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ABSTRAK 

 

Nama  : Ayu Andri Lestari 

NIM  : 70300110022 

Judul Skripsi : Pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat insomnia pada 

lansia di Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji Kab. Gowa 

 

Insomnia merupakan gangguan tidur yang paling sering ditemukan. 

Prevalensi gangguan tidur pada lansia cukup tinggi yaitu sekitar 67%. Walaupun 

demikian, hanya satu dari delapan kasus yang menyatakan bahwa gangguan 

tidurnya telah didiagnosis oleh dokter (Hardiwinoto dkk, 2005). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi musik 

terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresna Wredha 

Gau Mabaji Kab. Gowa. 

Jenis Penelitian ini adalah pre eksperimen dengan rancangan pre test-post 

test. Pengambilan menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden 

15. Pengambilan data menggunakan kuesioner terpimpin. Data yang didapatkan 

lalu diolah dan dianalisis menggunakan Paired T-test. 

Hasil analisis didapatkan  nilai yaitu ρ-value 0,000 , nilai ini kurang dari 

0,05 yang berarti  didapatkan nilai yang signifikan. 

Kesimpulan penelitian adalah terdapat pengaruh terapi musik terhadap 

penurunan tingkat insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau 

Mabaji Kab. Gowa. Implikasi penelitian adalah diharapkan hasil penelitian ini 

menjadi salah satu intervensi nonfarmakologis dalam mengatasi insomnia baik di 

Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji Kab. Gowa atau  di tempat manapun. 
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ABSTRAK 

Nama  : Ayu Andri Lestari 

NIM  : 70300110022 

Judul Skripsi : Pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat insomnia pada 

lansia di Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji Kab. Gowa 

 

Insomnia merupakan gangguan tidur yang paling sering ditemukan. 

Prevalensi gangguan tidur pada lansia cukup tinggi yaitu sekitar 67%. Walaupun 

demikian, hanya satu dari delapan kasus yang menyatakan bahwa gangguan 

tidurnya telah didiagnosis oleh dokter (Hardiwinoto dkk, 2005). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi musik 

terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresna Wredha 

Gau Mabaji Kab. Gowa. 

Jenis Penelitian ini adalah pre eksperimen dengan rancangan pre test-post 

test . Pengampilan menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden 

15. Pengam bilan data menggunakan kuesioner terpimpin. Data yang didapatkan 

lalu diolah dan dianalisis menggunakan Paired T-test. 

Hasil analisis didapatkan  nilai yaitu ρ-value 0,000 , nilai ini kurang dari 

0,05 yang berarti  didapatkan nilai yang signifikan. 

Kesimpulan penelitian adalah terdapat pengaruh terapi musik terhadap 

penurunan tingkat insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau 

Mabaji Kab. Gowa. Implikasi penelitian adalah diharapkan hasil penelitian ini 

menjadi salah satu intervensi nonfarmakologis dalam mengatasi insomnia baik di 

Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji Kab. Gowa atau  di tempat manapun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam 

kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak 

hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimualai sejak permulaan 

kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang telah 

melalui tiga tahap ini berbeda, baik secara biologis maupun psikologis. 

Memasuki usia tua berarti mengalami kemunduran, misalnya kemunduran fisik 

yang ditandai dengan kulit yang mengendur, rambut memutih, gigi mulai 

ompong, pendengaran kurang jelas, penglihatan semakin memburuk, gerakan 

lambat, dan figur tubuh yang tidak proporsional (Nugroho, 2008). 

Pada tahun 2000, dua diantara tiga lansia di seluruh dunia yang berjumlah 

600 juta, akan hidup dan bertempat tinggal di negara-negara sedang 

berkembang. Sebelumnya angka ini pada tahun 1960 adalah 50%. Kenaikan 

jumlah sebanyak ini terutama akan terjadi di Asia (Smeltzer & Bare, 2002) 

Lambat tetapi pasti masalah usia lanjut (lansia) mulai mendapat perhatian 

pemerintah dan  masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi logis berahasilnya 

pembangunan, yaitu bertambahnya usia harapan hidup dan bertambah 

banyaknya jumlah lansia di Indonesia (Smeltzer & Bare, 2002). 

 

1 



2 

 

 

 

Menurut perkiraan Biro Pusat Statistik, pada tahun 2005 di Indonesia, 

terdapat 18.283.107 penduduk lanjut usia. Jumlah ini akan melonjak hingga 

±33 juta orang lanjut usia (12%dari total penduduk) pada tahun 2020 dengan 

umur harapan hidup kurang lebih 70 tahun (Nugroho,2008). 

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008, 

jumlah lansia mencapai 448.805 dari 7.771.671 penduduk Sulawesi Selatan. 

Sedangkan jumlah penduduk yang tergolong lansia di kota Makassar dan 

jumlah penduduk yang tergolong lansia di kabupaten Gowa mencapai 27.856 

dari 702.433 penduduk kabupaten Gowa (Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, 

Profil Kesehatan Provinsi Sulsel, 2009), dan terkhusus Panti Sosial Tresna 

Wredha Gau Mabaji Gowa merupakan panti sosial di bawah naungan 

Departemen Sosial dengan jumlah santunan 100 orang lansia. PSTW Gau 

Mabaji Gowa berdiri di atas lahan seluas 3 Ha (Cermin dunia kedokteran 2010). 

Data yang diperoleh dari kunjungan ke PSTW oleh salah satu pegawai 

poliklinik PSTW menyatakan bahwa pada bulan Juni 2011 terdapat 25 orang 

lansia yang mengalami gangguan tidur, 11 orang perempuan dan 14 orang laki-

laki. Tindakan yang dilakukan oleh petugas klinik PSTW Gau Mabaji yaitu 

dengan memberikan obat tidur. Dari kasus tersebut peneliti ingin memberikan 

intervensi berupa pemberian terapi musik religi pada lansia di Panti Sosial 

Tresna Wredha Gau Mabaji Kabupaten Gowa (Sri Nurnaningsih, 2011). 

 



3 

 

 

 

Sebagian besar kelompok usia lanjut mempunyai risiko mengalami 

gangguan pola tidur sebagai akibat pensiun, perubahan lingkungan sosial, 

penggunaan obat-obatan yang meningkat, penyakit-penyakit dan perubahan 

sirkardian (Prayitno, 2002). 

Tidur merupakan kebutuhan dasar dari setiap kehidupan dan banyak 

diinginkan, bahkan dibutuhkan oleh hampir setiap orang yang hidup di dunia. 

Tidur merupakan suatu mekanisme untuk memperbaiki tubuh dan fungsinya 

untuk mempertahankan energi dan kesehatan. Tetapi masih banyak juga orang 

yang sedikit mengerti arti pentingnya tidur demi sesuatu hal yang harus 

diselesaikan (Priharjo, 1996). Tidur juga merupakan salah satu cara untuk 

melepaskan kelelahan jasmani dan kelelahan mental. Dengan tidur semua 

keluhan hilang atau berkurang dan akan kembali mendapatkan tenaga serta 

semangat utnuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Berbeda dengan orang 

yang mengalami kesulitan tidur atau gangguan tidur. Mereka lebih banyak 

tersiksa akibat gangguan tidur. 

Selain itu, tidur merupakan suatu proses otak yang dibutuhkan oleh 

seseorang untuk dapat berfungsi dengan baik. Masyarakat awam belum begitu 

mengenal gangguan tidur sehingga jarang mencari pertolongan. Pendapat yang 

menyatakan bahwa tidak ada orang yang meninggal karena tidak tidur adalah 

tidak benar. Beberapa gangguan tidur dapat mengancam jiwa baik secara 

langsung (misalnya insomnia yang bersifat keturunan dan fatal dan apnea tidur 

obstruktif) atau secara tidak langsung misalnya kecelakaan akibat gangguan 
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tidur. Insomnia merupakan gangguan tidur yang paling sering ditemukan. 

Prevalensi gangguan tidur pada lansia cukup tinggi yaitu sekitar 67%. 

Walaupun demikian, hanya satu dari delapan kasus yang menyatakan bahwa 

gangguan tidurnya telah didiagnosis oleh dokter (Hardiwinoto dkk, 2005). 

Seperti halnya masyarakat usia produktif, lansia juga mempunyai hak 

yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif 

meliputi bio-psiko-sosial dan spiritual. Anjuran untuk selalu memperhatikan, 

menghormati, dan memuliakan lansia termuat dalam Q.S. Maryam/19 : 14 yang 

berbunyi: 

# C� t/ uρ Ïµ÷ƒ y‰ Ï9≡uθ Î/ óΟ s9 uρ ä3tƒ # ·‘$ ¬6 y_ $|‹ ÅÁ tã ∩⊇⊆∪   

Terjemahan :  

Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang 

yang sombong lagi durhaka. 

Dari ayat diatas mengemukakan bahwa sebagai anak harus menghormati orang 

tua. Dan harus berbakti kepada kedua orang tua serta senantiasa merawat 

mereka jika usia lanjut menghampiri mereka sebagaimana mereka merawat 

kamu sewaktu kecil hingga beranjak dewasa. Dan rawatlah mereka ketika 

mereka sudah tidak dapat beraktifitas lebih layaknya usia mudanya. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti tentang “Pengaruh Terapi 

Musik Terhadap Penurunan Tingkat Insomnia Pada Lansia di Panti Sosial 
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Tresna Wredha Gau Mabaji Kab. Gowa” guna mengetahui seberapa jauh terapi 

musik ini dalam memenuhi kebutuhan tidur lansia dan hal ini merupakan 

kompetensi perawat untuk melakukan tindakan keperawatan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut : “ Bagaimana pengaruh terapi musik terhadap penurunan 

tingkat insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji Kab. 

Gowa? 

C. Hipotesis Penelitian  

Menurut Tiro (2008), hipotesis adalah pernyataan yang diterima sementara 

dan masih perlu diuji. Berdasarkan kerangka konsep diatas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansa. 

2. Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak ada pengaruh  pemberian terapi musik terhadap penurunan tingkat 

insomnia pada lansia. 

D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Terapi Musik  

  Adalah suatu metode pemberian terapi yang menggunakan rekaman 

musik yang tenang disertai dengan renungan. Selama 10-15 menit/hari selama 

2 minggu. Adapun jenis musik yang diperdengarkan adalah jenis musik 
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klasik. Dengan menggunakan earphone melalui handphone dengan volume 

15% yang bertujuan untuk mengurangi tingkat insomnia pada lansia di PSTW 

Gau Mabaji Kab.Gowa 

2. Gangguan Tidur (Insomnia) 

  Ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan tidur baik kualitas 

maupun kuantitasnya 

Adapun Kriteria Objektifnya adalah : 

a. Insomnia ringan : Jika total skor tes IRS (Insomnia Rating Scale) 

berjumlah 20-27 

b. Insomnia sedang : jika skor tes IRS (Insomnia Rating Scale) berjumlah 27-

36 

c. Insomnia berat : Jika skor tes IRS (Insomnia Rating Scale) berjumlah 37-

44.  

E. Kajian Pustaka 

Hadir Muhammad Al Haq, (2014) mahasiswa STIKES Ngudi Waluyo dalam 

penelitiannya yang berjudul pengaruh pemberian terapi musik langgam jawa 

terhadap tingkat insomnia pada lansia di unit rehabilitasi sosial Pucang Gading 

Semarang menyatakan ada pengaruh penurunan tingkat insomnia pada lansia 

sebelum dan setelah dilakukan terapi musik langgam jawa dengan hasil 

penelitian yang menunjukkan pada kelompok kontrol p-value lebih besar dari 

nilai α (0,05). 
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F. Tujuan penelitian 

1. Tujuan Umum 

  Diketahuinya pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat 

insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji Kab. Gowa 

2. Tujuan khusus 

a. Diketahuinya lansia yang mengalami gangguan tidur (insomnia). 

b. Diketahuinya tingkat insomnia sebelum terapi musik 

c. Diketahunya tingkat insomnia setelah terapi musik 

d. Diketahuinya pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat insomnia 

pada lansia di Panti Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

Memberi pengalaman baru bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian dan 

dapat mengetahui pengaruh terapi musik klasik terhadap penurunan tingkat 

insomnia dan mengaplikasikan teori yang telah didapatkan untuk mengatasi 

masalah insomnia. 

2. Bagi Institusi Pendidikan  

Memberikan konstribusi atau informasi pada mahasiswa jurusan keperawatan 

dalam melakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan insomnia. 

 

 

 



8 

 

 

 

2. Bagi Profesi Perawat 

Dapat menjadikan terapi musik klasik sebagai salah satu alternative terapi 

kedalam intervensi yang diterapkan perawat untuk memberikan pelayanan 

asuhan keperawatan bagi masalah insomnia  

3. Bagi Lansia 

Dapat dijadikan terapi dalam membantu lansia untuk menangani masalah 

insomnia dan semakin mendekatkan diri kepada sang pencipta. 

4. Bagi Petugas di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa 

Diharapkan dapat menerapkan terapi musik klasik sebagai salah satu 

intervensi untuk mengatasi insomnia pada lansia 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Lansia 

1. Defenisi Lanjut Usia 

  Banyak defenisi tentang proses menua yang tidak seragam. 

