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ABSTRAK 

Nama  : Dian Khafifa Nur Pratiwi 

NIM : 70300118028 

Judul  : Hubungan Kesejahteraan Spiritual dengan Kualitas Hidup Lansia Binaan   

Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa 

 

Kondisi kependudukan di Indonesia yang sudah memasuki era menua 

menjadikan kualitas hidup lansia menjadi suatu aspek yang penting untuk dikaji. Aspek 

kualitas hidup meliputi aspek kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, tingkat 

kemandirian, hubungan sosial, hubungan dengan lingkungan dan keadaan spiritual  

Kualitas hidup yang baik ditandai dengan kondisi fungsional lansia yang optimal apabila 

aspek spiritual dapat terpenuhi, diharapkan kualitas hidup lansia menjadi lebih baik, 

sehingga bisa menikmati masa tuanya dengan penuh makna dan kebahagiaan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

kesejahteraan spiritual  lansia dengan kualitas hidup lansia binaan Yayasan Batara Hati 

Mulia Kabupaten Gowa. Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan jenis 

penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional study. Sampel yang 

diperoleh pada penelitian ini sebanyak 78 orang yang memenuhi kriteria inklusi. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. 

Hasil Penelitian menunjukkan Lansia yang memiliki kualitas hidup tinggi dengan 

jumlah responden 51 orang sedangkan lansia dengan kualitas hidup sedang sebanyak 27 

orang, kesejahteraan spiritual tinggi sebanyak 43 lansia sedangkan yang memiliki 

kesejahteraan spiritual sedang sebanyak 35 lansia. Dari perhitungan tabulasi silang antara 

kesejahteraan spiritual dengan kualitas hidup lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia 

menggunakan spss dengan uji Chi Square diperoleh hasil p-Value sebesar 0,000 dengan 

taraf signifikan <0,05. Nilai p-Value  (0,000) lebih kecil dari nilai α (0,05) Hal ini berarti 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kesejahteraan spiritual dengan kualitas 

hidup lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin tinggi kesejahteraan spiritual 

lansia maka akan semakin tinggi pula kualitas hidup lansia. 

 

Kata Kunci :  Lansia, Kualitas hidup, Kesejahteraan spiritual 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada fase lanjut usia merupakan fase akhir dari siklus kehidupan manusia, 

ditandai dengan adanya penurunan kemampuan tubuh yang diakibatkan karena 

telah berkurangnya cadangan sistem fisiologis dimana seorang dewasa yang sehat 

menjadi seseorang yang rentan. Perubahan-perubahan yang dialami oleh lanjut 

usia meliputi kemunduran fisik, psikis dan sosial seperti kecacatan, kelemahan, 

keterbatasan fungsional, ketidakmampuan dan keterlambatan yang akan dialami 

bersamaan dengan proses kemunduran akibat adanya proses menua (Anitasari & 

Fitriani, 2021). 

Populasi lansia di dunia diperkirakan akan meningkat pada tahun 2025, 

ketika diproyeksikan mencapai hampir 1,2 miliar di seluruh dunia dan akan terus 

bertambah hingga 2 miliar pada tahun 2050, diperkirakan peningkatan hingga 

75% populasi lansia dan setengah dari jumlah lansia berada di negara berkembang 

(United Nation, 2017). Indonesia dan Asia sudah memasuki era penduduk menua 

(ageing population) sejak tahun 2015 karena jumlah penduduk yang berusia 60 

tahun ke atas sudah melebihi angka 7% (Friska et al., 2020).  

Dalam waktu hampir lima dekade, persentase lansia Indonesia meningkat 

sekitar dua kali lipat, yakni menjadi 9,92% (26 juta-an) di mana lansia perempuan 

sekitar 1% lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki (10,43% berbanding 

9,42%). Dari seluruh lansia yang ada di Indonesia, lansia muda (60-69 tahun) jauh 

mendominasi dengan besaran yang mencapai 64,29%, selanjutnya diikuti oleh 

lansia madya (70-79 tahun) dan lansia tua (80+ tahun) dengan besaran masing-
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masing 27,23% dan 8,49% (Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan 

Sosial, 2020). 

Jumlah penduduk lansia di sulawesi selatan pada tahun 2020 menunjukkan 

pada angka sekitar 0,92 juta jiwa atau sekitar 10,20%, hal ini menunjukkan bahwa 

penduduk di Sulawesi selatan secara presentasi mengalami penuaan penduduk 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan indonesia secara keseluruhan, dan adanya 

peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini karena adanya dampak pada peningkatan 

angka usia harapan hidup pada penduduk. Peningkatan ini memberi pengaruh 

pada peningkatan persentase penduduk lansia di Sulawesi selatan (Ampulembang, 

2020).  

Peningkatan persentase lansia mengakibatkan bertambah beratnya beban 

pemerintah Indonesia dalam menangani masalah lansia terkhusus pada masalah 

kualitas hidup. Kualitas hidup merupakan sebuah persepsi individu mengenai 

kesejahteraan fisiologis dalam melaksanakan peran dan fungsi fisik serta kondisi 

tubuh yang akan berpengaruh pada kesehatan secara umum dan kesejahteraan 

mental dalam pelaksanaan peran emosi dan sosial (Jacob & Sandjaya, 2018).  

Aspek kualitas hidup meliputi aspek kesehatan fisik, kesejahteraan 

psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial, hubungan dengan lingkungan 

dan keadaan spiritual. Salah satu aspek  kualitas hidup adalah aspek spiritual, 

Pentingnya spiritualitas dalam hidup lansia yang berhubungan dengan masa tua 

terkait keterbatasan dan kesulitan kemampuan lansia. Hal ini akan berpengaruh 

terhadap kualitas hidup lansia yang akan mendukung pengembangan pikiran dan 

perasaan positif sehingga mampu memberikan kepuasan terhadap kualitas hidup 

lansia (Chaves, 2015).  

Spiritualitas yang matang dapat membantu lansia dalam menghadapi 

kenyataan serta berperan dalam kehidupan maupun dalam mengartikan 
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keberadaannya di dunia, lansia yang memiliki tingkat spiritualitas yang kurang 

baik, akan menunjukkan rasa tidak berharga, rasa tidak percaya diri, tidak dicintai, 

rasa takut akan kematian serta kurang memiliki tujuan hidup, begitupun 

sebaliknya lansia dengan tingkat spiritualitas yang baik, ia tidak akan  takut akan 

kematian, dan lebih mampu dalam menerima kehidupan dan kenyataan yang 

dialaminya (Anitasari & Fitriani, 2021).  

Perubahan spiritualitas pada lansia ditandai dengan  semakin matangnya 

lansia dengan kehidupan beragama dan kepercayaan lansia. Perubahan dalam 

aspek spiritual lansia menjadi salah satu parameter yang mempengaruhi kualitas 

hidup. Kualitas hidup yang baik ditandai dengan kondisi fungsional lansia yang 

optimal, apabila aspek spiritual dapat terpenuhi, diharapkan kualitas hidup lansia 

menjadi lebih baik, sehingga mereka bisa menikmati masa tuanya dengan penuh 

makna dan kebahagiaan (Ucar & Aylaz, 2019).  

Kesejahteraan spiritual diartikan sebagai hubungan yang harmonis antara 

tuhan, diri sendiri, komunitas dan lingkungan, kesejahteraan spiritualitas 

merupakan Faktor penting yang dapat mempengaruhi lansia baik secara fisik, 

emosi, finansial, dan sosial serta kesehatan psikologis. (Chrisnawati et al., 2017) 

Kesejahteraan spiritual terdiri atas dua dimensi yaitu dimensi vertikal 

menunjukkan kesejahteraan hubungan kehidupan spiritual seseorang dengan 

tuhannya dan dimensi horizontal menunjukkan kesejahteraan seseorang 

berhubungan dengan dirinya sendiri, lingkungan sekitar dan sesama makhluk 

hidup. (Juwita et al., 2019) 

Kondisi kependudukan di Indonesia yang sudah memasuki era menua 

menjadikan kualitas hidup lansia menjadi suatu aspek yang penting untuk dikaji 

lebih lanjut. Kualitas hidup lansia tidak lepas dari peran perawat sebagai tenaga 

kesehatan yang mengacu pada ilmu keperawatan dan salah satu aspek pemenuhan 
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kualitas hidup lansia dapat dilakukan dengan pendekatan secara aspek spiritual 

dengan tujuan memberikan ketenangan (Nugroho, 2009). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa spiritualitas dapat mengurangi 

stress dan kecemasan, mempertahankan keberadaan diri sendiri dan tujuan hidup 

(Sibuea & Angin, 2020) .Penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2016) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebutuhan spiritual 

dengan kualitas hidup lansia di Panti Werdha Kota Semarang. Penelitian serupa 

dilakukan oleh Munawarah (2018) menunjukkan bahwa spiritual memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap kualitas hidup lansia di puskesmas Sungai 

Ulin Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil uji yaitu signifikansi 

0.040 yang berarti p value< α 0.05 dengan   r =0.334.  

Hasil studi yang dilakukan oleh chrisnawati dkk tahun 2017 menunjukkan 

hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara kesejahteraan spiritual dengan 

kualitas hidup dengan hasil uji analisis korelasi menunjukkan p value = 0,000 < α 

(0,05) dengan koefisien korelasi o,451, Dimana spiritualitas menjadi salah satu 

aspek kualitas hidup yang memiliki peran penting dalam memaknai sesuatu yang 

terjadi dalam kehidupannya melalui pemahaman yang mendalam mengenai 

pribadinya, sosialnya, lingkungan dan pencipta. Sehingga saat masa krisis dan 

sakit, seorang individu telah mampu beradaptasi dengan berbagai masalah yang 

dihadapinya.(Chrisnawati et al., 2017)  

Penelitian yang dilakukan oleh (Despitasari dkk, 2020), Menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kesejahteraan spiritual dengan 

kualitas hidup  dengan hasil analisa data yang didapatkan adalah p value = 0,000 

<α =0,05. Penelitian lain yang dilakukan oleh seraji dkk tahun 2018 terhadap 117 

lanjut usia yang tinggal di kota Zahedan bagian selatan negara Iran. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
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kesejahteraan spiritual dengan kualitas hidup lansia di kota Zahedan Iran. Dan 

dalam penelitian tersebut didapatkan nilai kualitas hidup pada perempuan lebih 

rendah dari pada laki-laki.(Buulolo, 2019) 

Penelitian ini dilakukan pada salah satu lembaga mitra kerjasama 

Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang ada di masyarakat yang berperan 

dalam mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang dialami lanjut usia 

berbasis komunitas yaitu Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa dengan 

populasi sebanyak 355 lansia binaan diluar yayasan dan memiliki beberapa 

kegiatan diantaranya daycare satu kali seminggu dan juga home care, berdasarkan 

hasil wawancara dengan kepala Yayasan Batara Hati Mulia bahwa salah satu 

kegiatan yang paling sering diminta oleh lansia adalah kegiatan dalam bidang 

spiritual, hal ini karena lansia merasa ingin lebih meningkatkan religiusitas 

mereka, serta beberapa lansia juga kurang mengetahui mengenai kesejahteraan 

spiritualitas yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala Yayasan Batara Hati Mulia, 

didapatkan bahwa masih belum ada gambaran mengenai tingkat kesejahteraan 

spiritualitas dan kualitas hidup lansia di Yayasan serta belum adanya data terkait 

hubungan antara kedua hal tersebut di Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten 

Gowa. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui 

mengenai “Hubungan Kesejahteraan Spiritual dengan Kualitas Hidup Lansia 

Binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah  Apakah ada hubungan antara kesejahteraan spiritual dengan 

kualitas hidup lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa ?  
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C. Defenisi Operasional 

Tabel 1. 1 Defenisi operasional 
No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Kriteria Objektif Skala 

Variabel Independen (Tidak terikat) 

1. Kesejahte

raan 

Spiritual 

 

Kesejahteraan spiritual 

merupakan suatu kondisi 

sejahteranya seseorang 

dalam hal spiritualitas 

sehubungan dengan 

kepuasan terhadap dimensi 

spiritual (Dimensi Vertikal 

dan Horizontal) yang 

terpenuhi yaitu hubungan 

dengan tuhan, orang lain 

dan alam serta adanya 

tujuan serta makna hidup 

yang dimiliki individu 

Pengukuran 

menggunakan 

kuesioner 

spiritual well 

being scale 

a. Kesejahteraan 

Spiritual rendah 

apabila skor <53 

b. Dinilai 

kesejahteraan 

spiritual spiritual 

sedang apabila skor 

54-87 

c. Dinilai 

kesejahteraan 

spiritual tinggi 

apabila skor >88 

Ordinal 

Variabel Dependen 

2.  Kualitas 

Hidup 

Lansia 

kualitas hidup lansia 

adalah persepsi individu 

lansia terhadap kesehatan 

fisik, sosial dan emosi 

yang dimilikinya. Keadaan 

fisik serta emosi individu 

lansia tersebut meliputi 

kemampuannya dalam 

melaksanakan aktivitas 

sehari-hari yang diikuti 

sarana dan prasarana yang 

ada di lingkungan sekitar 

lansia. 

Pengukuran 

menggunakan 

kuesioner 

WHOQOL- 

OLD 

 

a. Kualitas hidup 

rendah apabila 

skor < 56 

b. Kualitas hidup 

sedang apabila 

skor 56-87 

c.  Kualitas hidup 

baik/tinggi  

apabila skor ≥ 88 

 

 

 

Ordinal 
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D. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka 
NO Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Dengan Riset 

1.  Guslinda, 

Nurleny, Nova 

Fridalni, Yesi 

Martina  

(2021) 

Hubungan 

Status 

Spiritualitas 

dengan Kualitas 

Hidup Lansia  

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

adalah penelitian 

populasi dengan 

responden 

berjumlah 20 

orang, prosedur 

dari penelitian 

menggunakan 

angket yang 

disebar kepada 

responden dan 

data observasi 

serta 

dokumentasi 

dijadikan 

sebagai data 

pelengkap, 

penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

korelasi  

Hasil 

penelitian 

didapatkan 

bahwa 

hipotesis 

alternative 

(Ha) yang 

diajukan 

ditolak dan 

hipotesis 

alternative 

(Ho) diterima, 

artinya 

penelitian ini 

hasilnya 

positif, dimana 

didapatkan 

adanya 

hubungan 

antara status 

spiritual 

dengan 

kualitas hidup 

lansia 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian cross 

sectional dimana 

seluruh variabel 

diamati pada saat 

yang bersamaan 

dan pada waktu 

berlangsungnya 

penelitian dan 

pengambilan 

sampelnya 

menggunakan 

purposive 

sampling. selain 

itu tempat 

penelitian juga 

berbeda, dimana 

penelitian ini 

akan dilakukan 

di Yayasan Bina 

Hati Mulia 

Kabupaten Gowa 

2.  Riyanti vianica 

sibuea dan 

Mori Agustina 

Nr Perangi-

angin (2020) 

Hubungan 

Kebutuhan 

Spiritual 

Terhadap 

Tingkat Kualitas 

HIdup lansia 

Metode 

penelitian yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah deskriptif 

korelasi terhadap 

responden lansia 

yang berada di 

Gereja Masehi 

Advent Hari ke-

7 Bandung 

Barat. Pemilihan 

sampel 

dilakukan 

dengan metode 

total sampling 

yaitu memilih 

keseluruhan dari 

total populasi 

lansia yaitu 

berjumlah 30 

orang 

Hasil 

penelitian ini 

didapatkan 

bahwa antara 

kebutuhan 

spiritual dan 

kualitas hidup 

lansia tidak 

terdapat 

hubungan yang 

signifikan, 

spiritual 

bukanlah 

faktor utama 

untuk kualitas 

hidup lansia 

hal ini 

dikarenakan 

ada banyak 

faktor lain 

yang dapat 

mempengaruhi 

kualitas hidup 

lansia 

Pada penelitian 

yang akan 

peneliti lakukan 

kami akan 

menggunakan 

tehnik analitik 

kuantitatif, dan 

menggunakan 

metode 

pengambilan 

data cross 

sectional  selain 

itu instrumen 

yang akan 

peneliti gunakan 

adalah kuesioner, 

dan 

menggunakan 

tehnik purposive 

sampling. 

3.  Bestfy Hubungan Metode Hasil dari Pada penelitian 
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anitasari dan 

Fitriani  

(2021)  

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Spiritual 

Dengan Kualitas 

Hidup Lansia : 

Literature 

Review 

(Anitasari & 

Fitriani, 2021) 

penelitian yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah literature 

review yaitu 

penelitian yang 

merangkum 

keseluruhan dari 

beberapa artikel 

penelitian 

dengan tema 

tertentu. Dan 

data yang 

digunakan 

adalah data 

sekunder yang 

diperoleh dari 

hasil penelitian 

yang telah 

dilakukan oleh 

peneliti 

terdahulu 

penelitian ini 

didapatkan 

bahwa terdapat 

hubungan yang 

signifikan 

antara 

pemenuhan 

kebutuhan 

spiritualitas 

dengan 

kualitas hidup 

lansia. Dalam 

artian jika 

kebutuhan 

spiritualitas 

lansia 

terpenuhi maka 

kualitas hidup 

lansia juga 

dapat 

membaik. 

yang akan 

peneliti lakukan 

kami akan 

menggunakan 

tehnik analitik 

kuantitatif, dan 

menggunakan 

metode 

pengambilan 

data cross 

sectional  selain 

itu instrumen 

yang akan 

peneliti gunakan 

adalah kuesioner, 

dan 

menggunakan 

tehnik purposive 

sampling. 

4. Victor 

Counted, 

Adam 

Possamai and 

Tanya Meade  

(2018) 

Relational 

spirituality and 

quality of life 

2007 to 2017 : 

an integrative 

research review 

(Counted, 

Possamai, & 

Meade, 2018) 

Metode 

penelitian yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah 

menggunakan 

desain 

integrative 

review, 

merupakan 

proses sistematis 

terbatas pada 

studi relevan 

yang mengarah 

ke data baru 

terkait dengan 

tujuan studi. 

Hasil 

penelitian 

didapatkan 

bahwa terdapat 

hubungan 

antara spiritual 

dengan 

kualitas hidup 

lansia dalam 

konteks medis-

kesehatan 

berdasarkan 

studi terhadap 

penelitian-

penelitian yang 

telah dilakukan 

sebelumnya. 

Pada penelitian 

yang akan 

peneliti lakukan 

kami akan 

menggunakan 

tehnik analitik 

kuantitatif, dan 

menggunakan 

metode 

pengambilan 

data cross 

sectional  selain 

itu instrumen 

yang akan 

peneliti gunakan 

adalah kuesioner, 

dan 

menggunakan 

tehnik purposive 

sampling  

Peneliti tidak 

memberikan 

intervensi 

apapun kepada 

responden 

5.  Sara Lima, 

Lurdes 

Teixeira, 

Raquel 

estaves, 

Fatima 

Ribeiro, 

Fernanda 

Spirituality and 

quality of life in 

older adults : a 

path analysis 

model (Lima et 

al., 2020) 

Metode 

penelitian yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah cross 

sectional study 

dengan total 

sampel 604 

Hasil 

penelitian 

didapatkan 

bahwa spiritual 

menjadi salah 

satu faktor 

yang 

mempengaruhi 

Perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan adalah, 

tempat penelitian 

dilakukan, 

dimana 
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Pereira, Ana 

Teixeira and 

Clarisse 

Magalhaes 

(2020) 

orang dewasa tua kualitas hidup 

lansia, namun 

selain 

spiritualitas 

terdapat juga 

faktor lain 

yang 

mempengaruhi 

kualitas hidup 

lansia seperti 

penyakit 

kronis, faktor 

fisik,  dan 

dukungan 

sosial 

penelitian akan 

melakukan 

penelitian di 

yayasan Batara 

Hati Mulia 

Kabupaten 

Gowa, selain itu 

penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan 

bertujuan untuk 

melihat apakah 

ada hubungan 

yang signifikan 

antara 

kesejahteraan 

spiritual lansia 

dengan kualitas 

hidup lansia. 

6.  Mehmet Ucar 

dan Rukuye 

Aylaz (2019)  

Correlation 

between quality 

of life and 

spirituality in 

geriatric (Ucar 

& Aylaz, 2019) 

Metode 

Penelitian yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah penelitian 

deskriptif dan 

sampel terdiri 

dari 368 orang. 

Dilakukan pada 

individu berusia 

65 tahun yang 

datang di klinik 

perawatan 

primer di pusat 

Malatya 

Hasil 

penelitian 

didapatkan 

bahwa terdapat 

korelasi yang 

positif antara 

kualitas hidup 

dengan 

spiritualitas di 

geriatric dan 

didapatkan 

juga bahwa 

ketika spiritual 

lansia 

meningkat 

maka kualitas 

hidupnya juga 

meningkat 

Pada penelitian 

yang akan 

peneliti lakukan 

kami akan 

menggunakan 

tehnik analitik 

kuantitatif, dan 

menggunakan 

metode 

pengambilan 

data cross 

sectional  selain 

itu instrumen 

yang akan 

peneliti gunakan 

adalah kuesioner, 

dan 

menggunakan 

tehnik purposive 

sampling   

7.  Vebry Haryati 

Lubis, 

Novianti, 

Peters 

Martungkar 

Simanjuntak 

(2020)  

Hubungan 

Kebutuhan 

Spiritual dengan 

kualitas hidup 

lansia komunitas 

muslim RW 006 

Kelurahan 

Pondok Kacang 

Timur 

Kecamatan 

Pondok Aren 

Tangerang 

Selatan tahun 

2020 

(Lubis, 

Novianti, & 

Metode 

penelitian yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah 

kuantitatif non 

eksperimental,  

bersifat 

deskriptif 

korelatif dan 

menggunakan 

pendekatan cross 

sectional study 

dan tehnik 

pengumpulan 

data yang 

Hasil dari 

penelitian 

didapatkan 

bahwa dari 30 

orang 

responden 

yang memiliki 

kebutuhan 

spiritualitas 

terpenuhi yang 

memiliki 

kualitas hidup 

yang baik 

sebanyak 22 

orang sisanya 

menunjukkan 

Pada penelitian 

yang akan 

peneliti lakukan 

kami akan 

menggunakan 

tehnik analitik 

kuantitatif, dan 

menggunakan 

metode 

pengambilan 

data cross 

sectional  selain 

itu instrumen 

yang akan 

peneliti gunakan 

adalah kuesioner, 
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Simanjuntak, 

2020) 

digunakan 

adalah quota 

sampling dimana 

dalam 

menentukan 

sampel harus ada 

ciri-ciri tertentu 

sesuai jumlah 

quota yang 

diinginkan. 

kualitas hidup 

kurang baik, 

hal ini 

menunjukkan 

kebutuhan 

spiritualitas 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

kualitas hidup 

lansia 

disamping 

faktor-faktor 

lain yang dapat 

mempengaruhi 

kualitas hidup 

lansia. 

dan 

menggunakan 

tehnik purposive 

sampling. selain 

itu tempat 

penelitian yang 

dilakukan juga 

berbeda. 

8.  Elsa Annisa, 

Herman dan 

Yoga Pramana 

(2021)  

Kebutuhan 

spiritual dengan 

kualitas hidup 

pada lanjut usia 

: Literature 

review (Annisa, 

Herman, & 

Pramana, 2021) 

Metode 

penelitian yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah Literature 

Review atau 

metode studi 

kepustakaan, 

dengan tehnik 

analisis data 

yaitu analisis 

content  

Hasil dari 

penelitian 

didapatkan 

bahwa lansia 

yang memiliki 

spiritual yang 

baik ditandai 

dengan 

kebutuhan 

spiritualitas 

lansia yang 

terpenuhi serta 

kematangan 

dalam 

kehidupan 

agama, akan 

memberikan 

pengaruh yang 

cukup 

signifikan 

terhadap 

kualitas hidup 

lansia 

Pada penelitian 

yang akan 

peneliti lakukan 

kami akan 

menggunakan 

tehnik analitik 

kuantitatif, dan 

menggunakan 

metode 

pengambilan 

data cross 

sectional  selain 

itu instrumen 

yang akan 

peneliti gunakan 

adalah kuesioner, 

dan 

menggunakan 

tehnik purposive 

sampling  

9. Mujib Hannan 

and 

Syaifurrahman 

Hidayat  

(2020)  

Spiritual status 

related to life 

quality of 

elderly (Hannan 

& Hidayat, 

2020)  

Metode 

penelitian yang 

dilakukan 

menggunakan 

analitik korelasi 

dengan 

pendekatan cross 

sectional  

dengan 

menggunakan 

populasi lansia 

yang berusia 

lebih dari 45 

tahun. 

