol pikiran negatif klien Skizofrenia 

setelah diberikan perlakuan yakni Terapi Kognitif. Cara mengukur kemampuan 

mengontrol pikiran negatif tersebut yaitu dengan menggunakan sebuah alat ukur 

yakni kuesioner yang diambil dari penelitian terdahulu yang dibuat oleh Jesica 

Pasaribu pada tahun 2012. Kuesioner tersebut berisi 8 pertanyaan dengan distribusi 
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pertanyaan: 7 pertanyaan negatif dan 1 pertanyaan positif. Jumlah skor dalam 

kuesioner tersebut sebanyak 24 dengan teknik penilaian buruk jika skornya 

berjumlah 1-12 dan dikatakan baik jika skornya 13-24. 

Setelah semua hasil penelitian telah terkumpul, kemudian dilakukan 

penyuntingan data, pengkodean data, dan entri data ke dalam master table. Data 

tersebut kemudian diolah menggunakan software statistic. Hasil pengolahan 

disajikan ke dalam tabel frekuensi dan distribusi serta penjelasan dalam bentuk 

narasi. 

Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Shapiro wilk, 

didapatkan bahwa data karakteristik responden untuk kelompok umur berdistribusi 

normal dengan p=0,053, namun untuk data jenis kelamin p=0,000, status perkawinan 

p=0,000, dan untuk pendidikan terakhir p=0,000 tidak berdistribusi normal sehingga 

dilakukan transformasi data pada karakteristik responden tapi pada hasil uji 

normalitas didapatkan bahwa data yang disajikan masih berdistribusi tidak normal. 

Selain karakteristik responden, uji normalitas juga dilakukan pada kemampuan 

mengontrol pikiran negatif  sebelum (pre test) dan setelah (post test) nilai p<0,05 

hasil yang di dapatkan adalah skor kemampuan mengontrol pikiran negatif sebelum 

perlakuan (pre test) p=0,159 sehingga p>0,05 namun untuk post test p=0,016 

sehingga p<0,05 (belum berdistribusi normal) . Hasil pengolahan disajikan ke dalam 

tabel frekuensi dan distribusi serta penjelasan dalam bentuk narasi. 
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1. Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini distribusi frekuensi berdasarkan umur yakni, kelompok 

umur remaja akhir (17-25 tahun) sebanyak 2 responden (14,3%), kelompok umur 

dewasa awal (26-35 tahun) sebanyak 6 responden (42,9%), kelompok dewasa akhir 

(36-45 tahun) sebanyak 2 responden (14,3%), kelompok lansia awal (46-55 tahun) 

sebanyak 2 responden (14,3%), dan kelompok lansia akhir (56-70 tahun) sebanyak 2 

responden (14,3%). Dari data tersebut responden terbanyak berada dalam kelompok 

dewasa awal, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masdar. J (2005) 

dalam Amiruddin (2010) bahwa ada hubungan antara umur dengan kejadian 

skizofrenia. Gangguan jiwa skizofrenia, umur <40 tahun lebih berisiko dibandingkan 

dengan kelompok umur >40 tahun.  

Usia remaja dan dewasa muda memang berisiko tinggi karena tahap 

kehidupan ini penuh stresor. Kondisi penderita sering terlambat disadari keluarga dan 

lingkungannya karena dianggap sebagai bagian dari tahap penyesuaian diri.  Psikosis 

Involusional terjadi pada penderita wanita sekitar umur 40 tahun dan laki-laki 50 

tahun. Diperkirakan bahwa pada umur tersebut kelenjar-kelenjar endokrin dan 

kelenjar-kelenjar reproduktif mulai mengalami penurunan dari fungsinya. Bagaimana 

penurunan fungsi ini menjadi penyebab dari timbulnya psikosa tidak diketahui 

dengan pasti. Namun jelas bahwa implikasi-implikasi psikologis yang timbul adalah 

sangat penting. Hilangnya fungsi-fungsi biologis dan mulainya proses ketuaan 
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dengan segala konsekwensinya adalah lebih penting dari pengaruh endokrin tersebut 

dalam memberikan penekanan terhadap kepribadian. 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 

bahwa  kelompok jenis kelamin laki-laki sebanyak 8 responden (57,1%), perempuan 

sebanyak 6 responden (42,9%).  Budiana Keliat (1999) dalam Amiruddin (2010), 

Laki-laki memiliki perbedaan dalam banyak hal termasuk kebiasaan. Hubungan 

sosial, pengaruh lingkungan dan segi-segi lainnya dalam kehidupan sehari-hari yang 

dapat memicu terjadinya gangguan jiwa. Gangguan jiwa jenis skizofrenia pada laki-

laki tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Hal ini berkaitan dengan 

tanggung jawab dan tuntutan hidup sebagai pencari kerja dan pembiayaan kerja 

keluarganya dituntut untuk bekerja keras sementara lapangan pekerjaan sulit 

didapatkan (Amiruddin, 2010). 

Selanjutnya distribusi responden berdasarkan status perkawinan didapatkan 

bahwa jumlah responden yang sudah menikah sebanyak 1 orang (7,1%), yang belum 

menikah sebanyak 13 orang (92,9%). Dari data tersebut terlihat perbedaan jumlah 

penderita Skizofrenia dengan status perkawinan, pada data tersebut 92,9% penderita 

Skizofrenia belum menikah dan 7,1% atau 1 dari 14 penderita Skizofrenia telah 

menikah. Sejumlah penelitian telah membahas tentang hubungan antara status 

perkawinan terhadap skizofrenia. Diantaranya ada yang mengatakan bahwa tidak ada 

hubungan antara Status perkawinan dengan awitan Skizofrenia.  
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Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Fakhari et all 

dalam Anugrah (2014), yang menyatakan ada perbedaan bermakna antara status 

perkawinan terhadap kejadian gangguan jiwa skizofrenia (p<0,001). Status marital 

perlu untuk pertukaran ego ideal dan identifikasi perilaku antara suami dan istri 

menuju tercapainya kedamaian. Adanya perbedaan jumlah antara dua variabel ini 

terutama dari kelompok yang belum menikah diasumsikan karena faktor stressor 

sosial dimana banyak penderita yang mengatakan bahwa mereka ingin menikah 

tetapi terhambat oleh masalah ekonomi ataupun oleh masalah lainnya. Sebaliknya, 

penderita yang mengalami skizofrenia sejak usia remaja juga akan sulit untuk 

kemudian mendapatkan pasangan hidup karena status gangguan jiwa yang 

disandangnya (Anugrah, 2014). Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Amiruddin (2010), mengatakan bahwa  Status perkawinan 

berhubungan dengan kejadian gangguan jiwa skizofrenia (p=0,044<0,05, phi=0,15). 

Sedangkan untuk distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir 

didapatkan jumlah responden yang memiliki pendidikan terakhir SD/Sederajat 

sebanyak 6 orang (42,9%), SMP/Sederajat 1 orang (7,1%), dan SMA/Sederajat 

sebanyak 7 orang (50%). Pada penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa pada 

analisis bivariat Erlina dkk tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara status 

pendidikan terhadap timbulnya skizofrenia dan non skizofrenia (p>0,05). Jadi status 

pendidikan tidak mempunyai pengaruh terhadap timbulnya skizofrenia, tetapi 

tergantung kapan onset terjadinya gangguan tersebut (Anugrah, 2014). 
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2. Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif Klien Skizofrenia Sebelum 

Dilakukan Terapi Kognitif 

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh hasil bahwa rata-rata responden yang 

berjumlah 13 orang  (92,9%) pada masing-masing kelompok perlakuan berada pada 

kategori buruk dalam mengontrol pikiran negatif. Sedangkan 1 responden (7,1%) 

memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif yang baik. Seluruh responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini adalah klien skizofrenia. Klien Skizofrenia yang 

memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif yang buruk beresiko untuk 

mengalami kecemasan, depresi atau bahkan bunuh diri karena adanya tekanan mental 

yang berasal dari pemikiran-pemikiran negatif yang menggangunya. 

Beberapa klien Skizofrenia yang menjadi responden pada penelitian ini 

mengungkapkan bahwa terkadang ketika mereka memiliki sebuah masalah yang 

menjadi beban pikiran, mereka cenderung ingin menceritakan masalah mereka 

kepada anggota keluarga namun disisi lain mereka takut untuk bercerita kepada 

anggota keluarganya dikarenakan mereka merasa bahwa ketika mereka menceritakan 

permasalahan mereka kepada anggota keluarganya maka anggota keluarganya akan 

terbebani dengan masalah tersebut sehingga klien skizofrenia akan lebih memilih 

memendam masalah mereka sendiri dan kadang masalah tersebut pada akhirnya tidak 

dapat mereka atasi. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan juga didapatkan bahwa dari beberapa 

responden terdapat beberapa klien skizofrenia yang memiliki anggota keluarga yakni 
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bapak/ibu yang cenderung cuek dengan kondisi anggota keluarganya yang menderita 

skizofrenia. Bahkan dalam beberapa kasus terdapat anggota keluarga skizofrenia 

yang justru sering memberikan penilaian negatif terhadap anggota keluarganya yang 

menderita skizofrenia. Hal inilah yang justru bisa menjadi faktor yang mendasari 

penderita skizofrenia ini tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya terkait 

pemikiran-pemikiran negatif yang sering mengganggunya. Sehingga membuat klien 

skizofrenia ini memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif yang buruk. Jadi 

anggota keluargalah yang seharusnya bisa menjadi support system untuk klien 

skizofrenia sehingga masalah-masalah yang dihadapi dan mengganggu pikiran dari 

klien skizofrenia itu sendiri bisa diatasi. Varcarolis (2009) dalam Pasaribu (2012), 

mengungkapkan bahwa adanya Support System sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan seseorang dalam mengatasi masalah dengan koping yang lebih adaptif.  

3. Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif Setelah Dilakukan Terapi 

Kognitif 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa setelah dilakukan Terapi Kognitif, 

sebanyak 12 responden (85,7%) memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif 

yang baik sedangkan 2 responden (14,3%) masih memiliki kemampuan mengontrol 

pikiran negatif yang buruk. Dengan memberikan terapi kognitif sebanyak 5 sesi dan 

dilakukan selama 3 hari maka kemampuan mengontrol pikiran negatif klien 

skizofrenia dapat menjadi meningkat/baik. Dalam pelaksanaan terapi kognitif dimana 

sesi pertama dan kedua dilaksanakan pada hari pertama, sesi ketiga dan keempat 
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dilaksanakan pada hari kedua dan sesi kelima dilaksanakan pada hari ketiga dimana 

pada sesi terakhir ini anggota keluargalah yang akan memberikan peran yang lebih 

untuk menjadi support system bagi anggota keluarganya yang menderita skizofrenia. 

Sesuai tujuan dari terapi kognitif yakni mampu memonitor pikiran otomatis 

yang negatif, mengenali hubungan antara kognitif, afek dan perilaku, mengkoreksi 

penyebab dari pikiran otomatis yang negatif, mengganti interpretasi ke arah yang 

lebih realita akibat pemikiran yang salah, dan belajar untuk mengidentifikasi dan 

mengubah keyakinan yang salah akibat pengalamannya yang negatif (Beck, dkk, 

1987;Townsend, 2009). 

Dalam pelaksanaan terapi, masing-masing responden perlakuan memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda dalam menjalani terapi. Sebagian besar responden 

memiliki sikap antusias dalam mengikuti setiap rangkaian proses terapi kognitif 

terutama responden yang masuk dalam kategori remaja akhir dan dewasa awal. 

Sedangkan untuk respoden yang masuk dalam kategori dewasa akhir, lansia awal, 

dan lansia akhir cenderung lambat dalam memahami penjelasan yang diberikan 

sehingga peneliti harus mengulangi setiap penjelasan untuk lebih memberikan 

pemahaman pada responden agar responden dapat mengerti dan dapat mengikuti 

proses terapi dengan baik. Namun, secara umum responden yang ikut berpartisipasi 

dalam proses terapi ini mampu mengikuti proses terapi kognitif dengan baik.  

Setiap akhir pertemuan, peneliti selalu kembali mengingatkan klien 

skizofrenia untuk berlatih dan mengisi buku panduan terapi jika sedang memikirkan 
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hal-hal negatif yang mengganggu. Selain itu, peneliti juga selalu mengingatkan 

kepada anggota keluarga yang mendampingi untuk selalu membantu klien 

skizofrenia baik hanya untuk sekedar mengingatkan untuk berlatih atau membantu 

klien skizofrenia memecahkan setiap masalah yang mereka pikirkan. 

Dalam proses terapi, rata-rata responden masih memiliki pikiran negatif yang 

dipikirkan pada sesi I dan II (hari pertama) meskipun respoden mengatakan bahwa 

mereka selalu berlatih saat dirumah. Namun, pada sesi terakhir yakni sesi V rata-rata 

respoden mengatakan bahwa pikiran negatif mereka mulai berkurang intensitas 

kemunculannya dan mereka merasa senang saat mampu mengontrol pikiran negatif 

mereka. Namun ada juga responden yang merasa belum berhasil dan masih selalu 

berpikir negatif meskipun sudah berlatih. 

Pemikiran-pemikiran negatif yang muncul pada klien Skizofrenia saat 

diberikan terapi beraneka ragam, ada yang mengungkapkan masalah tentang dirinya 

yang mungkin tidak dapat menikah karena kondisi mereka yang berdiagnosis 

Skizofrenia, ada yang mengungkapkan tentang masalah keluarga yang membuat 

mereka merasa tidak berdaya (tidak berguna), ada juga yang mengungkapkan tentang 

ketakutan mereka ditinggal oleh orangtua atau saudara dan lain-lain. 

Dalam proses terapi kognitif, pada sesi keempat dan kelima rata-rata 

responden mengungkapkan bahwa mereka merasa senang setelah diberikan terapi 

kognitif. Beberapa responden juga sudah mulai terbuka dengan anggota keluarga 

serta memiliki motivasi dan dorongan yang lebih untuk menyelesaikan setiap 
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permasalahan mereka. Keluarga yang ikut berpartisipasi dalam terapi juga 

mengungkapkan bahwa mereka merasa sedikit terbantu dengan terapi yang diberikan 

kepada anggota keluarganya. Jadi, efek yang ditimbulkan oleh pemberian terapi 

kognitif ini yakni secara tidak langung selain dapat meningkatkan kemampuan 

mengontrol pikiran negatif klien skizofrenia juga mampu untuk meningkatkan 

motivasi, rasa senang dan rasa terbuka dalam memecahkan setiap permasalahan yang 

setiap saat dipikirkan oleh klien skizofrenia. 

Sehubungan dengan proses pelaksanaan terapi yang hanya berlangsung 

selama 3 hari dan setiap pertemuan memiliki jeda waktu atau selisih waktu 1 hari 

dengan pertemuan selanjutnya. Namun didapatkan bahwa semua responden tidak ada 

yang mampu menghilangkan pikiran negatifnya secara permanen. Namun mereka 

hanya berhasil dalam mengurangi intensitas kemunculan dari pikiran negatif mereka. 

Jadi bisa dikatakan bahwa, pemikiran-pemikiran negatif pada klien skizofrenia ini 

dapat hilang jika pelaksanaan terapi berlangsung lebih lama lagi. 

Penelitian terkait terapi kognitif juga telah dilakukan oleh Kismanto (2014), 

mengungkapkan bahwa terdapat perbedaaan  kondisi  depresi  sesudah pelaksanaan 

terapi kognitif yang menunjukkan bahwa penurunan kondisi depresi pada kelompok 

lansia yang mendapatkan terapi  kognitif  (kelompok  intervensi) lebih  tinggi          

(p value = 0.001 <  0.05) dibandingkan dengan penurunan kondisi depresi pada 

kelompok yang tidak mendapatkan terapi kognitif (kelompok kontrol). Pada 
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kelompok  yang  mendapat  terapi  kognitif dilakukan pertemuan sebanyak 2 sesi 

dalam rentang waktu 1 minggu dengan jumlah responden sebanyak 26. 

Penelitian yang dilakukan oleh Safara dkk (2012) yang menyatakan bahwa 

terapi kognitif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan depresi. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Safara dkk ini, terapi yang diberikan 

berlangsung selama 14-16 sesi terhadap siswa perempuan dengan kisaran umur 18-

45 tahun yang dipilih dari pusat konseling di India. Namun, pada penelitian ini, 

peneliti menggabungkan antara terapi kognitif dan terapi spiritual dalam menurunkan 

depresi. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin lama terapi kognitif diberikan, maka 

kemungkinan untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang mengganggu juga 

besar.  

4. Pengaruh Terapi Kognitif  Terhadap Kemampuan Mengontrol Pikiran 

Negatif  klien Skizofrenia 

Dari hasil analisis dengan menggunakan Uji Wilcoxon diperoleh value 0,001 

dengan demikian berdasarkan analisis tersebut dapat dilihat bahwa p<0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Terapi Kognitif terhadap 

kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien Skizofrenia. 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa setelah dilakukan Terapi Kognitif, 

sebanyak 12 responden (85,7%) memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif 

yang baik sedangkan 2 responden (14,3%) masih memiliki kemampuan mengontrol 

pikiran negatif yang buruk. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 



 

63 
 

Jesica Pasaribu pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa terapi kognitif mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan mengontrol pikiran negatif pada 

klien kanker yang dirawat di Rumah Sakit. Penelitian terkait terapi kognitif juga 

telah dilakukan oleh Widodo (2013) yang menyatakan bahwa terapi kognitif 

memiliki pengaruh terhadap tingkat depresi seseorang, dimana kondisi depresi 

sebelum dan sesudah pemberian terapi kognitif (p value < 0,05).  

Penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa tujuan dari terapi 

kognitif mampu memonitor pikiran otomatis yang negatif, mengenali hubungan 

antara kognitif, afek dan perilaku, mengkoreksi penyebab dari pikiran otomatis yang 

negatif, mengganti interpretasi ke arah yang lebih realita akibat pemikiran yang 

salah, dan belajar untuk mengidentifikasi dan mengubah keyakinan yang salah akibat 

pengalamannya yang negatif (Beck, dkk, 1987;Townsend, 2009). 

Semua manusia pasti pernah, bahkan acapkali mengalami masalah-masalah 

yang dapat membuat manusia semakin dewasa, matang, dan cerdas bila dihadapi 

dengan positive thinking. Namun bila negative thinking yang digunakan, masalah 

dapat membawa petaka. Disinilah pentingnya positive thinking dalam menghadapi 

setiap masalah. Bagi orang yang berpikir positif, setiap masalah selalu ada solusi. 

Semua masalah pasti ada jalan keluarnya (Hidayati, 2010). Orang-orang yang 

senantiasa berpikir positif akan mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang 

yang benar, sehingga ia tetap menjaga kesehatan dan kecerdasan emosional secara 
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seimbang. Mereka tidak akan membiasakan diri larut dalam kekecewaan dan 

kemarahan berkepanjangan (Asmani, 2009:2; Hidayati, 2010). 

Pada penelitian ini diharapkan bahwa setelah diberikan Terapi Kognitif klien 

Skizofrenia mempu memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif yang baik. 

Setiap pemikiran negatif yang dirasakan mengganggu atau membuat klien cemas 

dapat berkurang atau bahkan tidak muncul lagi dan dapat digantikan dengan 

pemikiran-pemikiran yang positif dan membuat klien skizofrenia memiliki 

semangat/optimisme yang baik dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Limono (2013), menyatakan bahwa terapi 

kognitif mampu meningkatkan optimisme. Penelitian ini berlangsung sebanyak 5 sesi 

dan dilaksanakan selama 3 kali pertemuan.  

Pikiran negatif akan melahirkan energi-energi negatif yang tentunya sangat 

membahayakan daripada apa yang kita bayangkan. Ia merangkai hidup ini menjadi 

mata rantai penderitaan. Pada dasarnya, pikiran negatif muncul dari jiwa yang labil 

atau jiwa yang memiliki stabilitas spiritual yang kurang baik. Kemudian, pikiran 

tersebut berulang-ulang sehingga menjadi sebuah gagasan yang mendorong orang 

untuk melakukan sesuatu seperti apa yang dipikirkannya. Dan disanalah energi 

negatif sama seperti candu yang dapat menarik perilaku-perilaku negatif yang 

lainnya. Segala sesuatu yang ada didunia ini dimulai dari sebuah pikiran, kemudian 

menjadi sebuah rencana yang akan direalisasikan dengan tindakan nyata, hingga 

akhirnya terciptalah sebuah kenyataan (Afifi, 2000).  
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Rasa sedih, kecewa, marah, takut dan lain-lain adalah sesuatu yang 

sebenarnya muncul dari setting dan pola pikir yang telah terbentuk. Begitu pula 

sebaliknya, rasa bahagia, senang, gembira, berharga, dicintai, dan lain-lain 

merupakan hasil dari pola berpikir dan setting dari pikiran yang telah terbentuk. 

Individu yang menginginkan hidupnya bahagia, tentunya harus  membentuk pola 

pikirnya menjadi pola pikir yang positif. Artinya proses kognitif memainkan peran 

sangat penting dalam mengatur kecemasan dan kebahagiaan pada seseorang (Butler 

& Mathews, 2004). Selain itu, proses berpikir sangatlah penting karena berhubungan 

dengan perilaku dan berbagai keberhasilan hidup seseorang (Lyubomirsky dkk, 

2005; Schweingruber, 2006, Rusydi, 2012). 

Pada penderita Skizofrenia yang memiliki pemikiran-pemikiran negatif 

setelah dilakukan terapi kognitif maka pemikiran-pemikiran negatif yang sebelumnya 

sering terlintas dalam pikirannya akan  berkurang intensitas kemunculannya atau 

bahkan hilang (tidak pernah) terlintas kembali. Jika pada penderita Skizofrenia 

memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif dan tidak mampu untuk dikendalikan 

maka hal tersebut bisa menyebabkan penderita Skizofrenia mengalami tekanan 

mental dan tidak menutup kemungkinan penderita Skizofrenia memilih untuk bunuh 

diri. Dalam Islam pun kita dilarang untuk berprasangka atau berpikir negatif tentang 

sesuatu hal ataupun terhadap orang lain. 
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Allah swt. berfirman dalam QS.al-Hujuraat/49:12.  

)١٢... (الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ  مَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَّ �أَيَُّـهَاالَّذِينَ آ  

Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), 
karena sebagian dari prasangka itu dosa (Kementerian Agama RI). 

 
MacLeod (2005) dalam Rusydi (2012), telah banyak penelitian yang 

menemukan bahwa pola berpikir negatif memiliki banyak dampak buruk pada 

psikologis manusia. Salah satunya adalah pola berpikir negatif dapat menyebabkan 

rasa tidak punya harapan hidup (hopelessness), sehingga rasa tidak punya harapan 

ini dapat berakibat pada perilaku bunuh diri. Penelitian yang dilakukan oleh Peden 

dan koleganya menemukan bahwasanya berpikir negatif dapat menjadi mediator 

antaranya rendahnya self-esteem dengan simptom-simptom depresi dan stressor 

kronis. Karena itu, dalam penerapannya lebih penting mengintervensi pikiran 

negatif dari pada mengintervensi stres (Peden, 2004; Rusyidi, 2012).  

Beberapa dokter percaya bahwa depresi adalah bagian dari proses 

skizofrenia itu sendiri. Orang dengan skizofrenia memiliki risiko untuk bunuh diri 

sebesar 10% (Anugrah, 2014). Bunuh diri adalah penyebab umum kematian diantara 

penderita Skizofrenia, 50% penderita skizofrenia pernah mencoba bunuh diri satu 

kali seumur hidupnya, dan 10% dari populasi tersebut berhasil melakukannya. 

Faktor risiko bunuh diri adalah adanya gejala depresi (Muhyi, 2010).  
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Rusydi (2012), Agama Islam menjelaskan bahwa prasangka, keyakinan, dan 

pola pikir individu sangatlah berpengaruh terhadap realitas kehidupan individu 

tersebut. Islam sangat menghargai kepribadian yang optimistik, sebagaimana dalam 

sebuah Hadits sebagai berikut: 

ثَـنَا أبَُ  ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ أَخْبـَرََ� شُعَيْبٌ حَدَّ ُ عَلَيْهِ حَدَّ و الزَِّ�دِ عَنْ الأَْعْرجَِ عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

ُ أََ� عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ   وَسَلَّمَ قاَلَ قاَلَ ا�َّ
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abuz Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah 
berfirman: 'Aku selalu tergantung prasangka hamba-Ku terhadap-Ku" (HR. 
Bukhari no.6951). 
 

Dalam hadis lain juga dijelaskan tentang larangan berpikir/berprasangka 
negatif/buruk. Hadis tersebut sebagai berikut: 

ثَـنَا ابْنُ طاَوُسٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ قاَلَ قاَ ثَـنَا وُهَيْبٌ حَدَّ ثَـنَا مُوسَى بْنُ إِسمْاَعِيلَ حَدَّ لَ رَسُولُ ا�َِّ حَدَّ

كُمْ وَالظَّنَّ فإَِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحْدَِيثِ وَلاَ تحََسَّسُوا وَلاَ تجََسَّسُوا وَلاَ تَـبَاغَضُوا وَلاَ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ إِ�َّ

 تَدَابَـرُوا وكَُونوُا عِبَادَ ا�َِّ إِخْوَا�ً 

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari 
Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 
"Jauhilah prasangka sebab prasangka adalah ucapan yang paling dusta, 
janganlah kalian mencari-cari kesalahan, janganlah kalian saling memata-
matai, janganlah kalian saling marah, janganlah kalian saling 
membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara" (HR. 
Bukhari no.6229). 
 
Husn al-zhann (berpikir positif) merupakan cara berpikir yang sangat 

dihargai dalam Islam. Karena dengan berpikir positif manusia akan terbebas dari 
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beban hidup dan dari pengalaman-pengalaman traumatik yang pernah dialami. 

Karena itu agama Islam sangat mementingkan berpikir positif dalam kehidupan 

sehari-sehari, khususnya bersikap berpikir positif terhadap Allah (Rusydi, 2012).  

Hal yang sama diutarakan oleh Shyh (2012), Berpikir negatif secara 

signifikan akan menambah variasi-variasi unik pada depresi, stres kecemasan, 

rendahnya kepuasan hidup, dan rendahnya kebahagiaan. Sebaliknya, berpikir positif 

secara besar dan signifikan dapat menambah variasi unik pada kebahagiaan dan 

kepuasan hidup (Rusyidi, 2012). 

