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ABSTRAK 

Nama    : Sri Ekawardani 

NIM    : 70300114060 

Judul : Hubungan Pengabaian Pada Lansia Oleh Keluarga Dengan Status  

Depresi Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar 

 

Pendahuluan : Lansia merupakan kelompok yang sangat rentan untuk mengalami 

pengabaian oleh pihak keluarga, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial yang 

nantinya akan berdampak pada kondisi psikologis lansia sehingga beresiko terjadinya 

depresi, penurunan kemampuan fisik dan kemunduran pada peran-peran sosialnya.  

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan pengabaian 

pada lansia oleh keluarga dengan status depresi lansia di wilayah kerja Puskesmas 

Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar.  

Metode : Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober-16 November 2018 

dengan jenis penelitian deskriptif korelatif  dengan desain cross sectional study. 

Responden berjumlah 174 orang dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini 

menggunakan kuesioner Geriatric Depression Scale (GDS) dan kuesioner 

pengabaian pada lansia. 

Hasil : Hasil uji kolmogorov-smirnov didapatkan hasil nilai p = 0.997 > 0,05 yang 

berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara pengabaian pada lansia dengan 

status depresi lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor yang mempengaruhi status depresi 

dan pengabaian pada lansia seperti adanya riwayat penyakit, dukungan keluarga, serta 

kondisi sosial ekonomi lansia. Maka dari itu, peneliti menyarankan untuk penelitian 

selanjutnya agar dapat mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengabaian dan 

depresi pada lansia seperti tipe dan dukungan keluarga. 

Kata Kunci : Lansia, Pengabaian, Depresi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Memasuki abad ke-21, jumlah populasi lanjut usia (lansia) di dunia 

telah mengalami peningkatan secara substansial dalam beberapa tahun 

terakhir dan diprediksi akan mengalami pertumbuhan populasi lebih cepat 

dalam beberapa dekade mendatang. Komposisi penduduk lansia bertambah 

secara pesat baik di negara maju maupun negara berkembang. Hal ini 

disebabkan karena terjadinya penurunan angka kejadian fertilitas (kelahiran) 

dan mortalitas (kematian), serta terjadinya peningkatan angka harapan hidup 

(life expectancy) (Kementerian Kesehatan RI, 2017). 

Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang termasuk bidang 

kesehatan menyebabkan terjadinya peningkatan usia harapan hidup penduduk 

dunia termasuk Indonesia. Namun dibalik keberhasilan peningkatan angka 

harapan hidup terselip tantangan yang harus diwaspadai yaitu Indonesia akan 

menghadapi tiga beban (triple burden) yaitu meningkatnya angka kelahiran, 

beban penyakit, serta meningkatnya beban tanggungan penduduk kelompok 

usia produktif terhadap kelompok usia tidak produktif (Kementerian 

Kesehatan RI, 2014). 

Usia harapan hidup penduduk Indonesia sedikit lebih tinggi daripada 

usia harapan hidup rata-rata dunia. Usia harapan hidup di dunia pada tahun 

2015 yaitu 70 dan diprediksikan akan terus meningkat menjadi 71 pada tahun 

2020, 71,9 pada tahun 2025, 75,9 pada tahun 2050 dan 81,8 pada tahun 2100. 

Di Indonesia sendiri angka usia harapan hidup pada tahun 2015 yaitu 70,7 
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jumlah ini diprediksikan terus meningkat yaitu 71,7 pada tahun 2020, 72,7 

pada tahun 2025, 77 pada tahun 2050 dan 84,5 pada tahun 2100. Keberhasilan 

pembangunan negara-negara di dunia dalam segala bidang termasuk 

kesehatan akan memperbaiki kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang 

berdampak pada peningkatan usia harapan dan semakin meningkatnya jumlah 

penduduk lansia dari tahun ke tahun (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Jumlah populasi lansia di dunia yang berusia 60 tahun ke atas 

sebanyak 901 juta di tahun 2015, jumlah ini meningkat 48% yaitu 607 juta di 

tahun 2000. Beberapa tahun kedepan diprediksikan akan meningkat 5,6% 

menjadi 1.4 miliar di tahun 2030, 2.1 miliar di tahun 2050 dan  3.2 miliar 

pada 2100 (United Nations, 2015). Sejak tahun 2015, persentase penduduk 

lansia Indonesia melebihi angka 7% yang menunjukkan bahwa Indonesia 

masuk ke dalam kelompok negara berstruktur lansia (Kementerian Kesehatan 

RI, 2017). 