Hasil 

penelitian 

didapatkan 

bahwa ada 

hubungan 

antara status 

spiritual 

dengan 

kualitas hidup 

lansia, dimana 

secara 

signifikan 

spiritual dapat 

membantu 

lansia dan 

Perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan adalah, 

tempat penelitian 

dilakukan, 

dimana peneliti 

akan melakukan 

penelitian di 

Yayasan Batara 

Hati Mulia 

Kabupaten 

Gowa, selain itu 

penelitian yang 
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memberi 

layanan dalam 

beradaptasi 

terhadap 

perubahan 

yang 

diakibatkan 

oleh penyakit 

kronis hal ini 

juga akan 

memberikan 

pengaruh 

terhadap 

kualitas hidup 

lansia. 

akan peneliti 

lakukan 

bertujuan untuk 

melihat apakah 

ada hubungan 

yang signifikan 

antara 

Kesejahteraan  

spiritual lansia 

dengan kualitas 

hidup lansia. 

10. Rosmin Ilham 

dan Zainuddin 

(2020)  

Hubungan 

Dukungan 

Spiritual dengan 

Kualitas hidup 

lansia di Desa 

Ko’mara 

Kecamatan 

Polongbangkeng 

Utara 

Kabupaten 

Takalar (Ilham 

& Zainuddin, 

2020) 

Metode 

penelitian yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

deskriptif dan 

analitik dengan 

rancangan cross 

sectional study 

dimana tujuan 

dari penelitian 

ini adalah untuk 

mencari apakah 

ada hubungan 

antara dukungan 

spiritual dengan 

kualitas hidup 

lansia. 

Hasil 

penelitian 

didapatkan 

bahwa terdapat 

hubungan 

antara 

dukungan 

spiritual 

dengan 

kualitas hidup 

lansia di desa 

Ko’mara 

Kabupaten 

Takalar  

Perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan adalah, 

tempat penelitian 

dilakukan, 

dimana peneliti 

akan melakukan 

penelitian di 

Yayasan Batara 

Hati Mulia 

Kabupaten 

Gowa, selain itu 

penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan 

bertujuan untuk 

melihat apakah 

ada hubungan 

yang signifikan 

antara 

kesejahteraan 

spiritual lansia 

dengan kualitas 

hidup lansia. 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui hubungan antara Kesejahteraan Spiritual dengan 

Kualitas hidup lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa 

2. Tujuan Khusus  
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a. Diketahuinya tingkat kesejahteraan spiritual lansia binaan Yayasan 

Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa 

b. Diketahuinya Kualitas Hidup Lansia binaan Yayasan Batara Hati 

Mulia Kabupaten Gowa 

c. Dianalisanya Hubungan antara Kesejateraan Spiritual dengan kualitas 

hidup lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat ilmiah 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para 

pembaca terkait hubungan antara Kesejahteraan spiritual lansia 

dengan kualitas hidup lansia 

b. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan 

bagi penelitian selanjutnya 

 

2. Manfaat aplikatif  

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan promotif dan 

preventif terutama dalam hal manfaat Kesejahteraan Spiritual lansia 

terhadap kualitas hidup lansia 

b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat 

terkhusus pada pembinaan lansia agar lansia  menjadi lebih produktif 

dan mandiri sehingga dapat mencapai kesejahtaraan psikologis dalam 

hidupnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Lanjut Usia 

1. Definisi Lanjut Usia 

Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke 

atas. Komposisi penduduk komposisi penduduk tua bertumbuh pesat baik 

di negara maju maupun negara berkembang, hal ini dikarenakan adanya 

penurunan angka kelahiran dan mortalitas serta peningkatan angka harapan 

hidup (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Lansia merupakan kelompok 

usia yang paling rentan dalam segi psikologi, sosial, ekonomi dan 

kesehatan, kondisi kesehatan lansia cenderung menurun seiring 

bertambahnya usia yang biasanya diikuti oleh penyakit degeneratif 

(Deshinta Vibriyanti, Dwi Arfina, 2019). 

Lansia merupakan tahap lanjutan dari proses kehidupan seseorang 

yang ditandai dengan penurunan fungsi tubuh, Lansia merupakan 

kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari 

fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi 

suatu proses yang disebut proses penuaan atau Aging Process. Seseorang 

dikatakan lansia ialah apabila berusia 60 tahun ke atas atau lebih, karena 

faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara, 

sosial, jasmani, dan rohani (Nugroho, 2012). 

Manusia lanjut usia merupakan seseorang yang akibat usianya 

yang bertambah mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan, dan 

sosial, dimana perubahan ini akan mempengaruhi seluruh aspek dalam 

hidupnya termasuk kesehatan, oleh sebab itu kesehatan lansia mendapat 
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perhatian khusus dan penting untuk tetap dipelihara dan ditingkatkan 

sehingga selama hidupnya lansia tetap dapat produktif sesuai 

kemampuannya sehingga tetap dapat berperan aktif dalam pembangunan 

nasional (Utomo, 2019). 

2. Klasifikasi Lanjut Usia 

Menurut World Health Organization lanjut usia terbagi atas empat 

tahap yaitu usia pertengahan (middle age) pada usia 45-59 tahun, lanjut 

usia (elderly) pada usia 60-74 tahun, lanjut usia tua (old) pada usia 75-90 

tahun dan usia sangat tua (very old) pada >90 tahun. Sedangkan 

menurut Prof.Dr.Koesoemato Setyonegoro lanjut usia 

ialah seseorang yang berusia ≥ 70 tahun, yang terbagi 

menjadi tiga tahapan lagi yaitu,  young old (70-75 tahun), old 

(75-80 tahun) dan very old (>80 tahun) (Erni Setiyorini, 2018).  

Departemen kesehatan Republik Indonesia tahun 2013  membagi 

lanjut usia dalam lima kategori yaitu, pra lansia merupakan 

seseorang yang berusia 45-59 tahun, lansia yaitu 

seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, lansia 

dengan resiko tinggi yaitu seseorang yang berusia ≥ 

70 tahun atau ≥ 60 tahun yang memiliki masalah 

kesehatan, lansia potensial yaitu lansia yang masih mampu untuk 

melakukan kegiatan untuk menghidupi dirinya sendiri dan masih dapat 

menghasilkan barang/jasa, lansia tidak potensial yaitu lansia yang 

memiliki ketergantungan terhadap orang lansia dan sudah tidak berdaya 

dalam mencari nafkah (Erni Setiyorini, 2018). 
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3. Ciri-Ciri Lansia 

Ciri-ciri lansia sebagai berikut :  

a. Lansia mengalami periode kemunduran 

Lansia akan mengalami kemunduran dalam berbagai aspek, 

seperti aspek fisik dan psikologis. Motivasi memiliki peran yang 

sangat penting dalam periode kemunduran lansia, Pada lansia yang 

memiliki motivasi yang rendah cenderung mengalami proses 

kemunduran fisik yang cepat juga berbanding terbalik dengan lansia 

yang memiliki motivasi yang tinggi, maka kemunduran fisik akan 

lebih lama terjadi (Kholifah, 2016). 

b. Lansia memiliki status kelompok minoritas  

Status kelompok minoritas ini sebagai akibat dari sikap sosial 

yang tidak menyenangkan terhadap lansia yang kemudian diperkuat 

oleh adanya pandangan yang buruk, misalnya saat lansia yang lebih 

memilih untuk mempertahankan pendapatnya dan orang lain memiliki 

pandangan yang berbeda maka sikap sosial di masyarakat terhadap 

lansia akan menjadi negatif, namun beberapa lansia yang memiliki 

sikap tenggang rasa akan mendapatkan respon sosial yang positif juga 

(Sitanggang, 2021). 

c. Menua membutuhkan perubahan peran  

 Perubahan peran yang terjadi sebagai akibat adanya kemunduran 

dalam segala hal pada lansia, dan perubahan yang terjadi tersebut 
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dilakukan atas keinginan sendiri bukan karena adanya tekanan dalam 

lingkungan (Kholifah, 2016). 

d. Penyesuaian diri yang buruk pada lansia 

 Perlakukan buruk yang didapatkan oleh lansia membuat lansia 

cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk juga sehingga 

menciptakan perilaku yang buruk juga, akibatnya perlakuan yang 

buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk pula. 

Misalnya lansia yang merasa didiskriminasi oleh keluarganya akan 

cenderung menjadi mudah tersinggung, cepat marah dan memiliki 

harga diri rendah (Sitanggang, 2021). 

4. Perubahan yang terjadi pada lansia 

Masalah kesehatan yang dialami oleh lansia sangat berkaitan erat 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia, diantaranya  

a. Aspek fisik 

Perubahan dalam segi aspek fisik yang dialami oleh lansia 

meliputi perubahan penampilan, perubahan fisiologis,perubahan 

sistem saraf, panca indra, perubahan perilaku, perubahan seksual, dan 

juga kemampuan motorik, perubahan dari segi fisik lansia biasanya 

dipengaruhi oleh psikologi, sosial, ekonomi dan juga kesehatan lansia. 

Perubahan penampilan yang dialami oleh lansia yaitu perubahan 

bentuk mulut karena hilangnya gigi, mata terlihat sayu, bahu 

membungkuk, adanya penimbunan lemak di perut, panggul, kulit 

mengendur serta persendian yang tidak kokoh lagi (Putri et al., 2021). 

Perubahan fisiologis yang dialami lansia sangat bervariasi 

namun sangat menjadi hal yang sangat diantisipasi, perubahan ini 
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terjadi pada setiap orang namun kecepatan yang berbeda tergantung 

individu masing-masing dan juga kondisinya.  Perubahan fisiologis 

yang biasanya dialami oleh lansia yaitu perubahan pola tidur, 

penurunan ketahanan dan kemampuan bekerja, peningkatan tekanan 

darah, dan kesulitan dalam mengatur suhu tubuh (Sarbini et al.,2019). 

Beberapa perubahan fisiologis lain yang dialami oleh lansia 

yaitu adanya perubahan pada sistem muskuloskeletal pada umumnya 

terjadi penurunan kelenturan, kekuatan otot dan daya tahan sistem 

muskuloskeletal, kemudian perubahan pada sistem endokrin, biasanya 

pada sistem ini berhubungan erat dengan nutrisi lansia, kemudian 

penurunan hormon-hormon utama pada tubuh seperti TSH dan ACTH 

dan juga hormon pertumbuhan, perubahan pada sistem pernapasan 

juga dialami oleh lansia seperti adanya penurunan otot pernafasan 

lansia sehingga volume udara inspirasi akan berkurang yang 

menyebabkan nafas menjadi pendek, kemudian menurunnya reflek 

silia sehingga lemahnya refleks batuk (Sarbini et al., 2019). 

Perubahan pada sistem pencernaan yaitu terjadi penurunan 

permeabilitas dinding usus pada lansia sehingga proses pencernaan 

makanan dan absorbsi makanan menjadi tidak optimal selain itu 

karena adanya pertambahan umur juga dapat menurunkan enzim dan 

asam yang sejatinya sangat dibutuhkan tubuh untuk proses 

pencernaan. Pada sistem imun yang berfungsi sebagai pertahanan 

keutuhan tubuh dan proteksi tubuh juga akan mengalami perubahan, 

fungsinya akan mengalami  penurunan sehingga lansia akan rentan 

terhadap virus dan bakteri (Sarbini et al., 2019). 
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Perubahan pada sistem saraf yaitu adanya penurunan massa 

otak, aliran darah ke otak menurun dan berkurangnya neuron, hal ini 

dipicu karena adanya gangguan dari stimulasi dan inisiasi terhadap 

respon pertambahan usia, perubahan pada sistem saraf ini akan 

mempengaruhi stabilitas tubuh hingga kemampuan dalam menjaga 

keseimbangan tubuh sehingga pola pergerakan dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari berubah (Sarbini et al., 2019). 

Perubahan pada panca indra, pada kelompok lansia terjadi 

penurunan kemampuan dalam melihat objek baik jauh maupun dekat, 

tingkat penerangan saat melihat juga menjadi rendah serta penurunan 

sensitivitas dalam melihat warna dan juga meningkatnya resiko 

terkena cacat mata tua dan katarak. Lansia juga mengalami penurunan 

kemampuan dalam mendengar bunyi, disebabkan karena adanya 

perubahan pada telinga disebabkan biasanya karena faktor penyakit, 

medikasi dan pengaruh lingkungan. Penurunan indra peraba juga 

dirasakan oleh lansia karena kulit sudah semakin mengering dan 

keras, selain itu juga terjadi penurunan kepekaan pada indera perasa 

karena berhentinya pertumbuhan reseptor rasa pada lidah dan mulut 

(Putri et al., 2021). 

Proses menua juga menyebabkan menurunnya kemampuan 

seksual seseorang saat memasuki usia 60-an, perubahan lain yaitu 

pada kemampuan motorik, lansia akan mengalami penurunan 

kekuatan, kecepatan dan kemampuan belajar hal baru berhubungan 

dengan sistem muskuloskeletal lansia tersebut (Putri et al., 2021). 

b. Aspek Psikologis dan Mental 
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Aspek ini meliputi perubahan kognitif dan afeksi lansia, saat 

memasuki usia lanjut, lansia akan mengalami penurunan fungsi 

kognitif, hal itu ditandai dengan adanya perubahan sifat seperti, 

kehilangan minat dalam melakukan aktifitas, tidak memiliki 

kegemaran dan keinginan yang sebelumnya sempat ada, kemudian 

bersikap kaku dalam berbagai hal, penurunan daya ingat, penurunan 

kecerdasan lansia dalam memproses informasi  (Putri et al., 2021). 

Selain perubahan fungsi kognitif, lansia juga mengalami 

perubahan dari segi afeksi, perubahannya meliputi perasaan kesepian 

yang dialami lansia yang kemudian akan memicu terjadinya stress 

pada lansia, kondisi terisolasi secara sosial kadang juga dirasakan oleh 

lansia, serta menurunnya kemampuan dalam penyesuaian diri. 

Perubahan pada segi mental yang dialami lansia adalah perubahan 

pada memori dan intelegen, seiring bertambahnya usia lansia akan 

mengalami perubahan mental yang semakin menurun berkaitan 

dengan proses penuaan (Putri et al., 2021). 

c. Aspek spiritual  

Pada masa lansia, kebutuhan spiritual akan menjadi meningkat, 

individu yang memiliki tingkat religius yang tinggi akan cenderung 

lebih mampu dalam memaknai setiap kejadian yang dialami secara 

positif sehingga hidupnya menjadi lebih tentram dan terhindar dari 

stress dan depresi (Putri et al., 2021). 

5. Lanjut Usia Menurut Islam 

Proses menua dalam islam adalah tanda dan simbol dari 

pengalaman dan ilmu seseorang, lansia memiliki kedudukan yang tinggi 
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di masyarakat dikarenakan dari segi ilmu, pengalaman, pemikiran serta 

informasi sudah lebih dulu dimiliki oleh lansia. Dalam Al-Qur’an Allah 

SWT. telah menuntun umat-Nya untuk bagaimana bersikap yang benar 

terhadap lansia, bagaimana bersikap kepada lansia, bagaimana solusi 

apabila terjadi permasalahan terhadap lansia, Al-Qur’an dapat dijadikan 

pedoman solusi dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh 

lansia (Sarbini et al., 2019). 

Fase usia lanjut dalam perkembangan manusia adalah fase 

penurunan dari puncak keperkasaan manusia. Dari bayi berkembang 

menuju puncak kedewasaan dengan kekuatan fisik yang prima, lalu 

menurun sebagai kakek atau nenek (lansia).  

Dalam QS Al- Ghafir [40]: 67 di jelaskan mengenai gambaran 

perjalanan hidup manusia sebagai berikut 

ٍْ ػَهمَخٍَ ثىَُّ يخُْشِجُكُىْ  ٍ تشَُاةٍ ثىَُّ يٍِ َُّطْفَخٍ ثىَُّ يِ َٕ ٱنَّزِٖ خَهمَكَُى يِّ ُْ

ٰٗ يٍِ لجَْمُ طِفْلًا ثُ  فَّ َٕ ٍ يتَُ يُِكُى يَّ َٔ ب  كُىْ ثىَُّ نتِكََُُٕٕا۟ شُيُٕخا ا۟ أشَُذَّ ٕٓ ىَّ نتِجَْهغُُ

نؼََهَّكُىْ تؼَْمهٌُِٕ َٔ  ٗ ًّا سَ ا۟ أجََلًا يُّ ٕٓ نتِجَْهغُُ َٔ ََ  

Terjemahnya:  

“Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes 

mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai 

seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada 

masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, diantara 

kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami perbuat demikian) supaya kamu 

sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya)”.QS Al- 

Ghafir [40]: 67 

Pada fase tua ini biasanya orang menghadapi sejumlah 

permasalahan, antara lain terjadi penurunan kemampuan fisik sehingga 

kekuatannya berkurang, aktivitas menurun, sering mengalami gangguan 

kesehatan, hal-hal itu dapat menyebabkan mereka kehilangan semangat 

hidup. Akibatnya, orang-orang yang berada pada usia ini dirinya sudah 
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tidak berharga atau merasa kurang dihargai. Pada usia ini orang 

hendaknya sudah mendalam dan mantap keyakinan agamanya, rukun 

menjalankan ibadah dan berupaya untuk semakin dekat kepada Allah 

SWT. 

QS Yasin [36]: 68 Allah Berfirman  sebagai berikut 

 ٌَ سُّْ فِٗ ٱنْخَهْكِ ۖ أفَلًََ يؼَْمِهُٕ شُِْ َُُكَِّ ًِّ َُّؼَ يٍَ  َٔ  

Terjemahnya :  

“Dan barangsiapa yang kami panjangkan umurnya niscaya kami 

kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkannya 

“ QS Yasin [36]: 68 

Ayat diatas menjelaskan bahwa barang siapa yang dipanjangkan 

umurnya hingga usia lanjut maka akan dikembalikan menjadi lemah 

seperti keadaan semula. Keadaan itu akan ditandai dengan rambut yang 

mulai memutih, penglihatan yang mulai kabur, pendengaran yang mulai 

sayup hingga gigi yang mulai berguguran, kulit mulai keriput dan 

langkah kaki mulai gontai. Ini merupakan Ketetapan Allah yang tidak 

bisa ditolak dan diubah oleh siapapun, Maka barangsiapa yang 

disampaikan oleh Allah SWT pada usia lanjut bersiaplah untuk 

mengalami keadaan yang seperti itu. 

B. Tinjauan Umum tentang Kesejahteraan Spiritual 

1. Definisi Spiritualitas 

Spiritualitas berasal dari kata “spiritus” bahasa latin yang artinya 

nafas kehidupan. Spiritualitas dapat diartikan sebagai salah satu cara 

seseorang dalam menjalani sesuatu yang muncul dari kesadaran akan 

dimensi transenden dan sebagai cara seseorang dalam menghormati 

terhadap diri sendiri, orang lain, alam, kehidupan dan sesuatu yang 

dianggap tertinggi (Dewi, 2014). 
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Menurut smucker dalam Townsend 2008, spiritualitas merupakan 

pengalaman yang tidak terlihat, yang ada dalam diri seseorang yang akan 

menghubungkan dan menimbulkan rasa keterikatan dengan semesta. 

Spiritualitas seseorang dapat ditemukan melalui religi atau hubungan 

spiritualitas seseorang dengan tuhan. Penelitian yang dilakukan dalam 

berbagai ajaran agama yang ada di dunia didapatkan bahwa agama dapat 

membantu manusia dalam menemukan dan mengembangkan spiritual dan 

sistem kepercayaan (Dewi, 2014) dan (Narmiyati et al., 2021). 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Spiritualitas lansia merupakan keyakinan atau kepercayaan dalam diri 

lansia kepada tuhan yang maha esa serta keyakinan lansia terhadap dirinya 

sendiri terkait kekuatan yang dimilikinya dalam menghadapi segala hal 

yang terjadi dalam hidupnya sehingga dapat memberikan makna dalam 

hidupnya. 

2. Definisi Kesejahteraan Spiritual Lansia 

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana seseorang dapat 

memenuhi kebutuhan pokoknya baik berupa makanan, minuman, tempat 

tinggal, air bersih serta kesempatan dalam melanjutkan hidupnya. 

Kesejahteraan merupakan pengamalan saat seseorang telah menemukan 

tujuan serta makna hidupnya.(Latif, 2022) Kesejahteraan merupakan suatu 

keadaan sejahtera, keselamatan dan ketentraman yang dirasakan seseorang. 

(Narmiyati et al., 2021). 

Kesejahteraan Spiritual merupakan suatu keadaan dimana 

seseorang merasa adanya kepuasan yang berkaitan dengan hubungannya 

dengan tuhan atau makna dan tujuan hidupnya. Kesejahteraan spiritual 

merupakan wujud kegembiraan akan rasa percaya, menerima, emosi dan 
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interaksi yang positif dengan kekuatan superior, dengan orang lain, diri 

sendiri yang dicapai melalui proses kognitif, emosional dan interaksi yang 

dinamis dan terkoordinasi. Kesejahteraan spiritual sendiri merupakan suatu 

keadaan dimana telah terpenuhinya kebutuhan spiritualitas individu 

sebagai hasil dari keselarasan dimensi-dimensi spiritual yang ada yaitu 

dimensi horizontal dan vertikal (Latif, 2022). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kesejahteraan spiritual merupakan suatu kondisi 

sejahteranya seseorang dalam hal spiritualitas sehubungan dengan 

kepuasan terhadap dimensi spiritual yang terpenuhi yaitu hubungan 

dengan tuhan, orang lain dan alam serta adanya tujuan serta makna hidup 

yang dimiliki individu 

3. Dimensi kesejahteraan Spiritualitas 

Dimensi kesejahteraan spiritual menurut terdiri atas 2 menurut 

(Anitasari & Fitriani, 2021) dan (Narmiyati et al., 2021), yaitu : 

a. Dimensi vertikal 

Dimensi vertikal merupakan keyakinan atau kepercayaan akan 

kekuasaan tuhan sang pencipta alam semesta, jika dikaitkan dengan 

agama dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kegiatan ibadah 

atau kegiatan mendekatkan diri kepada sang pencipta alam semesta. 

Pada lansia dimensi spiritual ini biasa dilakukan dengan ibadah seperti 

lansia yang beragama islam akan melakukan shalat, menghadiri 

pengajian, membaca Al-Qur’an dan berpuasa baik sunnah maupun 

wajib, sedangkan agama lain akan lebih banyak melakukan ibadah di 

tempat ibadahnya masing-masing. 

b. Dimensi horizontal  
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Dimensi horizontal merupakan hubungan dengan manusia, 

sesama makhluk hidup dan lingkungan, menjalin hubungan yang baik 

dengan sesama manusia, menerima kondisi yang dialami baik itu sakit 

maupun sehat kemudian menemukan arti dari kehidupan merupakan 

bentuk dari Dimensi horizontal spiritual. Pada dimensi horizontal ini 

menekankan pada makna dan tujuan hidup seperti apa pengalaman 

seorang individu dalam kehidupannya, saat berinteraksi dengan orang 

lain dan lingkungan sekitarnya 

4. Karakteristik Spiritual 

Menurut (S.Hamid, 2010) karakteristik spiritualitas sebagai berikut :  

a. Hubungan dengan diri sendiri (self reliance) : 

1) Pengetahuan diri (siapa dirinya serta apa yang dilakukan oleh 

dirinya dalam sehari-hari) 

2) Sikap, meliputi sikap percaya terhadap diri sendiri, percaya 

terhadap masa depan, ketenangan pikiran. 

b. Hubungan dengan alam yang harmonis : 

1) Melakukan kegiatan menanam, mengabadikan serta melindungi 

alam 

2) Memiliki pengetahuan mengenai flora dan fauna serta iklim. 

c. Hubungan dengan orang lain yang suportif: 

1) Melakukan simbiosis mutualisme (hubungan timbal baik) dalam 

hal berbagi pengalaman, waktu dan pengetahuan 

2) Merawat serta mengasuh anak, orang tua, dan juga orang sakit 

3) Mempercayai adanya kematian, dengan cara melayat 

d. Apabila tidak harmonis maka akan terjadi : 

1) Berkonflik dengan orang lain 
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2) Adanya putusan yang menimbulkan konflik atau 

ketidakharmonisan 

e. Hubungan dengan tuhan, agamis atau tidak agamis:  

1) Senantiasa Shalat / berdoa ataupun bermeditasi sesuai dengan 

agama masing-masing 

2) Selalu melakukan kegiatan keagamaan 

3) Memenuhi perlengkapan keagamaan. 