Latifa (2010), Salah satu faktor penyebab terjadinya skizofrenia adalah 

karena faktor religius dimana dalam kenyataan sehari-hari banyak orang yang tidak 

berhasil dalam mencapai kebahagiaan di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. 

Akibatnya kegagalan dan ketidakharmonisan manusia mencapai yang diinginkannya, 

maka ia akan dihinggapi oleh rasa kecewam khawatir, dan rasa takut tidak akan 

berhasil dalam usaha apapun akibatnya ada di antara mereka yang berkeluh kesah, 

bimbang, dan rasa cemas yang mendalam. Keadaan seperti itu banyak terjadi yang 

tidak hanya pada orang-orang tertentu saja tetapi dapat terjadi pada siapapun 

termasuk penderita Skizofrenia karena sifat manusia sering gelisah dan berkeluh 

kesah. Namun jika rasa gelisah dan cemas yang mendalam tersebut terus berlanjut 

hingga dapat membuat tekanan yang hebat dalam individu maka akan berdampak 

buruk nantinya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perasaan cemas, 

gelisah itu dapat berasal dari pemikiran-pemikiran yang negatif. 
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Dengan mengurangi ferkuensi berpikir negatif, hal ini seakan dapat menjadi 

antidepresan bagi orang-orang yang sedang mengalami tekanan mental. Orang yang 

berpikir positif akan dapat merasa lebih rileks dan dapat mengontrol stres dengan 

lebih baik.  Fava (1996) dalam Rusyidi (2012), Orang yang selalu berpikir negatif 

tentunya akan berakibat pada tekanan jiwanya.  

Dalam Surah Al-Inshirah/94:1-8 

وَرَفَـعْنَ ) ٣(الَُّذِىَ أنَْـقَضَ ظَهْرَكَ ) ٢(ا عَنْكَ وِزْرَكَ عْنَ وَوَضَ ) ١(ألمََْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْ رَكَ   

) ٧(فاَإِذَا فَـرَغْتَ فاَُ نْصَبْ ) ٦(اِنَّ مَعَ الُْعُسْرِ يُسْراً ) ٥(فاَِنَّ مَعَ الُْعُسْرِ يُسْراً ) ٤(لَكَ ذِ كْرَكَ 

كَ فاَرُْ  )٨(غَب  وَإِلىََ رَ�ِّ  

 

Terjemahnya: 

Bukankah kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?. Dan kami telah 
menghilangkan untukmu bebanmu. Yang memberatkan punggungmu. Dan 
kami tinggikan padamu sebutan namamu. Karena sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu 
urusan. Kerjakanlah urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah 
hendaknya kamu berharap (Kementerian Agama RI). 

 

Dalam ayat diatas, kata ( َْنَشْـرح) nasyrah terambil dari kata )ش�رح(  syaraha yang 

antara lain berarti memperluas, melapangkan. Bila diartikan secara non-imaterial 

mengandung makna membuka, memberi pemahaman, menganugrahkan ketenangan, 

dan semaknanya. Ayat diatas berbicara tentang kelapangan dada dalam pengertian 

immaterial yang dapat menghasilkan kemampuan menerima dan menemukan 

kebenaran, hikmah, dan kebijaksanaan, serta kesanggupan menampung bahkan 

memaafkan kesalahan dan gangguan-gangguan orang lain (Shihab, 2007). 
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Sedangkan ayat kelima dan keenam diatas menyatakan bahwa jika engkau 

telah mengetahui dan menyadari berapa besar anugerah Allah itu, maka dengan 

demikian, menjadi jelas pula bahwa sesungguhnya bersama atau sesaat sesudah 

kesulitan ada kemudahan yang besar, sesungguhnya bersama kesulitan ada 

kemudahan yang besar (Shihab, 2007). Jadi setiap manusia hendaknya tidak merasa 

putus asa dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi sebab sesudah kesulitan ada 

kemudahan, cukup kita hanya berusaha dan bertawakal kepada Allah SWT.  

Hendaknya kita tidak berpikiran negatif dan hanya berpikir positif terhadap setiap hal 

yang menghampiri kita sehingga perasaan kecewa, cemas, depresi atau putus asa 

tidak menghampiri kita. Khususnya pada klien Skizofrenia agar tidak terjadi 

kekambuhan yang bisa saja berakibat pada bunuh diri. Karena setiap penyakit ada 

obatnya. Seperti sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فإَِذَا أُصِيبَ دَوَا اءِ بَـرَأَ �ِِذْنِ ا�َِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ ءُ الدَّ

 عَزَّ وَجَلَّ 
Artinya: 
Dari Jabir RA, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "Setiap penyakit 
pasti ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka 
sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla" (HR Muslim 7/21). 
 

C. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini, setiap responden diberikan sebuah buku kerja yang 

nantinya akan diisi oleh klien saat sedang melakukan terapi kognitif langsung oleh 

peneliti atau saat pemikiran-pemikiran negatif muncul saat sesi terapi telah selesai. 

Sebagian besar dari responden tidak mengisi buku kerja sendiri, sehingga peneliti 
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yang menuliskan setiap point yang harus dituliskan pada buku kerja tersebut. Namun 

setiap hal yang dituliskan oleh peneliti dibaca kembali untuk memperjelas  apa yang 

telah disebutkan oleh klien. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Didapatkan bahwa rata-rata kemampuan mengontrol pikiran negatif sebelum 

dilakukan terapi kognitif adalah  sebesar 8,86 dengan skor kemampuan 

mengontrol pikiran negatif responden tertinggi adalah 14 sedangkan terendah 

adalah 6. 

2. Didapatkan bahwa rata-rata kemampuan mengontrol pikiran negatif setelah 

dilakukan terapi kognitif adalah sebesar 15,57 dengan skor tertinggi 

kemampuan mengontrol pikiran negatif responden adalah 19 dan terendah 

adalah 11. 

3. Hasil penelitian dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Test pada sampel 

penelitian menunjukkan bahwa nilai p=0,001 (p<0,05) berarti terdapat 

perbedaan yang bermakna kemampuan mengontrol pikiran negatif responden 

sebelum dan sesudah diberikan terapi kognitif. Hal ini berarti bahwa hipotesis 

pada penelitian diterima yakni terdapat pengaruh terapi kognitif terhadap 

kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien skizofrenia. Sehingga, 

terapi ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi seseorang yang mengalami 

skizofrenia untuk dapat mengontrol pikiran negatif yang dimiliki agar pikiran 

negatif dapat berkurang atau bahkan hilang dan klien skizofrenia mampu 

memiliki pemikiran positif dalam dirinya sehingga mampu mencegah 
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kekambuhan, menyakiti diri sendiri atau bahkan mencoba bunuh diri akibat 

dari pemikiran negatif yang dapat menimbulkan tekanan mental. 

B. Saran  

1. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat menjadi alternatif terapi yang digunakan untuk mampu 

mengontrol pemikiran negatif bagi penderita Skizofrenia. Khususnya bagi keluarga 

yang memiliki anggota keluarga dengan Skizofrenia sekiranya dapat menjadi 

Support System bagi klien Skzofrenia agar kekambuhan dan resiko untuk bunuh diri 

dapat dicegah. 

2. Bagi Puskesmas 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan sebagai terapi tambahan  

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita Skizofrenia dan 

kedepannya dapat dijadikan sebagai program rutin puskesmas untuk memberikan 

terapi kognitif bagi klien Skizofrenia serta agar anggota keluarga mampu 

ikut/berpartisipasi menjadi Support System bagi klien Skizofrenia. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang pengaruh terapi 

kognitif pada pasien Skizofrenia penelitian ini bisa dijadikan dasar dengan  

menggunakan sampel yang lebih besar atau dalam pemilihan sampel yang 

digunakan memiliki kelompok kontrol sehingga hasil yang didapatkan lebih 
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akurat atau dapat meneliti penyebab atau determinan faktor yang mempengaruhi 

kejadian Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar.  

b. Pada penggunaan Buku Kerja, sebaiknya lebih dimaksimalkan penggunaannya 

agar lebih efektif atau melakukan modifikasi buku kerja untuk lebih 

meningkatkan motivasi responden untuk mengisi buku kerja yang telah 

diberikan. 
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LAMPIRAN I 

PENJELASAN DAN INFORMASI 

Kepada Bapak / Ibu yang saya hormati,  

Saya atas nama Andi Rahmayani adalah mahasiswa Program Studi 

Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, akan melakukan penelitian tentang: Terapi Kognitif terhadap 

kemampuan mengontrol pikiran negatif terhadap klien Skizofrenia. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Terapi Kognitif  

terhadap kemampuan mengontrol pikiran negatif. Manfaat dari penelitian ini adalah 

diharapkan setelah diberi terapi pada pasien Skizofrenia yang menunjukkan 

kemampuan dalam mengontrol pikiran negatif yang muncul sehingga dapat memiliki 

pikiran yang positif. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam beberapa sesi, yakni 

sebanyak 5 sesi dan dilaksanakan selama 3 kali pertemuan. Sesi 1 dan 2 dilaksanakan 

pada pertemuan pertama, sedangkan sesi 3 dan 4 dilaksanakan pada pertemuan kedua 

dan sesi 5 dilaksanakan pada akhir pertemuan. 