Menurut United Nations, pada tahun 2013 jumlah populasi lansia di 

Indonesia yang berumur 60 tahun atau lebih berada pada urutan 108 dari 

seluruh negara di dunia. Diprediksikan pula bahwa pada tahun 2050, 

Indonesia akan masuk menjadi sepuluh besar negara dengan jumlah lansia 

terbesar yang berkisar 10 juta lansia (United Nations, 2013). Sesuai dengan 

data dari Kementerian Kesehatan RI jumlah lansia di Indonesia pada tahun 

2017 diperkirakan sebanyak 23,66 juta jiwa dari total penduduk dan 

diprediksikan akan terus meningkat pada tahun 2020 sebanyak 27,08 juta jiwa 

dan 48,19 juta jiwa pada tahun 2035 (Kementerian Kesehatan RI, 2017). 
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Menurut BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017, jumlah penduduk 

yang berusia 60 tahun keatas mencapai 798.144 jiwa dari seluruh penduduk 

Sulawesi Selatan (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2018). Data dari BPS Kota 

Makassar pada tahun 2017 menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong 

lansia di Kota Makassar mencapai 87.215 jiwa dan diperkirakan akan terus 

meningkat pada tahun 2020 sebanyak 101.180 jiwa, sedangkan jumlah lansia 

di wilayah Kecamatan Tamalate adalah 11.082 jiwa, jumlah ini mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya (BPS Kota Makassar, 2017b).  

Peningkatan jumlah populasi lansia memberikan dampak positif dan 

negatif bagi Negara. Berdampak positif apabila lansia berada dalan keadaan 

sehat, aktif dan produktif sedangkan berdampak negatif apabila lansia 

memiliki masalah yang menyebabkan menurunnya kesehatan dan berakibat 

terhadap peningkatan biaya pelayanan kesehatan, penurunan pendapatan 

(penghasilan), peningkatan disabilitas, serta tidak adanya dukungan sosial dan 

lingkungan yang tidak ramah terhadap penduduk lansia (Kementerian 

Kesehatan RI, 2017). 

Secara umum lansia berpotensi mengalami masalah mental. Gangguan 

mental yang sering pada lanjut usia adalah kecemasan, demensia, insomnia, 

paranoid dan depresi. Depresi merupakan suatu permasalahan yang umum 

ditemukan pada populasi lanjut usia yang menyebabkan gangguan emosi, 

serta meningkatkan mortalitas, meningkatkan risiko kecacatan serta 

ketidakmampuan dalam menjalankan aktivitas (Nugraha dan Kuswardhani, 

2018). 
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Jumlah penderita gangguan mental terutama depresi terus mengalami 

peningkatan. Menurut American Association For Geriatric Psychiatric tahun 

2008 prevalensi lansia yag mengalami gangguan mental berkisar 20% dan 

menurut Geriatric Mental Health Foundation tahun 2008 15-20% lansia 

diatas 60 tahun mengalami depresi. Adapun prevalensi depresi pada lansia 

yang menjalani perawatan di rumah sakit dan panti perawatan sebesar 30-40% 

dan 5-15% pasien lanjut usia yang mengunjungi klinik diduga menderita 

depresi (Nafa, 2015). 

Dampak depresi terhadap lansia dapat menyebabkan berbagai masalah 

yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan lansia karena semakin lanjut 

usia seseorang, maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun yang dapat 

menyebabkan kemunduran pada peran-peran sosialnya. Hal ini dapat memicu 

timbulnya hambatan dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga 

dapat meningkatkan ketergantungan yang membutuhkan bantuan keluarga 

(Muhith dan Siyoto, 2016).  