Sedangkan menurut (Siska, 2021) karakteristik spiritualitas terbagi atas : 

a. Spiritualitas membutuhkan sebuah sistem kepercayaan yaitu kemauan 

untuk percaya akan sesuatu dan juga apa yang diyakini sebagai suatu 

kebenaran 

b. Spiritualitas dalam pencarian makna dan tujuan kehidupan melibatkan 

kondisi setiap individu mulai dari nilai idealis sampai material 

c. Spiritualitas terdiri dari rasa sadar akan keterikatan dengan orang lain 

yang diperoleh dari introspeksi diri, dalam hal diluar agama biasanya 

rasa kagum, rasa hormat dan apresiasi, sedangkan dalam konteks 

agama melalui doa ataupun meditasi kepada tuhan yang maha tinggi 

d. Spiritualitas berarti mempercayai bahwa seseorang dapat melampaui 

batas dirinya dari apa yang telah dibayangkan, adanya rasa percaya 

akan suatu kebenaran serta keyakinan bahwa seseorang dapat 

menyelesaikan segala kesulitan, kerugian dan rasa sakit yang 

dialaminya dengan rasa percaya tersebut 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan Spiritualitas 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan spiritualitas lansia yaitu : 

a. Lingkungan terdekat  
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Orang-orang terdekat memiliki pengaruh pada kondisi spiritual 

seseorang, keluarga dekat, merupakan faktor utama yang membangun 

konsep-konsep mengenai hubungan personal dan komunal (S.Hamid, 

2010). 

b. Makna Hidup 

Makna hidup merupakan sesuatu yang dianggap berharga dan 

penting karena mampu memberikan nilai tersendiri bagi seseorang 

sebagai tujuan hidup, ketika seseorang memiliki makna hidup makan 

akan membuat dirinya lebih menghayati hidup dengan semangat dan 

gairah yang tinggi kerta menghindari diri dari perasaan gelisah dan 

hampa. Pada lansia biasanya merealisasikan makna atau tujuan 

hidupnya dengan rajin berdoa dan melakukan ibadah, dengan 

keyakinan akan tuhan tersebut akan membuat lansia hidup dalam 

kebersyukuran, memberikan ketenangan, kenyamanan dan senang 

dalam dirinya (Mulyana, 2021). 

c. Interaksi Sosial  

Interaksi sosial untuk menjalin hubungan yang baik dapat membuat 

kebutuhan bersosialisasi seseorang terutama lansia terpenuhi, dan juga 

dapat mempengaruhi emosional lansia terutama spiritualitas karena 

memberikan kepuasan bersosialisasi dan mempengaruhi kesiapannya 

dalam menghadapi kematian (Mulyana, 2021). 

d. Konsep sehat dan sakit  

Konsep ini memberikan pengaruh terhadap spiritualitas lansia 

karena ketika lansia dalam keadaan sehat, maka lansia akan lebih 

leluasa untuk melakukan aktivitas spiritual yang ingin dilakukannya, 

sedangkan ketika lansia sakit akan mengalami keterbatasan dalam 
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semua kegiatan terutama bersosialisasi dan juga beribadah serta dalam 

melakukan aktifitas yang bermanfaat (Mulyana, 2021). 

6. Domain kesejahteraan spiritual 

Menurut Fisher dalam (Narmiyati et al., 2021)  domain 

kesejahteraan spiritual terbagi atas :  

a. Domain personal yaitu domain yang berkaitan dengan diri sendiri, 

pencarian mengenai tujuan dan nilai-nilai kehidupan, berkaitan 

dengan kesadaran diri individu untuk mencapai identitas dan harga 

diri. 

b. Domain communal, berupa kualitas serta kemampuan interpersonal, 

bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan orang lain, berkaitan 

dengan moralitas serta budaya. 

c. Domain environmental berupa keterikatan dengan lingkungan, 

kepuasan yang didapatkan diri saat menikmati pemandangan alam 

sekitar, saling menjaga dan memberikan manfaat kepada lingkungan 

sekitar. 

b. Domain transcendental,  kemampuan yang dimiliki seseorang dalam 

menjalin hubungan dengan sang pencipta, meliputi, kegiatan ibadah, 

berdoa serta adanya kepercayaan dalam diri terhadap Tuhan yang 

maha esa.  

7. Spiritualitas menurut Islam  

Dalam Islam spiritual tidak terlepas dari sebuah syariat, dimana 

syariat merupakan ajaran atau tuntunan. Syariat islam berarti ajaran atau 

tuntunan dari Allah SWT yang telah diturunkan kepada Nabi/Rasul-Nya 

untuk dijalankan di muka bumi. Dasar dari syariat adalah Al-quran dan 
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Hadist yang dapat dijadikan contoh dalam kehidupan manusia. Dasar dari 

syariat islam adalah tauhid yaitu mengesakan Allah serta tidak 

menyekutukan Dia dengan suatu apapun. Tauhid inilah yang dijadikan 

sebagai spiritual islam dalam menjalani kehidupan didunia dan tidak dapat 

terwujud nilai spiritual seseorang kecuali dengan naungan tauhid (Khalqi, 

2019). 

Tauhid Berarti percaya sepenuhnya, bahwa Allah-lah yang berhak 

menerima semua peribadatan makhluk, dan hanya Allah sajalah yang 

sebenarnya dan yang harus disembah. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

SWT: 

ب اً ءٍ ػِهْ ْٗ سِغَ كُمَّ شَ َٔ   ۚ َٕ َّ إلََِّ ُْ
ُ ٱنَّزِٖ لََٓ إنَِٰ ٓكُُىُ ٱللََّّ بٓ إنَِٰ ًَ  إََِّ

Terjemahnya:  

“sesungguhnya Tuhanmu Hanyalah Allah yang tidak ada tuhan selain 

Dia. Pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu “ (Qs Taahaa : 98) 

 Ayat tersebut merupakan kisah Nabi musa, dimana Setelah 

memutuskan untuk membakar patung anak sapi itu, Nabi Musa berpidato 

di depan kaumnya, “Sungguh, Tuhanmu yang layak disembah itu hanyalah 

Allah Yang Esa. Tidak ada tuhan Pencipta dan Pengatur alam semesta 

selain Dia. Pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu yang ada di alam 

ini.” Dalam ayat ini Musa mengatakan bahwa patung itu bukanlah tuhan, 

Tuhan mereka ialah Tuhan Yang Maha Esa. Yang tiada Tuhan selain 

Allah. Dialah yang patut disembah dan dimuliakan hanya kepada-Nya 

sajalah dipanjatkan segala doa dan permohonan, semua makhluk 

berkehendak kepada-Nya karena Dialah Yang Maha Pencipta dan 

Mahakuasa. Ilmunya sangat luas tiada batasnya meliputi segala sesuatu, 
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tak ada yang luput dari ilmunya baik di bumi di langit maupun yang ada di 

antara keduanya.  (Khalqi, 2019) 

 

 

 Dalam QS Al-Baqarah ayat 186 Allah SWT berfirman : 

 ٌِ اعِ ارَِا دَػَب حَ انذَّ َٕ ٌؕ اجُِيۡتُ دَػۡ ٗۡ لشَِيۡت  ٗۡ فَبَِِّ ٖۡ ػَُِّ ارَِا سَبنَـَكَ ػِجبَدِ َٔ

 ٌَ ۡٔ ىُۡ يشَۡشُذُ ٗۡ نؼََهَّٓ ا ثِ ٕۡ نۡيؤُۡيُُِ َٔ  ۡٗ ا نِ ٕۡ  فهَۡيسَۡتجَِيۡجُ

  Terjemahnya : 

 “ Dan apabila Hamba-Hamba-Ku bertanya kepadamu 

(Muhammad)tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan 

permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-ku. Hendaklah 

mereka itu memenuhi (Perintah)-Ku dan beriman Kepada-Ku, agar mereka 

memperoleh Kebenaran” QS Al-Baqarah : 186 

Dalam Ayat tersebut Allah memerintahkan kepada Hamba-Na agar 

berdoa kepadanya-Nya, serta dia berjanji akan memperkenankannya, tetapi 

pada akhir ayat Allah menekankan agar hamba-Nya memenuhi perintah-

Nya dan beriman kepada-Nya agar mereka selalu mendapatkan petunjuk 

yang benar, hal ini sesuai dengan dimensi kesejahteraan spiritualitas yaitu 

hubungan dengan tuhan sang pencipta, dan salah satu cara untuk 

berhubungan dengan tuhan sang pencipta adalah dengan berdoa dan 

beribadah kepada Allah SWT.(Rahayu, 2018) 

 Dalam Hadits Riwayat ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa’I dan Ibnu 

majah, Rasulullah SAW bersabda: 

 “ senantiasa diterima permohonan setiap hamba, selama ia tidak 

mendoakan hal-hal yang menimbulkan dosa atau memutuskan silaturahmi dan 

selama tidak meminta agar segera dikabulkan. Rasulullah ditanya, “apakah 

maksud segera dikabulkan ya rasulullah?” beliau menjawab “ maksudnya ialah 

seorang hamba berkata, “saya sesungguhnya telah berdoa, tetapi saya lihat 
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belum diperkenankan, karena itu ia merasa kecewa lalu tidak berdoa lagi “” 

(Hadits riwayat ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa’I dan Ibnu majah ) 

 Berkaitan dengan Doa, Nabi adam dan istrinya pernah melakukan 

sebuah kesalahan, kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah SWT sesuai 

yang tercantum dalam QS Al-A’raf ayat 23:  

 ٍَ ٍَ انْخٰسِشِيْ ٍَّ يِ ََ ْٕ ُبَ نَُكَُ ًْ تشَْحَ َٔ ٌْ نَّىْ تغَْفشِْ نَُبَ  اِ َٔ َْفسَُُبَ  ُبَٓ اَ ًْ بَ ظَهَ  لبَلََ سَثَُّ

 Terjemahnya : 

 “ keduanya berkata, “ ya tuhan kami, kami telah mendzalimi diri kami 

sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, 

niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi” QS Al-A’raf : 23 

 Pada ayat tersebut Allah mengajarkan kepada keduanya doa untuk 

memohon ampun, kemudian dengan segala kerendahan hati dan penuh 

kekhusyukan mereka pun berdoa, dan berkat ucapan doa yang benar-benar 

keluar dari lubuk hatinya dengan penuh kesadaran disertai keikhlasan, 

maka Allah memperkenankan doanya, mengampuni dosanya dan 

melimpahkan rahmat kepadanya, sesuai dengan firman Allah dalam QS 

Al-Baqarah ayat 37 : 

حِيىُ  اةُ ٱنشَّ َّٕ َٕ ٱنتَّ ُۥ ُْ ۚ  إََِّّ ِّ تٍ فتَبَةَ ػَهيَْ ًَٰ ثِّۦِّ كَهِ ٓ ءَادَوُ يٍِ سَّ ٰٗ  فتَهَمََّ

 Terjemahnya :  

 “ Adam lalu menerima beberapa kata dari Tuhannya, maka dia 

menerima taubatnya, sungguh dia maha penerima taubat lagi maha penyayang” 

QS al-Baqarah : 37 

C. Tinjauan Umum tentang Kualitas hidup lansia 

1. Definisi kualitas hidup lansia  

Menurut World Health Organization Quality Of Life  atau 

WHOQOL kualitas hidup merupakan persepsi individu terhadap 
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kehidupannya di masyarakat dalam aspek budaya serta nilai yang ada 

berkaitan dengan harapan, tujuan, standar dan juga perhatian, kualitas 

hidup dipengaruhi oleh kondisi fisik, sosial, psikologis, tingkat 

kemandirian dan lingkungan seseorang. Kualitas hidup merupakan 

tingkatan kesejahteraan/ keunggulan seorang individu yang dapat dinilai 

dari kehidupan seseorang, biasanya dilihat dari bagaimana tujuan hidup 

seseorang, kontrol pribadi, hubungan interpersonal, perkembangan 

intelektual, kondisi ekonomi, dan pribadi seseorang  (Ekasari et al., 2018). 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa kualitas hidup lansia adalah persepsi individu lansia terhadap 

kesehatan fisik, sosial dan emosi yang dimilikinya. Keadaan fisik serta 

emosi individu lansia tersebut dalam kemampuannya dalam melaksanakan 

aktivitas sehari-hari yang diikuti sarana dan prasarana yang ada di 

lingkungan sekitar lansia. 

2. Dimensi Kualitas Hidup 

Dimensi kualitas hidup lansia terbagi atas dua dimensi yaitu 

objektif dan subjektif. Kualitas hidup objektif didasarkan pada pengamatan 

eksternal individu seperti pendidikan, pendapatan, umur, status kesehatan 

dan bagaimana individu mengarahkan dan mengontrol hidupnya, 

sedangkan kualitas hidup subjektif didasarkan pada bagaimana respon 

psikologis individu terhadap kepuasan dan kebahagiaan dalam menjalani 

hidup (Ekasari et al., 2018).  

Sedangkan menurut schipper, clinch dan olweny  mengatakan 

bahwa dimensi kualitas hidup terbagi atas empat yaitu fungsi fisik dan 

okupasi, keadaan psikologis, interaksi sosial dan sensasi somatic. Spilker 
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juga membagi dimensi kualitas hidup menjadi empat yaitu  keadaan fisik 

dan fungsional, keadaan psikologis dan kesejahteraan, interaksi sosial dan 

keadaan ekonomi. Meskipun banyak dimensi-dimensi dalam kualitas 

hidup namun dimensi-dimensi tersebut kemudian akan saling berinteraksi 

sehingga akan memberikan gambaran mengenai kualitas hidup seseorang 

(Pipit  2021). 

3. Domain Kualitas Hidup 

Menurut WHO (world health organization) Domain kualitas hidup 

menurut (Pipit  2021) sebagai berikut: 

a. Kesehatan fisik, meliputi aktivitas sehari-hari, ketergantungan 

terhadap obat-obatan dan bantuan medis, energi dan kelelahan, 

mobilitas, sakit dan ketidaknyamanan, tidur dan istirahat, kapasitas 

kerja,  

b. Kesejahteraan psikologis meliputi, body image dan appearance, 

perasaan negatif, perasaan positif, self-esteem, kemampuan memori, 

konsentrasi, belajar dan berpikir.  

c. Hubungan sosial meliputi relasi personal, dukungan sosial dan 

aktivitas seksual  

d. Hubungan dengan lingkungan meliputi sumber financial , freedom, 

physical safety dan security, perawatan kesehatan dan social care, 

lingkungan rumah, kesempatan dan kemudahan untuk memperoleh 

informasi baru dan keterampilan, partisipasi dalam melakukan 

rekreasi atau kegiatan yang menyenangkan, lingkungan fisik, dan 

transportasi.  
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Menurut World Health Organization Quality Of Life OLD (WHOQOL 

OLD) dalam (Power & Schmidt, 2006)  Kualitas hidup lansia terdiri atas 6 

komponen yaitu : 

 

 

a. Kemampuan Sensori (sensory abilities) 

Pada proses penuaan akan terjadi perubahan pada sensori visual 

dan auditori dan perubahan ini akan berdampak serius pada keamanan 

dan juga mempengaruhi interaksi lansia dengan lingkungan sekitar. 

Pada mata akan terjadi perubahan struktural dan fungsional seiring 

dengan proses penuaan, mulai dari bulu mata yang menjadi lebih 

pendek dan tipis, kabut keabuan pada tepi kornea, arcus senilis, 

produksi air mata yang menurun pada lansia berhubungan dengan 

penurunan volume cairan tubuh dan sekresi. 

Kemudian pada telinga lansia juga mengalami perubahan, 

membrane timpani menipis, pendengaran menjadi berkurang atau 

terganggu. Domain kemampuan sensori dalam WHOQOL OLD 

menurut  meliputi : kemunduran pada panca indera, penilaian terhadap 

fungsi sensori, kemampuan berinteraksi dan melakukan aktivitas 

b.  Otonomi (autonomy) 

Otonomi seseorang berhubungan dengan persepsi terhadap diri 

serta harga diri yang dimilikinya. Lansia yang memiliki rasa percaya 

diri yang tinggi, nilai diri yang positif akan memiliki kebebasan dalam 

membuat keputusan bagi dirinya sendiri. Akan tetapi masalah sering 

timbul akibat stereotip  bahwa lansia secara fisik dan mental tidak 

mampu untuk produktif dan bergantung pada orang lain. hal inilah 
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yang terkadang membuat keluarga lansia tidak memberikan kebebasan 

pada lansia untuk menentukan dan mengontrol hidupnya sendiri. 

Adapun Domain otonomi dalam WHOQOL OLD meliputi : 

kebebasan dalam mengambil keputusan, menentukan masa depan, 

melakukan hal-hal yang diinginkan, dihargai kebebasannya. 

c. Aktivitas masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang (past, present, 

and future activities) 

Kebahagiaan lansia berasal dari harapan-harapan yang telah 

ditanamkan sejak masih muda dengan melakukan kegiatan yang dapat 

mendukung harapan tersebut tercapai. Sebaliknya apabila harapan dan 

target yang ditetapkannya tidak tercapai maka lansia akan merasa 

tidak puas dan putus asa.  Domain aktivitas masa lalu, saat ini dan 

masa yang akan datang dalam WHOQOL OLD yaitu : hal-hal yang 

diharapkan, pencapaian keberhasilan, penghargaan yang diterima, 

pencapaian dalam kehidupannya. 

d. Partisipasi sosial (social participation) 

Partisipasi sosial yang dimiliki lansia berkaitan erat dengan 

kemampuan fisik yang dimilikinya. Lansia yang memiliki kemampuan 

fisik rendan akan kurang memiliki energi yang cukup untuk 

melakukan interaksi sosial, selain itu frekuensi berkemih dan 

inkontinensia membuat lansia enggan untuk terlibat dalam kegiatan 

sosial, sama halnya dengan kekakuan, nyeri sendi dan 

ketidaknyamanan lainna, perubahan penampilan juga dapat merubah 

konsep diri seseorang dan mengganggu motivasi dalam diri dalam hal 

interaksi sosial. 
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Adapun Domain partisipasi sosial yang ada dalam WHOQOL 

OLD meliputi: penggunaan waktu, tingkat aktivitas, kegiatan sehari-

hari, partisipasi dalam kegiatan masyarakat. 

e. Kematian dan kondisi terminal (death and dying) 

Kepercayaan, sikap dan nilai terhadap pengalaman kematian dan 

perawatan pada akhir kehidupan sangat bervariasi. Respon seseorang 

terhadap hal ini berbeda-beda, dapat dipengaruhi oleh usia, gender, 

budaya, latar belakang keagamaan dan pengalaman hidup. Lansia 

menginginkan kematian yang nyaman dengan kehadiran orang-orang 

terkasih. Banyak pula lansia yang menyatakan takut terhadap 

kematian serta cara mereka akan meninggal, sebagian besar orang 

juga tidak nyaman saat membicarakan mengenai kematian. 

Adapun Domain kematian dan kondisi terminal dalam WHOQOL 

OLD meliputi : cara meninggal, bagaimana mengontrol akhir hidup, 

rasa takut akan akhir hidup dan merasakan sakit pada akhir hidup 

f. Persahabatan dan cinta kasih (intimacy) 

Lansia yang mengalami penurunan kemampuan fisik dan 

fungsional tetap dapat memperoleh dukungan emosional dari orang-

orang yang dicintai atau orang terdekat, saat lansia kehilangan 

dukungan emosional akan berdampak buruk terhadap nilai diri lansia 

dibandingkan dengan kehilangan kemampuan fisik dan fungsional. 

Orang-orang terdekat dan yang dicintai akan membuat hidup lansia 

menjadi lebih bernilai. Cinta kasih yang diperoleh dari orang terdekat 

dapat menjadi alasan bagi lansia untuk tetap hidup sehingga mortalitas 

lansia dapat menurun. Domain persahabatan dan cinta kasih dalam 
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WHOQOL OLD meliputi : persahabatan dalam kehidupan, 

kesempatan untuk dicintai. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup Lansia 

Kualitas hidup lansia memberikan gambaran mengenai fase 

kehidupan yang dimasuki oleh lansia. Kualitas hidup individu setiap orang 

akan berbeda tergantung dari interpretasi masing-masing individu 

mengenai kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup berkaitan erat dengan 

kebahagiaan dan kesejahteraan serta kepuasan hidup yang saling 

berhubungan satu sama lain, kualitas hidup lansia juga dipengaruhi oleh 

lingkungan yang nyaman dan aman, usia serta kesehatan individu (R. A. 

Sari & Yulianti, 2017). 

Kualitas hidup lansia dipengaruhi oleh berbagai faktor dan situasi 

yang kemudian dikaitkan dengan usia seseorang berupa perubahan status 

kesehatan dengan kemampuan koping terhadap tekanan kehidupan, adanya 

peran baru, faktor demografi yang meliputi usia, jenis kelamin, suku, 

budaya, kemudian dari segi sosial ekonomi meliputi pendidikan, status 

sosial, pendapatan dan dukungan sosial, faktor kesehatan meliputi kondisi 

kesehatan, penyakit yang diderita, fungsional tubuh, ketersediaan akses 

layanan kesehatan, faktor individu meliputi efikasi diri dan manajemen 

koping diri (Ekasari et al., 2018). 

Kualitas hidup lansia juga dipengaruhi oleh faktor umur, hal ini 

karena seiring bertambahnya usia terjadi perubahan-perubahan kondisi 

tubuh yang  meliputi menurunnya kondisi fisik, kesehatan yang semakin 

menurun, perubahan psikologis serta tingkat kemandirian lansia yang juga 

menurun, hal ini membuktikan bahwa faktor usia juga memberi pengaruh 

terhadap kualitas hidup lansia (Indrayani & Ronoatmodjo, 2018). 
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Kesehatan fisik dan mental pada lansia sangat berkaitan dengan 

spiritualitas yang akan mempengaruhi makna dan tujuan hidup lansia, 

sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengidentifikasi tujuan hidup serta 

sumber harapan lansia, spiritual memiliki efek positif terhadap kualitas 

hidup lansia. (Firmawati & Domili, 2018) 

Selain beberapa faktor di atas, dukungan keluarga juga dapat 

memberikan pengaruh terhadap kualitas hidup lansia, bentuk dukungan 

keluarga dapat berupa keluarga mau membantu lansia dalam 

menyelesaikan atau memecahkan masalah yang dialami oleh lansia, mau 

mendengarkan dan memberi perhatian kepada lansia, keluarga juga 

diharapkan dalam memberikan informasi - informasi yang dibutuhkan oleh 

lansia. Diharapkan dengan adanya dukungan keluarga lansia dapat merasa 

aman dan nyaman saat berada didekat keluarga (Indrayani & 

Ronoatmodjo, 2018). 

5. Pengukuran Kualitas Hidup Lansia 

World health organization mengembangkan suatu instrumen untuk 

menilai kualitas hidup, instruments ini bernama WHOQOL-BREF, 

WHOQOL-BREF ini merupakan suatu instrumen yang valid dan reliabel 

untuk di gunakan baik pada populasi lansia maupun pada populasi dengan 

penyakit tertentu. Instrumen ini telah banyak digunakan di berbagai negara 

di seluruh dunia baik di negara berkembang maupun negara maju (Riskul 

Ikrama, 2020). 

WHOQOL-BREF ini terdiri dari 26 item instrumen yang terdiri 

dari empat domain yaitu, tujuh pertanyaan dari domain kesehatan fisik, 

enam pertanyaan dari domain kesehatan psikologi, tiga pertanyaan 

mengenai domain hubungan sosial dan delapan pertanyaan mengenai 
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domain kesehatan lingkungan dan itu semua mencakup kualitas hidup dan 

kesehatan secara umum (Riskul Ikrama, 2020). 

Selain Menggunakan Kuesioner WHOQOL-BREF, WHO juga 

membuat Kuesioner WHOQOL-OLD yang dikhususkan untuk lansia, 

dimana pada kuesioner ini terdiri atas 6 indikator yaitu sensorik, kematian, 

aktivitas sehari-hari, partisipasi dalam kehidupan, otonomi dan kedekatan. 