Untuk keperluan penelitian ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada bapak / ibu. Dengan ikut sertanya bapak / ibu dalam penelitian ini, tidak 

akan ada resiko apapun terhadap bapak / ibu. Segala keterangan yang saya dapat 

dari bapak / ibu akan tetap saya rahasiakan.  

Demikian keterangan yang dapat saya berikan dan atas kesediaannya 

mengikuti penelitian ini, saya mengucapkan terima kasih. 
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LAMPIRAN II 

PERNYATAAN PERSETUJUAN (INFORMED CONSENT) 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini (Diisi oleh Peneliti): 

 

Nama (inisial)  : 

Umur   : 

Alamat  : 

Jenis Kelamin  : 

 

Setelah mendapat penjelasan mengenai penelitian tersebut, saya menyatakan: 

BERSEDIA untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Saya mengetahui bahwa 

segala hal mengenai diri saya akan tetap dirahasiakan sesuai dengan kode etik profesi 

keperawatan begitupun dengan kode etik penelitian. 

   

Makassar, 

       Peneliti       Subjek Penelitian 

 

Andi Rahmayani                                                         (……………………) 

NIM : 70300112028       
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LAMPIRAN III 

DATA RESPONDEN 

No. Responden: 

1. Nama   :  

2. Usia   : 

3. Jenis Kelamin : 

 Laki-laki   Perempuan 

4. Pendidikan Terakhir: 

 SD  SMP  SMA  PT 

5. Status Perkawinan : 

             Menikah                 Tidak Menikah(Janda/duda, belum menikah) 
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LAMPIRAN IV 

LEMBAR KUESIONER 

(Diisi oleh Peneliti) 

 

Likert Scale 

No Respoden:  

Berilah tanda silang (     ) pada salah satu pilihan:  

NO PERNYATAAN 
S KK J TP 

0 1 2 3 

1. Pikiran negatif masih saja mengganggu 

saya 

    

2. Saya tidak mengendalikan pikiran negatif     

3.  Saya masih merasa sedih karena tidak 

mampu menghilangkan pikiran negatif 

    

4.  Saya berhasil mengontrol pikiran dan 

saya merasa lebih nyaman 

    

5. Menurut saya, mengontrol pikiran negatif 

tidak dapat mengurangi kecemasan dan 

kesedihan saya 

    

6. Saya mengalami kesulitan dalam     
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mengendalikan pikiran yang mengganggu 

7. Saya merasa takut terhadap pikiran 

negatif saya 

    

8. Jika pikiran negatif tidak segera diatasi 

maka akan membuat saya tidak nyaman 

    

 

PENILAIAN: 

S : Selalu    = 0 

KK : Kadang-kadang  = 1 

J : Jarang   = 2 

TP : TIdak Pernah  = 3 
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LAMPIRAN V 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

(SOP) 
TERAPI KOGNITIF 

A. Definisi 
Terapi kognitif adalah terapi jangka pendek yang teratur, yang memberikan dasar 
berpikir pada klien untuk mengekspresikan perasaan negatifnya, memahami 
masalahnya serta mampu mengatasi perasaan negatifnya dan mampu 
memecahkan masalah tersebut. 

B. Tujuan 
1. Mengidentifikasi pikiran otomatis yang negatif. 
2. Menggunakan tanggapan rasional dalam mengatasi pikiran otomatis negatif 

yang muncul 
3. Mengungkapkan manfaat tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis yang 

negatif 
4. Mendapatkan dukungan dari keluarga dalam membantu klien 
5. Meningkatkan kemampuan merubah pikiran negatif. 

C. Indikasi 
Pasien yang menderita penyakit Skizofrenia dan bersedia diberikan Terapi 
Kognitif.  

D. Kontraindikasi 
Pasien yang mengalami kekambuhan penyakit. 

E. Persiapan 
3. Persiapan pasien 

a. Salam terapeutik 
b. Jelaskan prosedur tindakan kepada klien/keluarga. 
c. Atur posisi pasien senyaman mungkin agar pasien mampu 

mendengarkan penjelasan dengan baik. 
4. Persiapan alat 

a. Alat Tulis 
b. Buku kerja CT 

F. Prosedur Pelaksanaan Terapi Kognitif 
Sebelum melakukan terapi terlebih dahulu peneliti mengisi kuesioner yang telah 
disiapkan untuk mengetahui bagaimana kemampuan mengontrol pikiran negatif 
klien Skizofrenia. 
1 Tahap Orientasi 

a. Salam terapeutik 
i. Perkenalkan nama dan nama panggilan peneliti (pakai papan nama) 

ii. Menanyakan nama dan panggilan klien 
b. Evaluasi / Validasi 

1) Menanyakan perasaan klien pada saat ini 
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2) Menanyakan apa yang sudah dilakukan klien untuk mengatasi 
perasaannya. 

c. Kontrak 
1) Menjelaskan pengertian dan tujuan terapi, yaitu meningkatkan 

kemampuan klien mengenal pikiran otomatis dan hal yang mendasari 
pemikiran tersebut. 

2) Menjelaskan tentang proses pelaksanaan, tugas-tugas yang harus 
dikerjakan klien di rumah, buku kerja yang akan digunakan klien 
dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

3) Menjelaskan jumlah pertemuan dan sesi-sesi dalam terapi. 
4) Menjelaskan bahwa pertemuan pertama berlangsung selama kurang 

lebih 45 – 60 menit. 
5) Menjelaskan peraturan terapi, yaitu klien duduk dengan peneliti 

berhadapan dari awal sampai selesai. 
d. Tahap Kerja 

1) Peneliti mengidentifikasi masalah yang dihadapi klien 
2) Diskusikan sumber masalah, perasaan klien serta hal yang menjadi 

penyebab timbulnya masalah. 
3) Diskusikan pikiran-pikiran otomatis yang negatif tentang dirinya. 
4) Minta klien untuk mencatat semua pikiran otomatis yang negatif pada 

lembar pikiran otomatis negatif yang terdapat dalam buku catatan 
harian klien.  

5) Bantu klien untuk memilih satu pikiran otomatis negatif yang paling 
mengganggu klien dan ingin diselesaikan saat ini. 

6) Diskusikan cara melawan pikiran otomatis negatif dengan memberi 
tanggapan positif (rasional) berupa aspek-aspek positif yang dimiliki 
klien dan minta klien mencatatnya dalam lembar tanggapan rasional. 

7) Latih klien untuk menggunakan aspek-aspek positif klien untuk 
melawan pikiran-pikiran otomatis yang negatif dengan cara: 
Minta klien untuk mengingat dan mengatakan pikiran otomatis 
negatif. 

8) Minta klien untuk mengatakan aspek positif dalam (tentang) dirinya 
untuk melawan pikiran otomatis negatif tersebut. 
a) Lakukan kedua hal tersebut diatas minimal 3 kali 
b) Evaluasi perasaan klien setelah melakukan latihan ini 
c) Tanyakan tindakan klien yang direncanakan untuk mengatasi 

pikiran otomatis negatif tersebut. 
d) Motivasi klien berlatih untuk pikiran otomatis yang lain. 
e) Memberikan pujian terhadap keberhasilan klien. 
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e. Tahap Terminasi. 
1. Evaluasi 

a. Peneliti menanyakan perasaan klien setelah menjalani terapi sesi pertama 
ini. 

b. Peneliti memberikan pujian yang sesuai. 
2. Tindak Lanjut 

a. Menganjurkan klien untuk berlatih di rumah tentang cara 
b. melawan pikiran otomatis yang negatif dengan aspek positif yang dimiliki 

klien dan melakukan tindakan klien yang direncanakan untuk mengatasi 
pikiran otomatis negatif tersebut. 

c. Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi apakah pikiran otomatis 
negatif yang telah didiskusikan masih muncul dalam pemikirannya dan 
catat waktu/situasi timbulnya pikiran negatif tersebut 

d. Menganjurkan klien untuk mengidentifikasikan pikiran-pikiran otomatis 
negatif lainnya yang belum diidentifikasi dalam sesi pertama ini dan 
minta klien untuk mencatatnya dalam buku catatan hariannya 

e. Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi aspek-aspek positif lainnya 
dalam menanggapi pikiran otomatis negatif pertama yang belum 
diidentifikasi dalam pertemuan pertama ini dan mencatatnya dalam buku 
catatan hariannya. 

 
SESI 2 : Penggunaan tanggapan rasional terhadap pikiran negatif kedua. Sesi 
kedua dilanjutkan setelah sesi I. 
A. Tujuan 

1 Evaluasi kemampuan klien dalam memberi tanggapan rasional terhadap 
pikiran otomatis negatif pertama yang telah didiskusikan sebelumnya (Sesi1). 

2 Klien mampu memilih pikiran otomatis negatif kedua yang akan diselesaikan 
dalam pertemuan kedua ini. 

3  Klien mampu memberikan tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis 
negatif kedua dan menuliskannya di lembar/buku catatan harian. 