Keluarga merupakan support system yang paling utama bagi lansia 

dalam melindungi kesehatannya. Namun, dalam kenyataannya keluarga sering 

kali mengabaikan tugas-tugas dan fungsi utamanya seperti fungsi afektif, 

fungsi ekonomi, dan fungsi perawatan kesehatan. Keluarga yang seharusnya 

menjadi satu-satunya lembaga yang merawat dan menjaga eksistensi lansia 

justru mengabaikannya. Hal ini lantas menimbulkan dampak dan gejala 

ledakan lansia yang terabaikan (Sunaryo et al., 2015). 
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Keadaan ini bertentangan dengan ajaran dalam agama Islam. Sebagaimana 

dalam hadits, Rasulullah saw bersabda : 

 

Terjemahan : 

“Jangan mengabaikan (membenci dan menjauhi) orang tuamu. Barang 

siapa mengabaikan orang tuanya maka dia kafir”(HR. Muslim). 

Hadist di atas menjelaskan bahwa sungguh tidak berperasaan jika 

memang kita adalah yang tidak peduli dengan orang tua kita. Orang tua kita 

rela berkorban banyak hal demi kita, anak-anaknya, namun kita malah 

membalasnya dengan jalan mengabaikannya. Rasul menggolongkan anak 

yang seperti itu sebagai anak kafir. Dalam haditsnya dijelaskan lebih lanjut 

bahwa kafir yang dimaksud adalah kufur terhadap nikmat, bukan kufur 

kepada iman (Nurdiani, 2011). 

Salah satu masalah serius yang dialami oleh lansia saat ini ialah 

meningkatnya kejadian pengabaian. Pengabaian merupakan kondisi yang 

berhubungan dengan kegagalan pemberi perawatan dalam memberikan 

bantuan yang dibutuhkan oleh lansia baik itu pemenuhan kesehatan fisik 

maupun pemenuhan kesehatan psikologis pada lansia (Ramlah, 2011). Kasus 

pengabaian seorang anak terhadap orang tuanya semakin banyak kita temukan 

di dalam masyarakat. Pengabaian itu bisa berupa sengaja meninggalkan orang 

tua sendiri, tidak diberi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta tidak 

memberikan perawatan medis yang memadai (Uniting Care Comunity, 2014).  

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) (2016) dalam 

Krisdyantini, Utami and Nurhesti, (2017) kejadian pengabaian lansia 

ditemukan 1 dari 10 lansia setiap bulannya, akan tetapi hanya 1 dari 24 kasus 
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pengabaian lansia yang berhasil dilaporkan. Hal ini dikarenakan lansia 

cenderung takut untuk menyampaikan tindakan pengabaian dan kekerasan 

pada keluarga dan kerabat kepada pihak yang berwenang. 

Menurut laporan Administration of aging (1998) dalam Rahayu 

(2016), kejadian pengabaian pada lansia di Amerika meliputi perlakuan 

pengabaian sebesar 49%, kemudian disusul oleh kekerasan emosional 

sebanyak 26% dan lansia ditinggal sendiri sebesar 3%.  Kejadian ini tergolong 

salah satu masalah yang sulit untuk diidentifikasi sebab berbagai alasan dalam 

masyarakat (Rahayu, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Ramlah, (2011) 

menyatakan bahwa proporsi kejadian pengabaian lansia oleh keluarga di 

wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar sebesar 52,5%.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad (2018), 

yang menemukan adanya hubungan yang bermakna antara pengabaian 

keluarga dengan tingkat depresi pada lansia. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar lansia (57%) mengalami pengabaian 

berat dan sebagian kecil responden (16%) mengalami pengabaian sedang. 

Sebagian besar lansia (57%) mengalami depresi berat dan sebagian kecil 

responden (8%) mengalami kategori normal (tidak mengalami depresi). 

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Jongaya 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Kecamatan Tamalate merupakan salah 

satu Kecamatan di Kota Makassar yang memiliki jumlah lansia terbanyak 

yaitu sebesar 11.082 jiwa disusul oleh Kecamatan Biringkanaya sebesar 

10.973 jiwa dan Kecamatan Panakkukang sebesar 8.708 jiwa. Selain sebagai 

kecamatan dengan jumlah populasi lansia terbanyak di Kota Makassar, 
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Kecamatan Tamalate juga tergolong daerah marginal (daerah pinggiran) yang 

beberapa wilayahnya tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang tinggi 

ditandai dengan posisinya sebagai wilayah peringkat pertama yang memiliki 

jumlah keluarga  miskin terbanyak (BPS Kota Makassar, 2015). 