Menurut Constantinides, menua adalah suatu proses menghilangnya secara 

perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau 

mengganti dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga 

tidak dapat bertahan terhadap jejas (termasuk infeksi) dan memperbaiki 

kerusakan yag diderita. (Potter,P,A & Perry, 2006) 

  Sedangkan menurut Sjamsulhidajat & jong (1997), defenisi usia 

tua tergantung pada kerangka pandang individu. Orang tua yang berusia 35 

tahun dapat dianggap muda bagi anaknya dan muda bagi orang tuanya. 

Orang sehat, aktif berusia 65 tahun mungkin menganggap usia 75 tahun 

sebagai permulaan lansia. 

  Dalam mendefenisikan batasan penduduk lanjut usia Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ada tiga aspek yang perlu 

dipertimbangkan yaitu aspek biologi, aspek ekonomi dan aspek sosial 

(BKKBN 1998). Secara biologi penduduk lansia adalah penduduk yang 

mengalami proses penuaan secara terus menerus, yang ditandai dengan 

menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap serangan 

penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Secara ekonomi, penduduk 
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lanjut usia lebih dipandang sebagai beban dari pada sebagai sumber daya 

karena tidak lagi memberikan banyak manfaat. Sedangkan dari aspek 

sosial, penduduk lanjut usia merupakan satu kelompok sosial sendiri. 

(Grace,P,A & Borley, 2006). 

  Disamping itu untuk mendefenisikan lanjut usia dapat ditinjau dari 

pendekatan kronologis. Menurut Supardjo usia kronologis merupakan usia 

seseorang ditinjau dari hitungan umur dalam angka. Dari berbagai aspek 

pengelompokan lanjut usia yang paling mudah digunakan adalah usia 

kronologis, karena batasan ini mudah untuk diimplementasikan. 

(Grace,P,A & Borley, 2006). 

  Secara individu, pengaruh proses menua dapat menimbulkan 

berbagai masalah baik secara fisik, biologis, mental maupun sosial 

ekonomi. Semakin lanjut usia, mereka akan mengalami kemunduran 

terutama di bidang kemampuan fisik, yang dapat menyebabkan penurunan 

peran sosial. Hal ini mengakibatkan pula timbulnya gangguan dalam hal 

mencakupi kebutuhan hidup sehingga dapat meningkatkan ketergantungan 

yang memerlukan bantuan orang lain. 

  Alquran menjelaskan dalam surah Yaasiin ayat 68, yang berbunyi :  

 tΒuρ çνö� Ïdϑyè œΡ çµ ó¡ Åe6uΖçΡ ’ Îû È, ù=sƒø: $# ( Ÿξ sùr& tβθè=É)÷ètƒ ∩∉∇∪   
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Terjemahnya :  

Dan barangsiapa yang kami panjangkan umurnya niscaya kami 

kembalikan dia kepada kejadian(nya). Maka apakah mereka tidak 

memikirkan? (Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, 

2006) 

 

  Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa seorang manusia semakin 

bertambah umurnya maka kemampuannya akan semakin berkurang dalam 

kata lain kembali menjadi lemah dan kurang akal. Dengan adanya 

perubahan tersebut maka kita sebagai anak ketika kedua orang tua kita 

masih muda atau sudah lanjut usianya bahkan pikun sekalipun kita tetap 

wajib berbakti kepada keduanya. Bahkan lebih ditekankan lagi apabila 

kedua orang tua sudah tua, sebagai wujud bakti kita kepada orang tua. 

a. Menurut WHO 

Lanjut usia meliputi : 

1) Usia pertengahan (Middle Age) = usia 45 – 59 tahun 

2) Usia lanjut (Elderly)  = usia 60 – 74 tahun 

3) Usia lanjut tua (Old)  = usia 75 – 90 tahun 

4) Usia sangat tua (Very Old) = usia diatas 90 tahun 

b. Menurut Dra. Ny Jos Masdani 

  Lanjut usia merupakan kelanjutan dari usia dewasa, 

kedewasaan dapat dibagi menjadi :  

1) Fase inventus usia antara 25 – 40 tahun 

2) Fase vertilitas usia antara 40 – 50 tahun 

3) Fase prasenium usia antara 55 – 65 tahun 



12 

 

 

 

4) Fase senium usia antara 65 tahun hingga tutup usia 

2. Teori Proses Menua 

a. Teori Biologi 

1) Teori “Ginetic Clock” 

   Menurut teori ini menua telah dipegunakan secara genetik 

untuk spesies – spesis tertentu. Teori ini merupakan teori intrinstik 

yang menjelaskan bahwa di dalam tubuh terdapat jam biologis yang 

mengatur gen dan menentukan jalannya proses penuaan. Teori 

genetik mengakui adanya mutasi teomatik (somatic mutation), yang 

mengakibatkan kegagalan atau kesalahan didalam penggandaan 

deoxyrbonucleic acidi atau DNA. Sel tubuh sendiri membagi diri 

maksimal 50 kali (hayflick limit) (setiabudi, 2005) 

2) Teori radikal bebas  

   Teori radikal bebas yang dipercaya sebagai teori yang dapat 

menjelaskan terjadinya proses menua. Radikal bebas dianggap 

sebagai penyebab penting terjadinya kerusakan fungsi sel. Berbagai 

radikal bebas seperti superoksida anion, hidroksil, peroksil, radikal 

purin dihasilkan selama metabolisme sel normal. Radikal bebas 

dapat menyebabkan terjadinya perubahan pigmen dan kolagen pada 

proses penuaan. 
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3) Teori rusaknya sistem imun tubuh 

   Teori ini menjelaskan bahwa perubahan pada jaringan 

limfoid mengakibatkan tidak adanya keseimbangan dalam sel T 

sehigga produksi antibodi dan kekebalan menurun. 

b. Teori Kejiwaan Sosial 

1) Aktivitas atau Kegiatan (Activity Theory) 

a) Ketentuan akan meningkatnya pada penurunanjumlah kegiatan 

secara langsung. Teori ini menyatakan bahwa pada lanjut usia 

yang sukses adalah mereka yang aktif dan ikut banyak dalam 

kegiatan sosial. 

b) Ukuran optimum (pola hidup) dilanjutkan pada cara hidup dari 

lanjut usia. 

c) Mempertahankan hubungan antara sistem sosial dan individu agar 

tetap stabil dari usia pertengahan ke lanjut usia. 

2) Kepribadian Lanjut (Continuity Theory) 

Perubahan yang terjadi pada seseorang yang lanjut usia sangat 

dipengaruhi oleh tipe personality yang dimiliknya. 

3) Teori Pembebasan (Disengagement Theory) 

Putusnya pergaulan atau hubungan dengan masyarakat dan 

kemunduran individu dengan individu lainnya. Pada lanjut usia 

pertama diajukan oleh Cumming And Henry 1961. Teori ini 

menyatakan bahwa dengan bertambahnya usia, seseorang secara 

berangsur – angsur mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya 
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atau menarik diri dari pergaulan sekitarnya. Keadaan ini 

mengakibatkan interaksi sosial lanjut usia menurun, baik secara 

kualitas maupun kuantitas sehingga sering terjadi kehilangan ganda 

(Triple Loss), yaitu : 

a) Kehilangan peran (Loss of Rule) 

b) Hambatan kontak sosial (Restraction of Contacs and Relation 

Ships) 

c) Berkurangnya komitmen (Reduced Commitment to Social Mores 

and Values). 

3. Perubahan – Perubahan Yang Terjadi Pada Sistem Tubuh Lansia 

a. Perubahan Fisik 

1) Sel  

Lebih sedikit jumlahnya dan ukurannya lebih besar, jumlah cairan 

tubuh dan cairan intra seluler berkurang. 

2) Sistem Persarafan 

Cepatnya penurunan hubungan persarafan, lambatnya dalam respon 

dan waktu untuk bereaksi dengan stress, mengecilnya saraf 

pancaindera, berkurangnya penglihatan, hilangnya pendengaran, 

mengecilnya saraf penciuman dan perasa, lebih sensitif terhadap 

perubahan suhu dengan rendahnya ketahanan dingin. 

3) Sistem Pendengaran 

Presbiakusis: Hilangnya kemampuan (daya) pendengaran pada 

telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada – nada yang 
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tinggi, suara yang tidak jelas, sulit mengerti kata – kata, 50% terjadi 

pada usia diatas umur 65 tahun. 

4) Sistem Penglihatan  

Sfingter pupil timbul sklerosis dan hilangnya respon terhadap sinar, 

kornea lebih berbentuk sferis (bola), lensa lebih suram, 

meningkatnya ambang pengamatan sinar, daya adaptasi terhadap 

kegelapan lebih lambat, susah melihat dalam cahaya gelap, 

hilangnya daya akomodasi, menurunny lapang pandang, 

berkurangnya luas pandangan. 

5) Sistem Kardiovaskuler 

Katup jantung menebal, kemampuan jantung memompa darah 

menurun 1% setiap tahun sesudah berumur 20 tahun, hal ini 

menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya, kehilangan 

elastisitas pembuluh darah ; kurangnya efektifitas pembuluh darah 

perifer untuk oksigenasi, perubahan posisi tidur ke duduk (duduk ke 

berdiri) bisa menyebabkan tekanan darah turun 65 mmHg atau 

hipotensi orthestatik (mengakibatkan pusing – pusing mendadak), 

tekanan darah meninggi diakibatkan oleh meningkatnya resistensi 

dari pembuluh darah perifer. Sistole normal kurang lebih 150 mmHg 

dan diastole kurang lebih sekitar 95 mmHg (WHO,2011). 

6) Sistem Respirasi 

Otot-otot pernafasan kehilangan kekuatannya dan menjadi kaku, 

menurunnya aktivitas dari silia, paru – paru kehilangan elastisitas, 
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kapasitas residu meningkat, menarik nafas lebih berat, kapasitas 

pernafasan maksimun menurun, dan kedalaman bernafas menurun. 

7) Sistem Gastrointestinal 

Kehiangan gigi ; penyebab utama adanya periodontal disease yang 

biasa terjadi setelah umur 30 tahun, penyebab lain meliputi 

kesehatan gigi yang buruk dan gizi yang buruk. Indera pengecap 

menurun; adanya iritasi yang kronis dari selaput lendir, atropi indera 

pengecap kurang lebih 80%. Hilangnya sensitifitas dari saraf 

pengecap tentang rasa asin, asam, dan pahit. Lambung; rasa lapar 

menurun (sensitifitas lapar menurun), asam lambung menurun, 

waktu pengosongan lambung menurun. 

8) Sistem Genitourinaria 

Ginjal; mengecil dan nefron menjadi atropi, aliran darah ke ginjal 

menurun sampai 50%, fungsi tubulus berkurang akibatnya kurang 

kemampuan mengkonsentrasi urin, berat jenis urin menurun, 

proteinuria, BUN (Blood Urea Nitrogen) meningkat sampai 21 mg% 

nilai ambang ginjal terhadap glukosa meningkat. 

9) Sistem Endokrin 

Produksi dari semua hormon menurun, fungsi paratiroid dan 

sekresinya tidak berubah, menurunnya aktivitas tiroid; menurunnya 

BMR, menurunnya daya pertukaran zat, menurunnya produksi 

aldosteron, menurunnya sekresi hormon kelamin misalnya: 

progesteron, estrogen, dan testosteron. 
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10) Sistem Kulit 

 Kuku jari menjadi tebal dan rapuh, kuku kaki tumbuh secara 

berlebihan dan seperti tanduk, kelenjar keringat kulit mengkerut atau 

keriput akibat kehilangan jaringan lemak, kulit kepala dan rambut 

menipis dan berwarna kelabu (ubanan), rambut dalam hidung dan 

telinga menebal, berkurangnya elastisitas akibat dari menurunnya 

cairan vaskularisasi. 

11) Sistem Muskuloskeletal 

 Tulang kehilangan density (cairan) dan makin rapuh, kifosis, discus 

intervertebralis menipis dan menjadi pendek (tingginya berkurang), 

persendian besar dan menjadi kaku, tendon mengkerut dan 

mengalami sklerosis, atropi serabut otot; pergerakan menjadi lambat, 

otot kram, dan menjadi termor (Nugroho, 2008) 

b. Perubahan Mental 

1) Perubahan kepribadian yang drastis 

Keadaan ini jarang terjadi, lebih sering berupa ungkapan yang tulus 

dari perasaan seseorang, ketakutan mungkin oleh karena faktor lain 

seperti penyakit – penyakit. 

2) Kenangan (Memori) 

a) Kenangan lama tidak berubah 

b) Kenangan jangka panjang; berjam – jam sampai berhari – hari 

yang lalu, mencakup beberapa perubahan. 
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3) IQ  

a) Tidak berubah dengan informasi matematika dan perkataan 

verbal. 

b) Berkurangnya penampilan, persepsi dan keterampilan 

psikomotor. 

c. Perubahan Psikososial 

1) Pensiun; nilai seseorang sering diukur oleh prodiktivitasnya, 

identitasnya dikaitkan dengan peranan dalam pekerjaan 

2) Merasakan atau sadar akan kematian 

3) Perubahan dalam cara hidup yaitu memasuki rumah perawatan 

bergerak lebih sempit 

4) Ekonomi akibat pemberhentian dari jabatan 

5) Penyakit kronis dan ketidakmampuan 

6) Kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial 

7) Gangguan saraf pancaindera, timbul kebutaan dan ketulian 

8) Gangguan gizi akibat keilangan jabatan 

9) Rangkaian dari kehilangan, yaitu kehilangan hubungan dengan 

teman – teman dan keluarga. 

10) Hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik; perubahan terhadap 

gambaran diri (Akhmadi, 2009) 
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B. Tinjauan Umum Tentang Istirahat Tidur  

1. Pengertian Istirahat Tidur 

   Istirahat dan tidur merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus 

dipenuhi oleh semua orang. Dengan istirahat dan tidur yang cukup, tubuh 

dapat berfungsi secara optimal. Istirahat dan tidur sendiri memiliki makna 

yang berbeda pada setiap individu. Secara umum, istirahat berarti suatu 

keadaan tenang, relaks, tanpa tekanan emosional, dan bebas dari perasaan 

gelisah. Jadi beristirahat bukan berarti tidak melakukan aktivitas sama 

sekali. Terkadang, berjalan – jalan di taman juga bisa dikatakan sebagai 

suatu bentuk istirahat. Sedangkan tidur adalah suatu perubahan kesadaran 

ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun. Tidur 

dikarakteristikkan dengan aktivitas fisik yang minimal, tingkat kesadaran 

yang bervariasi, perubahan proses fisiologi tubuh, dan penurunan respon 

terhadap stimulus eksternal. Hampir sepertiga dari waktu kita, kita 

gunakan untuk tidur. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa tidur 

dapat memulihkan atau mengistirahatkan fisik setelah seharian 

beraktivitas, mengurangi stress dan kecemasan, serta dapat meningkatkan 

kemampuan dan konsentrasi saat hendak melakukan aktivitas sehari – hari. 

(Elohim, 2011) 

   Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Rasulullah SAW yang 

berbunyi : Dari Abul Abbas, aku mendengar Abdullah bin Amr berkata, 

Rasulullah SAW berkata padaku; “Benarkan berita yang aku dengar 

bahwa engkau mengerjakan shalat di malam hari dan puasa di siang hari 
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secara terus menerus?” Aku menjawab: “Benar”. Beliau bersabda: “Kalau 

engkau mengerjakan itu (tanpa kendali), sesungguhnya engkau telah 

menyiksa matamu, menyakiti tubuhmu. Sesungguhnya tubuhmu juga 

punya hak atasmu (untuk istirahat), demikian pula keluargamu. Maka 

berpuasa dan berbukalah, shalat tengah malam dan tidurlah.”(HR. Al-

Bukhari) 

   Hadits ini menjelaskan dalam Islam, tubuh merupakan amanat 

yang dimandatkan Allah kepada umat manusia agar dijaga eksistensinya. 

Dalam hal ini setiap orang wajib menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. 

Karena itu, Islam melarang keras eksploitasi kemampuan tubuh di luar 

batas kewajaran (Alaik S, 2011). 

2. Siklus Tidur 

   Di dalam tidur kita ternyata terdapat dua tahap yang harus dilalui 

yaitu: tidur gerakan mata cepat disebut Rapid Eye Movement Sleep 

(REMS) dan tidur gerakan mata lambat disebut Non Rapid Eye Movement 

Sleep (NREMS). NREMS mempunyai 4 tahap yaitu: tahap tidur pertama 

sesuai dengan keadaan dimana seseorang baru saja terlena, seluruh otot 

menjadi lemas, kelopak mata menutupi mata, kedua bola mata bergerak 

bolak – balik ke kedua sisi, Elektroensefalogram (EEG) memperlihatkan 

penurunan voltase dengan adanya gelombang – gelombang alfa yang 

makin menurun. Tahap tidur kedua, kedua bola mata berhenti bergerak, 

tetapi tonus otot masih terpelihara, frekuensi nafas dan jantung menurun 

dengan jelas. Dalam tahap ketiga EEG memperlihatkan perubahan 
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gelombang dasar yang berfrekuensi 3 – 6 siklus perdetik menjadi 1 – 2 

siklus perdetik yang sekali – sekali terseling oleh timbulnya sleep spindles 

dan menjadi sulit dibangunkan. Pada tahap tidur keempat EEG 

memperlihatkan hanya irama gelombang lambat yang berfrekuensi 1 – 2 

siklus perdetik tanpa munculnya sleep spindles. Keadaan fisik pada tahap 

tidur ketia dan keempat ialah lemah lunglai, karena tonus otot lenyap 

secara menyeluruh. Sedangkan dalam REMS terdapat adanya onus otot 

meninggi kembali terutama otot – otot rahang bawah, bola mata mulai 

bergerak – gerak kembali dengan kecepatan lebih tinggi, maka tahap tidur 

REMS bisa disebut juga dengan Paradoxical Sleep karena sifat tidurnya 

nyenyak sekali tetapi sifat fisiknya dapat dicerminkan pada gerakan kedua 

bola mata sangat aktif (Guyton, 2007). 

 Soal tidur dalam al-Qur’an disebutkan dalam surah Al-Kahfi (18) : ayat 25 

disebutkan sebagai berikut : 

((#θ èWÎ6 s9 uρ ’ Îû  óΟ Îγ Ï�ôγ x. y]≈ n=rO 7π s�($ ÏΒ šÏΖÅ™ (#ρßŠ# yŠ ø— $#uρ $ Yèó¡ Î@ ∩⊄∈∪   

 Terjemahannya : 

   Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan 

ditambah sembilan tahun (lagi). (Departemen Agama RI, 2006 ; 296) 

 

   Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidur dalam Islam (al-

Qur’an) merupakan hidayah Allah yang diberikan kepada seseorang, 

karena apabila Allah yang menidurkan maka itu adalah suatu nikmat yang 
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kita manusia tidak dapat mengetahuinya sebagaimana pemuda yang 

ditidurkan Allah bertahun – tahun dalam gua. 

3. Proses Tidur 

   Selama tidur malam yang berlangsung rata – rata 7 jam, kedua 

macam tidur yaitu REMS dan NREMS bergantian selama 4 – 6 kali. 

Apabila seseorang kurang cukup menjalani tidur jenis REMS maka esok 

harinya akan menunjukkan kecenderungan untuk hiperaktif, kurang dapat 

mengendalikan diri dan emosinya, nafsu makan bertambah. Sedangkan 

jika NREMS yang kurang cukup, maka esok harinya keadaan fisik 

menjadi kurang gesit. 

   Secara farmakologis, dapat dinyatakan bahwa REMS dan NREMS 

mempunyai kaitan dengan metabolisme amine terutama 5 hydroxy 

tryptamine (Serotin) dan norepinephrine. NREMS dibina oleh mekanisme 

seratoninergik dan REMS dipelihara oleh mekanisme adrenergik. Dari 

adanya peran tidur maka manusia dapat mengembangkan aktivitasnya 

sesuai dengan kualitas tidur yang dialaminya serta dengan siklus tidur 

bangun ini manusia akan dapat memelihara kesegarannya, kebutuhan dan 

metabolisme seluruh tubuhnya (Guyton, 2007). 

4. Macam – Macam Gangguan Tidur 

   Tidur merupakan suatu proses di otak yang dibutuhkan seseorang 

untuk dapat berfungsi dengan baik. Insomnia merupakan gangguan tidur 

yang paling sering ditemukan. Sekitar 67% lansia mengalami ganggaun 
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tidur (Nurmiati, 2007). Macam – macam gangguan tidur yang paling 

sering ditemukan pada lansia yaitu :  

a. Insomnia 

  Perubahan pola tidur pada lansia disebabkan adanya gangguan 

tidur, gangguan pola tidur yang sering dialami adalah salah satunya 

insomnia.Insomnia adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami 

kesulitan tidur dengan nyenyak. Insomnia berasal dari kata In artinya 

tidak dan somnus yang berarti tidur, jadi insomnia berarti tidak tidur 

atau gangguan tidur, insomnia ada tiga macam, yaitu pertama, initial 

insomnia artinya gangguan tidur saat memasuki tidur, Kedua, middle 

insomnia yaitu terbangun ditengah malam dan sulit untuk tidur lagi, 

Ketiga, late insomnia yaitu sering mengalami masalah gangguan tidur 

saat bangun pagi (Rafknowledge, 2004). 

b. Parasomnia  

  Parasomnia adalah gangguan perilaku bangun yang tampak selama 

tidur dan mempengaruhi tidur. 

c. Hipersomnia 

  Hipersomnia adalah tidur yang berlebihan terutama pada siang hari 

d. Narkolepsi 

  Narkolepsi adalah serangan mengantuk yang terjadi secara 

mendadak pada siang hari sedang pada malam hari terganggu. 
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e. Somnabulisme  

  Somnabulisme adalah suatu keadaan dimana seseorang berjalan 

pada saat tidur. 

f. Sleep Talking 

  Sleep talking adalah berbicara waktu tidur (mengigau). 

g. Sleep Bruxisme 

  Sleep bruxisme adalah gigi gemeretak pada waktu tidur. (Priharjo, 

1996) 

5. Tingkatan Insomnia 

a. Insomnia ringan, jangka waktunya kurang dari 1 minggu. Insomnia ini 

belum tentu disebabkan karena sleeping disorder, bisa karenakeadaan 

lingkungan yang tidak kondusif dsb. 

b. Insomnia akut atau sedang, Sudah mulai menunjukkan 

ketidakmampuan untuk tidur dengan baik dalam jangka waktu lebih 

dari 1 minggu tapi kurang dari 1 bulan. 

c. Insomnia kronis atau berat,inilah yang paling parah. Jangka waktu 

insomnia kronis lebih dari 1 bulan.  

   Pengukuran tingkat Insomnia menggunakan lembar observasi 

dalam bentuk insomnia rating scale yang dikembangkan oleh kelompok 

studi psikiatri biologik Jakarta (KSPBJ) yang dimodifikasi sesuai dengan 

kondisi lansia. Skala ini bertujuan praktis agar dapat mengetahui skor dari 

insomnia. Skala pengukuran ini terdiri dari lamanya tidur, mimpi-mimpi, 

kualitas tidur, masuk tidur, bangun malam hari, bangun dini hari dan 
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perasaan tidak segar waktu bangun. Jumlah skor maksimun untuk skala 

pengukuran ini adalah 44. Skor total menunjukkan berat ringannya. 

Insomnia ringan (skor 20-27), insomnia sedang (skor 28-36), insomnia 

berat (skor 37-44). (Iwan, 2009) 

6. Kebutuhan Tidur 

  Pada umumnya waktu tidur yang dibutuhkan oleh setiap orang 

untuk tidur tidaklah sama, tidak saja akan semakin berkurang seiring 

dengan perjalanan atau pertumbuhan usianya tetapi juga karena pola atau 

lama tidur yang dibutuhkan oleh setiap orang sangat bervariasi (bisa 

dipengaruhi oleh situasi dan kondisi atau tergantung pada keadaan – 

keadaan yang sedang dialami atau dihadapi). Hal ini akan tergantung pula 

pada bagaimana keadaan perasaan atau kesehatan tubuhnya. Bahkan bisa 

juga dipengaruhi atau terpengaruh oleh faktor usia (Diahwati, 2001). 

Dalam satu malam, ketika ia masih bayi membutuhkan waktu tidur sekitar 

13 sampai 16 jam, tetapi ketika telah tumbuh menjadi seorang anak 

kebutuhan tidur sedikit menurun sekitar 8 sampai 12 jam. Kebutuhan 

waktu dan lama tidurnya akan terus menurun atau berkurang seiring 

dengan berjalannya waktu atau usia dirinya hingga dewasa hanya sekitar 6 

sampai 9 jam. Begitu juga bila seseorang menjadi semakin lanjut atau tua 

usianya, umumnya akan semakin berkurang kemampuan untuk tetap tidur 

5 sampai 8 jam. (Lumbantobing, 2004) 
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7. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tidur 

   Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas 

tidur. Faktor fisik meliputi; rasa nyeri, sedangkan faktor psikologis 

meliputi; depresi, kecemasan, ketakutan, dan tekanan jiwa. Faktor 

lingkungan meliputi; kebisingan, polusi, berkurangnya kebebasan pribadi 

dan terlalu ramai. (Priharjo, 1996)  

   Dari faktor – faktor yang mempengaruhi tidur tersebut, didalam 

agama islam kita sangat dianjurkan lebih sering membaca al-Qur’an, 

berdzikir dan berdo’a setiap saat. al-Qur’an adalah bacaan yang paling 

cocok dalam segala suasana. Di saat kita gembira,  maka peringatan – 

peringatan dalam al-Qur’an akan mampu menjadi pengerem agar kita tak 

lupa diri. Salah satu hadits menyebutkan tentang meruginya seseorang 

yang melewatkan waktunya tanpa berdzikir, dan tidak mengingat kepada 

Allah ketika tidur.  

   Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya : “Siapa yang duduk 

dalam suatu majlis tiada berdzikir pada Allah di dalamnya, akan menjadi 

kerugian baginya di hadapan Allah. Dan siapa yang berbaring dalam 

pembaringan tiada berdzikir pada Allah, maka akan merupakan kerugian 

baginya di hadapan Allah” (HR.Abu Dawud, Tarjamah Riadhus Shalihin, 

1987). 

   Demikian pula saat kita sedih, maka dengan membaca al-Qur’an 

dan berdzikir terasa sekali dalam lubuk hati kita sentuhan kesejukan dari 

firman Allah SWT. Kala kita gagal dalam mencapai sesuatu, maka pesan – 
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pesan dalam al-Qur’an akan mampu menawarkan kesedihan yang ada 

dalam hati kita. Dengan membaca al-Qur’an, semangat yang hampir pudar 

karena kegagalan akan pulih kembali.  

   Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya : “Barang siapa 

yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya dalam 

pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa “ Ya Allah, 

ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci”. (H.R. Ibnu 

Umar, Rowahu Al-Thobroni di dalam Mu’jam Al-Ausath dengan sanad 

jayyid, 2010) 

   Hadits ini menjelaskan jika kita berwudhu sebelum tidur maka kita 

akan mendapat do’a dari malaikat yang berarti mendapat ampunan dari 

Allah. Karena wudhu dapat menjadi penyejuk jiwa dan dapat menjaga kita 

dari hal – hal negatif. Inilah yang dikatakan tidur yang berpahala. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Musik 

Musik merupakan kesenian yang keindahannya dapat dinikmati indera 

pendengaran dan telah ada sejak zaman sebelum datangnya islam. Agama 

adalah sebagai salah satu perkembangan peradaban manusia memiliki 

hubungan yang nyata dengan musik (Abdul,2005). 

Perjalanan sejarah kebudayaan Islam mengantarkan perkembangan 

musik ke arah musik yang bercorak Islam. Perkembangan musik dalam 

budaya Islam sendiri juga beragam (Abdul, 2005). Mengingat musik 

mempunyai arti penting dari sudut pandang spiritual tidak hanya bagi musik 
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itu sendiri melainkan juga dalam hubungannya dengan syair sebagaimana 

telah diperlihatkan oleh Jalal Al-Din Rumi. Al-Quran sekalipun dalam 

prosodi tradisionalnya merupakan musik dan syair sekaligus, meskipun 

secara tradisional ia tidak diklasifikasikan sebagai keduanya namun, karena ia 

firman Tuhan, maka termasuk dalam kategori ‘di atas’ seluruh kategori seni 

manusia (Seyyed Hossein, 1987). 

Selain jenis-jenis musik khusus dari sudut pandang syar’i, tentu saja ada 

samudera musik surgawi yang dihubungkan dengan tasawuf. Ada juga bentuk 

musik yang lebih populer, yang sekarang disebut musik rakyat. 

Keberadaannya merupakan bagian integral dari pola kehidupan berbagai 

kelompok. Disamping jenis-jenis musik tersebut, harus disebutkan pula 

tradisi musik klasik yang menonjol dalam dunia Islam seperti musik klasik 

Persia, Andalusia, Turki, dan India Utara yang masih terus hidup sampai hari 

ini. Beberapa tabib muslim menggunakan musik sebagai sarana 

penyembuhan penyakit, baik jasmani maupun ruhani dan telah ditulis pula 

beberapa risalah tentang ilmu pengobatan melalui musik (Seyyed Hossein, 

1987). 

Dalam pembahasan hukum musik dan menyanyi ini, Ma’ruf melakukan 

pemilahan hukum berdasarkan variasi dan kompleksitas fakta yang ada dalam 

aktivitas bermusik dan menyanyi. Menurut Ma’ruf, terlalu sederhana jika 

hukumnya hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum memainkan musik 

dan hukum menyanyi. Sebab fakta yang ada, lebih beranekaragam dari dua 

aktivitas tersebut. Maka dari itu, paling tidak, ada 4 (empat) hukum fiqih 
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yang berkaitan dengan aktivitas bermain musik dan menyanyi, diantaranya 

yaitu: Pertama, hukum melantunkan nyanyian (ghina’). Kedua, hukum 

mendengarkan nyanyian. Ketiga, hukum memainkan alat musik. Keempat, 

hukum mendengarkan musik. 

a. Hukum Melantunkan Nyanyian (al-Ghina’/at-Taghanni) 

  Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menyanyi (al-

ghina’/at-taghanni). Sebagian mengharamkan nyanyian dan sebagian 

lainnya menghalalkan. Masing-masing mempunyai dalilnya sendiri-

sendiri. 

 Dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian 

1) Berdasarkan firman Allah:(Qs. Luqmân [31]: 6 

z ÏΒuρ  Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ  “Î�tIô±tƒ  uθ ôγ s9  Ï]ƒ Ï‰ ysø9 $#  ¨≅ÅÒ ã‹ Ï9  tã  È≅‹Î6 y™  «! $#  Î�ö� tó Î/  5Ο ù=Ïæ  $yδ x‹Ï‚ −Gtƒ uρ 

# ·ρâ“ èδ  4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé&  öΝçλ m;  Ò>#x‹tã  × Îγ•Β ∩∉∪    

Terjemahnya: 

“Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan 

yang tidak berguna (lahwal hadits) untuk menyesatkan manusia dari 

jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu 

ejekan.Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan.” (Qs. 

Luqmân [31]: 6) 

 

Beberapa ulama menafsirkan maksud lahwal hadits ini sebagai 

nyanyian, musik atau lagu, di antaranya al-Hasan, al-Qurthubi, Ibnu 

Abbas dan Ibnu Mas’ud 
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2) Hadits Abu Malik Al-Asy’ari ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: 

 “Sesungguhnya akan ada di kalangan umatku golongan yang 

menghalalkan zina, sutera, arak, dan alat-alat musik (al-ma’azif).” 

[HR. Bukhari, Shahih Bukhari, hadits no. 5590]. 

 

3) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Auf ra bahwa Rasulullah Saw 

bersabda: 

 “Sesungguhnya aku dilarang dari suara yang hina dan sesat, yaitu: 1. 

Alunan suara nyanyian yang melalaikan dengan iringan seruling 

syaitan (mazamirus syaithan). 2. Ratapan seorang ketika mendapat 

musibah sehingga menampar wajahnya sendiri dan merobek 

pakaiannya dengan ratapan syetan (rannatus syaithan).” 

 

Dalil-Dalil Yang Menghalalkan Nyanyian: 

1) Firman Allah SWT:(Qs. al-Mâ’idah [5]: 87 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ  t Ï%©!$#  (#θ ãΖtΒ#u  Ÿω  (#θ ãΒÌh� ptéB  ÏM≈ t6 Íh‹ sÛ  !$ tΒ  ¨≅ ym r&  ª!$#  öΝä3s9  Ÿωuρ  (# ÿρß‰ tG÷ès?  4  āχÎ)  ©! $# 

Ÿω �=Ïtä† t Ï‰ tF÷è ßϑø9 $# ∩∇∠∪    

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa 

yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu 

melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang 

melampaui batas.” (Qs. al-Mâ’idah [5]: 87). 

 

2) Ruba’i Binti Mu’awwidz Bin Afra berkata: 

 Nabi Saw mendatangi pesta perkawinanku, lalu beliau duduk di 

atas dipan seperti dudukmu denganku, lalu mulailah beberapa orang 

hamba perempuan kami memukul gendang dan mereka menyanyi dengan 

memuji orang yang mati syahid pada perang Badar. Tiba-tiba salah 
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seorang di antara mereka berkata: “Di antara kita ada Nabi Saw yang 

mengetahui apa yang akan terjadi kemudian.” Maka Nabi Saw bersabda: 

“Tinggalkan omongan itu. Teruskanlah apa yang kamu (nyanyikan) tadi.” 

[HR. Bukhari, dalam Fâth al-Bârî, juz. III, hal.113, dari Aisyah ra]. 

3) Dari Aisyah ra; dia pernah menikahkan seorang wanita kepada pemuda 

Anshar. Tiba-tiba Rasulullah Saw bersabda: 

“Mengapa tidak kalian adakan permainan karena orang Anshar itu suka 

pada permainan.” [HR. Bukhari]. 

 

4) Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Umar melewati shahabat Hasan 

sedangkan ia sedang melantunkan syi’ir di masjid. Maka Umar 

memicingkan mata tidak setuju. Lalu Hasan berkata: 

“Aku pernah bersyi’ir di masjid dan di sana ada orang yang lebih mulia 

daripadamu (yaitu Rasulullah Saw)” [HR. Muslim, juz II, hal. 485]. 

 

Dengan menelaah dalil-dalil tersebut di atas (dan dalil-dalil lainnya), 

akan nampak adanya kontradiksi (ta’arudh) satu dalil dengan dalil lainnya. 

Karena itu kita perlu melihat kaidah-kaidah ushul fiqih yang sudah masyhur 

di kalangan ulama untuk menyikapi secara bijaksana berbagai dalil yang 

nampak bertentangan itu. 

Imam asy-Syafi’i mengatakan bahwa tidak dibenarkan dari Nabi Saw ada 

dua hadits shahih yang saling bertentangan, di mana salah satunya menafikan 

apa yang ditetapkan yang lainnya, kecuali dua hadits ini dapat dipahami salah 

satunya berupa hukum khusus sedang lainnya hukum umum, atau salah 

satunya global (ijmal) sedang lainnya adalah penjelasan (tafsir). Pertentangan 

hanya terjadi jika terjadi nasakh (penghapusan hukum), meskipun mujtahid 
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belum menjumpai nasakh itu (Imam asy-Syaukani, Irsyadul Fuhul Ila Tahqiq 

al-Haq min ‘Ilm al-Ushul, hal. 275). Karena itu, jika ada dua kelompok dalil 

hadits yang nampak bertentangan, maka sikap yang lebih tepat adalah 

melakukan kompromi (jama’) di antara keduanya, bukan menolak salah 

satunya. Jadi kedua dalil yang nampak bertentangan itu semuanya diamalkan 

dan diberi pengertian yang memungkinkan sesuai proporsinya.Itu lebih baik 

daripada melakukan tarjih, yakni menguatkan salah satunya dengan menolak 

yang lainnya. Dalam hal ini Syaikh Dr. Muhammad Husain Abdullah 

menetapkan kaidah ushul fiqih: Al-‘amal bi ad-dalilaini —walaw min 

wajhin— awlâ min ihmali ahadihima “Mengamalkan dua dalil —walau pun 

hanya dari satu segi pengertian— lebih utama daripada meninggalkan salah 

satunya.” (Syaikh Dr. Muhammad Husain Abdullah, Al-Wadhih fi Ushul Al-

Fiqh, hal. 390).Prinsip yang demikian itu dikarenakan pada dasarnya suatu 

dalil itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk ditanggalkan atau tak 

diamalkan (Ma’ruf, 2006). 

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan:Al-ashlu fi ad-dalil al-i’mal 

lâ al-ihmal “Pada dasarnya dalil itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk 

ditanggalkan.” (Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyah al-

Islamiyah, juz 1, hal. 239).Atas dasar itu, kedua dalil yang seolah 

bertentangan di atas dapat dipahami sebagai berikut : bahwa dalil yang 

mengharamkan menunjukkan hukum umum nyanyian. Sedang dalil yang 

membolehkan, menunjukkan hukum khusus, atau perkecualian (takhsis), 

yaitu bolehnya nyanyian pada tempat, kondisi, atau peristiwa tertentu yang 
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dibolehkan syara’, seperti pada hari raya. Atau dapat pula dipahami bahwa 

dalil yang mengharamkan menunjukkan keharaman nyanyian secara mutlak. 

Sedang dalil yang menghalalkan, menunjukkan bolehnya nyanyian secara 

muqayyad (ada batasan atau kriterianya) (Dr. Abdurrahman al-Baghdadi, Seni 

Dalam Pandangan Islam, hal. 63-64; Syaikh Muhammad asy-Syuwaiki, Al-

Khalash wa Ikhtilaf an-Nas, hal. 102-103). Dari sini kita dapat memahami 

bahwa nyanyian ada yang diharamkan, dan ada yang dihalalkan. 

Nyanyian haram didasarkan pada dalil-dalil yang mengharamkan 

nyanyian, yaitu nyanyian yang disertai dengan kemaksiatan atau 

kemungkaran, baik berupa perkataan (qaul), perbuatan (fi’il), atau sarana 

(asy-yâ’), misalnya disertai khamr, zina, penampakan aurat, ikhtilath (campur 

baur pria–wanita), atau syairnya yang bertentangan dengan syara’, misalnya 

mengajak pacaran, mendukung pergaulan bebas, mempropagandakan 

sekularisme, liberalisme, nasionalisme, dan sebagainya. 