4 Klien mampu meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah 
terkait dengan pikiran otomatis yang timbul. 

5 Klien mampu menuliskan kembali pembuatan catatan harian terkait dengan 
penyelesaian masalah dalam mengatasi pikiran otomatis lainnya. 

B. Langkah Kegiatan 
1. Menanyakan apakah klien telah mengidentifikasi pikiran otomatis kedua 

untuk didiskusikan dalam pertemuan ini. 
2. Menjelaskan tujuan pertemuan kedua ini adalah meningkatkan kemampuan 

klien dalam memberi tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif 
yang kedua. 

3. Menjelaskan lama kegiatan yaitu 30 – 45 menit. Sama dengan sesi I. 
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4. Mengingatkan kembali peraturan terapi yaitu klien duduk dengan peneliti 
berhadapan dari awal sampai selesai. 

5. Diskusikan dengan klien untuk memilih satu pikiran otomatis negatif kedua 
yang ingin diselesaikan dalam pertemuan kedua ini. 

6. Diskusikan cara melawan pikiran otomatis negatif kedua dengan cara yang 
sama seperti dalam melawan pikiran otomatis negative yang pertama yaitu 
dengan memberi tanggapan positif (aspek-aspek positif yang dimiliki klien) 
dan minta klien mencatatnya dalam lembar tanggapan rasional. 

7. Latih kembali klien untuk menggunakan aspek-aspek positif pasien dalam 
melawan pikiran otomatis negatif keduanya dengan cara yang sama seperti 
sesi pertama. 

8. Tanyakan tindakan klien yang direncanakan untuk mengatasi pikiran otomatis 
negatif keduanya tersebut. 

9. Motivasi klien berlatih untuk pikiran otomatis yang lain. 
10. Memberikan pujian terhadap keberhasilan klien. 

C. Tahap Terminasi 
a. Evaluasi 

1) Peneliti menanyakan perasaan klien setelah menjalani terapi. 
2) Peneliti memberikan pujian yang sesuai. 

b. Tindak lanjut 
1) Menganjurkan klien untuk berlatih di rumah tentang cara melawan 

pikiran otomatis negatif kedua dengan aspek positif yang dimiliki 
pasien dan melakukan tindakan pasien yang direncanakan untuk 
mengatasi pikiran otomatis negatif kedua tersebut. 

2) Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi di rumah apakah pikiran 
otomatis negatif yang telah didiskusikan masih muncul dalam 
pemikirannya dan catat waktu/situasi timbulnya pikiran negatif kedua 
tersebut. 

3) Menganjurkan klien untuk mengidentifikasikan pikiran-pikiran 
otomatis negatif lainnya yang belum diidentifikasi dalam sesi kedua 
ini dan minta pasien untuk mencatatnya dalam buku catatan 
hariannya. 

4) Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi aspek-aspek positif 
lainnya dalam menanggapi pikiran otomatis negatif kedua yang belum 
diidentifikasi dalam pertemuan kedua ini dan mencatatnya dalam 
buku catatan hariannya. 

c. Kontrak yang akan datang 
1) Menyepakati topik pertemuan yang akan datang (sesi ketiga dan 

keempat), yaitu mengevaluasi kemampuan klien dalam melaksanakan 
tugasnya, berdiskusi untuk penyelesaian terhadap pikiran otomatis 
negatif yang ketiga. 

2) Menyepakati waktu dan tempat. 
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D. Evaluasi dan Dokumentasi 
1. Evaluasi 

a. Ekspresi klien pada saat terapi. 
b. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian tujuan terapi. 

2. Dokumentasi 
Sesi 3 : Penggunaan tanggapan rasional terhadap pikirannegatif ketiga (Hari 
kedua) 
A. Tujuan 

1 Evaluasi kemampuan klien dalam memberi tanggapan rasional dan 
pembuatan catatan harian terhadap pikiran otomatis negatif sebelumnya (Sesi 
1 dan 2). 

2 Klien mampu memilih pikiran otomatis negatif ketiga yang akan diselesaikan 
dalam pertemuan ketiga ini. 

3 Klien mampu memberikan tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis 
negatif ketiga dan menuliskannya di lembar/buku catatan harian. 

4 Klien mampu meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah 
terkait dengan pikiran otomatis yang timbul. 

5 Klien mampu menuliskan kembali pembuatan catatan harian terkait dengan 
penyelesaian masalah dalam mengatasi pikiran otomatis lainnya. 

B. Setting tempat 
Klien dan peneliti dalam suatu ruangan yang tenang dan nyaman. 

C. Alat 
1 Alat tulis 
2 Buku kerja klien 

D. Metode 
Diskusi dan tanya jawab 

E. Langkah Kegiatan 
1 Persiapan 

a. Mengingatkan kontrak dengan klien. 
b. Mempersiapkan alat dan tempat yang kondusif. 

2 Tahap Orientasi 
a. Salam terapeutik 

Salam dari peneliti kepada klien. 
b. Evaluasi Validasi 

1) Menanyakan perasaan dan kondisi klien pada saat ini. 
2) Menanyakan apakah klien telah melakukan latihan secara mandiri di 

rumah. 
3) Menanyakan apakah pikiran otomatis negatif pertama dan kedua masih 

muncul, waktu atau situasi munculnya pikiran otomatis tersebut, 
pikiran otomatis negatif yang baru, dan tanggapan rasional yang 
lainnya. 
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4) Menanyakan apakah klien telah mencoba berlatih mandiri dalam 
menyelesaikan masalah dan membuat catatan harian di rumah. Peneliti 
melihat buku catatan harian klien. 

5) Menanyakan apakah klien telah mengidentifikasi pikiran otomatis 
ketiga untuk didiskusikan dalam pertemuan ini. 

3 Kontrak 
a. Menjelaskan tujuan pertemuan kedua ini adalah meningkatkan 

kemampuan klien dalam memberi tanggapan rasional terhadap pikiran 
otomatis negatif yang ketiga. 

b. Menjelaskan lama kegiatan yaitu 30 – 45 menit. 
c. Mengingatkan kembali peraturan terapi yaitu pasien duduk dengan 

peneliti berhadapan dari awal sampai selesai. 
4 Tahap Kerja 

a. Evaluasi kemampuan dan hambatan klien dalam membuat catatan harian 
di rumah. 

b. Diskusikan dengan klien untuk memilih satu pikiran otomatis negatif 
ketiga yang ingin diselesaikan dalam pertemuan ketiga ini 

c. Diskusikan cara melawan pikiran otomatis negatif kedua dengan cara 
yang sama seperti dalam melawan pikiran otomatis negatif yang pertama 
dan kedua yaitu dengan memberi tanggapan positif (aspek-aspek positif 
yang dimiliki klien) dan minta klien mencatatnya dalam lembar 
tanggapan rasional. 

d. Latih kembali klien untuk menggunakan aspek-aspek positif klien dalam 
melawan pikiran otomatis negatif keduanya dengan cara yang sama 
seperti sesi pertama dan kedua. 

e. Tanyakan tindakan klien yang direncanakan untuk mengatasi pikiran 
otomatis negatifnya. 

f. Motivasi klien berlatih untuk pikiran otomatis yang lain. 
g. Memberikan pujian terhadap keberhasilan klien. 

5 Tahap Terminasi 
a. Evaluasi 

1) Peneliti menanyakan perasaan klien setelah menjalani terapi 
2) Peneliti memberikan pujian yang sesuai 

b. Tindak lanjut 
1) Menganjurkan klien untuk berlatih di rumah tentang cara melawan 

pikiran otomatis negatif ketiga dengan aspek positif yang dimiliki 
klien dan melakukan tindakan klien yang direncanakan untuk 
mengatasi pikiran otomatis negatif ketiga tersebut. 

2) Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi di rumah apakah pikiran 
otomatis negatif yang telah didiskusikan masih muncul dalam 
pemikirannya dan catat waktu/situasi timbulnya pikiran negatif ketiga 
tersebut. 
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3) Menganjurkan klien untuk mengidentifikasikan pikiran-pikiran 
otomatis negatif  lainnya yang belum diidentifikasi dalam sesi ketiga 
ini dan minta klien untuk mencatatnya dalam buku catatan hariannya. 

4) Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi aspek-aspek positif 
lainnya dalam menanggapi pikiran otomatis negatif ketiga yang belum 
diidentifikasi dalam pertemuan kedua ini dan mencatatnya dalam 
buku catatan hariannya. 

F. Evaluasi dan Dokumentasi 
1. Evaluasi 

Ekspresi klien pada saat terapi. 
2. Dokumentasi 

Sesi 4 : Manfaat tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif. Sesi 
keempat dilanjutkan setelah sesi ketiga selesai. 
A. Tujuan 

1. Evaluasi kemampuan klien dalam memberi tanggapan rasional dan 
pembuatan catatan harian terhadap pikiran otomatis yang negatif pertama, 
kedua dan ketiga tentang dirinya yang telah didiskusikan sebelumnya. 