Hal ini sejalan  dengan teori yang dikemukakan oleh DePanfilis (2006) 

dalam Putri (2016) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor 

lingkungan yang dapat mempengaruhi terjadinya pengabaian, seperti 

tingginya angka kemiskinan, karakteristik sosial dan masyarakat, serta 

kurangnya akses dukungan sosial yang dapat saling berkontribusi seperti 

ketika keluarga yang miskin tinggal di lingkungan berisiko tinggi atau 

masyarakat yang tidak aman serta kurangnya dukungan sosial. 

Kecamatan Tamalate memiliki 4 puskesmas yaitu Puskesmas 

Tamalate, Puskesmas Barombong, Puskesmas Maccini Sombala dan 

Puskesmas Jongaya. Salah satu puskesmas yang memiliki jumlah lansia 

terbanyak adalah Puskesmas Jongaya yaitu sebesar 2618 jiwa. Berdasarkan 

dari permasalahan terkait meningkatnya jumlah populasi lansia, kejadian 

pengabaian lansia oleh keluarga dan depresi pada lansia, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti terkait pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status 

depresi di wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Keberhasilan pembangunan negara-negara di dunia dalam segala 

bidang termasuk kesehatan akan memperbaiki kualitas hidup dan kesehatan 

masyarakat yang berdampak pada peningkatan usia harapan dan semakin 
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meningkatnya jumlah penduduk lansia dari tahun ke tahun. Secara umum 

lansia berpotensi mengalami masalah mental. Gangguan mental yang sering 

pada lanjut usia adalah depresi. Dampak depresi terhadap lansia dapat 

menyebabkan berbagai masalah yang berkaitan dengan perkembangan 

kehidupan lansia karena semakin lanjut usia seseorang, maka kemampuan 

fisiknya akan semakin menurun sehingga dapat meningkatkan ketergantungan 

yang membutuhkan bantuan keluarga. Keluarga merupakan support system 

yang paling utama bagi lansia. Namun, dalam kenyataannya keluarga sering 

kali mengabaikan tugas-tugas dan fungsinya. Keluarga yang seharusnya 

menjadi satu-satunya lembaga yang merawat dan menjaga eksistensi lansia 

justru mengabaikannya. Hal ini lantas menimbulkan dampak dan gejala 

ledakan lansia yang terabaikan. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan 

pertanyaan penelitian “bagaimana hubungan pengabaian pada lansia oleh 

keluarga dengan status depresi lansia di wilayah kerja Puskesmas Jongaya 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar?”. 

C. Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis  Nol (H0)  

Tidak ada hubungan antara pengabaian pada lansia oleh keluarga 

dengan status depresi lansia. 

2. Hipotesis alternatif (Ha) 

Ada hubungan antara pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan 

status depresi lansia. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga 

dengan status depresi lansia di wilayah kerja Puskesmas Jongaya 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya karakteristik demografi pada lansia. 

b. Diketahuinya kejadian pengabaian yang dialami lansia dalam 

keluarga. 

c. Diketahuinya status depresi yang dialami lansia. 

d. Diketahuinya hubungan pengabaian lansia oleh keluarga dengan status 

depresi. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti dan Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman bagi peneliti terkhusus terkait pengabaian pada lansia dan 

status depresi lansia sehingga dapat menjadi rujukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Bagi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan 

referensi bagi institusi dan mahasiswa sehngga dapat digunakan sebagai 

acuan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pengabaian pada lansia 

oleh keluarga dengan status depresi. 
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3. Bagi Pelayanan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan 

digunakan sebagai bahan informasi yang dapat membantu tenaga 

kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada lansia. 

F. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang akan diteliti 

yakni terkait dengan data demografi responden, pengabaian pada lansia 

sebagai variabel bebas dan status depresi sebagai variabel terikat. 

Tabel 1.1 Definisi  Operasional 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Data 

1. Demografi Responden  

 a. Umur Lama hidup 

responden yang 

diukur dari tanggal 

lahir hingga 

dilakukan 

penelitian. 

Satu item 

pertanyaan pada 

kuesioner A 

terkait usia 

responden 

Kuesioner  Lanjut Usia 

(umur 60 tahun 

keatas) menurut 

UU RI Nomor 

13 Tahun 1998. 

Numerik 

b. Jenis 

kelamin 

Identitas biologis 

responden yang 

dilihat dari 

penampilan luar.  