Nyanyian halal didasarkan pada dalil-dalil yang menghalalkan, yaitu 

nyanyian yang kriterianya adalah bersih dari unsur kemaksiatan atau 

kemunkaran. Misalnya nyanyian yang syairnya memuji sifat-sifat Allah 

SWT, mendorong orang meneladani Rasul, mengajak taubat dari judi, 

mengajak menuntut ilmu, menceritakan keindahan alam semesta, dan 

semisalnya (Ma’ruf, 2006). 
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b. Hukum Mendengarkan Nyanyian 

1) Hukum Mendengarkan Nyanyian (Sama’ al-Ghina’)  

  Hukum menyanyi tidak dapat disamakan dengan hukum 

mendengarkan nyanyian.Sebab memang ada perbedaan antara 

melantunkan lagu (at-taghanni bi al-ghina’) dengan mendengar lagu 

(sama’ al-ghina’). Hukum melantunkan lagu termasuk dalam hukum 

af-‘âl (perbuatan) yang hukum asalnya wajib terikat dengan hukum 

syara’ (at-taqayyud bi al-hukm asy-syar’i). Sedangkan mendengarkan 

lagu, termasuk dalam hukum af-‘âl jibiliyah, yang hukum asalnya 

mubah.Af-‘âl jibiliyyah adalah perbuatan-perbuatan alamiah manusia, 

yang muncul dari penciptaan manusia, seperti berjalan, duduk, tidur, 

menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, makan, minum, melihat, 

membaui, mendengar, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang 

tergolong kepada af-‘âl jibiliyyah ini hukum asalnya adalah mubah, 

kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kaidah syariah menetapkan: 

“Hukum asal perbuatan-perbuatan jibiliyah, adalah mubah.” (Syaikh 

Muhammad asy-Syuwaiki, Al-Khalash wa Ikhtilaf an-Nas, hal. 96). 

Maka dari itu, melihat —sebagai perbuatan jibiliyah— hukum asalnya 

adalah boleh (ibahah). Jadi, melihat apa saja adalah boleh, apakah 

melihat gunung, pohon, batu, kerikil, mobil, dan seterusnya. Masing-

masing ini tidak memerlukan dalil khusus untuk membolehkannya, 

sebab melihat itu sendiri adalah boleh menurut syara’. Hanya saja jika 
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ada dalil khusus yang mengaramkan melihat sesuatu, misalnya melihat 

aurat wanita, maka pada saat itu melihat hukumnya haram. 

  Demikian pula mendengar. Perbuatan mendengar termasuk 

perbuatan jibiliyah, sehingga hukum asalnya adalah boleh. Mendengar 

suara apa saja boleh, apakah suara gemericik air, suara halilintar, suara 

binatang, juga suara manusia termasuk di dalamnya nyanyian. Hanya 

saja di sini ada sedikit catatan. Jika suara yang terdengar berisi suatu 

aktivitas maksiat, maka meskipun mendengarnya mubah, ada kewajiban 

amar ma’ruf nahi munkar, dan tidak boleh mendiamkannya. Misalnya 

kita mendengar seseorang mengatakan, “Saya akan membunuh si 

Fulan!”Membunuh memang haram. Tapi perbuatan kita mendengar 

perkataan orang tadi, sebenarnya adalah mubah, tidak haram.Hanya saja 

kita berkewajiban melakukan amar ma’ruf nahi munkar terhadap orang 

tersebut dan kita diharamkan mendiamkannya. 

  Demikian pula hukum mendengar nyanyian. Sekedar 

mendengarkan nyanyian adalah mubah, bagaimanapun juga nyanyian 

itu. Sebab mendengar adalah perbuatan jibiliyah yang hukum asalnya 

mubah. Tetapi jika isi atau syair nyanyian itu mengandung 

kemungkaran, kita tidak dibolehkan berdiam diri dan wajib melakukan 

amar ma’ruf nahi munkar. Nabi Saw bersabda:“Siapa saja di antara 

kalian melihat kemungkaran, ubahlah kemungkaran itu dengan 

tangannya (kekuatan fisik). Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya 

(ucapannya). Jika tidak mampu, ubahlah dengan hatinya (dengan tidak 
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meridhai). Dan itu adalah selemah-lemah iman.”[HR. Imam Muslim, 

an-Nasa’i, Abu Dawud dan Ibnu Majah]. 

2) Hukum Mendengar Nyanyian Secara Interaktif (Istima’ al-Ghina’) 

  Penjelasan sebelumnya adalah hukum mendengar nyanyian (sama’ 

al-ghina’). Ada hukum lain, yaitu mendengarkan nyanyian secara 

interaktif (istima’ li al-ghina’). Dalam bahasa Arab, ada perbedaan 

antara mendengar (as-sama’) dengan mendengar-interaktif (istima’). 

Mendengar nyanyian (sama’ al-ghina’) adalah sekedar mendengar, 

tanpa ada interaksi misalnya ikut hadir dalam proses menyanyinya 

seseorang. Sedangkan istima’ li al-ghina’, adalah lebih dari sekedar 

mendengar, yaitu ada tambahannya berupa interaksi dengan penyanyi, 

yaitu duduk bersama sang penyanyi, berada dalam satu forum, berdiam 

di sana, dan kemudian mendengarkan nyanyian sang penyanyi (Syaikh 

Muhammad asy-Syuwaiki, Al-Khalash wa Ikhtilaf an-Nas, hal. 104). 

Jadi kalau mendengar nyanyian (sama’ al-ghina’) adalah perbuatan 

jibiliyyah, sedang mendengar-menghadiri nyanyian (istima’ al-ghina’) 

bukan perbuatan jibiliyyah. 

  Jika seseorang mendengarkan nyanyian secara interaktif, dan 

nyanyian serta kondisi yang melingkupinya sama sekali tidak 

mengandung unsur kemaksiatan atau kemungkaran, maka orang itu 

boleh mendengarkan nyanyian tersebut. Adapun jika seseorang 

mendengar nyanyian secara interaktif (istima’ al-ghina’) dan 

nyanyiannya adalah nyanyian haram, atau kondisi yang melingkupinya 
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haram (misalnya ada ikhthilat) karena disertai dengan kemaksiatan atau 

kemunkaran, maka aktivitasnya itu adalah haram (Syaikh Muhammad 

asy-Syuwaiki, Al-Khalash wa Ikhtilaf an-Nas, hal. 104). Allah SWT 

berfirman: 

 “Maka janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka beralih 

pada pembicaraan yang lainnya.” (Qs. an-Nisâ’ [4]: 140). 

 

c. Hukum Mendengarkan Musik 

1) Mendengarkan Musik Secara Langsung (Live) 

  Pada dasarnya mendengarkan musik (atau dapat juga digabung 

dengan vokal) secara langsung, seperti show di panggung pertunjukkan, 

di GOR, lapangan, dan semisalnya, hukumnya sama dengan 

mendengarkan nyanyian secara interaktif. Patokannya adalah 

tergantung ada tidaknya unsur kemaksiatan atau kemungkaran dalam 

pelaksanaannya. Jika terdapat unsur kemaksiatan atau kemungkaran, 

misalnya syairnya tidak Islami, atau terjadi ikhthilat, atau terjadi 

penampakan aurat, maka hukumnya haram. Jika tidak terdapat unsur 

kemaksiatan atau kemungkaran, maka hukumnya adalah mubah (Dr. 

Abdurrahman al-Baghdadi, Seni Dalam Pandangan Islam, hal. 74). 

2) Mendengarkan Musik Di Radio, TV, Dan Semisalnya 

  Menurut Dr. Abdurrahman al-Baghdadi (Seni Dalam Pandangan 

Islam, hal. 74-76) dan Syaikh Muhammad asy-Syuwaiki (Al-Khalash 

wa Ikhtilaf an-Nas, hal. 107-108) hukum mendengarkan musik melalui 

media TV, radio, dan semisalnya, tidak sama dengan hukum 

mendengarkan musik secara langsung sepereti show di panggung 
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pertunjukkan. Hukum asalnya adalah mubah (ibahah), bagaimana pun 

juga bentuk musik atau nyanyian yang ada dalam media tersebut. 

Kemubahannya didasarkan pada hukum asal pemanfaatan benda (asy-

yâ’) dalam hal ini TV, kaset, VCD, dan semisalnya yaitu mubah. 

  Kaidah syar’iyah mengenai hukum asal pemanfaatan benda 

menyebutkan: “Hukum asal benda-benda, adalah boleh, selama tidak 

terdapat dalil yang mengharamkannya.”(Dr. Abdurrahman al-

Baghdadi, Seni Dalam Pandangan Islam, hal. 76). Namun demikian, 

meskipun asalnya adalah mubah, hukumnya dapat menjadi haram, bila 

diduga kuat akan mengantarkan pada perbuatan haram, atau 

mengakibatkan dilalaikannya kewajiban. Kaidah syar’iyah menetapkan: 

Al-wasilah ila al-haram haram “Segala sesuatu perantaraan kepada 

yang haram, hukumnya haram juga.” (Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, 

Muqaddimah ad-Dustur, hal. 86). 

d. Perbedaan antara Musik ( musiqa) dan Nyanyian (al gina’) 

 Beberapa ahli bahasa memiliki penjelasan yang berbeda-beda 

mengenai pengertian musik. Sebagian mengartikan musik dengan kata 

yang sangat sederhana, yaitu bunyi-bunyian.
 

Kemudian sebagian dari ahli 

bahasa lain juga berpendapat bahwa musik adalah komposisi lagu, 

nyanyian, senandung, yang dalam bahasa arab disebut ginā’ atau musīqa.
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti musik adalah: ilmu atau seni 

menyusun nada suara dalam urutan, komibnasi, dan hubungan temporal 

untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan 
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kesinambuingan. Sedangkan Nyanyian adalah nada atau suara yang disusun 

sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan 

(terutama yang menggunakan alat-alat yang yang menghasilkan bunyi itu).  

D. Tinjauan Umum Tentang Terapi Musik 

1. Defenisi Terapi Musik 

   Terapi musik adalah usaha meningkatkan kualitas fisik dan mental 

dengan rangsangan suara yang terdiri dari melodi, ritme, harmoni, timbre, 

bentuk dan gaya yang diorganisir sedemikian rupa hingga tercipta musik 

yang bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Musik memiliki 

kekuatan untuk mengobati penyakit dan meningkatkan kemampuan 

pikiran seseorang. Ketika musik diterapkan menjadi sebuah terapi, musik 

dapat meningkatkan, memulihkan, dan memelihara kesehatan fisik, 

mental, emosional, sosial dan spiritual.Hal ini disebabkan musik memiliki 

beberapa kelebihan, yaitu karena musik bersifat nyaman, menenangkan, 

membuat rileks, berstruktur, dan universal. Kita perlu mengingat bahwa 

banyak dari proses dalam hidup kita selalu ber-irama. Sebagai contoh, 

nafas kita, detak jantung, dan pulsasi semuanya berulang dan berirama. 

Para peneliti dari the neuro, melalui MRI scan membuktikan bahwa otak 

melepas zat dopamin (hormon yang terkait dengan sistem otak, 

memberikan perasaan kenikmatan dan penguatan untuk memotifasi 

seseorang secara proaktif melakukan kegiatan tertentu) saat melakukan 

terapi musik dalam kapasitas yang tidak berlebihan.Musik dipilih sebagai 

salah satu alternatif karena musik menyebabkan tubuh menghasilkan 
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hormon beta-endorfin. Ketika mendengar suara musik yang indah maka 

hormon “kebahagiaan” (beta-endorfin) akan berproduksi (Natalina, 2013 ). 

 

 Salah satu Trend & Issue saat ini mengenai terapi musik klasik adalah efek 

Mozart. Campbell mendefenisikan efek Mozart sebagai berikut ; 

 “The Mozart effect is an inclusive term signifying tge transformational 

powers of music in health, education, and well being. It represents the 

general use of music to reduce stress, depression, or anxiety; induce 

relaxation or sleep; activate the body; and improve memory or awareness. 

Innovative and experimental uses of music and sound can improve 

listening disorder, dyslexia, attention deficit disorder, autism, other mental 

and physical disorders” (Anthony, 2003) 

 

2. Manfaat Musik 

   Menurut Spawnthe Anthony (2003), musik mempunyai manfaat 

sebagai berikut : 

a. Efek Mozart, adalah salah satu istilah untuk efek yang bisa dihasilkan 

sebuah musik yang dapat meningkatkan intelegensia seseorang. 

b. Refreshing, pada saat pikira seseorang lagi kacau atau jenuh, dengan 

mendengarkan musik walaupun sejenak, terbukti dapat menenangkan 

dan menyegarkan pikiran kembali. 

c. Motivasi, adalah hal yang hanya bisa dilahirka dengan “feeling” 

tertentu. Apabila ada motivasi, semangat pun akan muncul dan segala 

kegiatan bisa dilakukan.  

d. Perkembangan Kepribadian, Kepribadian seseorang diketahui 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh jenis musik yang didengarnya 

selama masa perkembangan. 
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e. Terapi, berbagai penelitian dan literatur menerangkan tentang manfaat 

musik untuk kesehatan, baik untuk kesehatan fisik maupun mental. 

Beberapa gangguan atau penyakit yang dapat ditangani dengan musik 

antara lain : kanker, stroke, dimensia, dan bentuk intelengesia lain, 

penyakit jantung, nyeri, gangguan kemampuan belajar, dan bayi 

prematur. 

f. Komunikasi, musik mampu menyampaikan berbagai pesan ke seluruh 

bangsa tanpa harus memahami bahasanya. Pada kesehatan mental, 

terapi musik diketahui dapat memberi kekuatan komunikasi dan 

keterampilan fisik pada penggunaannya. 