2. Klien mampu memilih pikiran otomatis negatif  yang akan diselesaikan dalam 
pertemuan ini. 

3. Klien mampu memberikan tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis 
negatif tentang dirinya dan menuliskannya di lembar tanggapan rasional 
dalam buku catatan harian klien. 

4. Klien mampu meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah 
terkait dengan pikiran otomatis yang timbul. 

5. Klien mampu menuliskan kembali pembuatan catatan harian terkait dengan 
penyelesaian masalah dalam mengatasi pikiran otomatis negatif lainnya. 

6. Klien dapat memberi tanggapan (perasaan) terhadap pelaksanaan terapi 
kognitif di rumah. 

7. Klien dapat mengungkapkan hambatan yang ditemui dalam membuat catatan 
harian. 

8. Klien dapat mengungkapkan hasil dan manfaat dalam mengikuti terapi 
kognitif. 

9. Klien dapat meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah terkait 
dengan pikiran-pikiran otomatis negatif yang timbul. 

B. Setting Tempat 
Klien dan peneliti dalam suatu ruangan yang tenang dan nyaman 

C. Alat 
1. Alat tulis 
2. Buku kerja klien 

D. Metode 
Diskusi dan tanya jawab. 
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E. Langkah Kegiatan 
1. Persiapan 

a. Mengingatkan kontrak dengan klien. 
b. Mempersiapkan alat dan tempat yang kondusif. 

2. Tahap Orientasi 
a. Salam Terapeutik : Salam dari peneliti kepada klien 
b. Menanyakan apakah klien telah mengidentifikasi pikiran otomatis ketiga 

untuk didiskusikan dalam pertemuan ini. 
c. Kontrak 

1) Menjelaskan tujuan pertemuan dari sesi keempat ini, yaitu 
meningkatkan kemampuan pasien dalam memberi tanggapan rasional 
terhadap pikiran otomatis negatif yang ketiga dan mengungkapkan 
hasil atau manfaat dalam mengikuti terapi. 

2) Menjelaskan lama kegiatan yaitu 30 – 45 menit. 
3) Mengingatkan kembali peraturan terapi yaitu pasien duduk dengan 

peneliti berhadapan dari awal sampai selesai. 
3. Tahap Kerja 

a. Diskusikan pikiran otomatis negatif keempat yang ingin diselesaikan 
dalam pertemuan ini 

b. Diskusikan cara melawan pikiran otomatis negatif keempat dengan cara 
yang sama seperti dalam melawan pikiran otomatis negatif yang 
pertama/kedua/ketiga yaitu dengan memberi tanggapan positif (aspek-
aspek positif yang dimiliki klien) dan minta klien mencatatnya dalam 
lembar tanggapan rasional. 

c. Latih kembali klien untuk menggunakan aspek-aspek positif klien dalam 
melawan pikiran otomatis negatifnya dengan cara yang sama seperti sesi 
pertama/kedua/ketiga. 

d. Tanyakan tindakan klien yang direncanakan untuk mengatasi pikiran 
otomatis negatif keempatnya tersebut. 

e. Diskusikan perasaan klien setelah menggunakan tahapan-tahapan dalam 
memberikan tanggapan rasional (melawan pikiran-pikiran otomatis yang 
negatif) dan beri umpan balik. 

f. Diskusikan manfaat tanggapan rasional yang dirasakan klien dalam 
menyelesaikan pikiran otomatis yang timbul. 

g. Tanyakan apakah cara tersebut dapat menyelesaikan masalah yang timbul 
karena pikiran otomatisnya. 

h. Tanyakan hambatan yang dialami klien dalam memberi tanggapan 
rasional dan menyelesaikan masalahnya. 

i. Diskusikan cara mengatasi hambatan. 
j. Anjurkan pasien untuk mengungkapkan hasil yang diperoleh selama 

mengikuti pertemuan-pertemuan dalam terapi. 
k. Beri reinforcement positif terhadap kemampuan klien 
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4. Tahap Terminasi 
a. Evaluasi 

1) Peneliti menanyakan perasaan klien setelah menjalani terapi 
2) Peneliti memberikan pujian yang sesuai 

b. Tindak Lanjut 
1) Menganjurkan klien untuk berlatih di rumah tentang cara melawan 

pikiran otomatis negatif keempat dengan aspek positif yang dimiliki 
pasien dan melakukan rencana tindakan untuk mengatasi pikiran 
otomatis negatif ketiga tersebut. 

2) Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi di rumah apakah pikiran 
otomatis negatif yang telah didiskusikan masih muncul dalam 
pemikirannya dan catat waktu/situasi timbulnya pikiran negatif 
keempat tersebut. 

3) Menganjurkan klien untuk mengidentifikasikan pikiran-pikiran 
otomatis negatif lainnya yang belum diidentifikasi dalam sesi keempat 
ini dan minta klien untuk mencatatnya dalam buku catatan hariannya. 

4) Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi aspek-aspek positif 
lainnya dalam menanggapi pikiran otomatis negatif keempat yang 
belum diidentifikasi dalam pertemuan ini dan mencatatnya dalam 
buku catatan hariannya. 

c. Kontrak yang akan datang 
1) Menyepakati topik pertemuan yang akan datang (sesi kelima), yaitu 

mengevaluasi kemampuan pasien dalam melaksanakan tugasnya, 
berdiskusi bersama keluarga untuk mendapatkan dukungan keluarga 
dalam melakukan terapi kognitif secara mandiri di rumah. 

2) Menyepakati waktu dan tempat. 
F. Evaluasi dan Dokumentasi 

1. Evaluasi 
a. Ekspresi klien pada saat terapi 
b. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian tujuan terapi 

2. Dokumentasi 
Sesi 5 : Support system (Pertemuan ketiga) 
A. Tujuan 

1) Meningkatkan komunikasi peneliti dengan klien dan keluarga. 
2. Klien mendapat dukungan (support system) dari keluarga. 
3. Keluarga dapat menjadi support sistem bagi klien. 

B. Setting 
Klien, keluarga dan peneliti dalam suatu ruangan yang tenang dan nyaman 

C. Alat 
1. Alat tulis 
2. Buku kerja 
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D. Metode 
Diskusi dan tanya jawab 

E. Langkah Kegiatan 
1. Persiapan 

a. Mengingatkan kontrak dengan pasien dan keluarga. 
b. Mempersiapkan alat dan tempat yang kondusif. 

2. Tahap Orientasi 
a. Salam terapeutik 

Salam dari peneliti kepada klien dan keluarga 
b. Evaluasi / Validasi 

1) Menanyakan perasaan pasien dan keluarga pada saat ini. 
2) Menanyakan apakah klien sudah membuat catatan harian (kegiatan) 

dalam upaya untuk mengatasi pikiran otomatis dan perasaannya. 
c. Kontrak 

1) Menjelaskan tujuan pertemuan kelima ini, yaitu keluarga dapat 
memberikan dukungan bagi pasien dalam melakukan terapi kognitif 
secara mandiri di rumah. 

2) Menjelaskan pengertian dan tujuan terapi kepada keluarga, yaitu 
meningkatkan kemampuan pasien dalam mengatasi pikiran-pikiran 
otomatis (negatif) dan cara penyelesaian masalah yang timbul akibat 
pikiran otomatis tersebut. 

3) Menjelaskan lama kegiatan yaitu 45 – 60 menit 
4) Menjelaskan peraturan terapi yaitu klien dan keluarga duduk dengan 

peneliti berhadapan dari awal sampai selesai. 
3. Tahap Kerja 

a. Jelaskan pada keluarga tentang pengertian, tujuan dan manfaat terapi 
kognitif bagi klien. 

b. Jelaskan pada keluarga tentang pelaksanaan terapi kognitif yang telah 
dilakukan pasien termasuk pembuatan catatan hariannya. 

c. Minta klien untuk menjelaskan pada keluarga tentang pikiran-pikiran 
negatif yang dirasakan, cara mengatasi/melawan pikiran tersebut, 
pembuatan catatan harian, dan manfaat hasil yang dirasakan pasien dalam 
menjalani terapi kognitif. 

d. Libatkan keluarga dalam mengidentifikasi perilaku klien sebelum, selama 
dan sesudah mengikuti terapi kognitif. 

e. Diskusikan dengan keluarga kemampuan yang telah dimiliki pasien. 
f. Anjurkan keluarga untuk siap mendengarkan masalah-masalah (pikiran-

pikiran negatif) yang dialami klien. 
g. Libatkan keluarga dalam diskusi untuk membantu penyelesaian masalah 

yang telah dilakukan klien. 
h. Beri reinforcement positif terhadap kemampuan klien dan keluarga. 
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4. Tahap Terminasi 
a. Evaluasi 

1) Peneliti menanyakan perasaan klien dan keluarga setelah menjalani 
terapi. 

2) Peneliti memberikan pujian yang sesuai. 
b. Tindak Lanjut 

1) Menganjurkan pada keluarga untuk dapat menerima dan merawat 
klien di rumah. 