Kuesioner Kualitas hidup menggunakan kuesioner WHOQOL-OLD dalam 

bahasa inggris dinyatakan valid dan reliable oleh (vo xuan nam, 2014) 

dengan alpha cronchbach 0,884, sehingga kuesioner ini dapat digunakan 

sebagai alat ukur kualitas hidup lansia. Kuesioner WHOQOL-OLD terdiri 

atas 24 pertanyaan dengan skala linkert (Kristialzy et al., 2020). 

6. Kualitas hidup menurut Islam 

Menurut (Rahmawati & Astuti, 2017) seseorang yang memiliki 

tingkat religiulitas islam yang tinggi maka akan memiliki kualitas hidup 

yang tinggi pula karena saat seseorang menjalankan nilai-nilai agama 

dalam islam maka individu tersebut akan merasa lebih tenang, perasaan itu 

didapatkan karena individu tersebut menggantungkan perasaan dan 

memasrahkan kehidupannya hanya kepada Allah SWT. Pada lansia, rasa 

percaya dan yakin kepada Allah SWT. akan kondisinya dimasa tua 

sangatlah penting, adanya penurunan fungsi dalam berbagai aspek yang 

dirasakan oleh lansia terkadang akan menjadikan lansia tersebut stress 

sehingga kualitas hidup lansia menjadi turun. 

Lansia yang memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap Allah 

SWT. tidak akan  menjadikan penururnan-penurunan yang dialaminya 

sebagai aib dan beban melainkan menjadikannya sebagai bentuk  ibadah 

kepada Allah SWT. lansia yang kualitas hidupnya baik akan memberikan 



39 
 

 
 

sesuatu yan baik pula kepada dirinya, keluarga dan juga lingkungannya 

(Rahmawati & Astuti, 2017). 

QS An-Nahl  [16]  ayat 97 dikatakan bahwa : 

  ّ ٍ  فهََُحُْييََُِّ َٕ يُؤْيِ ُْ َٔ َْثٰٗ  ْٔ اُ ٍْ رَكَشٍ اَ ب يِّ مَ صَبنحِا ًِ ٍْ ػَ   يَ

هُٕ ًَ ا يؼَْ ْٕ ٍِ يَب كَبَُ ىُْ اجَْشَْىُْ ثبِحَْسَ نَُجَْضِيََُّٓ َٔ  
 حَيٰٕحا طَيِّجَخاۚ

 

 

 

Terjemahannya :  

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik.”(QS An-Nahl ayat 97) 

Dalam Hadist yang diriwayatkan Abdullah Bin Umar  

سَهَّىَ لبَلَ: لذَْ أفَْهحََ يَ  َٔ  ِّ ُ ػَهيَْ ِ صَهَّٗ اللََّّ ٌَّ سَسُٕلَ اللََّّ سُصِقَ كَفبَفاب، أَ َٔ ٍْ أسَْهىََ، 

ب آتبِ ًَ ُ ثِ لََُّؼَُّ اللََّّ َٔ  

 Terjemahnya : 

 “sesungguhnya rasulullah SAW. bersabda „ sungguh telah beruntung orang yang 

berislam memperoleh kecukupan rizki dan dianugerahi sifat Qana‟ah (merasa 

cukup ) atas segala pemberian”(H.R Ahmad) 
 

Ibnu Katsir mengutip sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Anas 

bin Malik : 

يثَُبةُ ػَهيَْٓبَ فيِ الْْخِشَحِ،  َٔ َْيبَ  ٍَ حَسَُخَ  يؼُْطَٗ ثِٓبَ انذُّ ؤْيِ ًُ َ لََ يظَْهىُِ انْ ٌَّ اللََّّ إِ

ِّ فيِ  ب انْكَبفشُِ فيَطُْؼِىُ ثحَِسََُبتِ أيََّ ٍْ نَُّ َٔ َْيبَ، حَتَّٗ إرَِا أفَْضَٗ إنَِٗ الْْخِشَحِ نىَْ تكَُ انذُّ

 حَسَُخَا يؼُْطَٗ ثِٓبَ خَيْشا 

 Terjemahnya : 
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 “ Sesungguhnya Allah tidak mendzalimi kebaikan seorang mukmin, ganjarannya 

diberikan di dunia dan dibalas di akhirat. Adapun orang kafir, semua kebaikan-

kebaikannya dibalas di dunia sehingga apabila di akhirat maka tidak ada lagi 

balasan kebaikan yang diberikan kepadanya” (HR Muslim dan Ahmad) 

 Dalam ayat dan Hadist  tersebut dijelaskan bahwa balasan bagi 

orang-orang saleh yang berbuat baik akan mendapatkan kehidupan yang 

baik pula, hal itulah mengapa Orang yang memiliki tingkat religiusitas 

yang tinggi maka kualitas hidupnya akan semakin tinggi juga, sebaliknya 

apabila tingkat religiusitas seseorang rendah maka kualitas hidupnya akan 

semakin rendah juga. 
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D. Kerangka Teori  

Bagan 2.1  

kerangka teori 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

                           

Menurut  (Sarbini et al., 2019) 

dan (Putri et al., 2021). Perubahan pada 

lansia  

1. Perubahan pada aspek fisik 

2. Perubahan pada aspek psikologis 

dan mental 

3. Perubahan pada aspek spiritual 

Faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas hidup lansia : 

1. Faktor demografi (usia, jenis kelami, suku, budaya) 

2. faktor sosial (pendidikan, status sosial, pendapatan, dukungan sosial) 

3. Status kesehatan individu 

      4. Spiritualitas  

       5. Dukungan keluarga 

(Ekasari et al.,, 2018). (Firmawati & Domili, 2018) 

 

Spiritualitas dapat mempengaruhi kualitas 

hidup lansia, menurut beberapa penelitian 

kesejahteraan spiritual meniliki hubungan 

dengan kualitas hidup lansia 

Dimensi Kesejahteraan Lansia  

1. Dimensi Horizontal 

2. Dimensi Vertical 

(Anitasari & Fitriani, 2021) 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

kesejahteraan spirirtual lansia : 

1. Lingkungan terdekat 

2. Makna hidup 

3. Interaksi sosial 

4. Konsep sehat dan sakit 

(Mulyana, 2021) dan (S.Hamid, 2010) 
Kualitas Hidup Lansia 
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E. Kerangka Konsep  

Bagan 2.2  

Kerangka konsep 

 

VARIABEL INDEPENDEN               VARIABEL DEPENDEN 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

  

      : Diteliti 

 

    : Tidak Diteliti 

      

      : Arah hubungan antar variabel 

  

   : Variabel tidak diteliti 

  

KESEJAHTERAAN 

SPIRITUAL LANSIA 

KUALITAS HIDUP LANSIA 

Faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas 

hidup lansia : 

1. Faktor demografi (usia, jenis kelamin, 

suku, budaya) 

2. faktor sosial (pendidikan, status 

sosial, pendapatan, dukungan sosial) 

3. status kesehatan individu 

4. Dukungan keluarga 
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F. Hipotesis  

Pengambilan kesimpulan dari pengujian hipotesa hubungan antara 

Kesejahteraan Spritual dengan kualitas hidup lansia antara lain :  

1. Ha diterima dan Ho ditolak apabila jika ρ-value < 0,05 hal ini berarti ada 

hubungan antara Kesejahteraan Spiritual dengan Kualitas hidup lansia 

binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa 

2. Ha ditolak dan Ho diterima apabila ρ-value > 0,05 hal ini berarti tidak ada 

hubungan antara kesejahteraan spiritual dengan kualitas hidup lansia binaan 

Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian 

Deskriptif analitik karena bermaksud menganalisis hubungan antara variabel–

variabel penelitian, pengumpulan data yang digunakan yaitu secara cross 

sectional dimana dalam penelitian ini seluruh variabel diamati pada saat yang 

bersamaan dan pada waktu berlangsungnya penelitian (Notoatmodjo, 2002) 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten 

Gowa 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian Ini telah dilaksanakan pada tanggal 11-25 juni 2022 

C. Populasi, Sampel, sampling  

1. Populasi  

Populasi adalah  objek secara keseluruhan yang digunakan dalam 

penelitian (Ismail Nurdin, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa, 

dengan jumlah 355 orang lansia. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, 

yang sudah  tentu namun  secara representatif dapat mewakili populasi 

(Ismail Nurdin, 2019).  

Adapun Kriteria inklusi dan Eksklusi dari penelitian ini adalah : 
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a. Kriteria inklusi: 

1) Lanjut usia yang berusia ≥ 60 tahun di Yayasan 

Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa 

2) Lanjut Usia yang memiliki kondisi umum bagus 

3) Bersedia menjadi responden 

4) Tidak ada gangguan kejiwaan 

5) Lansia yang tinggal Bersama Keluarga  

6) Lansia yang aktif mengikuti kegiatan di Yayasan Batara Hati Mulia 

Kabupaten Gowa 

b. Kriteria eksklusi : 

1) Lansia yang tidak bersedia menjadi responden 

2) Lansia yang tidak kooperatif 

3) Lansia yang tidak tinggal bersama keluarga  

4) Lansia dengan Penyakit kronik 

Dalam penentuan jumlah sampel, maka dilakukan perhitungan 

jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin, adapun rumus untuk 

menentukan sampel adalah sebagai berikut : 

                

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

 e = Presisi (tingkat kesalahan yang dipilih) misalnya d= 0,1  

 Sehingga menurut rumus yang telah ditentukan, maka besarnya 

penarikan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah : 

                         

   n = 78,02 dibulatkan menjadi 78 lansia 
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Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka jumlah minimal 

sampel dalam penelitian ini adalah 78 lansia. 

3. Sampling 

Sampling adalah suatu proses menyeleksi porsi dari populasi untuk 

dapat mewakili populasi. Tehnik sampling adalah cara atau tehnik yang 

digunakan dalam mengambil sampel (ismail nurdin, 2019). Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

metode non probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Adiputra et al., 2021) 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, 

pengamatan dan pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. 

Instrumen penelitian disebut sebagai pedoman pengamatan, wawancara, kuesioner 

atau pedoman dokumentasi sesuai dengan metode yang digunakan. (ovan, 2020).  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Yaitu : 

1. Kuesioner Spiritual Well Being Scale (SWBS)  

Kuesioner ini untuk menilai kesejahteraan spiritual lansia, berisi 20 

item pertanyaan dengan dua sub skala yaitu penilaian persepsi tentang 

Kesejahteraan dalam beragama (RWB) dan Penilaian persepsi tentang 

kesejahteraan eksistensi (EWB), Skala penilaian RWB memberikan 

penilaian diri terhadap hubungan seseorang dengan tuhan, sedangkan 

Skala EWB menghasilkan penilaian diri terhadap tujuan hidup individu 

dan kepuasan hidup secara keseluruhan (Juwita, et al., 2019).  

Penilaian untuk pernyataan favourable adalah: sangat tidak setuju 

(STS) dinilai 1, Cukup  tidak  setuju  (CTS)  dinilai  2,  tidak setuju  (TS)  
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dinilai  3,  setuju  (S)  dinilai  4, cukup setuju (CS) dinilai 5, dan sangat 

setuju (SS)  dinilai  6.  Sedangkan  penilaian  untuk unfavourable  adalah  

sebaliknya.  Hasil  akhir adalah  skor  kesejahteraan  spiritual,  dimana 

total   skor   kesejahteraan   spiritual   antara 20–120, semakin tinggi skor 

mencerminkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan spiritual   responden. 

Tabel 3. 1 Blueprint Kuesioner Spiritual well being scale 
Sub Skala Favorable Unfavorable 

Penilaian persepsi tentang 

kesejahteraan dalam 

beragama (Religious Well 

Being) 

3,7,11,15,17,19 1,5,9,13 

Penilaian persepsi tentang 

kesejahteraan eksistensi 

(Existential Well being) 

4,8,10,14,20 2,6,12,18,16 

2. Kuesioner WHOQOL-OLD (world health organization quality of life-

OLD)  

Kuesioner WHOQOL-OLD (world health organization quality of 

health) terdiri atas 24 pertanyaan dengan skala likert merupakan kuesioner 

yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup Lansia yang dibuat oleh 

WHO (World health organization). Setiap pertanyaan diberi nilai 1-5, 

Kuesioner ini menggunakan nilai transformed total score  dengan 

rentang 0-100, dengan tingkat kategori skor  tinggi ≥ 

88, Kategori skor sedang 56-87 dan kategori skor 

rendah < 56 (Kristialzy et al., 2020). 
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Tabel 3. 2 BluePrint Kuesioner WHOQOL OLD 
No Dimensi Pertanyaan 

1.  Kemampuan Sensorik 1,2,3,4 

2.  Kematian 5,6,7,8 

3.  Aktivitas masa lalu, sekarang dan masa 

depan 

9,10,12,11 

4.  Partisipasi sosial 13,14,15,16 

5.  Otonomi 17,18,19,20 

6.  Kedekatan 21,22,23,24 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas 

SWBS (Spiritual well being scale)   telah   banyak dikembangkan dalam 

beberapa bahasa antara lain, Indonesia, Malaysia, spanyol, Portugis, China  dan  

Arab.  Masing-masing negara telah menguji validitas dari SWBS ini. Hasil 

penelusuran  literatur  didapatkan  tiga  bahasa yang  telah  divalidasi  terjemahan  

SWBS yaitu  Arab,  Inggris  dan  Malaysia,  dengan nilai r > 0,80, dan untuk 

diindonesia sendiri, uji validitas yang dilakukan oleh A’la dkk (2017) didapatkan 

nilai CVI 1 artinya kuesioner valid dan layak digunakan sedangkan hasil uji 

reliabilitas didapatkan hasil sebesar 0,964 sehingga kuesioner reliabel (A’la, et al., 

2017). 

Menurut (Power & Schmidt, 2006) dalam The WHOQOL-OLD Module – 

manual, kuesioner WHOQOL OLD  setelah diuji validitas dan reliabilitas 

dinyatakan valid dan reliabel untuk digunakan dengan nilai α =0,887 yang 

menunjukkan bahwa instrumen reliabel. Kuesioner WHOQOL-OLD dalam 

bahasa Indonesia kemudian diuji validitas dan reliabilitas. Uji validitas yang 

dilakukan oleh Mardiana (2019) menggunakan uji Content Validity Index (CVI) 

dan didapatkan hasil mean I- CVI didapatkan nilai 0,98 yang artinya kuesioner ini 

valid untuk digunakan dalam  oleh penelitian (Mardiana, 2019). 

F. Metode Pengumpulan Data .  

1. Jenis data  

pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas : 
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a. Data primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan  langsung oleh peneliti. 

Data yang dikumpulkan merupakan data yang langsung diperoleh dari 

responden penelitian. data yang diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner kepada responden. Metode yang digunakan untuk 

pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. 

Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawab (Sugiyono, 2018).  

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber lain, atau biasa 

disebut data tidak langsung. Dimana data sekunder dalam penelitian 

ini diambil dari dokumentasi dari Yayasan Batara Hati Mulia berupa 

data umum responden (Sugiyono, 2018). 

2. Prosedur pengolahan data  

a. Pengambilan data Kesejahteraan Spiritual dan kualitas hidup lansia 

1) Sebelum melakukan penelitian, peneliti menjelaskan tujuan 

penelitian dan cara pengisian kuesioner kepada responden 

2) Setelah memahami tujuan penelitian, responden yang setuju diminta 

untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi 

responden penelitian bagi yang bersedia berpartisipasi dalam 

kegiatan penelitian 

3) Peneliti melakukan informed consent kepada responden  

4) Peneliti memberikan lembar informed consent untuk meminta 

persetujuan kepada responden 

5) Peneliti memberikan lembar kuesioner kepada responden untuk diisi 
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b. Tahap akhir 

1) Setelah pengambilan data dilakukan, kemudian peneliti melihat 

kembali kelengkapan dari kuesioner dan data yang didapat untuk 

dilakukan pengolahan data dan analisa data. 

2) Kemudian peneliti melakukan pengolahan data sesuai kebutuhan 

yang diinginkan 

3. Pengolahan data  

Setelah data dikelompokkan  lalu data diolah dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Editing  

Hasil dari data lapangan harus dilakukan penyuntingan terlebih 

dahulu. Penyuntingan yang dilakukan ialah pengecekan data dengan 

maksud untuk memeriksa kelengkapan data, kesinambungan data dan 

keseragaman data dalam usaha melengkapi data yang masih kurang. 

Pada penelitian ini, peneliti akan melihat kembali integritas data yang 

telah dikumpulkan termasuk karakteristik responden, hasil jawaban 

kuesioner kualitas hidup dan kesejahteraan spiritual lansia.  

b. Coding  

Dilakukan dengan memberikan kode pada masing-masing 

jawaban berupa kode angka sehingga memudahkan peneliti pada saat 

memasukkan data kedalam komputer. Kode pada variabel 

Kesejahteraan Spiritual  lansia untuk pertanyaan positif 1 (Sangat 

Setuju), 2 (Cukup Setuju), 3 (Setuju), 4 ( tidak setuju), 5 (cukup tidak 

setuju), 6 (Sangat tidak setuju) dan untuk pertanyaan negatif maka 6 

(sangat setuju), 5 (cukup setuju), 4 (setuju), 3 (tidak setuju), 2 (cukup 

tidak setuju), 1 (sangat tidak setuju).  
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Sedangkan kode yang diberikan pada variabel kualitas hidup 

lansia yaitu untuk pertanyaan positif 1 (sangat tidak puas), 2( tidak 

puas), 3 (tidak satupun antara puas maupun tidak puas), 4 (puas) dan 5 

(sangat puas), dan untuk pertanyaan negatif maka 5 (sangat tidak 

puas), 4 (tidak puas), 3 (tidak satupun antara puas maupun tidak puas), 

2 (puas) dan 1 (sangat puas) 

 
Tabel 3. 3 Coding 

No Pilihan Jawaban   Kode 

1. 1

1 

Umur 

60-65 

66-70 

71-75 

76-80 

81-85 

 

1 

2 

3 

4 

5 

2. 1

2 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

1 

2 

3. 3

3 

Pendidikan 

Tidak Sekolah 

SD 

SMP 

SMA 

Sarjana 

 

1 

2 

3 

4 

5 

4. 4

4 

Status Pernikahan 

Belum Menikah 

Menikah 

Janda/Duda 

 

1 

2 

3 

5. 5

5 

Pekerjaan 

Tidak Bekerja 

Buruh 

Petani 

Wiraswasta 

Karyawan Swasta 

Lain-Lain 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6. 6

. 

Kesejahteraan spiritual 

Tinggi 

 

1 
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Sedang 

Rendah 

2 

3 

7. 7

. 

Kualitas hidup 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

 

1 

2 

3 

 

c. Skoring (penilaian) 

Pada tahap ini peneliti memberikan penilaian pada setiap jawaban 

responden sesuai dengan skor yang telah ditentukan. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan bobot nilai pada masing-masing 

jawaban sehingga mempermudah perhitungan. 

1) Kualitas Hidup 

a) Kualitas Hidup Secara Umum 

Tidak sama sekali  : 1 

Sedikit   : 2 

Biasa-biasa saja  : 3 

Memuaskan  : 4 

Sangat Memuaskan : 5 

Untuk menentukan kategori dukungan keluarga 

menggunakan rumus (Sari & Suhendri, 2018) yaitu: 

X max =5 

X min =1 

X mean = 
 

 
                                    

 = 
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= 
 

 
        

Lmax=24 x 5= 120 

Lmin=24 x 1=24 

Mean =  120-24 = 96  

Standar deviasi =  

=                 

=              

= 16 

Baik      = x ≥ (M+1.SD) 

             = x ≥ (72 + 16) 

            = x ≥ 88 

 Sedang = (M-1.SD) ≤ x < (M + 1.SD) 

                           =  (72-16) ≤ x < (72 + 16) 

                           =   56 ≤ x < 88 

 Rendah  = x < (M – 1.SD) 

              = x (72 – 16) 

    =  x < 56 

Jadi, Kesimpulannya mengenai pengkategorian kualitas hidup 

adalah sebagai berikut : 

Baik = x ≥ 88 

Sedang =  56 ≤ x < 88 

Rendah :  x < 56 
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b) Domain Kualitas Hidup 

Untuk menentukan kategori dukungan keluarga 

menggunakan rumus (Sari & Suhendri, 2018) yaitu: 

X max =5 

X min =1 

X mean = 
 

 
                                    

    = 
 

 
         

= 
 

 
       

Lmax=4 x 5= 20 

Lmin=4 x 1=4 

Mean =  20-4 = 16 

Standar deviasi =  

=                 

=            

= 2,66 

Baik         = x ≥ (M+1.SD) 

                = x ≥ (12 + 2,66) 

                = x ≥ 15 

Sedang   = (M-1.SD) ≤ x < (M + 1.SD) 

               =  (12-2,66) ≤ x < (12 + 2,66) 

                  =   9 ≤ x < 15 

Rendah  = x < (M – 1.SD) 

             = x (72 – 16) 

            =  x < 9 

Jadi, Kesimpulannya mengenai pengkategorian domain kualitas 

hidup adalah sebagai berikut : 
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Tinggi  = x ≥ 15 

Sedang =  9 ≤ x < 15 

Rendah :  x < 9 

2) Kesejahteraan Spiritual  

a) Kesejahteraan Spiritual Secara Umum 

Untuk menentukan kategori kesejahteraan spiritual secara umum 

menggunakan rumus (Sari & Suhendri, 2018) yaitu: 

X max =6 

X min =1 

X mean = 
 

 
                                    

            = 
 

 
          

          = 
 

 
        

Lmax= 6 x 20 = 120 

Lmin= 1 x 20 = 20 

Mean =  60 - 10 = 50 

Standar deviasi =                 

=               = 16,6 

Baik              = x ≥ (M+1.SD) 
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  = x ≥ (70 + 16,6) 

   = x ≥ 87 

             Sedang         = (M -1.SD) ≤ x < (M + 1.SD) 

                   =  (70 – 16,6) ≤ x < (70 + 16,6) 

                   =   53 ≤ x < 87 

             Rendah       = x < (M – 1.SD) 

            = x (70 – 16,6) 

   =  x < 53 

Jadi, Kesimpulannya mengenai pengkategorian domain 

kesejahteraan spiritual adalah sebagai berikut : 

Baik = x ≥ 87 

Sedang =  53 ≤ x < 87 

Rendah :  x < 53 

b) Domain Kesejahteraan Spiritual 

Untuk menentukan kategori Domain kesejahteraan spiritual 

menggunakan rumus (Sari & Suhendri, 2018) yaitu: 

X max =6 

X min =1 

X mean = 
 

 
                                    

            = 
 

 
          

          = 
 

 
        



56 
 

 
 

Lmax= 6 x 10 = 60 

Lmin= 10 x 1 = 10 

Mean =  60 - 10 = 50 

Standar deviasi =  

=                 

=             

= 8,33 

Baik          = x ≥ (M+1.SD) 

   = x ≥ (35 + 8,33) 

   = x ≥ 44 

               Sedang       = (M -1.SD) ≤ x < (M + 1.SD) 

                                =  (35 – 8,33) ≤ x < (35 + 8,33) 

                              =   27 ≤ x < 44 

                Rendah       = x < (M – 1.SD) 

            = x (35 – 8,33) 

   =  x < 27 

Jadi, Kesimpulannya mengenai pengkategorian dimensi  

kesejahteraan spiritual adalah sebagai berikut : 

Baik = x ≥ 44 

Sedang =  27 ≤ x < 44 

Rendah :  x < 27 

d. Tabulasi  

Pengelompokkan data sesuai variabel yang akan diteliti 
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e. Data entry  

Tahap terakhir pemrosesan data, peneliti memasukkan data hasil 

dari kuesioner ke dalam program komputer. Pada tahap ini peneliti 

dituntut untuk teliti dalam melakukan data entry untuk menghindari 

terjadi bias pada data 

f. Cleaning 

Apabila semua data dari setiap sumber data selesai dimasukkan, 

perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan kesalahan-kesalahan 

kode, ketidaklengkapan dan sebagainya. Kemudian dilakukan koreksi. 

Pada penelitian ini meliputi pengecekan ulang pada karakteristik 

responden dan review  hasil survey kuesioner SWBS dan WHOQOL-

OLD. 

4. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data yang sudah terkumpul selanjutnya akan 

diolah dan dianalisis dengan tehnik statistic. Proses pemasukan data dan 

pengolahan data menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer dengan 

menggunakan program SPSS. Pada penelitian ini menggunakan dua cara 

dalam menganalisis data, yaitu analisis data univariat dan bivariat. 

a. Analisis Univariat  

Analisis univariat merupakan proses analisis data pada tiap 

variabelnya. dimana variabel independen dari penelitian ini adalah 

Kesejahteraan Spiritual lansia, variabel dependen dari penelitian ini 

adalah Kualitas hidup lansia. Pada penelitian ini analisis univariat 

dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian, analisis ini akan 

menghasilkan distribusi dan  persentase dari tiap variabel yang diteliti. 

Analisis ini digunakan untuk menghitung distribusi dari frekuensi 
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sehingga diketahui gambaran karakteristik responden.Variabel 

responden yang termasuk dalam karakteristik selain kesejahteraan 

spiritual dan kualitas hidup adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, 

status perkawinan dan pekerjaan Data diolah dan disajikan kemudian 

dipresentasikan serta diuraikan dalam bentuk tabel menggunakan 

program SPSS. 

b. Analisis Bivariat 

Apabila telah dilakukan analisis univariat, hasilnya akan 

diketahui distribusi atau karakteristik tiap variabel, kemudian 

dilanjutkan ke tahap analisis bivariat. Analisis bivariat merupakan 

analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan. Dilakukan terhadap dua variabel yaitu variabel bebas 

dan terikat yang diduga adanya hubungan atau korelasi dengan 

menggunakan uji statistik. Agar datanya lebih akurat maka data diolah 

dengan bantuan SPSS.  Analisis bivariate pada penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahu hubungan antara kesejahteraan spiritual dengan 

kualitas hidup lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten 

Gowa. Uji statistic pada penelitian ini menggunakan uji Chi Square, 

peneliti ingin mengetahui hubungan antara kesejahteraan spiritual 

dengan kualitas hidup lansia, dan kedua variable masuk ke dalam jenis 

skala yang sama yaitu ordinal. 

G. Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, oleh 

karena itu sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta izin ke 

bidang keperawatan. Penelitian ini hanya melibatkan responden yang mau terlibat 

saja secara sadar bukan adanya paksaan. Penelitian ini telah lulus uji komite etik 
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dari komite etik penelitian kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar dengan 

nomor etik : C.99/KEPK/FKIK/VI/2022. Prinsip-prinsip etik dalam melakukan 

penelitian ini gunanya untuk melindungi responden dari berbagai kekhawatiran 

dan dampak yang timbul selama kegiatan penelitian (Nursalam, 2015) yaitu: 

1. Informed consent (Persetujuan Responden) 

 Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti 

dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. 

Informed consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan 

memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan 

informed consent adalah agar responden mengerti maksud dan tujuan 

penelitian, jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati 

hak-hak responden.  

2. Anonimity (Tanpa Nama)  

  Anonymity adalah tindakan untuk menjaga kerahasiaan, peneliti 

tidak akan mencantumkan nama responden, sehingga pada kuesioner 

responden hanya akan diminta untuk memberikan kode/inisial yang 

merupakan huruf awalan dari nama responden. Contoh (M). 

3. Beneficence (manfaat) 

 Dalam sebuah penelitian hendaknya memperoleh manfaat 

semaksimal mungkin bagi subjek penelitian jika subjek penelitian 

mengetahui tingkat kualitas hidup lansia, maka subjek penelitian dapat 

mengetahui bagaimana meningkatkan kualitas hidupnya. Penelitian ini 

memiliki resiko sangat rendah karena pada penelitian ini hanya diberikan 

pertanyaan dalam bentuk kuesioner dan tidak dilakukan perlakuan atau 

pun uji coba.  
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4. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya 

kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian, 

yang tidak termasuk data yang dibutuhkan peneliti tidak akan 

dipresentasikan pada saat hasil  

5. Justice (Adil) 

Prinsip keadilan yang ditekankan dalam penelitian ini yaitu di 

mana peneliti menjamin semua subjek dalam penelitian guna memperoleh 

perlakuan dan keuntungan yang sama. Dalam hal ini peneliti juga tidak 

boleh membeda- bedakan responden dari segi gender,agama, etnis, dan 

sebagainya. Peneliti akan bersikap adil untuk semua responden, untuk 

menjamin bahwa perlakuan semuanya sama adalah peneliti memiliki 

prosedur penelitian. 
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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Yayasan Batara Hati Mulia merupakan organisasi pelayanan sosial yang 

berada di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Yayasan ini berdiri pada tahun 

2015, dan pada tahun 2019 Yayasan Batara Hati Mulia  diakui terakreditasi sangat 

baik (A) oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Nomor : 915 . Sa-

LKS.A/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan 

penyuluhan Sosial. Jumlah Populasi lansia yang ada di Yayasan Batara Hati Mulia 

berjumlah 355 orang dengan usia mulai dari 60 tahun.  

Yayasan Batara Hati Mulia memiliki beberapa kegiatan, seperti Day Care 

dan Home Care. Kegiatan day care terdiri atas kegiatan senam yang diadakan 

setiap 1 kali dalam seminggu, kegiatan belajar keterampilan sesuai minat, 

pengadaan pengajian setiap 1 kali dalam seminggu, posyandu lansia dilaksanakan 

setiap 1 bulan sekali dan kegiatan rekreasi yang diadakan 1 kali dalam setahun, 

sedangkan kegiatan home care yaitu kunjungan ke rumah lansia yang disesuaikan 

dengan keluhan lansia. 

Adapun Tujuan, serta Visi dan Misi dari Yayasan Batara Hati Mulia 

Kabupaten Gowa yaitu : 

1. Tujuan 

Lembaga kesejahteraan lanjut usia bertujuan untuk mengangkat 

derajat dan martabat Lansia yang berekonomi lemah, supaya tidak merasa 

terabaikan di tengah masyarakat dan juga menjadi teladan bagi generasi 

muda dalam hal ketabahan dan keuletan menghadapi tantangan hidup yang 

semakin berat, menjadi lansia mandiri. 
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2. Visi  

Lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia bertekad agar selalu 

berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat 

untuk melayani khususnya para lansia ekonomi lemah dalam rangka 

pemberdayaan lansia menuju kemandirian yang selalu unggul dalam 

IPTEK dan mantap dalam IMTAQ 

3. Misi  

Pemberdayaan lansia dalam kemandirian melalui pengembangan 

dan perluasan UEP dengan meningkatkan IPTEK dan IMTAQ. 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini tentang Hubungan Kesejahteraan Spiritual dengan Kualitas 

Hidup lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa yang telah 

dilaksanakan pada 11 – 25 juni 2022. Responden dalam penelitian ini adalah 

Lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa sebanyak 78 

responden. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan hasil data yang 

didapatkan berupa angka kemudian Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. 

Adapun hasil penelitian akan disajikan pada tabel-tabel berikut ini 
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1. Analisis Univariat 

a. Distribusi Karakteristik Responden 

Tabel 4. 1 Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

Usia, Jenis kelamin, Status pernikahan, Pekerjaan, Pendidikan terakhir 
Karakteristik Frekuensi Presentase 

(n) (%) 

Usia 

60-65 38 48,7 

66-70 26 33,3 

71-75 6 7,7 

76-80 3 3,8 

81-85 5 6,7 

Jumlah 78 100 

Jenis Kelamin   

Laki-Laki 27 34,6 

Perempuan 51 65,4 

Jumlah 78 100 

Status pernikahan   

Belum menikah 1 1,3 

Menikah 61 78,2 

Janda/duda 16 20,5 

Jumlah 78 100 

Jenis Pekerjaan   

Tidak Bekerja 54 69,2 

Buruh 1 1,3 

Petani 4 5,3 

Wiraswasta 4 5,3 

Lain-lain 15 20,0 

Jumlah 78 100 

Pendidikan Terakhir   

Tidak sekolah 18 23,1 

Sekolah Dasar 36 46,2 

Sekolah Menengah 

Pertama 

9 11,5 

Sekolah Menengah Atas 5 6,4 

Sarjana 10 12,8 

Jumlah 78 100 

Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan hasil penelitian di Yayasan Batara Hati Mulia 

Kabupaten Gowa distribusi frekuensi berdasarkan usia didominasi 

oleh kelompok usia 60-65 sebanyak 38 orang (48,7) Kemudian 
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berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi frekuensi  

jenis kelamin Lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten 

Gowa, didominasi oleh Lansia dengan jenis kelamin perempuan  

sebanyak 50 orang (65,4%).  

Berdasarkan hasil penelitian di Yayasan Batara Hati Mulia 

Kabupaten Gowa distribusi frekuensi berdasarkan status perkawinan, 

didominasi oleh kelompok lansia menikah sebanyak 61 orang (78,3 

%). Kemudian hasil penelitian di Yayasan Batara Hati Mulia 

Kabupaten Gowa Menunjukkan  distribusi frekuensi berdasarkan jenis 

Pekerjaan yaitu didominasi oleh kelompok lansia yang tidak bekerja 

sebanyak 51 orang (69,2 %). Dan yang terakhir berdasarkan hasil 

penelitian di Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa distribusi 

frekuensi berdasarkan pendidikan terakhir didominasi oleh lansia 

dengan pendidikan terakhir sekolah dasar yaitu sebanyak 33 orang 

(46,2 %). 

b. Distribusi Tingkat Kesejahteraan Spiritual Lansia 

Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Kesejahteraan Spiritual Lansia 
Kesejahteraan Spiritual 

Lansia 

Frekuensi Presentase 

(n) (%) 

Tinggi 43 55,1 

Sedang 35 44,9 

Rendah 0 0 

Jumlah 78 100,0 

     Sumber: Data primer 2022 

 Berdasarkan tabel diatas Kesejahteraan spiritual lansia 

binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa  lebih banyak 

yang memiliki kesejahteraan spiritual tinggi dengan jumlah responden 

sebanyak 43 orang dan persentase 55,1 %, sedangkan persentase untuk 
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responden yang memiliki kesejahteraan spiritual sedang sebanyak 35 

orang lansia dan memiliki persentase sebesar 44,9 % , dan responden 

pada tabel didapatkan bahwa tidak ada responden yang memiliki 

kesejahteraan spiritual rendah. 

Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi berdasarkan Dimensi Kesejahteraan 

Spiritual 
Kesejahteraan Spiritual 

Lansia 

Frekuensi Presentase 

(n) (%) 

RWB 

Tinggi 49 62,8 

Sedang 29 37,2 

Rendah 0 0 

Jumlah  78 100 

EWB 

Tinggi 48 61,5 

sedang 30 38,5 

Rendah  0 0 

Jumlah 78 100 

     Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.3 dimensi kesejahteraan spiritual lansia, 

pada bagian RWB (Religious  well being) terdapat 49 responden 

dengan persentase 62,8 % yang memiliki RBW tinggi dan terdapat 29 

responden dengan persentase 37,5 % yang memiliki RBW sedang, dan 

tidak ditemukan responden yang memiliki RWB rendah. Sedangkan 

pada bagian EWB (Existential well being) didapatkan 48 responden 

dengan persentase 61,5 % yang memiliki EWB tinggi. 

c. Distribusi Tingkat Kualitas Hidup Lansia 

Tabel 4. 4 Distribusi Frekuensi  kualitas hidup lansia 
Kualitas Hidup Lansia Frekuensi Presentase 

(n) (%) 

Tinggi 51 65,4 

Sedang 27 34,6 

Rendah 0 0 

Jumlah 78 100,0 
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    Sumber: Data Primer 2022 

 Berdasarkan tabel 4.4 Kualitas Hidup lansia binaan 

Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa  lebih banyak yang 

memiliki kualitas hidup tinggi dengan jumlah responden 51 orang dan 

persentase sebesar 65,4%. 

Tabel 4. 5 Distribusi Frekuensi berdasarkan Domain Kualitas Hidup 

Lansia 

Domain Kualitas Hidup 

Lansia 

Frekuensi Presentase 

(n) (%) 

Kemampuan sensorik 

Tinggi 10 12.8 

Sedang 19 24.34 

Rendah 49 62.8 

Jumlah 78 100 

Kematian   

Tinggi 23 29,5 

Sedang 36 46,2 

Rendah  19 24.4 

Jumlah 78 100 

Aktivitas masa lalu, sekarang dan masa depan 

Tinggi 32 41 

Sedang 46 59 

Rendah 0 0 

Jumlah 78 100 

Partisipasi Sosial 

Tinggi 38 48,7 

Sedang 40 51,3 

Rendah 0 0 

Jumlah 78 100 

Otonomi 

Tinggi  41 52,6 

Sedang 35 44,9 

Rendah 2 2.6 

Jumlah 78 100 

Kedekatan  

Tinggi 43 55,1 

Sedang 33 42.3 

Rendah 2 2.7 

Jumlah 78 100 

  Sumber : Data primer 2022 
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Berdasarkan domain kualitas hidup lansia, yang terbagi atas 6 

domain, domain pertama yaitu domain kemampuan sensorik, 

didominasi oleh responden dengan kemampuan sensorik yang rendah 

yaitu sebanyak 49 responden. Domain selanjutnya adalah domain 

kematian, didominasi oleh responden dengan domain kematian sedang 

sebanyak 36 responden. Domain ketiga adalah aktivitas masa lalu, 

sekarang dan masa depan, pada domain ini didapatkan frekuensi 

terbanyak pada responden dengan aktivitas sedang yaitu 46 responden  

Pada domain partisipasi sosial, didominasi oleh responden 

dengan partisipasi sosial yang rendah yaitu sebanyak 40 responden.  

Domain selanjutnya adalah domain otonomi, didominasi oleh 

responden dengan kategori otonomi tinggi sebanyak 41 responden, 

dan yang terakhir adalah domain kedekatan atau persahabatan, pada 

domain ini frekuensi terbanyak terdapat pada responden yang 

memiliki kedekatan kategori tinggi yaitu sebanyak 43 responden.  

2. Analisis Bivariat 

Pada penelitian ini Analisis Bivariat dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel yaitu variabel independen (kesejahteraan 

spiritual) dan variabel dependen (kualitas hidup) pada lansia binaan 

Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa dengan melakukan uji chi 

square dan ditunjukkan dengan nilai p < 0,05 
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Tabel 4. 6 Hubungan Kesejahteraan Spiritual dengan Kualitas Hidup Lansia 
Kesejahteraan  

spiritual 

Kualitas 

hidup 

Tinggi 

% Kualitas 

Hidup 

Sedang 

% Total % P-

Value 

Tinggi 41 95,3 

% 

2 4,7 % 43 100,0 

% 

0,000 

 

Sedang 10 28,6 

% 

25 71,4 

% 

35 100,0 

% 

Rendah 0 0% 0 0% 0 0% 

Jumlah     78   

Sumber : Data primer 2022  

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa hasil tabulasi silang antara 

kesejahteraan spiritual dengan Kualitas hidup pada Lansia Binaan Yayasan 

Batara Hati Mulia dengan menggunakan Uji Chi Square diperoleh hasil p-

Value sebesar 0,000 dengan taraf signifikan <0,05. Nilai p-Value  (0,000) 

lebih kecil dari nilai α (0,05) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Maka 

dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan yang 

signifikan antara kesejahteraan spiritual dengan kualitas hidup lansia 

binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa.  

C. Pembahasan 

Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer 

menggunakan kuesioner. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara kesejahteraan spiritual dengan kualitas hidup lansia binaan Yayasan Batara 

Hati Mulia Kabupaten Gowa. Pada penelitian ini didapatkan jumlah sampel 

sebanyak 75 orang yang merupakan lansia Binaan Yayasan Batara Hati Mulia 

Kabupaten Gowa.  

Setelah dilakukan penelitian, data hasil penelitian kemudian dikumpulkan 

dan dilakukan penyuntingan data, dan entri ke dalam master table, setelah itu data 

diolah dengan menggunakan software statistic (SPSS). Hasil pengolahan disajikan 
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ke dalam tabel frekuensi, didistribusikan serta diberikan penjelasan dalam bentuk 

narasi.  

1. Kesejahteraan Spiritual lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia 

Kabupaten Gowa 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kesejahteraan spiritual 

lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa berada pada 

kategori tinggi yaitu sebanyak 43 lansia dengan persentase 55.1 %, 

Adapun pengkategorian dalam penelitian ini adalah kesejahteraan spiritual 

tinggi, sedang dan rendah. 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Okta (2019) di 

dalam penelitiannya didapatkan bahwa lansia yang berada di UPT 

Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember memiliki tingkat kesejahteraan 

spiritual yang tinggi dengan persentase 62,5 %. Hal ini dibuktikan dengan 

lansia yang berada di UPT pelayanan sosial tersebut masih rajin dalam 

melaksanakan shalat lima waktu serta masih rajin dalam membaca kitab 

suci Al-Qur’an meskipun telah mengalami keterbatasan dalam 

penglihatan, selain itu lansia juga masih tetap menjalani hubungan yang 

baik antar lansia yang ada di UPT tersebut. (Pertiwi, 2019) 

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Trini Andini et al  (2018) 

didapatkan bahwa tingkat kesejahteraan spiritualitas lansia di kecamatan 

Panakukang berada pada kategori baik sebanyak 23 responden (53,5 %), 

pada penelitian tersebut sebagian besar responden mengakui bahwa seiring 

bertambahnya usia maka semakin banyak pula pengalaman yang mereka 

lalui, sehingga saat telah memasuki usia tua mereka lebih cenderung untuk 

memperbanyak berbuat baik, dan mendekatkan diri kepada tuhan, hal ini 

dibuktikan dengan tingkat spiritual terkait sub variabel hubungan sesama 



70 
 

 
 

yakni sebanyak 36 responden memiliki hubungan yang baik dengan 

sesama manusia. (Muhtar, Ilmi, & Syisnawati, 2018) 

Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Handayani dan Oktaviani (2018), dimana pada penelitian tersebut 

didapatkan hasil bahwa tingkat kesejahteraan spiritual lansia di PSTW 

Sabai Nan Aluih Sicincin berada pada kategori yang tidak baik dengan 

presentasi 55,8 %, dan pada penelitian tersebut didapatkan bahwa faktor 

penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan spiritual lansia di PSTW 

tersebut yaitu karena pihak panti yang kurang aktif dalam memberikan 

motivasi serta dukungan untuk lansia agar aktif dalam mengikuti kegiatan-

kegiatan yang ada di panti, sehingga lansia mengalami masalah terutama 

pada dimensi horizontal, dimana lansia tidak memiliki hubungan yang baik 

antar orang lain serta lingkungannya dan juga menolak segala perubahan 

yang dialami oleh dirinya sendiri, lebih sering murung dan juga 

menyendiri, tidak memiliki semangat dalam menjalani hidup dan merasa 

terabaikan sehingga kesejahteraan spiritual menjadi tidak baik. (Handayani 

& Oktaviani, 2018). 

Pada penelitian yang dilakukan di Yayasan Batara Hati Mulia 

Kabupaten Gowa, tidak didapatkan lansia yang memiliki kesejahteraan 

spiritual yang rendah, semua responden berada pada kategori tinggi dan 

sedang, hal ini dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah 

lingkungan. Lingkungan merupakan suatu ruang lingkup sosial dimana 

terdapat interaksi satu individu dengan individu lainnya berdasarkan nilai 

dan norma yang berlaku, lingkungan juga merupakan tempat pemenuhan 

kebutuhan sosial (Anwar, Riswanda, & Ghiffari, 2022),  
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Berdasarkan pengamatan peneliti, responden di Yayasan Batara 

Hati Mulia memiliki lingkungan sosial yang baik, hal ini dibuktikan 

dengan hasil Penelitian yang dilakukan di Yayasan Batara Hati Mulia 

didapatkan bahwa tingkat EWB (Existential well being) tinggi dan sedang. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktarizal Drianus  

(2021), pada penelitian tersebut dikatakan bahwa existential well being 

lansia cenderung lebih stabil dan baik, Existential berarti bagaimana lansia 

memaknai hidupnya secara subjektif, seperti apa pengalaman hidupnya, 

dan interaksinya dengan makhluk hidup, masa tua merupakan masa 

pencerahan penuh akan kesadaran terhadap diri sendiri, orang lain, alam 

dan sang pencipta. Selain itu berdasarkan wawancara yang dilakukan 

peneliti terhadap responden, didapatkan bahwa lansia memiliki hubungan 

yang baik dengan orang sekitar dan senang untuk bersosialisasi dengan 

tetangga sekitar rumahnya selain itu lansia juga senang saat hadir di 

kegiatan yang diadakan oleh Yayasan karena bisa bertemu dengan teman 

seusia mereka. 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa tingkat religious well being 

(RWB) lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia, didominasi oleh lansia 

dengan tingkat RWB tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Akhyar (2019) didapatkan bahwa tingkat 

RWB lansia berada pada kategori tinggi, dimana  pada penelitian tersebut 

didapatkan bahwa semakin usia seseorang bertambah maka RWB lansia 

akan semakin tinggi juga, RWB atau religious well being  merupakan 

kepercayaan seseorang terhadap kekuasaan tuhan, sering dikaitkan dengan 

seberapa sering atau banyaknya seseorang berpartisipasi dalam kegiatan 

keagamaan.(Akhyar et al., 2019) 
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Pada Penelitian ini didominasi oleh lansia dengan umur 60-70 

tahun, Korelasi yang diamati menunjukkan bahwa seiring bertambahnya 

usia maka kebutuhan spiritual akan menjadi meningkat, individu yang 

memiliki tingkat religius yang tinggi akan cenderung lebih mampu dalam 

memaknai setiap kejadian yang dialami secara positif sehingga hidupnya 

menjadi lebih tentram dan terhindar dari stress dan depresi (Putri et al., 

2021).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden sebagian besar 

berjenis kelamin perempuan, Hal ini karena mayoritas lansia di Yayasan 

Batara Hati Mulia berjenis kelamin perempuan, selain itu menurut 

(Girsang et al., 2021) penduduk di indonesia lebih banyak yang berjenis 

kelamin perempuan dibandingkan laki-laki. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Nurul (2016), seorang perempuan lebih dapat merasakan 

kehadiran dan hubungan dengan tuhan karena dapat menemukan 

kedamaian melalui doa serta kedekatan dengan tuhan sehingga 

mempengaruhi kesejahteraan spiritualnya (Nurul, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan mayoritas responden 

hanya menempuh pendidikan sampai jenjang Sekolah Dasar (SD),  

pengaruh pendidikan terhadap spiritual dapat dikorelasikan dengan tingkat 

pengetahuan dan pemahaman lansia terkait keagamaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nurul (2016) didapatkan bahwa mayoritas lansia di 

Kelurahan Pudak Payung hanya sampai jenjang Sekolah Dasar memiliki 

pemahaman spiritual berada pada kategori sedang. Hal ini karena, 

pendidikan dapat menjadi salah satu pengaruh yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan spiritual seseorang, semakin tinggi jenjang pendidikan yang 
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dilalui maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan terkait agama yang 

dimiliki oleh seseorang (Nurul, 2016). 

Lansia yang sering melakukan ibadah atau kegiatan keagamaan 

cenderung mengalami penurunan fungsi kognitif yang lebih lambat 

dibanding lansia yang jarang melakukan kegiatan keagamaan, tingkat 

spiritualitas yang tinggi pada lansia memiliki resiliensi yang tinggi dalam 

menghadapi situasi yang menyebabkan stress. Religiusitas sebagai bentuk 

upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecemasan manusia 

mengenai kehidupan ataupun kematian. 

Lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia masih tinggal dirumah 

masing-masing dan mereka masih tinggal bersama keluarganya, Sehingga 

peran kebersamaan dan pemberian kasih sayang dari keluarga memberikan 

dampak yang baik bagi Lansia, selain itu berdasarkan pengakuan dari 

beberapa responden didapatkan pula bahwa lansia memiliki hubungan 

yang baik dengan orang-orang disekitarnya dan dapat dibuktikan dengan 

banyaknya lansia yang hadir dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh 

Yayasan. 