3. Prosedur Terapi Musik 

   Terapi musik tidak selalu membutuhkan kehadiran ahli terapi, 

walau mungkin membutuhkan bantuannya saat mengawali terapi musik. 

Untuk mendorong peneliti menciptakan sesi terapi musik sendiri, berikut 

ini beberapa dasar terapi musik yang dapat anda gunakan untuk 

melakukannya.  

a. Untuk memulai melakukan terapi musik, khususnya untuk relaksasi, 

peneliti dapat memilih sebuah tempat yang tenang, yang bebas dari 

gangguan. Peneliti dapat juga menyempurnakannya dengan aroma lilin 

wangi aromaterapi guna membantu menenangkan tubuh. 

b. Untuk mempermudah, peneliti dapat mendengarkan berbagaijenis 

musik pada awalnya. Ini berguna untuk mengetahui respon dari tubuh 
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responden. Lalu menganjurkan responden untuk mengambil nafas 

dalam-dalam, tarik dan keluarkan perlahan-lahan melalui hidung. 

c. Saat musik dimainkan, dengarkan dengan seksama instrumennya, 

seolah-olah pemainnya sedang ada di ruangan memainkan musik 

khusus untuk responden. Peneliti bisa memilih tempat duduk lurus di 

depan speaker, atau bisa juga menggunakan headphone. Tapi yang 

terpenting biarakan suara musik mengalir keseluruh tubuh responden, 

bukan bergaung di kepala. 

d. Bayangkan gelombang suara itu datang dari speaker dan mengalir ke 

seluruh tubuh responden. Bukan hanya dirasakan secara fisik tapi juga 

fokuskan dalam jiwa. Fokuskan di tempat mana yang ingin peneliti 

sembuhkan, dan suara itu mengalir ke sana. Dengarkan, sembari 

responden membayangkan alunan musik itu mengalir melewati seluruh 

tubuh dan melengkapi kembali sel-sel, melapisi tipis tubuh dan organ 

dalam responden. 

e. Saat peneliti melakukan terapi musik, responden akan membangun 

metode ini melakukan yang terbaik bagi diri sendiri. Sekali telah 

mengetahui bagaimana tubuh merespon pada instrumen, warna nada, 

dan gaya musik yang didengarkan, reponden dapat mendesain sesi 

dalam serangkaian yang telah dilakukan sebagai hal yang paling 

berguna bagi diri sendiri.  

f. Idealnya, peneliti dapat melakukan terapi musik selama kuang lebih 30 

menit hingga satu jam tiap hari, namun jika tak memiliki cukup waktu 
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10 menit pun jadi, karena selama 10 menit telah membantu pikiran 

responden beristirahat (Pandoe, 2006). 

4. Hal yang Perlu diperhatikan dalam Terapi Musik 

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam terapi musik : 

a. Hindari interupsi yang diakibatkan cahaya yang remang-remang dan 

hindari menutup gorden atau pintu. 

b. Usahakan klien untuk tidak menganalisa musik, dengan prinsip nikmati 

musik ke mana pun musik membawa. 

c. Gunakan jenis musik sesuai dengan kesukaan klien terutama yang 

berirama lembut dan teratur. Upayakan untuk tidak menggunakan jenis 

musik rock and roll, disco, metal dan jenisnya. Karena jenis musik 

tersebut mempunyai karakter berlawanan dengan irama jantung 

manusia (Potter, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Kerangka Konsep Penelitian 
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Dalam penelitian ini peneliti mengawali dengan observasi lansia yang 

mengalami gangguan tidur sebelum intervensi terapi musik. Lansia yang 

mengalami gangguan tidur akan diberi intervensi terapi musik. Setelah diberi 

intervensi terapi musik responden akan dievaluasi untuk menilai apakah 

terjadi penurunan gangguan tidur atau tidak. 

Kerangka konsep penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel independen yaitu terapi musik 

religi, sedangkan variabel dependen yaitu penurunan tingkat insomnia. 

Variabel Independen Variabel Dependen  

 

 

 

 

Keterangan :  

 

   : Variabel yang di teliti 

   

 Gambar 2.1 Kerangka konsep penelitian 

 

 

 

 

 

F. Kerangka Kerja 

Penurunan tingkat 

insomnia 
Terapi Musik 
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Gambar 2.2 kerangka kerja 

 

Populasi pasien yang mengalami gangguan tidur 

Purposive Sampling  

Sampel yang memenuhi 

kriteria inklusi 

Responden yang diberikan 

terapi musik klasik durasi 10-

15 menit selama 1 minggu 

Kaji Tingkat  

Insomnia 

Pengumpulan data 

Analisis data dengan 

menggunakan Uji T-Test 

Penyajian hasil 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mencapai tujuan 

penelitian. Peneliti menggunakan desan penelitian untuk mempermudah 

menentukan rencana penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. (Azis, 2009). 

Berdasarkan penelitian ini maka desain yang digunakan adalah pre 

experimental design pre test-post test design yaitu untuk mengkaji pengaruh 

antara dua variabel.  

Tabel 3.1. Desain Penelitian. 

Subyek  Pretest  Perlakuan  Postest  

KA O1 X O1-A 

 

Keterangan : 

KA  = Kelompok Kasus 

O1 = Observasi Tingkat Insomnia sebelum pemberian terapi 

musik  

X  = Intervensi 

O1-A  = Observasi Tingkat Insomnia setelah pemberian terapi  

   musik 
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B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

   Istilah Populasi digunakan untuk menyatakan pengertian kelompok 

yang menjadi awal dari sebuah sampel dipilih. Dengan demikian, populasi 

diartikan sebagai himpunan semua objek atau satuan yang akan dipelajari 

berdasarkan sampe (Tiro & Arbianingsih, 2011). Populasi dalam penelitian 

ini adalah semua lansia yang mengalami insomnia di PSTW Gau Mabaji 

Gowa.  

2. Sampel  

   Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari 

suatu populasi. Dalam penelitian keperawatan kriteria sampel meliputi 

kriteria inklusi dan eksklusi, dimana kriteria itu menentukan dapat dan 

tidaknya sampel tersebut digunakan (Notoatmodjo, 2010). 

C. Teknik Pengambilan Sampel  

1. Teknik Sampling 

  Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan secara non 

probability sampling dengan teknik purposive sampling yaitu cara 

pengambilan sampel dengan untuk tujuan tertentu (Hidayat, 2008). 

  Israel (2009) memberikan beberapa saran praktis dalam 

menentukan ukuran sampel survei. Saran yang dikemukakan termasuk 

sensus untuk populasi kecil, meniru ukuran sampel dari penelitian serupa 

sebelumya, menggunakan tabel yang sudah dipublikasi, dan menggunakan 

rumus untuk menentukan ukuran sampel (Tiro. a, 2011). 
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  Berdasarkan teori di atas, sampel dalam penelitian ini 

menggunakan tabel yang sudah dipublikasi (terlampir) dengan tingkat 

ketepatan 5 persen untuk proporsi dengan tingkat kesignifikanan 95 

persen, maka sampel yang digunakan adalah sebanyak 15 responden, 

2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

a. Kriteria inklusi 

  Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari 

suatu populasi target dan terjangkau yang akan diteliti (Nursalam, 

2008) yaitu: 

1. Lansia yang mengalami gangguan tidur (insomnia) 

2. Mampu berkomunikasi dengan baik 

3. Bersedia menjadi responden 

b. Kriteria eksklusi 

1. Lansia yang mengkonsumsi kopi 

2. Lansia yang mengkonsumsi obat tidur 

D. Pengumpulan data 

1. Sumber data 

a. Data primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu 

lansia yang diberikan terapi musik. 
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b. Data sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, dalam hal 

ini peneliti mengambil data dari dokumentasi PSTW Gau Mabaji 

Gowa. 

2. Metode pengumpulan data 

 Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode 

kuesioner terpimpin, dimana responden didampingi atau dibantu dalam 

mengisi daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden dan 

diharapkan ada respon dari responden agar dapat dicapai tujuan penelitian. 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

Berdasarkan pada kuesioner yang telah diisi responden dan observasi 

yang telah dilakukan oleh peneliti, selanjutnya dilakukan tabulasi data dan 

analisa data dengan menggunkan uji statistik sample paired T_Test. Tahap-

tahap analisa data antara lain 

1. Editing 

   Melihat apakah data sudah terisi, lengkap atau tidak lengkap. 

2. Coding 

   Mengklarifikasi jawaban dari responden menurut macamnya dengan 

memberi kode pada masing-masing jawaban menurut item pada kuesioner. 

3. Tabulasi 

   Setelah dilakukan pengkodean kemudian data dimasukkan kedalam tabel 

menurut sifat-sifat yang dimiliki yang sesuai dengan tujuan penelitian 

untuk memudahkan penganalisaan data. 
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4. Analisa statistik 

    Hasil jawaban atas pertanyaan kuesioner diskoring dan kemudian 

dilakukan perbandingan nilai antara pre perlakuan dan post perlakuan 

kedalam satu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki. 

    Analisa data merupakan tindakan menginterprestasikan data yang 

didapat untuk dapat digambarkan dan dipahami. Analisis data berisi 

tentang penjelasan data pada masing-masing variabel yang diteliti yang 

kemudian dideskripsikan. Penelitian ini menggunakan dua cara dalam 

menganalisis data yaitu analisis data univariat dan bivariat. 

    Analisis data univariat merupakan proses analisis data pada tiap 

variabelnya. Analisis data ini sebagai prosedur statistik yang bertujuan 

untuk mengetahui gambaran pada setiap variabelnya. Pada penelitian ini 

analisis univariat digunakan untuk mengetahui gambaran statistik 

responden. 

    Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel independen dan 

dependen yang diduga memiliki korelasi, dengan menggunakan uji 

statistik melalui uji simple paired T-Test dengan tingkat signifikasi <0,05. 

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh terapi musik 

terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia (Nursalam, 2008). 

F. Penyajian Data 

Penyajian data disajikan dalam bentuk frekuensi tabel distribusi disertai 

penjelasannya. 
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G. Jadwal Penelitian 

1. Tempat penelitian 

  Penelitian ini akan dilaksanakan di Panti Sosial Thresna Wredha Gau 

Mabaji Gowa. 

2. Waktu penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 23 Agustus 2014 

H. Pertimbangan Etik Penelitian 

   Penelitian ini menerapkan prinsip etika penelitian sebagai upaya 

untuk melindungi hak responden dan peneliti selama proses penelitian. Suatu 

penelitian dikatakan etis ketika penelitian tersebut memenuhi dua syarat yaitu 

dapat dipertanggungjawabkan den beretika. Prinsip etik dalam penelitian ini 

sebagai upaya untuk melindungi hak dan privasi responden (Notoatmodjo, 

2010). 

Secara internasional disepakati bahwa prinsip dasar penerapan etik 

penelitian kesehatan adalah (KNEPK, 2007) 

1. Prinsip menghormati harkat martabat manusia (Respect For Person) 

a. Menghormati otonomi manusia 

Persetujuan menjaga kerahasiaan, identitas subyek, peneliti tidak 

akan mencantumkan nama subyek pada lembar pengumpulan data 

b. Perlindungan manusia dari ketergantungan dan dari penyalahgunaan 

Merupakan cara persetujuan antara peneliti dengan responden 

penelitian dengan memberikan lembar persetujuan (informed 

consent). Lembar persetujuan diberikan pada saat melakukan 
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pemcarian/pengumpulan data. Informed consent ini bertujuan setelah 

mendapat informasi yang jelasdan menandatangani formulir yang 

disediakan, bila subyek menerima untuk dilakukan penelitian dan 

bila subyek menolak, peneliti tidak memaksa dan tetap mnghormati 

haknya. 

2. Prinsip etik berbuat baik dan tidak merugikan (Beneficience and non 

maleficience) 

Peneltian ini harus reasonable dan memenuhi persyaratan ilmiah dan 

peneliti harus mampu meminimalisasi dmpak yang merugikan bagi 

subyek. 

3. Prinsip Etik Keadilan (Justice) 

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaaan dan adil. Peneliti 

mempertimbangkan aspek keadilan dan hak subyek untuk mendapatkan 

perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah 

berpartisipasi dalam penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengumpulan Data 

Data yang terkumpul, diperoleh dari hasil observasi terhadap responden 

yang dilakukan oleh peneliti tanggal 18 s/d 23 Agustus 2014. Lembar 

observasi yang terisi sebanyak 15 lembar, dengan intervensi menggunakan 

terapi musik klasik yang dilakukan di Panti Sosial Thresna Werdha Gau 

Mabaji Kab. Gowa. 

Analisis yang digunakan mencakup analisis univariat untuk mengetahui 

sebaran frekuensi karakteristik responden meliputi: umur, jenis kelamin, 

status perkawinan, status pendidikan, tingkat insomnia pre test dan post test. 