2) Membuat kesepakatan dengan keluarga untuk dapat menjadi support 
system bagi klien. 

 
F. Evaluasi dan Dokumentasi 

a. Evaluasi 
1) Ekspresi klien dan keluarga pada saat terapi 
2) Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian tujuan terapi 

b. Dokumentasi 
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PIKIRAN NEGATIF 

Tanggal No Daftar Pikiran Negatif 
Pikiran Negatif

(Yang dipilih
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PIKIRAN NEGATIF 

Pikiran Negatif 
(Yang dipilih/tanggal) 

 

Tanggal No Daftar Pikiran Negatif
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Daftar Pikiran Negatif 
Pikiran Negatif 

(Yang dipilih/tanggal) 

 



CARA AKU MELAWAN PIKIRAN NEGATIFKU
 

No                            : 
Pikiran Negatifku  : 
 
Tanggal No Cara Aku Melawan 
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PIKIRAN NEGATIFKU CARA AKU MELAWAN PIKIRAN NEGATIFKU

 

 

No                            : 
Pikiran Negatifku  : 
 
Tanggal No Cara Aku Melawan
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PIKIRAN NEGATIFKU 

Cara Aku Melawan 



CATATAN HARIANKU 
Hari/ 

Tgl Jam 
Pikiran 

Negatifku 
Cara Aku Melawan 
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Hasil 

 

CATATAN HARIANKU
Hari/ 

Tgl Jam 
Pikiran 

Negatifku 
Cara Aku Melawan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

CATATAN HARIANKU 

Cara Aku Melawan Hasil 
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LAMPIRAN VII  
DOKUMENTASI PENELITIAN 
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LAMPIRAN VIII 
MASTER TABLE 

NAMA 
(inisial) 

Umur Jenis Kelamin 
Status 

Perkawinan 
Pendidikan 

Terakhir 
Skor Pre Test Skor Post Test 

Nn.I 3 2 1 3 1 2 

Nn.A 1 2 1 1 1 1 
Tn. D 4 1 1 3 1 2 
Tn.S 2 1 1 3 1 1 
Tn.T 2 1 1 3 1 2 
Tn.O 5 1 1 1 1 2 
Ny. S 5 2 1 1 1 2 
Tn.M 4 1 1 1 1 2 
Tn.A 2 1 2 2 2 2 
Nn.R 3 2 1 1 1 2 
Tn.H 2 1 1 3 1 2 
Ny.A 2 2 1 1 1 2 

Nn.S 1 2 1 3 1 2 
Tn.R 2 1 1 3 1 2 

 
Jenis Kelamin 
    
    L : 1 

    P : 2 

 

Umur   
 
Remaja Akhir (17-25 tahun) : 1 

Dewasa Awal (26-35 tahun)  :2 

Dewasa Akhir (36-45 tahun) :3 
Lansia Awal (46-55 tahun)    :4 

Lansia Akhir (56-70 tahun)   :5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pendidikan 
Terakhir 
 
SD : 1 

SMP : 2 

SMA : 3 

 

Kemampuan 
mengontrol 
pikiran negatif 
   
  1-12 (Buruk) : 1 
  13-24 (Baik) : 2 
 

Status Perkawinan  
 
Belum Menikah  : 1 
Sudah Menikah   : 2  
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LAMPIRAN IX 

HASIL PENELITIAN (UJI SPSS) 

Distribusi Frekuensi 
 

Umur Responden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Remaja Akhir (17-25) 2 14.3 14.3 14.3 

Dewasa Awal (26-35) 6 42.9 42.9 57.1 

Dewasa Akhir (36-45) 2 14.3 14.3 71.4 

Lansia Awal (46-55) 2 14.3 14.3 85.7 

Lansia Akhir (56-70) 2 14.3 14.3 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 

Jenis Kelamin Responden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-laki 8 57.1 57.1 57.1 

Perempuan 6 42.9 42.9 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 

Status Perkawinan Responden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Belum Menikah 13 92.9 92.9 92.9 

Menikah 1 7.1 7.1 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 

Pendidikan Terakhir Responden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

SD/Sederajat 6 42.9 42.9 42.9 

SMP/Sederajat 1 7.1 7.1 50.0 

SMA/Sederajat 7 50.0 50.0 100.0 

Total 14 100.0 100.0  



 

 

 

Tingkat Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Pre Test) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Buruk 13 92.9 92.9 92.9 

Baik 1 7.1 7.1 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 
 

Tingkat Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Post Test) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Buruk 2 14.3 14.3 14.3 

Baik 12 85.7 85.7 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 
Uji Normalitas Distribusi Responden 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Umur Responden 14 100.0% 0 0.0% 14 100.0% 

Jenis Kelamin Responden 14 100.0% 0 0.0% 14 100.0% 

Status Perkawinan Responden 14 100.0% 0 0.0% 14 100.0% 

Pendidikan Terakhir Responden 14 100.0% 0 0.0% 14 100.0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Umur Responden 

Mean 2.71 .354 

95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 1.95  

Upper Bound 3.48  

5% Trimmed Mean 2.68  

Median 2.00  

Variance 1.758  

Std. Deviation 1.326  

Minimum 1  
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Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 2  

Skewness .613 .597 

Kurtosis -.717 1.154 

Jenis Kelamin 

Responden 

Mean 1.43 .137 

95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 1.13  

Upper Bound 1.73  

5% Trimmed Mean 1.42  

Median 1.00  

Variance .264  

Std. Deviation .514  

Minimum 1  

Maximum 2  

Range 1  

Interquartile Range 1  

Skewness .325 .597 

Kurtosis -2.241 1.154 

Status Perkawinan 

Responden 

Mean 1.07 .071 

95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound .92  

Upper Bound 1.23  

5% Trimmed Mean 1.02  

Median 1.00  

Variance .071  

Std. Deviation .267  

Minimum 1  

Maximum 2  

Range 1  

Interquartile Range 0  

Skewness 3.742 .597 

Kurtosis 14.000 1.154 

Pendidikan Terakhir 

Responden 

Mean 2.07 .267 

95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 1.50  

Upper Bound 2.65  

5% Trimmed Mean 2.08  

Median 2.50  

Variance .995  

Std. Deviation .997  
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Minimum 1  

Maximum 3  

Range 2  

Interquartile Range 2  

Skewness -.161 .597 

Kurtosis -2.219 1.154 

 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Umur Responden .276 14 .005 .877 14 .053 

Jenis Kelamin Responden .369 14 .000 .639 14 .000 

Status Perkawinan Responden .534 14 .000 .297 14 .000 

Pendidikan Terakhir Responden .324 14 .000 .689 14 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
Uji Normalitas Skor KMPN (Pre-test dan Post-test) 
 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Skor Kemampuan Mengontrol 

Pikiran Negatif (Pre Test) 

14 100.0% 0 0.0% 14 100.0% 

Skor Kemampuan Mengontrol 

Pikiran Negatif (Post Test) 

14 100.0% 0 0.0% 14 100.0% 

 
 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Skor Kemampuan 

Mengontrol Pikiran 

Negatif (Pre Test) 

Mean 8.86 .573 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 7.62  

Upper Bound 10.09  

5% Trimmed Mean 8.73  
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Median 9.00  

Variance 4.593  

Std. Deviation 2.143  

Minimum 6  

Maximum 14  

Range 8  

Interquartile Range 3  

Skewness .981 .597 

Kurtosis 1.137 1.154 

Skor Kemampuan 

Mengontrol Pikiran 

Negatif (Post Test) 

Mean 15.57 .600 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 14.28  

Upper Bound 16.87  

5% Trimmed Mean 15.63  

Median 16.00  

Variance 5.033  

Std. Deviation 2.243  

Minimum 11  

Maximum 19  

Range 8  

Interquartile Range 2  

Skewness -1.135 .597 

Kurtosis 1.158 1.154 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Skor Kemampuan 

Mengontrol Pikiran Negatif 

(Pre Test) 

.188 14 .196 .910 14 .159 

Skor Kemampuan 

Mengontrol Pikiran Negatif 

(Post Test) 

.290 14 .002 .840 14 .016 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Uji Wilcoxon Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Pre-test dan Post-

Test) 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Skor Kemampuan 

Mengontrol Pikiran 

Negatif (Post Test) - Skor 

Kemampuan Mengontrol 

Pikiran Negatif (Pre Test) 

Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 14
b
 7.50 105.00 

Ties 0
c
   

Total 
14   

a. Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Post Test) < Skor Kemampuan Mengontrol 

Pikiran Negatif (Pre Test) 

b. Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Post Test) > Skor Kemampuan Mengontrol 

Pikiran Negatif (Pre Test) 

c. Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Post Test) = Skor Kemampuan Mengontrol 

Pikiran Negatif (Pre Test) 

 
 

Test Statistics
a
 

 Skor 

Kemampuan 

Mengontrol 

Pikiran Negatif 

(Post Test) - 

Skor 

Kemampuan 

Mengontrol 

Pikiran Negatif 

(Pre Test) 

Z -3.315
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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