Lansia Binaan Yayasan Batara Hati Mulia dapat dikatakan sebagai 

lansia komunitas, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti, lansia di komunitas lebih bebas dalam melakukan 

segala aktifitas yang disukainya mulai dari berkebun, beternak, berkumpul 

bersama keluarga serta melakukan kegiatan yang ada di yayasan sekaligus 

berkumpul bersama lansia lain, selain itu lansia juga memiliki kesempatan 

untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan pengajian dan juga shalat di masjid 

sekitar rumah sehingga lansia masih memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan pengetahuan keagamaan baik dari keluarga maupun orang 



74 
 

 
 

disekitarnya dan juga lansia masih dapat berinteraksi dengan tetangga, 

teman sebaya dan juga keluarganya. 

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (S.Hamid, 

2010) bahwa Orang-orang terdekat memiliki pengaruh pada kondisi 

spiritual seseorang. Keluarga dekat, merupakan faktor utama yang 

membangun konsep-konsep mengenai hubungan personal dan komunal.  

hal ini lah mengapa tingkat kesejahteraan spiritual lansia binaan Yayasan 

Batara Hati Mulia tidak ada yang rendah. 

Keluarga merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh 

lansia, karena keluarga merupakan orang terdekat lansia sehingga ketika 

memasuki masa tua, mereka berharap keluarga menjadi orang yang akan 

mengurusnya ketika menjalani masa tua, akan tetapi ketika keluarga 

memutuskan untuk memasukkan lansia di pelayanan sosial maka akan 

lansia akan merasa dibuang dan tidak diperlukan lagi dalam keluarga. 

(Handayani & Oktaviani, 2018) 

Selama proses penelitian dilakukan saat responden mengisi 

kuesioner kesejahteraan spiritual, sebagian besar responden mengakui 

bahwa seiring bertambahnya usia, semakin bertambah pula pengalaman 

mereka dan banyak keadaan yang telah mereka lewati, sehingga ketika 

mereka telah memasuki usia lanjut, mereka memilih untuk lebih 

mendekatkan diri kepada sang pencipta dan memperbanyak berbuat 

kebaikan sebagai bekal di akhirat nanti serta memperbanyak rasa syukur 

atas apa yang telah dilalui dan diberikan kepada mereka. 

Berkaitan dengan rasa syukur, Allah SWT Berfirman dalam Q.S 

Ibrahim Ayat 7 : 

 ٍْ نئَِ َٔ ٍْ شَكَشْتىُْ لََصَِيذَََّكُىْ ۖ  ٌَ سَثُّكُىْ نئَِ إرِْ تأَرََّ ٌَّ ػَزَاثيِ نشََذِيذ  َٔ كَفشَْتىُْ إِ  
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Terjemahan : 

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya 

jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika 

kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". 

 

Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, Dalam 

ayat tersebut Allah SWT mengingatkan kepada hamba-Nya untuk selalu 

bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Bila mereka 

melaksanakannya, maka nikmat itu akan ditambahkan lagi oleh-Nya. 

Sebaliknya, Allah juga mengingatkan kepada mereka yang tidak mau 

bersyukur dan mengingkari nikmat dari-Nya, maka akan ditimpakan Azab-

Nya yang sangat pedih kepada mereka. 

Menurut pengamatan peneliti selama dilakukannya penelitian 

bahwa kesejahteraan spiritual lansia dapat berada pada kategori yang baik 

berkaitan dengan bagaimana lansia menjalin hubungan yang baik antara 

sesama makhluk hidup dan juga kepada sang pencipta, ketika hubungan 

yang baik tersebut dapat terjalin maka kesejahteraan spiritual lansia akan 

baik pula.  Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan spiritual lansia 

adalah lingkungan sosial lansia itu sendiri, umur, jenis kelamin serta 

tingkat pendidikan, selain itu rasa syukur yang ada pada diri lansia baik itu 

rasa syukur akan kenikmatan yang didapatkan ataupun rasa syukur 

terhadap perubahan yang dialami oleh lansia. 

2. Kualitas Hidup Lansia Binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten 

Gowa 

Kualitas hidup merupakan tingkatan kesejahteraan atau keunggulan 

seorang individu yang dapat dinilai dari kehidupan seseorang, biasanya 

dilihat dari bagaimana tujuan hidup seseorang, kontrol pribadi, hubungan 

interpersonal, perkembangan intelektual, kondisi ekonomi, dan pribadi 
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seseorang  (Ekasari et al., 2018). Hasil penelitian didapatkan bahwa 

sebagian besar Lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia memiliki kualitas 

hidup tinggi dengan jumlah responden 51 orang. Pada penelitian ini 

digunakan pengkategorian Kualitas hidup tinggi, sedang dan rendah. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi 

Maya et al (2018), didapatkan bahwa Kualitas hidup lansia yang berada di 

Kabupaten Sleman Yogyakarta mayoritas mendapatkan kategori kualitas 

hidup tinggi dan sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa lansia 

merasakan kesejahteraan dan kepuasan dalam menjalani hidupnya dan 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal salah 

satunya adalah sikap sabar dan rasa syukur yang dimiliki oleh lansia dan 

faktor eksternal yaitu dukungan sosial. (Dewi maya et al, 2018) 

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Retno Dewi (2018), 

didapatkan hasil bahwa kualitas hidup lansia yang bekerja berada pada 

kategori baik, dibuktikan dengan lansia yang memiliki kualitas hidup baik 

pada setiap domain yang dinilai oleh peneliti, meskipun beberapa lansia 

mengeluh kelelahan karena bekerja namun mereka tetap merasa syukur 

dan puas karena di usia yang tidak lagi muda masih memiliki penghasilan 

sendiri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Diah Ratnawati (2019), pada penelitian tersebut didapatkan bahwa 

kualitas hidup pada lansia yang berada di Desa Citayam Bogor didominasi 

oleh kualitas hidup kategori baik dengan frekuensi 67 orang lansia dari 134 

responden. Baiknya kualitas hidup tersebut disebabkan karena lansia sudah 

melewati masa untuk melakukan perubahan dalam hidupnya sehingga 
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mereka cenderung lebih mengevaluasi hidupnya ke arah yang lebih 

positif.(Ratnawati, Wahyudi, & Zetira, 2019) 

Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Endah Cahya et al (2019), pada penelitian tersebut didapatkan hasil 

bahwa kualitas hidup lansia di posyandu lansia Wiguna Karya kota 

Surabaya didominasi oleh lansia dengan kualitas hidup yang kurang yaitu 

sebanyak 17 responden dari 28 responden (Cahya, Harnida, & Indrianita, 

2019). Selain penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Dina 

Andesty tahun 2018 juga menunjukkan hasil bahwa mayoritas responden 

memiliki kualitas hidup yang rendah yaitu 28 orang lansia dari 52 lansia 

diikuti oleh lansia dengan kategori kualitas hidup tinggi yaitu sebanyak 19 

orang dan kualitas hidup sedang sebanyak 5 orang.(Andesty & Syahrul, 

2019) 

Perbedaan tingkat kualitas hidup seseorang dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya faktor demografi meliputi usia dan jenis 

kelamin, kemudian faktor pekerjaan dan pendidikan, status pernikahan 

serta interaksi sosial dan faktor selanjutnya adalah faktor spiritual. 

(Salmiyati & Asnindari, 2020) Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lima et al (2020) Hasil penelitian didapatkan bahwa 

spiritual menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup 

lansia, namun selain spiritualitas terdapat juga faktor lain yang 

mempengaruhi kualitas hidup lansia seperti penyakit kronis, faktor fisik,  

dan dukungan sosial (Lima et al., 2020) 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa lansia dengan tingkat RWB 

(Religious well being) tinggi masih lebih banyak dibandingkan lansia 

dengan tingkat EWB (Existential well being) tinggi, dan jika dihubungkan 
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dengan kualitas hidup lansia, maka tingkat kesejahteraan religious 

seseorang memiliki pengaruh yang lebih terhadap kualitas hidup 

dibandingkan dengan tingkat EWB (Existential well being), sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Helen (2018), pada penelitian tersebut 

didapatkan hubungan tinggi searah antara tingkat religius dengan kualitas 

hidup seseorang. Hal ini karena lansia yang taat agama akan mampu untuk 

bertindak dan mengontrol kesabaran, ketenangan jiwa sehingga lansia 

dapat merasa puas dengan kehidupannya(Hardianti, Wiyono, & Adi, 2018) 

Faktor demografi (usia dan jenis kelamin), pada penelitian ini usia 

responden didominasi oleh kelompok usia 60-65 tahun dan terbanyak 

kedua oleh kelompok usia 66-70 tahun, sedangkan untuk jenis kelamin 

didominasi oleh perempuan. Usia merupakan faktor yang mempengaruhi 

kualitas hidup, karena pada masa tua lansia sudah melewati berbagai 

pengalaman dan perubahan dalam hidupnya sehingga mereka akan 

cenderung mengevaluasi hidupnya kearah yang lebih positif, sedangkan 

jenis kelamin didapatkan bahwa usia harapan hidup lansia perempuan 

lebih tinggi daripada lansia laki-laki hal ini tentu saja berkaitan dengan 

kualitas hidup lansia (Ardiani, Lismayanti, & Rosnawati, 2014). 

Status pernikahan juga memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup 

lansia, Sesuai dengan teori naing (2010) dalam Astuti (2019) menyatakan 

bahwa individu yang bercerai atau tidak memiliki pasangan mempunyai 

kualitas hidup yang rendah dibandingkan dengan yang berstatus menikah 

(Astuti, 2019), berkaitan dengan penelitian ini, didominasi oleh pasangan 

yang menikah sehingga dapat dikorelasikan dengan tingkat kualitas hidup 

lansia berada yang pada kategori  tinggi. 
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Jenis pekerjaan dapat memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup 

lansia, pada penelitian ini didominasi oleh lansia yang tidak bekerja, hal ini 

sejalan dengan data yang didapatkan oleh BPS per agustus tahun 2021 

bahwa terdapat 50,54 % lansia yang tidak bekerja dan terdapat sebanyak 

49,46 % lansia yang masih bekerja di Indonesia (Girsang et al., 2021), 

pekerjaan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas 

hidup lansia, kondisi lansia yang masih bekerja atau menjadi tulang 

punggung keluarga dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup yang 

dimiliki oleh lansia (Anggraini, 2018).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan Batara 

Hati Mulia tidak didapatkan lansia yang memiliki kualitas hidup yang 

rendah, semuanya berada pada kategori tinggi dan sedang, hal ini 

dikarenakan  beberapa faktor yang berkaitan dengan domain kualitas hidup 

lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia. 

Domain yang pertama yaitu domain Kemampuan sensorik, pada 

domain ini didominasi oleh lansia dengan kemampuan sensorik yang 

rendah, sebagian besar lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia memiliki 

kemampuan sensorik yang rendah yaitu sebanyak 49 lansia dari total 78 

lansia yang menjadi responden. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

April et al (2019), didapatkan bahwa lansia yang memiliki gangguan pada 

kemampuan sensorik terutama pendengaran cenderung beresiko memiliki 

kualitas hidup yang kurang baik (Juni et al., 2019), Hal ini berhubungan 

dengan proses menua yang dialami oleh setiap lansia, yang diakibatkan 

karena telah berkurangnya cadangan sistem fisiologis, lansia  menjadi 

rentan. Perubahan-perubahan meliputi kemunduran fisik, psikis dan sosial 

seperti kecacatan, kelemahan, keterbatasan fungsional, ketidakmampuan 
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dan keterlambatan yang akan dialami bersaamaan dengan proses 

kemunduran. (Anitasari & Fitriani, 2021)  

Domain Selanjutnya adalah domain kematian, pada penelitian ini 

sebagian besar responden memiliki domain kematian kategori sedang yaitu 

sebanyak 36 lansia, dan kategori tinggi sebanyak 23 lansia dan kategori 

rendah sebanyak 19 lansia. Kematian merupakan salah satu issue  utama 

dalam kajian perkembangan lansia, banyak cara yang dapat dilakukan 

lansia dalam menanggapi kematian, tergantung pada lingkungan keluarga 

dan sosialnya (Drianus, 2021).   

Pada penelitian ini, sebagian besar lansia sering memikirkan 

tentang kematian namun tidak merasa takut akan kematian, karena mereka 

menganggap bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti akan mereka temui 

dan tidak dapat dihindarkan, yang perlu mereka lakukan hanyalah 

mempersiapkan diri sebaik mungkin. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Puspita (2014), dimana pada penelitian tersebut, tiga 

dari empat responden mengungkapkan persepsi positif terhadap kematian, 

mereka mengungkapan bahwa kematian merupakan suatu yang wajar dan 

tak dapat dihindarkan serta merupakan suatu ketentuan Tuhan, mereka 

juga memberikan pandangan yang positif terhadap kehidupan mereka saat 

ini. (Harapan, Sabrian, & Utomo, 2014) 

Domain ketiga adalah aktivitas di masa lalu, sekarang dan masa 

depan. Pada domain ini, mayoritas lansia berada pada kategori sedang 

yaitu sebanyak 46 lansia dan sebanyak 32 lansia berada pada kategori 

tinggi, pada domain ini tidak didapatkan lansia dengan kategori rendah. 

Domain ini berhubungan dengan bagaimana harapan lansia saat masih 

muda dan apakah harapan tersebut telah terwujud atau belum, dan ketika 
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harapan tersebut tidak tercapai maka dapat membuat lansia merasa tidak 

puas (Mardiana, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Ignasia (2021) 

didapatkan bahwa aktivitas lansia berada pada kategori kurang dengan 

kualitas hidup yang kurang, hal ini membuktikan bahwa aktivitas yang 

dilakukan oleh lansia memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

kualitas hidup lansia, semakin kurang aktivitas yang dilakukan oleh lansia 

maka akan semakin kurang juga kualitas hidup lansia (Palit et al., 2021) 

Kemudian domain partisipasi sosial, berada pada kategori sedang 

yaitu sebanyak 40 lansia sedangkan 38 lansia lainnya berada pada kategori 

tinggi, kehidupan sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

peningkatan kualitas hidup lansia. Di Yayasan Batara Hati Mulia, 

berdasarkan pengamatan peneliti dan wawancara secara langsung kepada 

responden, lansia di yayasan tersebut memiliki kehidupan sosial yang 

cukup baik, hal ini dibuktikan dengan interaksi antar sesama lansia di 

yayasan sangat baik, lansia mengatakan bahwa ketika mereka berkumpul 

bersama di Yayasan dapat memberikan perasaan yang bahagia di dalam 

diri mereka, mereka menjadi tidak kesepian karena dapat bercengkrama 

dengan teman sebaya, selain itu lansia masih tinggal bersama keluarga 

mereka masing-masing yang artinya setiap lansia masih memiliki 

kesempatan untuk dicintai dan mencintai dalam hidup mereka.  

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dina (2018), pada penelitian tersebut didapatkan bahwa sebagian besar 

lansia memiliki partisipasi sosial yang kurang sehingga mempengaruhi 

kualitas hidup lansia, hal ini dibuktikan dengan lansia yang mengalami 

kemunduran interaksi, lansia di UPTD Griya Werdha Kota Surabaya 

cenderung menarik diri dari pergaulan. (Andesty & Syahrul, 2019) 
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Domain otonomi didominasi oleh lansia dengan tingkat otonomi 

tinggi yaitu sebanyak 41 responden, hal ini berarti bahwa sebagian besar 

lansia memiliki kebebasan  dalam mengambil keputusan dan menentukan 

masa depannya sendiri. Lansia yang memiliki rasa percaya diri yang 

tinggi, nilai diri yang positif akan memiliki kebebasan dalam membuat 

keputusan bagi dirinya sendiri.(Mardiana, 2019) 

Domain yang terakhir adalah domain kedekatan, pada penelitian ini 

didominasi oleh lansia dengan kategori kedekatan tinggi yaitu sebanyak 43 

lansia, dan sebanyak  33 lansia yang memiliki kedekatan sedang serta 2 

lansia memiliki kedekatan kurang. lansia yang memiliki kedekatan kurang 

ada 2 lansia, hal ini bisa diakibatkan karena lansia tersebut merasa kurang 

kasih sayang oleh keluarganya dan juga merasa kesepian karena pasangan 

sudah meninggal. Lansia yang mengalami penurunan kemampuan fisik 

dan fungsional tetap dapat memperoleh dukungan emosional dari orang-

orang yang dicintai atau orang terdekat, saat lansia kehilangan dukungan 

emosional akan berdampak buruk terhadap nilai diri lansia dibandingkan 

dengan kehilangan kemampuan fisik dan fungsional.(Mardiana, 2019) 

Menilai diri dan selalu berfikir positif berarti selalu berprasangka 

yang baik terhadap apa yang telah didapatkan dan diberikan kepadanya, 

Seseorang yang memiliki pola pikir bahwa perubahan adalah proses yang 

wajar dan alami dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, maka 

tidak akan timbul kekecewaan dalam dirinya terhadap kondisi apapun yang 

dihadapi. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah Ayat 216 yang 

berbunyi : 

کُىۡ  َٕ خَيۡش  نّـَ ُْ َّٔ ا شَيۡــ ـاب  ٕۡ ٌۡ تكَۡشَُْ ٗ اَ
ػَسٰٰۤ ا شَيۡــ ـاب  ۚ َٔ ٕۡ ٌۡ تحُِجُّ ٗ اَ

ػَسٰٰۤ َٔ  

ٌ ٕۡ ًُ ـتىُۡ لََ تؼَۡهَ َۡ اَ َٔ ُ يؼَۡهىَُ 
اّللَّٰ َٔ كُىٌۡؕ  َٕ شَشٌّ نّـَ ُْ َّٔ ... 
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 Terjemahannya: 

“Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 

Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah: 216) 

 

Dalam Ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT selalu bersama 

kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita, Allah selalu memberikan 

yang terbaik untuk umat-Nya karena Allah maha tahu sedangkan kita tidak 

tau apa-apa, sesuatu yang kita benci bisa saja jadi yang terbaik untuk kita 

dan sesuatu yang kita kehendaki jadi yang terburuk untuk kita, maka 

segala urusan kita kembalikan lagi kepada Allah SWT. 

Kemudian dalam sebuah Hadist nabi Muhammad SAW juga 

pernah berpesan saat tiga hari sebelum wafatnya, beliau memberi wasiat 

kepada kita mengenai bagaimana kita harus bersikap terhadap ketentuan 

Allah SWT.  

Dalam Sebuah Hadist  Rasulullah Saw Memberikan sebuah wasiat : 

 
dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma bahwasanya ia mendengar Nabi 

shalallahu alaihi wasalam, sebelum wafatnya kurang tiga hari pernah bersabda: 

“Janganlah seseorang dari engkau semua itu meninggal dunia, melainkan ia 

harus -berbaik sangka- kepada Allah Azza wa jalla.” (Riwayat Muslim) 

 

Dari Hadist tersebut Rasulullah SAW, mengingatkan kepada kita 

untuk senantiasa berbaik sangka (berfikir positif) kepada Allah SWT,  

karena berbaik sangka kepada Allah SWT akan mendatangkan kemuliaan 

untuk diri kita disisi-Nya, dalam hadits tersebut Rasulullah SAW juga 

mengingatkan kita akan kematian, bahwa kematian adalah ketetapan Allah 

SWT yang sudah pasti adanya. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, kualitas hidup lansia dapat 

meningkat apabila lansia memiliki rasa puas dan syukur terhadap 

hidupnya, bersyukur atas apa yang telah dilewati dan perubahan yang 
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didapatkan, selain itu interaksi sosial juga mempengaruhi kualitas hidup 

lansia, bagaimana hubungan lansia dengan orang sekitar, hubungannya 

dengan sang pencipta dan juga partisipasi lansia dalam kegiatan-kegiatan 

sosial memberikan dampak yang baik terhadap kualitas hidup lansia. Serta 

faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas hidup lansia adalah faktor 

demografi, kehidupan sosial, status pernikahan, pendidikan, jenis 

pekerjaan dan spiritual. 

3. Hubungan kesejahteraan spiritual dengan kualitas hidup lansia 

Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa 

Hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji statistic Chi-Square 

dengan taraf signifikan 0,05 diperoleh hasil p-value sebesar 0,000 karena 

nilai p-value <0,05 berarti hipotesis diterima bahwa ada hubungan 

bermakna antara kesejahteraan spiritual dengan kualitas hidup lansia 

binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa. 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa lansia yang memiliki 

kesejahteraan spiritual tinggi dengan kualitas hidup tinggi sebanyak  41 

responden, dan lansia yang memiliki kesejahteraan spiritualitas sedang 

dengan kualitas hidup sedang sebanyak 25 responden, hal ini telah sesuai 

dengan teori yang mengatakan  bahwa semakin baik kesejahteraan 

spiritualitas seseorang maka akan semakin baik pula kualitas hidup 

seseorang.(Salmiyati & Asnindari, 2020) 

Berdasarkan penelitian ini juga didapatkan bahwa lansia yang 

memiliki kesejahteraan spiritual sedang dengan kualitas  hidup tinggi 

sebanyak 11 responden, akan tetapi terdapat 2 responden (4,9%) yang 

memiliki kualitas hidup sedang dengan kesejahteraan spiritualitas tinggi, 

hal ini tidak sejalan dengan teori, dimana ketika kualitas hidup tinggi maka 
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kesejahteraan spiritual tinggi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Salmiyati (2020), hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa faktor 

demografi dan faktor sosial dapat menjadi salah satu pengaruh terhadap 

kualitas hidup lansia (Salmiyati & Asnindari, 2020). Selain itu berdasarkan 

pengamatan peneliti, hal tersebut bisa diakibatkan oleh beberapa faktor 

lain diantaranya umur, pendidikan, jenis kelamin ataupun pekerjaan lansia, 

Selain itu faktor fisik, psikologi dan hubungan sosial juga memiliki 

pengaruh terhadap kualitas hidup lansia.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawarah 

(2018), Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan 

spiritual dengan kualitas hidup lansia di Puskesmas Sungai Ulin kota 

Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan memiliki hubungan yang 

bermakna, dengan hasil uji signifikansi 0,040 yang berarti ρ value < α 0,05 

dengan r=0,334. Variabel spiritualitas dengan variabel kualitas hidup 

memiliki arah yang positif, yang berarti semakin tinggi skor spiritualitas 

lansia maka semakin baik kualitas hidup lansia.(Munawarah, Rahmawa, 

Ti, & Setiawan, 2018) 

Kualitas hidup lansia terdapat beberapa dimensi, diantaranya 

kondisi fisik, kesejahteraan sosial, kesejahteraan emosional dan yang 

terakhir adalah spiritualitas. Pada tahap lanjut usia, perasaan lansia lebih 

didominasi oleh perasaan spiritual, bagaimana keberhasilan dalam hidup, 

ekonomi, agama dan rasa berguna bagi orang lain, dengan kemampuan 

yang sudah mengalami perubahan, bayangan akan kematian, maka 

spiritualitas lansia harus lebih dioptimalkan, karena hal ini juga memiliki 

kaitan dengan tingkat kualitas hidupnya, sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Guslinda et al (2021), didapatkan hasil bahwa terdapat 
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hubungan yang bermakna antara kesejahteraan spiritual dengan kualitas 

hidup lansia di Wisma Cinta Kasih Padang tahun 2019 dengan ρ value 

0,001 (ρ<0,05) (Guslinda, Nurleny, Fridalni, & Martina, 2021). 

Penelitian yang dilakukan oleh Despitasari 2020, Menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kesejahteraan spiritual 

dengan kualitas hidup  dengan hasil analisa data yang didapatkan adalah p 

value = 0,000 <α =0,05. Dimana spiritualitas menjadi salah satu aspek 

kualitas hidup yang memiliki peran penting dalam memaknai sesuatu yang 

terjadi dalam kehidupannya melalui pemahaman yang mendalam 

mengenai pribadinya, sosialnya, lingkungan dan pencipta. Sehingga saat 

masa krisis dan sakit, seorang individu telah mampu beradaptasi dengan 

berbagai masalah yang dihadapinya (Despitasari et al., 2020). 

 Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rianti et al (2020), pada penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa antara 

spiritual dan kualitas hidup lansia tidak terdapat hubungan yang signifikan, 

spiritual bukanlah faktor utama untuk kualitas hidup lansia hal ini 

dikarenakan ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas 

hidup lansia. (Sibuea & Angin, 2020) 

Berkaitan dengan kesejahteraan spiritual dengan kualitas hidup, 

Allah SWT bersabda dalam QS An-Nahl  ayat 97 dikatakan bahwa : 

 

ب  مَ صَبنحِا ًِ ٍْ ػَ ّ  يَ ٍ  فهََُحُْييََُِّ َٕ يُؤْيِ ُْ َٔ َْثٰٗ  ْٔ اُ ٍْ رَكَشٍ اَ   يِّ

هُٕ ًَ ا يؼَْ ْٕ ٍِ يَب كَبَُ ىُْ اجَْشَْىُْ ثبِحَْسَ نَُجَْضِيََُّٓ َٔ  
 حَيٰٕحا طَيِّجَخاۚ

Terjemahannya :  

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik.”QS An-Nahl ayat 97 
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Dalam Ayat tersebut dijelaskan bahwa balasan bagi orang-orang 

saleh yang berbuat baik akan mendapatkan kehidupan yang baik pula, hal 

itulah mengapa Orang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka 

kualitas hidupnya akan semakin tinggi juga, sebaliknya apabila tingkat 

religiusitas seseorang rendah maka kualitas hidupnya akan semakin rendah 

juga.  

Penelitian yang dilakukan di Yayasan Batara Hati Mulia 

berdasarkan pengamatan peneliti dan wawancara dengan lansia yang 

berada di yayasan tersebut, didapatkan bahwa spiritual membawa dampak 

yang sangat baik bagi kehidupan lansia, lansia di yayasan tersebut 

mengatakan bahwa dengan mendekatkan diri kepada Allah mereka akan 

merasa lebih tenang, dan rasa khawatir serta pikiran-pikiran negatif dapat 

mereka hilangkan, mereka juga mengatakan bahwa seiring bertambahnya 

usia mereka cenderung untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif dan 

menggantinya dengan pikiran positif, karena dengan begitu mereka akan 

lebih merasa nyaman dalam hidup. 

Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara kesejahteraan spiritual dengan kualitas hidup lansia 

binaan Yayasan Batara Hati Mulia. Menurut peneliti, teori ini sejalan 

dengan hasil penelitian bahwa responden yang memiliki kesejahteraan 

spiritual yang tinggi, maka mereka akan merasa lebih tenang dan rasa 

khawatir akan hilang sehingga kualitas hidup responden juga akan tinggi. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Keterbatasan pada responden, yakni responden kesulitan dalam menjawab 

pertanyaan yang dibagikan dikarenakan beberapa faktor diantaranya 
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adanya penurunan fungsi sensorik yang dialami lansia seperti penurunan 

pendengaran, dan juga ingatan. 

2. Kuesioner yang peneliti gunakan untuk mengukur kesejahteraan spiritual 

dan kualitas hidup lansia, masih terdapat bahasa yang sulit untuk dipahami 

oleh lansia, sehingga peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

menjelaskan kepada lansia terkait pertanyaan yang diajukan. 

3. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner, sehingga 

data yang diperoleh kurang mendalam karena hanya berdasarkan 

pertanyaan yang telah disusun.  

E. Implikasi Keperawatan  

1. Bidang Keperawatan 

Pelayanan dalam bidang keperawatan terhadap kualitas hidup 

lansia perlu ditingkatkan lagi, Hasil penelitian terkait kesejahteraan 

spiritual lansia dengan kualitas hidup lansia binaan Yayasan Batar Hati 

Mulia Kabupaten Gowa dapat dijadikan sebagai data dalam membantu 

peningkatan pada pelayanan profesional kesehatan khususnya perawat 

agar kondisi kualitas hidup lansia lebih diperhatikan lagi, dan salah satu 

caranya adalah membantu lansia dalam meningkatkan kesejahteraan 

spiritualnya, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

spiritual seperti pelatihan baca tulis Al-Quran, atau terapi dzikir, terapi 

murottal,  dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan spiritual 

dapat membantu meningkatkan kualitas hidup lansia. 

2. Bidang Pendidikan Keperawatan 

Penelitian ini hanya menampilkan terkait kesejahteraan spiritual 

terhadap kualitas hidup lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia 

Kabupaten Gowa. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai data 
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awal bagi perawat khususnya di bidang gerontik. Masih banyak hal yang 

dapat diteliti dan lebih dalam terkait kesejahteraan spiritual dan kualitas 

hidup lansia, dan dapat lebih dikembangkan lagi seperti penambahan 

jumlah sampel, perluasan wilayah penelitian dan penambahan intervensi
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Bab V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kesejahteraan spiritual lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia 

Kabupaten Gowa didominasi oleh lansia yang memiliki kategori 

kesejahteraan spiritual yang tinggi 

2. Tingkat kualitas hidup lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia 

Kabupaten Gowa  sebagian besar memiliki tingkat kualitas hidup yang 

tinggi. 

3. Ada hubungan antara kesejahteraan spiritual dengan kualitas hidup lansia 

binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa 

A. Saran 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya, dapat meneliti faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kualitas hidup lansia sehingga dapat diketahui faktor apa 

yang paling utama mempengaruhi kualitas hidup lansia, sehingga dapat 

ditentukan intervensi apa yang paling tepat dalam meningkatkan kualitas 

hidup lansia, selain itu penelitian selanjutnya juga dapat menjadikan 

penelitian ini sebagai data awal dalam penelitian dan dapat menambahkan 

intervensi yang berkaitan dengan kesejahteraan spiritual dalam 

peningkatan kualitas hidup lansia 
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2. Bagi Instansi Pendidikan 

Penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat dijadikan sebagai 

referensi dalam peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

ilmu keperawatan yang berkaitan dengan kualitas hidup lansia. 

3. Bagi Petugas Kesehatan 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan khususnya 

pada petugas kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan secara 

holistik dan komprehensif, sehingga dapat memberikan intervensi 

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan spiritual lansia. 

4. Bagi Lansia dan Masyarakat 

Hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menjadi tambahan 

informasi kepada Lansia dan Masyarakat bahwa kesejahteraan spiritual 

seseorang dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kualitas hidup 

lansia. 
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Lampiran 1 

PENJELASAN PENELITIAN 

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir program studi keperawatan 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Uin Alauddin Makassar, maka 

saya : 

Nama    : Dian Khafifa Nur Pratiwi  

NIM    : 70300118028 

Pekerjaan   : Mahasiswa  

Alamat   :  BTN Sudazfa Permai Blok A/3 Jln Poros Malino 

Bonto Baddo 

Nomor Telepon  : 085398698593 

Email    : khafifadiannp@gmail.com 

Akan mengadakan penelitian yang berjudul “Hubungan Kesejahteraan 

spiritual dengan kualitas hidup lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia 

Kabupaten Gowa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

hubungan antara kesejahteraan spiritual lansia dengan kualitas hidup lansia binaan 

Yayasan Batar Hati Mulia Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan bagian dari 

persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana saya di fakultas 

kedokteran ilmu kesehatan jurusan keperawatan.  

Penelitian ini melibatkan Lansia Binaan Yayasan Batara Hati Mulia 

Kabupaten Gowa. Waktu penelitian pada partisipan akan membutuhkan waktu 10-

15 menit. Pertama akan dilakukan informed consern  kepada partisipan terkait 

penelitian dan diminta kesediaanya untuk berpartisipasi dalam penelitan, 

mailto:khafifadiannp@gmail.com
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partisipan yang memenuhi kriteria peneltiian, akan diminta untuk mengisi 

kuesioner. Pengisian kuesioner akan didampingi oleh peneliti. 

Peneliti akan menjaga kerahasiaan data klien yang menjadi partisipan dan 

identitas klien tidak akan dicantumkan oleh peneliti. Daya yang diperoleh hanya 

akan digunakan utnuk kepentingan riset. Manfaat yang diperoleh dari penelitian 

ini adalah lansia menjadi mengetahui mengenai kesejahteraan spiritualitas dan 

pengaruhnya terhadap kualitas hidup lansia. 

Demikian Penjelasan dari penelitian yang saya sampaikan, mohon kerja samanya, 

atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. 

  

 Gowa,       Juni 2022 

                                                            Peneliti 

 

                      

 Dian Khafifa Nur Pratiwi 
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Lampiran 2 

  

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Inisial responden   : 

Usia     :  

 Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan maksud 

dari pengumpulan data untuk penelitian tentang “Hubungan Kesejahteraan 

spiritualitas dengan kualitas hidup lansia binaan Yayasan Batara Hati Mulia 

Kabupaten Gowa”. Untuk itu secara sukarela saya menyatakan bersedia menjadi 

responden penelitian tersebut. Adapun bentuk kesediaan saya adalah bersedia 

mengisi kuesioner. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan 

dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.  

 

Gowa,   Mei  2022 

Responden 

 

                      

             (                     ) 

 

 

 

 

 

Kode Responden : 
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Lampiran 3 

KUESIONER SPRITUAL INDEKS WELL BEING 

(KESEJAHTERAAN SPIRITUAL) LANSIA 

 

Petunjuk Pengisian : 

Alat ukur ini terdiri dari 20 pertanyaan, bacalah setiap pertanyaan 

kemudian beri tanda √ pada nomor yang dirasa sesuai  

Keterangan : 

1 : Sangat tidak setuju 

2 : cukup tidak setuju 

3 : tidak setuju 

4: setuju 

5 : cukup setuju 

6 : sangat setuju 

No Pernyataan 
Skala 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Saya tidak 

merasakan 

Kepuasan saat 

berdoa pada Allah 

SWT secara 

pribadi 

      

2.  

Saya tidak tahu 

siapa saya, dari 

mana asal saya 

atau kemana tujuan 

hidup saya 

      

3.  

Saya yakin bahwa 

Allah Mengasihi, 

menyayangi dan 

peduli terhadap 

saya 

      

4.  
Saya merasa 

bahwa hidup 
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adalah pengalaman 

berharga 

5.  

Saya merasa 

bahwa Tuhan tidak 

terpengaruh dan 

tidak tertarik 

dengan apa yang 

saya lakukan 

sehari-hari 

      

6.  

Saya merasa masa 

depan saya tidak 

menentu 

      

7.  

Saya memiliki 

hubungan yang 

baik dengan orang 

sekitar 

      

8.  

Saya merasa puas 

dan sukses dengan 

kehidupan yang 

saya miliki 

      

9.  

Saya tidak 

mendapat kekuatan 

yang cukup dan 

dukungan dari 

Tuhan 

      

10.  

Saya merasa arah 

hidup saya 

sejahtera 

      

11.  

Saya percaya 

bahwa Allah 

memperhatikan 

masalah saya, dan 

selalu ada untuk 

saya 

      

12.  

Saya tidak terlalu 

menikmati hidup 

saya 
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13.  

Saya tidak 

memiliki hubungan 

pribadi yang 

memuaskan 

dengan tuhan 

      

14.  
Saya merasa masa 

depan saya baik 

      

15.  

Kedekatan dengan 

Tuhan membuat 

saya tidak merasa 

kesepian 

      

16.  

Saya merasa 

bahwa hidup 

penuh dengan 

konflik dan tidak 

bahagia 

      

17.  

Saya merasa 

lengkap ketika 

dekat dengan 

Allah, dan saya 

merasa tenang 

ketika berdoa 

kepada tuhan 

      

18.  
Hidup saya tidak 

terlalu bermakna 

      

19.  

Hubungan dengan 

Tuhan berpengaruh 

pada perasaan 

sejahtera yang saya 

rasakan 

      

20.  

Saya percaya 

hidup memiliki 

beberapa tujuan 

yang nyata 
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Lampiran 4 

KUESIONER WORLD HEALTH ORGANISATION 

QUALITY OF  LIFE OLD 

(WHOQOL OLD) 

Pertanyaan Berikut ini menyangkut perasaan anda terhadap kualitas hidup, 

kesehatan dan hal-hal lain dalam hidup anda, pilihlah jawaban yang menurut anda 

paling sesuai dengan pengalaman anda selama dua minggu terakhir. 

 

NO Deskripsi 

Lingkari Jawaban anda 

Tidak 

sama 

Sekali 

Sedikit Sedang/ 

biasa-

biasa 

saja 

sering sangat 

sering 

Kemampuan sensorik 

1.  Sejauh mana anda merasa 

terganggu ketika tidak mampu 

menggunakan panca inera 

mata/ kulit/ telinga/lidah/ 

hidung yang mempengaruhi 

kehidupan sehari-hari anda? *) 

     

2.  Sejauh mana masalah dengan 

fungsionalitas sensorik 

mata/telinga/hidung/kulit/lidah 

memberikan dampak terhadap 

interaksi anda dengan orang 

lain ? 

     

3.  sejauh mana anda merasa 

terganggu saat anda kehilangan 

kemampuan sensorik 

mata/telinga/hidung/lidah/kulit 

dan hal itu mempengaruhi 

partisipasi anda dalam berbagai 

aktifitas ? *) 
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  Sangat 

Buruk 

Buruk Biasa-

biasa 

saja 

Baik Sangat 

Baik 

4.  Bagaimana anda menilai 

kemampuan fungsionalitas 

sensori anda (telinga, hidung, 

mata, kulit, lidah) 

     

  Tidak 

sama 

sekali 

Sedikit Biasa-

biasa 

saja 

Sering sangat 

sering 

Kematian  

5.  Apakah Anda memikirkan 

situasi ketika menjelang ajal ? 

     

6.  apakah anda khawatir tidak 

mampu  mencegah kematian ? 

     

7.  apakah anda takut kematian ?      

8.  Apakah anda takut akan rasa 

sakit ketika menjelang ajal / 

     

  Tidak 

Memuaska

n 

Sedikit 

puas 

Biasa-

Biasa 

saja 

Memua

skan  

Sangat 

Memua

skan 

Aktifitas dimasa lalu, masa sekarang dan masa depan 

9.  Apakah anda merasa bahagia 

dengan hal-hal yang anda 

harapkan untuk terjadi dimasa 

depan ? 

     

10.  apakah anda puas dnegan 

berbagai kesempatan  yang 

dimiliki untuk terus meraih 

prestasi ? 

     

11.  Bagaimana perasaan anda 

ketika anda menerima 

penghargaan dan pengakuan 

yang layak anda terima dalam 

hidup anda ? 

     

12.  apakah anda puas dengan apa      
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yang telah anda capai dalam 

kehidupan anda ? 

Partisipasi Sosial 

13.  Apakah anda puas dengan cara 

anda memanfaatkan waktu 

luang anda ? 

     

14.  Apakah anda puas dengan 

tingkat aktifitas anda ? 

     

15.  Bagaimana perasaan anda 

ketika anda memiliki kegiatan 

yang cukup dalam kehidupan 

sehari-hari ? 

     

16.  Apakah anda merasa puas 

dengan kesempatan yang anda 

miliki untuk berpartisipasi 

dalam masyarakat 

     

  tidak sama 

sekali 

sedikit sedang sering sangat 

sering 

Otonomi  

17.  Apakah anda merasakan 

adanya kebebasan dalam 

membuat keputusan ? Seberapa 

sering anda diberikan 

kebebasan dalam membuat 

keputusan ? 

     

  Tidak 

Memuaska

n 

sedikit 

puas 

biasa-

biasa 

saja 

memuas

kan 

sangat 

memua

skan 

18.  Apakah anda merasa bahagia 

dengan hal-hal yang anda 

harapkan untuk terjadi dimasa 

depan ? 

     

19.  Bagaimana perasaan anda 

ketika anda dapat melakukan 

ahal-hal yang anda suka ? 

     

20.  orang-orang disekitar anda      
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menghargai dan menghormati 

kebebasan anda ? Bagaimana 

perasaan anda saat orang-orang 

disekitar anda menghargai dan 

menghormati kebebasan anda ? 

Kedekatan 

21.  Bagaimana Perasaan anda 

mengenai kebersamaan dalam 

hidup ? 

     

22.  Bagaimana perasaan anda 

tentang rasa cinta dalam 

kehidupan anda ? 

     

23.  bagaimana perasaan 

anda jika anda memiliki 

kesempatan untuk mencintai ? 

     

24.  bagaimana perasaan anda jika 

anda memiliki kesempata 

untuk dicintai ? 

     

Sumber : WHO 2006 dalam  (vo xuan nam, 2014) 

 

Keterangan : 

*) panca indera dan fungsionalitas sensorik  

Mata   : Penglihatan jelas, tidak kabur/buram, tidak bisa melihat 

Telinga  : Pendengaran jelas, tdak smar-samar, tidak berdenging, 

tidak tuli
 

Hidung   : Bisa mencium bau yang sesuai
 

Lidah    : Bisa membedakan rasa asin, manis, pahit, dan asam
 

Kulit    : Bisa merasakan sentuhan dan rasa sakit (seperti ditusuk 

jarum, dicubit,         terbentur, dan lain sebagainya) 
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Lampiran 5 

Hasil Karakteristik Responden  

 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 38 48.7 48.7 48.7 

2 26 33.3 33.3 82.1 

3 6 7.7 7.7 89.7 

4 3 3.8 3.8 93.6 

5 5 6.4 6.4 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

 

 

Jenis kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 27 34.6 34.6 34.6 

2 51 65.4 65.4 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

 

 

 

Status perkawinan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.3 1.3 1.3 

2 61 78.2 78.2 79.5 

3 16 20.5 20.5 100.0 

Total 78 100.0 100.0  
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Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 54 69.2 69.2 69.2 

2 1 1.3 1.3 70.5 

3 4 5.1 5.1 75.6 

4 4 5.1 5.1 80.8 

6 15 19.2 19.2 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

 

 

Pendidikan terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 18 23.1 23.1 23.1 

2 36 46.2 46.2 69.2 

3 9 11.5 11.5 80.8 

4 5 6.4 6.4 87.2 

5 10 12.8 12.8 100.0 

Total 78 100.0 100.0  
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Lampiran 6 

Hasil Uji Frekuensi Kesejahteraan spiritual Lansia 

 

 

Kesejateraan Spiritual 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 43 55.1 55.1 55.1 

2 35 44.9 44.9 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

 

 

Hasil Uji Dimensi Kesejahteraan Spiritual 

 

 

RWB 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 49 62.8 62.8 62.8 

2 29 37.2 37.2 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

 

 

 

 

EWB 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 48 61.5 61.5 61.5 

2 30 38.5 38.5 100.0 

Total 78 100.0 100.0  
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Lampiran 7 

Hasil Uji Frekuensi Kualitas Hidup Lansia 

 

 

Kualitas Hidup 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 51 65.4 65.4 65.4 

2 27 34.6 34.6 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

 

 

Hasil Uji Frekuesni Domain Kualitas Hidup Lansia 

 

 

kemampuan sensori 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 12.8 12.8 12.8 

2 19 24.4 24.4 37.2 

3 49 62.8 62.8 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

 

 

kematian 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 23 29.5 29.5 29.5 

2 36 46.2 46.2 75.6 

3 19 24.4 24.4 100.0 

Total 78 100.0 100.0  
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aktivitas masa lalu, sekarang dan masa depan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 32 41.0 41.0 41.0 

2 46 59.0 59.0 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

 

 

 

partisipasi sosial 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 38 48.7 48.7 48.7 

2 40 51.3 51.3 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

 

 

otonomi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 41 52.6 52.6 52.6 

2 35 44.9 44.9 97.4 

3 2 2.6 2.6 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

 

 

kedekatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 43 55.1 55.1 55.1 

2 33 42.3 42.3 97.4 

3 2 2.6 2.6 100.0 

Total 78 100.0 100.0  
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Lampiran 8  

Hasil Uji chi square 

 

 

Kesejateraan Spiritual * Kualitas Hidup Crosstabulation 

 

Kualitas Hidup 

Total 1 2 

Kesejateraan Spiritual 1 Count 41 2 43 

% within Kesejateraan 

Spiritual 

95.3% 4.7% 100.0% 

% within Kualitas Hidup 80.4% 7.4% 55.1% 

2 Count 10 25 35 

% within Kesejateraan 

Spiritual 

28.6% 71.4% 100.0% 

% within Kualitas Hidup 19.6% 92.6% 44.9% 

Total Count 51 27 78 

% within Kesejateraan 

Spiritual 

65.4% 34.6% 100.0% 

% within Kualitas Hidup 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 38.015
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 35.122 1 .000   

Likelihood Ratio 42.569 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

37.528 1 .000 
  

N of Valid Cases 78     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.12. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran 9 

Dokumentasi saat pengambilan data 
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Lampiran 10 

Master Tabel Penelitian 

Hubungan Kesejahteraan Spiritual dengan Kualitas Hidup Lansia 

Binaan Yayasan Batara Hati Mulia Kabupaten Gowa 

2022 

                                                        

N

a

m

a 

N

o

.

R

e

s 

U

s

i

a 

J

K 

S

P 
P 

P

d

d

 

T

k

h

r 

Kesejahteraan spiritual 
t

o

t

a

l 

K

a

t

e

g

o

r

i 

Kualitas Hidup 
T

o

t

a

l 

K

a

t

e

g

o

r

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 Sensorik Kematian 

Aktivitas Di 

masa lalu, 

sekarang dan 

akan datang 

Partisipasi 

Sosial Otonomi Kedekatan 

T

n

 

S 1 3 1 2 6 4 3 5 6 5 5 5 5 6 6 4 6 3 2 3 6 6 5 5 5 6 

9

7 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 

9

0 1 

N

y

 

s 2 1 2 2 6 2 4 4 4 4 4 4 6 3 3 2 5 4 2 4 6 4 4 4 5 5 

8

1 2 1 1 5 4 5 3 3 5 5 3 4 3 5 5 4 3 4 3 3 2 4 4 5 5 

7

6 2 

n

y

 

s 3 3 2 2 1 2 3 4 6 4 4 3 6 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 2 5 5 

8

4 2 2 2 2 3 4 1 5 5 5 2 3 3 5 4 3 3 3 1 2 1 5 4 4 4 

6

3 2 

N

y

 

j 4 1 2 2 6 2 4 4 5 5 2 3 5 5 5 5 5 4 2 4 5 4 5 5 4 4 

8

5 2 2 1 5 3 3 4 3 2 2 1 5 1 3 2 3 3 3 1 3 1 3 3 4 2 

6

3 2 

T

n

 

A 5 1 1 2 1 3 4 4 5 5 5 4 6 5 2 5 6 5 3 4 5 4 5 4 6 6 

9

3 1 3 3 1 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 

8

9 1 

N

y

 

L 6 1 2 2 4 2 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8

6 2 4 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 5 5 

9

7 1 

N

Y

 

N 7 2 2 3 6 4 5 3 5 4 4 3 5 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 

8

0 2 1 1 4 3 4 1 3 4 1 1 5 4 3 3 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 

8

7 2 
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N

y

 

M 8 1 2 2 6 3 6 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 

9

1 1 5 5 5 4 2 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

8

7 1 

N

y

 

H 9 1 2 2 1 2 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 5 4 5 5 

8

9 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 4 4 4 4 
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9 1 
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1

8 1 2 3 1 1 5 4 6 4 5 5 5 5 4 5 6 4 5 4 4 5 5 4 5 5 

9

5 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

8

9 1 

N
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1

9 1 2 2 1 2 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 

8

9 1 1 1 1 1 5 4 3 5 3 3 3 3 4 5 4 5 2 3 3 2 4 4 4 4 
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6 1 
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2

0 1 2 2 1 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 

8

8 1 4 4 4 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 

9

6 1 
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2

1 1 2 2 1 1 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 

9

1 1 2 2 2 1 5 5 5 5 3 2 4 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 

9

1 1 

N
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2

2 3 2 3 1 3 6 5 5 4 6 5 5 6 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 

9

6 1 2 2 2 2 5 5 5 5 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 

9

0 1 
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0 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 4 5 3 3 4 4 4 
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8

4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 5 2 4 3 3 3 4 
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6 2 2 1 1 1 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 2 1 3 3 3 4 3 5 5 

8

9 1 

N
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2

6 2 2 3 1 5 4 6 6 6 4 6 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 

9

8 1 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 

9

0 1 

N
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2

7 4 2 2 1 5 4 6 6 6 4 6 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 
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0 1 
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8

8 1 
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2

9 1 1 2 3 1 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 

7
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6

2 2 

T

n
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3
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8
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6

2 2 
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8

9 1 
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3 1 1 2 1 2 1 1 4 4 3 3 4 4 3 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 5 

8

8 1 

N

y

 

S 

4

7 2 2 2 1 3 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 6 5 5 4 3 3 4 5 5 
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8
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8
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8
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8
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T
n
.
J 

7
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8
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7
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7
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6
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Keterangan : 

 jenis kelamin 1= laki-laki, 2= perempuan.   

Kategori1=tinggi , 2= sedang, 3= rendah.  