Sedangkan analisis bivariat untuk menganalisa pengaruh terapi musik klasik 

terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia menggunakan Paired T-test. 

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

a. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Dan Jenis 

Kelamin 

 Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari kelompok 

responden perlakuan dengan intervensi terapi musik klasik di Panti 

Sosia Thresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa, maka dapat 

digambarkan distribusi responden berdasarkan umur dan jenis kelamin. 
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Tabel 4.1. 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin  

di Panti Sosial Thresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2014 

 

No Responden Perlakuan 

  Umur Jumlah % 

1 60-74 Tahun 9 60 

2 75-90 Tahun 6 40 

  Jumlah 15 100 

Sumber: Data Primer, 2014 

No Responden Perlakuan 

  Jenis Kelamin Jumlah % 

1 Laki-laki 7 46,67 

2 Perempuan 8 53,33 

  Jumlah 15 100 

Sumber: Data Primer, 2014 

 Distribusi frekuensi responden menurut umur seperti yang tersaji 

dalam tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa, paling banyak 

adalah responden dengan umur antara 60-74 tahun yaitu sebanyak  9 

orang (60%), sedangkan umur 75-90 tahun sebanyak 6 orang (40 %). 

Distribusi frekuensi responden menurut jenis kelamin seperti 

yang tersaji dalam tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa, paling 

banyak adalah perempuan sebanyak 8 responden (53,33%), sedangkan 

laki-laki sebanyak 7 responden (46.67%). 
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b. Distribusi Frekuensi Responden menurut Status Perkawinan dan 

Status Pendidikan. 

Tabel 4.2. 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Perkawinan dan 

Status Pendidikan  

di Panti Sosial Thresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2014 

 

 

No Responden Perlakuan 

  Status Perkawinan Jumlah % 

1 Duda 7 46,67 

2 Janda 8 53,33 

  Jumlah 15 100 

Sumber: Data Primer, 2014 

 

No Responden Perlakuan 

  Status Perkawinan Jumlah % 

1 Tidak Sekolah 8 53,33 

2 SD 4 26,67 

3 SMP 1 6,67 

4 SMA 2 13,33 

  Jumlah 15 100 

 Sumber: Data Primer, 2014 

 Distribusi frekuensi responden menurut status perkawinan seperti 

yang tersaji dalam tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa duda 

sebanyak 7 orang (46,67 %) sedangkan janda sebanyak 8 orang (53,33 

%). 

 Distribusi frekuensi responden menurut status pendidikan seperti 

yang tersaji dalam tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa, paling 

banyak adalah Tidak Sekolah sebanyak 8 responden (53,33%), 

sedangkan paling sedikit lulusan SMP  sebanyak 1 responden (6.67%). 

 



56 

 

 

 

2. Analisa Univariat 

a. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Insomnia 

Pre test dan Post test Terapi Musik. 

 Pengukuran tingkat insomnia menggunakan lembar observasi 

dalam bentuk Insomnia Rating Scale yang dikembangkan oleh 

Kelompok Studi Psikiatri Biologik Jakarta (KSPBJ) yang dimodifikasi 

sesuai dengan kondisi lansia. Skala ini bertujuan praktis agar dapat 

mengetahui skor dari insomnia. Skala pengukuran ini terdiri dari 

lamanya tidur, mimpi-mimpi, kualitas tidur, masuk tidur, bangun 

malam hari, bangun dini hari, dan perasaan tidak segar waktu bangun. 

Jumlah skor maksimum untuk skala pengukuran ini adalah 44. Skor 

total menunjukkan berat ringannya. Tidak ada keluhan (skor 11-19), 

Insomnia ringan (skor 20-27), insomnia sedang (skor 28-36), insomnia 

berat (skor 38-44). 

Tabel 4.3. 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Insomnia Pre Test 

dan Post Test Terapi Musik  

di Panti Sosial Thresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2014 

No Responden Perlakuan 

  Pre Test Post Test 

  Tingkat Insomnia Jumlah % Jumlah % 

1 Tidak ada keluhan 0 0 1 6,6  

2 Ringan 10 66,6 12 80  

3 Sedang 4 26,6 2 13,3  

4 Berat 1 6,6 0 0  

  Jumlah 15 100 15 100  

 



57 

 

 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat insomnia 

sebelum dan sesudah terapi musik, dari penelitian menunjukkan 

sebelum latihan terapi musik menunjukkan bahwa banyak yang 

mengalami insomnia ringan yaitu sebanyak 10 responden (66,6%), 

insomnia sedang sebanyak 4 responden (26,6%), dan insomnia berat 

sebanyak 1 responden (6,6%) . Responden yang diberikan terapi musik 

selama 6 kali dalam seminggu menunjukkan perubahan tingkat 

insomnia, yaitu banyak dalam kategori ringan yaitu sebanyak 12 

responden (80%), selanjutnya kategori sedang yaitu sebanyak 2 

responden (13,3%) dan kategori tidak ada keluhan yaitu sebanyak 1 

responden (6,6%).  

3. Analisa Bivariat 

a. Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan Tingkat 

Insomnia Pada Lansia. 

Tabel 4.4 

Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan Tingkat Insomnia 

Pada Lansia di Panti Sosial Thresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa 

Tahun 2014 

 

Variabel  Intervensi N Mean SD T-test p-value 

Insomnia Pre Test 15 26,46 4,10342 8,563 0,000 

Post Test 15 23,40 4,68737   

Uji Statistik : Paired T-test (distribusi normal) 

 

Tabel 4.4 menunjukkan dari 15 responden sebelum diberikan terapi musik 

klasik diperoleh nilai rata-rata 26,46 . Nilai ini 26,46 ini masuk dalam 

kategori insomnia ringan. Responden yang telah diberikan terapi musik 
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klasik sebanyak 6 kali selama 1 minggu menunjukkan penurunan nilai 

rata-rata. Nilai rata-rata pada post test menunjukkan 23,40. Nilai 23,40 

masuk dalam kategori insomnia ringan. Hasil uji statistik dengan paired t 

test menunjukkan nilai p-value = 0,000 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan Tingkat 

Insomnia Pada Lansia 

 Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan hasil statistik dengan Paired 

T-test diperoleh pre test  dan post test nilai ρ = 0,000 < α = 0,05, yang 

disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Nilai statistik 

menunjukkan nilai signifikan yaitu terdapat pengaruh terapi musik 

terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia 

 Dari hasil pre test peneliti yang di lapangan menunjukkan bahwa 

sebelum diberikan terapi musik klasik, responden banyak mengalami 

insomnia ringan yaitu sebanyak 10 responden (66,6%), insomnia sedang 

4 responden (26,6%), insomnia berat 1 responden (6,6%). Adapun faktor 

yang mempengaruhi yaitu faktor lingkungan sosial, berdasarkan hasil 

wawancara dengan 2 responden mengatakan sering terbangun pada 

malam hari karena terganggu dengan suara anjing yang menggonggong 

dan tidak dapat lagi melanjutkan tidurnya kembali. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat (Rafknowlege, 2004) yang mengatakan faktor yang 

menjadi penyebab terjadinya insomnia pada lansia antara lain proses 
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penuaan, gangguan psikologis, gangguan medis umum, faktor 

lingkungan fisik, dan faktor lingkungan sosial.  

 Dengan adanya terapi musik klasik yang diberikan terhadap 

responden dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat 

insomnia responden. Musik memiliki kekuatan untuk mengobati penyakit 

dan meningkatkan kemampuan pikiran seseorang. Ketika musik 

diterapkan menjadi sebuah terapi, musik dapat meningkatkan, 

memulihkan, dan memelihara kesehatan fisik, mental, emosional, sosial 

dan spiritual. Hal ini disebabkan musik memiliki beberapa kelebihan, 

yaitu karena musik bersifat nyaman, menenangkan, membuat rileks, 

berstruktur, dan universal. Hal yang perlu diiingat bahwa banyak dari 

proses dalam hidup selalu ber-irama. Sebagai contoh, nafas, detak 

jantung, dan pulsasi semuanya berulang dan berirama. Para peneliti dari 

the neuro, melalui MRI scan membuktikan bahwa otak melepas zat 

dopamin (hormon yang terkait dengan sistem otak, memberikan perasaan 

kenikmatan dan penguatan untuk memotifasi seseorang secara proaktif 

melakukan kegiatan tertentu) saat melakukan terapi musik dalam 

kapasitas yang tidak berlebihan. Musik dipilih sebagai salah satu 

alternatif karena musik menyebabkan tubuh menghasilkan hormon beta-

endorfin. Ketika mendengar suara musik yang indah maka hormon 

“kebahagiaan” (beta-endorfin) akan berproduksi (Natalina, 2013 ). 

 Kondisi inilah yang akan mempengaruhi terjadinya penurunan 

tingkat insomnia pada lansia. Pada saat dilakukan pre test dan post test 
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terlihat terjadi penurunan tingkat insomnia. Hasil observasi terhadap 

lansia sebelum diberi terapi musik klasik menunjukkan bahwa responden 

sering terbangun pada waktu tidur malam. Apabila sudah terbangun dari 

tidur, responden sulit untuk tidur kembali, sehingga di waktu siang hari, 

responden sering merasa mengantuk. Kondisi yang demikian menjadikan 

responden manjadi kurang tidur apabila diukur dengan waktu lama 

responden tidur. Lama tidur responden banyak yang tidur antara 4 jam 30 

menit – 5 jam. 

 Adapun hasil post test yang didapatkan peneliti setelah melakukan 

intervensi selama 6 kali pada sore hari selama 1 minggu diberikan terapi 

musik menunjukkan bahwa tidak ada keluhan insomnia yaitu 1 

responden (6,6%) yang sebelumnya mengalami insomnia ringan. 

Insomnia ringan yaiitu 12 responden (80%) yang sebelumnya 3 

responden mengalami insomnia sedang, dan insomnia sedang yaitu 2 

responden (13,3%) yang sebelumnya 1 responden mengalami insomnia 

berat. Konsistensi dari pemberian terapi musik klasik  selama satu 

minggu secara teratur ini membuktikan bahwa terapi musik mempunyai 

hasil yang signifikan untuk menurunkan tingkat insomnia lansia dari 

berat ke sedang, dari sedang ke ringan dan dari ringan menjadi tidak ada 

keluhan.  

 Hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa penurunan jumlah 

responden yang mengalami gejala insomnia pada tiap-tiap skor setelah 

diberikan terapi musik, serta berdasarkan analisis yang membandingkan 
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hasil pre test (O1) dan post test (O1-A) menunjukkan terdapat perbedaan 

tingkat insomnia lansia sebelum dan sesudah diberikan terapi musik 

klasik. Hasil ini ditunjukkan bahwa rata-rata skor insomnia setelah diberi 

terapi musik klasik menurun, yaitu dari 26,46 menjadi 23,40. Dan hal ini 

membuktikan bahwa terapi musik efektif dalam menurunkan tingkat 

insomnia pada lansia.  

 Distribusi responden menurut tingkat insomnia pada awal 

penelitian atau pre test menunjukkan bahwa tingkat insomnia dalam 

kategori ringan. Hal tersebut ditinjau dari rata-rata skor insomnia sebesar 

26,46. Kondisi ini juga sesuai dengan hasil penelitian Amir (2007) yang 

menyatakan bahwa setiap tahun diperkirakan sekitar 20%-50% orang 

dewasa melaporkan adanya gangguan tidur dan sekitar 17% mengalami 

gangguan tidur yang serius. Prevalensi gangguan tidur pada lansia cukup 

tinggi yaitu sekitar 67%. Rata-rata dewasa sehat membutuhkan waktu 7,5 

jam untuk tidur setiap malam. Walaupun demikian, ada beberapa orang 

yang membutuhkan tidur lebih atau kurang. Tidur normal dipengaruhi 

oleh beberapa faktor misalnya usia. Seseorang yang berusia muda 

cenderung tidur lebih banyak bila dibandingkan dengan lansia. Waktu 

tidur lansia berkurang berkaitan dengan faktor ketuaan. 

 Ketika tidur juga terjadi perubahan gelombang listrik otak. Jika 

dalam keadaan siaga frekuensi gelombang otak cenderung tinggi. Dalam 

keadaan istirahat dan memejamkan mata, otak mengeluarkan gelombang 

alpha dengan frekuensi 8 - 13 Hz. Menuju stadium tidur lebih dalam, 
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gelombang otak akan memperlambat diri, menjadi 3 - 7 Hz. Gelombang 

ini disebut gelombang theta. Selanjutnya, bila tidur sangat dalam, timbul 

gelombang delta, 1 - 4 Hz. pada penderita insomnia, gelombang otak 

yang seharusnya alfa malah mengeluarkan gelombang betha dengan 

frekuensi 13 hz - 30 hz. Menurut beberapa peneliti, semakin banyak 

gelombang kecil per detiknya, semakin lelap dan tenang tidur seseorang. 

Di kalangan penggemar meditasi, gelombang delta justru dicari karena 

membawa ketenangan yang sangat tinggi. Bila terjadi sebaliknya, tidur 

akan kurang lelap (Kaplan & Shadock 2010). 

 Penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yaitu hasil 

penelitian lain yang mengunakan terapi musik Hadir Muhammad Al Haq 

(2014) melakukan penelitian tentang “Pengaruh pemberian terapi musik 

langgam jawa terhadap tingkat insomnia pada lansia di unit rehabilitasi 

sosial Pucang Gading Semarang” dimana penelitian dilakukan kepada 

34 lansia yang mengalami insomnia. Sampel diberikan terapi musik 

langgam jawa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh 

terapi musik langgam jawa terhadap penurunan tingkat insomnia pada 

lansia, meskipun penurunan tingkat insomnia tidak banyak berubah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

1. Ada Pengaruh yang signifikan antara terapi musik klasik terhadap 

penurunan tingkat insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha 

Gau Mabaji Kab. Gowa dengan Nilai ρ = 0,000 

2. Tingkat insomnia lansia sebelum terapi musik klasik, tidak ada keluhan 0 

responden, insomnia ringan sebanyak 10 responden (66,6%), insomnia 

sedang sebanyak 4 responden (26,6%), insomnia berat sebanyak 1 

responden (6,6%). 

3. Tingkat insomnia lansia setelah diberikan terapi musik klasik didapatkan 

hasil responden yang tidak ada keluhan sebanyak 1 responden (6,6%), 

insomnia ringan sebanyak 12 responden (80%), insomnia sedang sebanyak 

2 responden (13,3%), insomnia berat 0 responden. 

B. Implikasi 

1. Bagi lansia  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan agar 

menggunakan musik klasik sebagai sarana untuk mengatasi insomnia. 

2. Bagi Petugas di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab.Gowa  

Diharapkan dapat menerapkan terapi musik klasik sebagai salah satu 

intervensi non farmakologis untuk mengatasi insomnia pada lansia. 
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3. Bagi Institusi 

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini akan memperkaya referensi 

kepustakaan UIN Alauddin Makassar terkhusus di Fakultas Kesehatan dan 

bagi Jurusan Keperawatan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

tambahan ilmu bagi teman-teman sejawat untuk nantinya di aplikasikan di 

kalangan sendiri maupun turun di lahan praktek. Serta institusi diharapkan 

memiliki komite etik universitas untuk mempermudah calan peneliti dalam 

kepengurusan kode etik penelitian serta lembaga jurnal untuk 

mempermudah publikasi temuan penelitian 

4. Bagi Peneliti Lain 

 Dalam rangka pengembangan terapi musik klasik sebagai terapi non 

farmakologis. Peneliti menyarankan untuk dilakukan penelitian lebih 

lanjut tentang pengaruh terapi musik klasik terhadap penurunan tingkat 

insomnia lansia dengan menggunakan desain penelitian yang berbeda 

misalnya dengan menggunakan kelompok kontrol. Penelitian yang serupa 

dapat juga dilakukan pada area penelitian yang berbeda, misalnya 

pengaruh pemberian terapi musik klasik terhadap gangguan tidur yang lain 

seperti hipersomnia, narkolepsi, nokturnal dispnea, parasomnia, atau 

deprivasi tidur. 
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Lampiran 1 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth 

Calon Responden 

Di- 

Tempat 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi 

Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar. 

Nama  : Ayu Andri Lestari 

Nim  : 70300110022 

Alamat  : Bonto Boddia Desa Lempangan Kec. Bajeng, Kab. Gowa 

Akan mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Terapi Musik 

Terhadap Penurunan Tingkat Insomnia Pada Lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Gau Mabaji Kab, Gowa”. 

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari Bapak/Ibu, Saudara 

(i) untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan menandatangani lembar 

persetujuan menjadi responden. Selanjutnya saya mengharapkan Bapak/Ibu, 

Saudara (i) untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang kami 

berikan dengan kejujuran dan jawaban anda dijamin kerahasiaannya. Jika 

Bapak/Ibu, Saudara (i) tidak bersedia menjadi responden, tidak ada sanksi bagi 

Bapak/Ibu, Saudara (i). 

Apabila Bapak/Ibu, Saudara (i) menyetujui, maka saya mohon kesediaannya 

untuk menandatangani lembar persetujuan dan mengikuti semua rangkaian proses 

penelitian ini. 

Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. 

Peneliti 

       (   Ayu Andri Lestari   ) 

 



Lampiran 2 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, bersedia untuk berpartisipasi 

dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan UIN Alauddin Makassar. 

Nama  : Ayu Andri Lestari 

NIM  : 70300110022 

Judul Penelitian: Pengaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Insomnia 

Pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab, 

Gowa 

Saya memahami penelitian ini dimaksudkan untuk kepentingan ilmiah 

dalam rangka menyusun skripsi bagi peneliti dan tidak akan mempunyai dampak 

negatif serta merugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga jawaban dan hasil 

observasi, benar-benar dapat dirahasiakan. Dengan demikian secara sukarela dan 

tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya siap berpartisipasi dalam penelitian 

ini. 

Demikian lembar persetujuan ini saya tanda tangani dan kiranya 

dipergunakan sebagai mestinya. 

   Makassar,     Agustus 2014 

Responden  

 

........................ 

 



LEMBAR KUESIONER 

PENGARUH TERAPI MUSIK TERHADAP PENURUNAN TINGKAT 

INSOMNIA PADA LANSIA 

 

Data Responden : 

A. IDENTITAS UMUM RESPONDEN  

Inisial Responden  : 

Umur   : 1. 60 – 74 

      2. 75 – 90 

      3. > 90 

 

Jenis Kelamin  : 1. Laki – laki 

      2. Perempuan 

 

Pendidikan Terakhir : 1. SD 

      2. SMP 

      3. SMA 

      4. DLL 

 

Status Pernikahan  : 1. Menikah 

      2. Janda 

      3. Duda 

 



KUESIONER PENGUKURAN INSOMNIA PADA LANSIA 

 

KUESIONER 

Jawaban : (1 = tidak pernah, 2 = kadang-kadang, 3 = sering, 4 = selalu) 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan Tidak 

Pernah 

Kadang-

kadang 

Sering Selalu 

1 Kesulitan untuk memulai tidur     

2 Tiba-tiba terbangun pada malam hari     

3 Bisa terbangun lebih awal/dini hari      

4 Merasa mengantuk di siang hari     

5 Sakit kepala pada siang hari     

6 Merasa kurang puas dengan tidur anda     

7 Merasa kurang nyaman/gelisah saat tidur     

8 Mendapat mimpi buruk     

9 Badan terasa lemah, letih, kurang tenaga setelah 

tidur 

    

10 Jadwal jam tidur sampai bangun tidak beraturan     

11 Tidur selama 6 jam dalam semalam     



MASTER TABEL 

1. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Inisial 

Responden Umur Jenis Kelamin 

Status 

Perkawinan Pendidikan 

X1 74 laki-laki Duda tdk sekolah 

X2 73 laki-laki Duda SMA 

X3 73 laki-laki Duda SMA 

X4 65 laki-laki Duda SMP 

X5 65 laki-laki Duda SD 

X6 75 laki-laki Duda SD 

X7 78 laki-laki Duda tdk sekolah 

Y1 72 perempuan Janda tdk sekolah 

Y2 79 perempuan Janda tdk sekolah 

Y3 67 perempuan Janda SD 

Y4 78 perempuan Janda tdk sekolah 

Y5 75 perempuan Janda tdk sekolah 

Y6 85 perempuan Janda tdk sekolah 

Y7 73 perempuan Janda SD 

Y8 65 perempuan Janda tdk sekolah 

 

2. Data Hasil Kuesioner Terpimpin 

Inisial 

Responden 

Kesulitan untuk 

memulai tidur 

Tiba-tiba terbangun 

pada malam hari 

Bisa terbangun lebih 

awal/dini hari 

X1 Sering Selalu Selalu 

X2 Selalu Sering Selalu 

X3 kadang-kadang Sering kadang-kadang 

X4 kadang-kadang Sering Sering 

X5 kadang-kadang kadang-kadang Sering 

X6 Selalu Selalu Selalu 

X7 Selalu Selalu Selalu 

Y1 Sering Sering kadang-kadang 

Y2 Sering Selalu Selalu 

Y3 Sering Selalu Sering 

Y4 Selalu Sering Sering 

Y5 Sering Selalu Sering 

Y6 Sering Sering Sering 

Y7 Selalu Sering Sering 

Y8 Sering Selalu Selalu 

 



 

 

Inisial 

Responden 

Merasa mengantuk 

di siang hari 

Sakit kepala pada 

siang hari 

Merasa kurang 

puas dengan tidur 

anda 

Merasa kurang 

nyaman/gelisah saat 

tidur 

X1 Tidak Pernah Tidak pernah Kadang-Kadang Kadang-kadang 

X2 Tidak Pernah Sering sering Tidak pernah 

X3 Sering kadang-kadang Kadang-Kadang Kadang-kadang 

X4 Selalu Sering sering Tidak pernah 

X5 Selalu Tidak pernah Kadang-Kadang Kadang-kadang 

X6 kadang-kadang Tidak pernah sering Kadang-kadang 

X7 Selalu Selalu selalu selalu 

Y1 Sering kadang-kadang Kadang-Kadang Kadang-kadang 

Y2 Tidak Pernah kadang-kadang Kadang-Kadang Kadang-kadang 

Y3 Tidak Pernah kadang-kadang Kadang-Kadang Tidak pernah 

Y4 Tidak Pernah Selalu sering Tidak pernah 

Y5 Selalu Tidak pernah tidak pernah Kadang-kadang 

Y6 Selalu kadang-kadang sering selalu 

Y7 Tidak Pernah Tidak pernah Kadang-Kadang Kadang-kadang 

Y8 Tidak Pernah Tidak pernah Kadang-Kadang Kadang-kadang 

Inisial 

Responden 

Mendapat 

mimpi buruk 

Badan terasa lemah, 

letih, kurang tenaga 

setelah tidur 

Jadwal jam tidur 

sampai bangun 

tidak beraturan 

Tidur selama 6 jam 

dalam semalam 

X1 Tidak pernah Sering Sering Kadang-kadang 

X2 Tidak pernah Selalu Sering Tidak Pernah 

X3 Tidak pernah kadang-kadang kadang-kadang Kadang-kadang 

X4 Tidak pernah tidak pernah Sering Kadang-kadang 

X5 Tidak pernah tidak pernah Sering Kadang-kadang 

X6 Sering Sering Sering sering 

X7 Tidak pernah Sering selalu Tidak Pernah 

Y1 Tidak pernah kadang-kadang kadang-kadang Kadang-kadang 

Y2 Tidak pernah Sering kadang-kadang Kadang-kadang 

Y3 Tidak pernah kadang-kadang tidak pernah sering 

Y4 Tidak pernah Selalu selalu Kadang-kadang 

Y5 Tidak pernah kadang-kadang kadang-kadang Kadang-kadang 

Y6 Tidak pernah tidak pernah Sering sering 

Y7 Tidak pernah Sering kadang-kadang sering 

Y8 Tidak pernah tidak pernah kadang-kadang Kadang-kadang 



3. Data Responden Insomnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inisial 

Responden 

Skor 

Tingkat 

Insomnia 

(Pre test) 

Kategori 

Insomnia 

X1 26 Ringan 

X2 28 Sedang 

X3 23 Ringan 

X4 26 Ringan 

X5 23 Ringan 

X6 32 Sedang 

X7 37 Berat 

Y1 24 Ringan 

Y2 26 Ringan 

Y3 21 Ringan 

Y4 30 Sedang 

Y5 25 Ringan 

Y6 28 Sedang 

Y7 25 Ringan 

Y8 23 Ringan 

Inisian 

Responden 

Skor 

Tingkat 

Insomnia 

(post test) 

Kategori Insomnia 

X1 24 Ringan 

X2 24 Ringan 

X3 20 Ringan 

X4 22 Ringan 

X5 20 Ringan 

X6 29 Sedang 

X7 36 Sedang 

Y1 23 Ringan 

Y2 24 Ringan 

Y3 15 Tidak ada keluhan 

Y4 26 Ringan 

Y5 22 Ringan 

Y6 23 Ringan 

Y7 23 Ringan 

Y8 20 Ringan 



UJI STATISTIKA PENGARUH TERAPI MUSIK TERHADAP PENURUNAN 

TINGKAT INSOMNIA 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

PRE_TEST ,212 15 ,068 ,901 15 ,098 

POST_TEST ,249 15 ,013 ,883 15 ,053 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Insomnia  

PRE_TEST 26,4667 15 4,10342 1,05950 

POST_TEST 23,4000 15 4,68737 1,21027 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences T df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Insomnia 

PRE_TEST 

 

POST_TEST 

3,06667 1,38701 ,35813 2,29856 3,83477 8,563 14 ,000 

 

 



Lampiran 5 

Tabel 6.3 Ukuran sampel untuk tingkat ketepatan (d) ± 5% untuk proporsi dengan tingkat 

kepercayaan 95% 

(Sumber: Tiro, 2011) 

 

Size of Population Sample Size (n) for Precision (d) ± 5%  

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

10 

14 

19 

24 

28 

32 

36 

40 

44 

48 

52 

56 

59 

63 

66 

70 

73 

76 

80 
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