Pendidikan terakhir 1=tidak sekolah 2=tamat SD, 3=SMP, 4=SMA, 5=Sarjana. 

 Status pernikahan blum menikah = 1, menikah=2, duda/janda = 3.  

Pekerjaan 1=tidak bekerja, 2= buruh, 3=petani, 4= wiraswasta, 5= karyawan swasta, 6= lain-lain,  

Usia 1= 60-65,  2= 66-70, 3=71-75, 4=76-80, 5=80-85.  

Kesejahteraan spiritual Tinggi : ≥ 87, Sedang 53≤ X <87, Rendah x<53,  

Kualitas Hidup Tinggi : ≥ 88, Sedang: 56-87, Rendah : <56 
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Lampiran 11 

Master Tabel Berdasarkan Domain Kualitas Hidup 
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Sekarang, dan Dimasa depan Partisipasi Sosial Otonomi kedekatan 
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tot
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ri 

p
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at

eg
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p
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te

go
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te
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sk
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at

eg

or
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p

1 

p

2 

p

3 

p

4 

tot

al 

sk

or 

ka

te

go

ri 

T

n 

S 1 3 1 2 6 4 1 1 1 2 5 3 1 3 2 3 9 2 4 4 4 5 17 1 5 5 3 4 17 1 5 5 5 4 19 1 4 4 4 4 16 1 

N

y 

s 2 1 2 2 6 2 1 1 5 4 11 2 5 3 3 5 16 1 5 3 4 3 15 1 5 5 4 3 17 1 4 3 3 2 12 2 4 4 5 5 18 1 

n

y 

s 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 9 2 4 1 5 5 15 1 5 2 3 3 13 2 5 4 3 3 15 1 3 1 2 1 7 3 5 4 4 4 17 1 

N

y 

j 4 1 2 2 6 2 2 1 5 3 11 2 3 4 3 2 12 2 2 1 5 1 9 2 3 2 3 3 11 2 3 1 3 1 8 3 3 3 4 2 12 2 

T

n 

A 5 1 1 2 1 3 3 3 1 3 10 2 4 3 3 3 13 2 3 2 4 4 13 2 4 5 5 5 19 1 3 3 5 3 14 2 5 5 5 5 20 1 

N

y 

L 6 1 2 2 4 2 4 4 4 3 15 1 4 3 5 5 17 1 5 4 4 4 17 1 4 4 4 4 16 1 4 3 3 3 13 2 5 4 5 5 19 1 

N

Y 

N 7 2 2 3 6 4 1 1 4 3 9 2 4 1 3 4 12 2 1 1 5 4 11 2 3 3 4 3 13 2 4 4 1 3 12 2 4 4 4 4 16 1 

N

y 

M 8 1 2 2 6 3 5 5 5 4 19 1 2 2 2 2 8 3 4 3 3 3 13 2 4 4 4 3 15 1 4 4 4 4 16 1 4 4 4 4 16 1 

N

y 

H 9 1 2 2 1 2 5 5 5 5 20 1 5 5 5 5 20 1 3 3 3 3 12 2 3 3 3 5 14 2 3 3 3 5 14 2 4 4 4 4 16 1 

N

y 

s 

1

0 1 2 3 2 2 2 2 2 2 8 3 2 3 3 3 11 2 3 3 3 3 12 2 5 3 5 5 18 1 5 5 5 4 19 1 5 5 5 5 20 1 

N

y 

L 

1

1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 5 3 5 4 4 4 17 1 3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 12 2 4 4 4 4 16 1 4 4 4 4 16 1 

N

y 

1

2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 8 3 3 3 3 3 12 2 3 3 3 4 13 2 3 3 3 4 13 2 4 4 4 4 16 1 
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N
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1

3 3 2 3 1 2 1 1 1 1 4 3 2 2 4 4 12 2 3 3 3 3 12 2 4 4 4 4 16 1 4 3 3 4 14 2 4 4 3 3 14 2 

N

y 

C 

1

4 1 2 3 1 3 3 3 3 2 11 2 5 4 4 4 17 1 3 3 3 3 12 2 4 4 4 4 16 1 5 3 2 5 15 1 5 5 3 3 16 1 

N

y 

T 

1

5 2 2 3 1 2 2 1 1 1 5 3 5 4 4 4 17 1 1 1 5 5 12 2 5 5 5 4 19 1 6 3 3 5 17 1 5 5 5 5 20 1 

N

y 

D 

1

6 2 2 2 1 2 2 2 2 2 8 3 3 3 3 3 12 2 3 4 4 4 15 1 4 4 4 3 15 1 3 3 3 4 13 2 4 4 4 5 17 1 

N

y 

H 

1

7 2 2 3 1 2 2 2 2 2 8 3 2 3 2 2 9 2 3 5 4 5 17 1 4 4 4 5 17 1 5 5 4 4 18 1 5 5 5 5 20 1 

N

y 

M 

1

8 1 2 3 1 1 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 8 3 3 5 5 5 18 1 5 5 5 5 20 1 5 5 5 5 20 1 4 5 5 5 19 1 

N

y 

S

T 

1

9 1 2 2 1 2 1 1 1 1 4 3 5 4 3 5 17 1 3 3 3 3 12 2 4 5 4 5 18 1 2 3 3 2 10 2 4 4 4 4 16 1 

N

y 

S 

2

0 1 2 2 1 2 4 4 4 3 15 1 5 5 5 5 20 1 3 3 3 3 12 2 3 3 4 4 14 2 4 3 3 5 15 1 5 5 5 5 20 1 

N

y 

M 

2

1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 7 3 5 5 5 5 20 1 3 2 4 4 13 2 3 3 4 3 13 2 4 5 5 5 19 1 5 4 5 5 19 1 

N

y 

M 

2

2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 8 3 5 5 5 5 20 1 3 2 3 3 11 2 4 4 4 4 16 1 4 3 3 3 13 2 4 4 4 4 16 1 

N

y 

H 

2

3 2 2 3 1 3 4 4 4 4 16 1 4 4 4 4 16 1 3 3 3 3 12 2 4 3 4 3 14 2 5 4 5 3 17 1 3 4 4 4 15 1 

N

y 

N 

2

4 5 2 3 1 2 3 3 3 3 12 2 4 4 4 4 16 1 4 3 4 3 14 2 5 4 4 4 17 1 4 5 2 4 15 1 3 3 3 4 13 2 

N

y 

S 

2

5 1 2 2 1 1 2 1 1 1 5 3 3 3 3 3 12 2 4 2 3 3 12 2 4 4 4 2 14 2 1 3 3 3 10 2 4 3 5 5 17 1 

N

y 

s 

2

6 2 2 3 1 5 3 3 3 3 12 2 5 5 5 4 19 1 4 4 3 3 14 2 3 3 3 3 12 2 3 3 4 4 14 2 3 3 3 4 13 2 

N

y 

N 

2

7 4 2 2 1 5 3 3 3 3 12 2 4 2 4 1 11 2 4 5 5 1 15 1 5 2 5 4 16 1 5 4 5 2 16 1 5 5 5 5 20 1 
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2

8 2 1 2 6 5 3 3 3 2 11 2 1 2 3 3 9 2 5 4 4 5 18 1 4 4 4 4 16 1 4 4 4 5 17 1 4 5 5 5 19 1 

T

n 

R 

2

9 1 1 2 3 1 2 2 2 3 9 2 1 3 1 5 10 2 4 4 4 3 15 1 3 4 4 4 15 1 5 4 5 4 18 1 4 4 5 5 18 1 

T

n 

J 

3

0 1 1 2 4 3 1 1 1 1 4 3 1 3 3 1 8 3 4 3 3 3 13 2 3 3 2 3 11 2 3 3 4 3 13 2 3 3 4 3 13 2 

T

n 

M

H 

3

1 1 1 2 6 5 1 1 1 1 4 3 1 4 4 1 10 2 4 3 4 3 14 2 2 3 2 4 11 2 3 4 4 4 15 1 3 5 4 5 17 1 

T

n 

U 

3

2 1 1 2 4 2 2 2 2 3 9 2 1 3 1 5 10 2 4 4 4 3 15 1 3 4 4 4 15 1 5 4 5 4 18 1 4 4 5 5 18 1 

N

y 

N 

3

3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 4 3 1 3 4 4 12 2 4 2 4 3 13 2 3 3 3 4 13 2 2 2 4 4 12 2 5 5 1 1 12 2 

N

y 

A 

3

4 2 2 2 1 4 1 1 1 2 5 3 1 4 5 3 13 2 4 3 5 4 16 1 4 3 3 4 14 2 5 3 4 3 15 1 5 5 1 1 12 2 

N

y 

R 

3

5 1 2 2 1 2 3 3 3 2 11 2 1 5 5 1 12 2 1 3 5 5 14 2 5 3 3 5 16 1 5 3 4 4 16 1 5 4 1 1 11 2 

N

y 

N 

3

6 1 2 2 1 3 1 1 1 1 4 3 1 1 3 4 9 2 5 3 5 4 17 1 4 4 4 4 16 1 4 3 4 4 15 1 4 4 5 5 18 1 

T

n 

H

r 

3

7 1 1 2 6 5 2 2 2 3 9 2 1 3 1 5 10 2 4 4 4 3 15 1 3 4 5 5 17 1 4 4 5 4 17 1 4 4 5 5 18 1 

T

n 

A

gs 

3

8 1 1 2 6 5 1 1 2 2 6 3 1 3 1 3 8 3 4 2 4 3 13 2 3 4 4 3 14 2 4 4 4 4 16 1 2 2 1 4 9 2 

T

n 

I 

3

9 2 1 2 6 5 1 1 2 2 6 3 1 3 1 3 8 3 4 2 3 3 12 2 3 4 3 3 13 2 4 4 4 4 16 1 2 3 3 3 11 1 

T

n 

M

s 

4

0 2 1 2 6 5 2 2 2 2 8 3 2 4 4 1 11 2 4 3 4 3 14 2 2 3 2 4 11 2 3 4 4 3 14 2 4 5 5 5 19 1 

T

n 

B 

4

1 1 1 2 6 5 1 1 2 2 6 3 1 3 1 3 8 3 4 3 3 4 14 2 4 4 5 5 18 1 4 4 4 4 16 1 2 3 3 3 11 1 

T

n 

4

2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 10 2 2 3 4 4 13 2 4 4 4 3 15 1 3 3 4 4 14 2 5 4 4 4 17 1 4 4 4 4 16 1 
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T 

T

n 

T

o 

4

3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 5 3 3 4 4 4 15 1 2 4 3 3 12 2 3 3 4 2 12 2 2 3 3 4 12 2 4 1 1 3 9 2 

N

y 

I 

4

4 1 2 2 1 2 1 1 2 2 6 3 1 3 1 3 8 3 4 2 4 3 13 2 3 4 4 3 14 2 4 4 4 4 16 1 2 2 1 4 9 2 

N

y 

N 

4

5 1 2 2 1 2 1 1 1 1 4 3 1 1 3 4 9 2 5 3 5 4 17 1 4 4 4 4 16 1 4 3 4 4 15 1 4 4 5 5 18 1 

N

y 

K 

4

6 2 2 2 3 2 1 2 1 2 6 3 1 1 4 4 10 2 3 3 4 4 14 2 3 5 5 4 17 1 3 3 4 4 14 2 5 5 4 5 19 1 

N

y 

S 

4

7 2 2 2 1 3 1 1 1 2 5 3 3 4 4 4 15 1 2 4 3 3 12 2 3 3 4 2 12 2 2 3 3 4 12 2 4 1 1 3 9 2 

N

y 

T 

4

8 1 2 2 1 4 1 1 1 1 4 3 3 3 3 3 12 2 2 2 3 3 10 2 2 2 4 4 12 2 3 3 4 5 15 1 2 3 1 1 7 3 

N

y 

S 

4

9 2 2 2 1 1 4 2 2 3 11 2 2 2 4 4 12 2 4 4 3 3 14 2 3 4 4 2 13 2 3 3 4 4 14 2 3 3 5 5 16 1 

T

n 

H 

5

0 5 1 3 3 2 1 1 1 1 4 3 3 1 1 3 8 3 3 3 2 2 10 2 3 3 4 4 14 2 3 3 4 4 14 2 3 2 3 4 12 2 

N

y 

S 

5

1 2 1 2 3 2 4 4 4 4 16 1 3 3 3 4 13 2 3 3 4 4 14 2 4 3 5 5 17 1 3 3 4 4 14 2 3 3 3 4 13 2 

N

y 

T 

5

2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 4 3 2 3 1 1 7 3 3 3 3 3 12 2 4 3 3 4 14 2 4 3 3 4 14 2 5 3 4 4 16 1 

T

n 

M 

5

3 4 1 2 1 1 1 1 1 1 4 3 2 2 1 4 9 2 4 4 4 4 16 1 4 5 5 4 18 1 4 3 3 3 13 2 4 4 4 4 16 1 

N

y 

R 

5

4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 8 3 4 4 4 4 16 1 3 3 5 4 15 1 3 3 3 4 13 2 4 3 5 3 15 1 5 5 1 1 12 2 

N

y 

D 

5

5 2 2 2 1 1 4 4 4 3 15 1 3 5 1 1 10 2 4 3 5 5 17 1 5 5 3 3 16 1 5 5 5 4 19 1 5 1 1 1 8 3 

T

n 

R 

5

6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 8 3 1 1 1 1 4 3 4 3 3 4 14 2 4 3 3 3 13 2 3 4 3 4 14 2 4 5 1 1 11 2 

N

y 

J 

5

7 1 2 2 1 1 2 2 2 2 8 3 5 1 1 1 8 3 5 3 5 4 17 1 2 2 4 2 10 2 4 5 5 5 19 1 5 4 1 1 11 2 
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T

n 

S

B 

5

8 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 3 4 1 1 1 7 3 4 4 4 4 16 1 4 1 4 4 13 2 3 4 3 3 13 2 1 4 4 1 10 2 

N

y 

R 

5

9 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 3 4 4 5 1 14 2 3 4 4 4 15 1 3 3 4 4 14 2 3 3 4 4 14 2 2 3 3 3 11 2 

N

y 

B 

6

0 1 2 2 1 2 1 1 1 1 4 3 4 3 1 1 9 2 5 5 5 5 20 1 5 4 4 4 17 1 4 4 4 5 17 1 4 4 1 1 10 2 

T

n 

S 

6

1 2 1 2 1 1 4 4 4 4 16 1 4 1 1 1 7 3 5 5 5 5 20 1 5 5 5 5 20 1 1 4 4 3 12 2 5 5 1 1 12 2 

T

n 

R 

6

2 5 2 2 1 2 1 1 1 1 4 3 5 1 1 1 8 3 3 4 4 4 15 1 3 3 3 4 13 2 1 4 4 4 13 2 4 4 1 1 10 2 

N

y. 

A 

6

3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 12 2 1 1 3 3 8 3 4 4 4 4 16 1 3 4 4 4 15 1 4 4 4 4 16 1 4 4 4 4 16 1 

T

n. 

R 

6

4 1 1 2 1 1 3 3 3 3 12 2 4 3 2 2 11 2 3 3 4 4 14 2 3 3 3 3 12 2 4 4 4 4 16 1 4 4 4 4 16 1 

T

n. 

R 

6

5 3 1 2 1 1 4 4 4 4 16 1 1 5 5 5 16 1 3 3 4 4 14 2 4 4 4 4 16 1 3 3 3 4 13 2 4 4 4 4 16 1 

N

y. 

M 

6

6 1 2 2 1 1 2 2 2 2 8 3 2 4 1 1 8 3 4 3 4 4 15 1 3 3 3 3 12 2 4 3 4 4 15 1 5 4 4 4 17 1 

T

n 

B 

6

7 2 2 2 1 1 2 2 2 2 8 3 4 2 2 2 10 2 3 4 4 4 15 1 3 3 3 3 12 2 5 4 4 4 17 1 3 3 4 4 14 2 

N

y 

S 

6

8 1 2 3 6 4 2 2 2 2 8 3 4 2 2 2 10 2 4 4 4 4 16 1 4 4 4 4 16 1 4 3 3 3 13 2 4 4 4 2 14 2 

T

n 

S 

6

9 5 1 3 6 5 5 5 5 5 20 1 4 4 4 4 16 1 4 4 4 4 16 1 4 4 3 3 14 2 5 4 4 4 17 1 4 4 4 4 16 1 

N

y 

N 

7

0 1 2 2 1 2 1 1 1 1 4 3 4 4 4 4 16 1 3 3 3 4 13 2 4 4 4 2 14 2 4 4 4 4 16 1 3 3 4 4 14 2 

N

y 

R 

7

1 2 2 2 6 1 1 2 2 1 6 3 1 1 5 5 12 2 4 3 3 4 14 2 4 3 3 3 13 2 4 4 4 4 16 1 4 3 3 3 13 2 

N

y 

M 

7

2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 4 3 4 4 4 4 16 1 3 3 3 3 12 2 4 4 4 3 15 1 4 4 4 3 15 1 3 4 4 4 15 1 

N

y 

7

3 1 2 2 4 1 3 3 3 3 12 2 2 3 2 2 9 2 3 2 2 3 10 2 4 3 3 2 12 2 2 4 3 2 11 2 3 2 4 3 12 2 
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H 

T

n 

K 

7

4 5 1 3 1 1 1 1 1 1 4 3 5 1 1 1 8 3 3 4 4 4 15 1 3 3 3 4 13 2 1 4 4 4 13 2 4 4 1 1 10 2 

T

n 

N 

7

5 4 1 2 1 2 1 1 1 1 4 3 1 1 2 2 6 3 3 3 3 3 12 2 5 4 4 5 18 1 4 4 3 3 14 2 4 3 2 2 11 2 

T

n.

T 

7

6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 8 3 4 5 2 5 16 1 4 5 5 5 19 1 4 5 5 4 18 1 4 3 3 3 13 2 2 5 5 2 14 2 

T

n.

J 

7

7 1 1 2 1 2 1 1 1 1 5 3 4 4 4 4 16 1 3 3 3 3 12 2 4 3 3 2 12 2 4 3 4 4 15 1 3 3 5 5 16 1 

N

y. 

H 

7

8 2 2 2 1 2 1 2 2 1 6 3 5 1 1 2 9 2 3 4 4 4 15 1 4 4 3 4 15 1 1 4 4 4 13 2 4 4 1 1 10 2 

Keterangan :  

Kategori domain Kualitas hidup Tinggi = x≥ 15  

Kategori domain Kualitas hidup Sedang = 9 ≤x<15  

Kategori domain Kualitas hidup Rendah= x<9  
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Lampiran 12 

Master Tabel Dimensi Kesejahteraan Spiritual Lansia 

RWB total kategori EWB Total Kategori 

3 6 5 5 6 6 2 6 5 5 49 1 5 5 5 6 4 3 3 6 5 6 48 1 

4 4 4 6 3 5 2 6 4 5 43 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 5 38 2 

3 6 4 6 4 4 5 4 5 5 46 1 4 4 3 4 4 5 4 3 2 5 38 2 

4 5 2 5 5 5 2 5 5 4 42 2 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4 43 2 

4 5 5 6 2 6 3 5 5 6 47 1 4 5 4 5 5 5 4 4 4 6 46 1 

5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 1 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 42 2 

5 5 4 5 2 4 3 4 4 5 41 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 39 2 

6 5 3 5 4 5 4 5 5 5 47 1 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 44 1 

5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 46 1 5 4 4 5 4 4 5 3 4 5 43 2 

5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 46 1 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 47 1 

5 4 3 5 4 5 4 3 4 4 41 2 5 4 4 3 5 4 4 3 3 4 39 2 

5 5 4 4 3 4 4 4 5 6 44 1 4 5 4 4 4 4 4 5 4 6 44 1 

4 4 4 5 4 5 4 4 5 6 45 1 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 43 2 

3 4 4 5 2 5 4 5 5 5 42 2 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5 44 1 

5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 45 1 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 41 2 

4 4 4 5 4 3 5 4 5 5 43 2 4 4 3 5 3 5 4 4 4 5 41 2 

3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 43 2 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 42 2 

5 6 5 5 4 6 5 4 5 5 50 1 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 45 1 

5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 45 1 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 44 1 

4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 44 1 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 44 1 

4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 46 1 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 45 1 
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6 5 6 5 4 4 5 4 5 4 48 1 5 4 5 6 5 4 4 5 5 5 48 1 

4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 44 1 4 5 6 4 4 4 5 5 4 5 46 1 

4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 45 1 4 4 2 4 4 5 2 5 5 4 39 2 

4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 44 1 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 42 2 

4 6 4 5 4 5 5 4 5 5 47 1 6 6 6 5 4 5 5 5 4 5 51 1 

4 6 4 5 4 5 4 4 5 4 45 1 6 6 6 5 4 4 4 4 5 5 49 1 

5 4 5 6 4 6 5 4 5 6 50 1 5 4 5 5 5 4 6 4 4 6 48 1 

4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 41 2 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 38 2 

4 4 3 4 5 4 4 5 5 3 41 2 4 4 3 4 3 5 4 3 5 4 39 2 

5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 46 1 5 4 5 5 5 4 6 4 4 5 47 1 

4 4 3 4 5 4 4 5 5 3 41 2 4 4 3 4 3 5 4 3 5 4 39 2 

4 4 3 4 5 4 4 5 5 3 41 2 4 4 3 4 3 5 4 3 5 4 39 2 

5 4 4 5 4 5 4 4 5 6 46 1 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 44 1 

5 4 4 4 5 4 5 4 4 6 45 1 4 4 5 5 4 4 5 5 4 6 46 1 

4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 46 1 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 43 2 

6 4 6 5 4 5 5 4 4 5 48 1 6 5 6 5 5 5 5 3 4 5 49 1 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 42 2 4 5 4 4 5 6 5 3 4 5 45 1 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 42 2 4 5 3 4 5 6 5 3 4 5 44 1 

5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 47 1 5 4 5 5 5 4 6 5 4 5 48 1 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 42 2 4 5 3 4 5 6 5 5 5 5 47 1 

5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 43 2 4 5 2 4 2 2 4 4 4 5 36 2 

4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 41 2 4 4 2 5 3 3 4 3 4 5 37 2 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 42 2 4 5 4 4 5 6 5 3 4 5 45 1 

4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 46 1 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 43 2 

4 4 5 6 6 5 6 5 4 5 50 1 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 43 2 



133 
 

 
 

4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 42 2 4 5 3 4 5 6 5 3 4 5 44 1 

4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 43 2 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 41 2 

4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 44 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 1 

4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 44 1 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 44 1 

4 4 5 5 5 4 6 4 4 5 46 1 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 44 1 

4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 43 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 43 2 

4 5 4 4 5 4 5 6 4 6 47 1 4 5 5 5 4 5 6 4 5 6 49 1 

4 5 5 4 4 5 6 4 4 4 45 1 4 5 5 4 6 5 5 4 4 4 46 1 

4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 44 1 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 45 1 

4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 41 2 4 5 5 4 5 3 5 4 4 5 44 1 

5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 44 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 42 2 

5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 43 2 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 42 2 

5 4 4 5 4 6 6 5 5 4 48 1 5 5 4 6 5 5 5 4 6 4 49 1 

4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 47 1 5 4 5 4 5 6 4 6 4 5 48 1 

4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 45 1 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 45 1 

4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 40 2 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 44 1 

4 4 5 5 4 6 4 4 5 5 46 1 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 46 1 

5 5 4 4 4 5 5 4 5 6 47 1 4 5 4 4 5 6 4 5 5 4 46 1 

4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 44 1 5 5 6 5 4 4 5 5 4 5 48 1 

4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 43 2 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 45 1 

4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 45 1 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 46 1 

5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 1 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 45 1 

6 4 6 4 4 5 4 5 4 5 47 1 6 4 5 5 4 5 5 4 5 5 48 1 

4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 43 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 43 2 

4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 45 1 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 45 1 
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Keterangan : 

Dimensi kesejahteraan spiritual Tinggi = x ≥ 44 

Dimensi kesejahteraan spiritual Sedang =  27 ≤ x < 44 

Dimensi kesejahteraan spiritual Rendah :  x < 27 

4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 45 1 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 46 1 

5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 43 2 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 42 2 

4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 40 2 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 44 1 

5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 43 2 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 43 2 

4 5 4 5 4 5 4 6 5 4 46 1 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 45 1 

4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 46 1 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 43 2 

4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 40 2 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 44 1 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 
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