Satu item 

pertanyaan pada 

kuesioner A 

terkait jenis 

kelamin 

Kuesioner  1. Laki-laki 

2. Perempuan 

Kategorik  

c. Status 

Perkawi

nan 

Ikatan antara laki-

laki dan perempuan 

yang terjalin secara 

sah sesuai dengan 

agama masing-

masing. 

Satu item 

pertanyaan pada 

kuesioner A 

terkait status 

perkawinan 

responden 

Kuesioner  1. Belum 

menikah 

2. Menikah 

3. Janda 

4. Duda 

Kategorik 

d. Pendidik

an 

terakhir 

Jenjang sekolah 

yang telah 

diselesaikan oleh 

responden 

berdasarkan ijasah 

terakhir yang 

dimiliki. 

Satu item 

pertanyaan pada 

kuesioner A 

terkait 

pendidikan 

terakhir 

responden 

Kuesioner  1. Tidak 

sekolah 

2. SD/MI  

3. SMP/MTS 

4. SMA/MA 

5. Akademis/Pe

rguruan 

Tinggi 

Kategorik 
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e. Riwayat 

penyakit 

 

 

 

 

Keterangan tentang 

gangguan kesehatan 

yang dialami oleh 

responden. 

Satu item 

pertanyaan pada 

kuesioner A 

terkait riwayat 

penyakit 

responden 

Kuesioner  1. Tidak ada 

2. Ada  

 

Kategorik 

Variabel Independen 

2. Pengabaia

n pada 

Lansia  

Tindakan 

penolakan atau 

kegagalan yang 

dilakukan oleh 

keluarga terhadap 

lansia dalam hal 

pemenuhan 

kebutuhan lansia 

seperti nutrisi, 

personal hygiene, 

kenyamanan lansia, 

pemenuhan 

kebutuhan medis 

dan ketersediaan 

finansial. 

 

 

 

Kuesioner lansia 

dalam bentuk 

skala likert yang 

terdiri dari 20 

pertanyaan, 11 

pertanyaan 

positif dan 9 

pertanyaan 

negatif.  

Kuesioner  0 = Tidak 

mengalami 

pengabaian 

(nilai ≤ Mean 

yaitu 48,71) 

1 = Pengabaian 

(nilai ≥ Mean 

yaitu 48,71) 

Kategorik 

Variabel Dependen 

3. Status 

depresi 

lansia 

Kondisi dimana 

seseorang 

mengalami 

gangguan mood 

yang ditandai 

dengan perasaan 

sedih yang 

berlebihan, murung, 

dan tidak 

bersemangat. 

Kuesioner 

Geriatric 

Depression 

Scale (GDS) 

short version 

dalam bentuk 

skala Guttman. 

Yang terdiri dari 

15 pertanyaan.   

Kuesioner Skor depresi : 

1. Skor 0-4 = 

tidak 

depresi/normal 

2. Skor 5-9 = 

depresi ringan 

3. Skor 10-15 = 

depresi 

sedang/berat 

Kategorik 
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G. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No Judul Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Perbedaan dan Persamaan 

1. Pengabaian 

pada lansia 

dengan 

pemenuhan  

kebutuhan 

spiritual (the 

neglect of the 

elderly and  

spiritual need 

fulfillment) 

(Rahayu, 

2016). 

Untuk 

mengetahui 

hubungan 

pengabaian 

pada lansia 

dengan 

pemenuhan 

kebutuhan 

spiritual di 

Desa Blang 

Kecamatan 

Darussalam 

Aceh Besar. 

Cross 

sectional 

study 

Hasil analisis 

didapatkan ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

pengabaian fisik 

dan pengabaian 

finansial dengan 

pemenuhan 

kebutuhan 

spiritual, tidak 

ada hubungan 

yang signifikan 

pengabaian 

psikologis 

dengan 

pemenuhan 

kebutuhan 

spiritual dan 

tidak ada 

hubungan yang 

signifikan  

pengabaian 

dengan 

pemenuhan 

kebutuhan 

spiritual. 

Perbedaan : 

Terletak pada variabel 

dependen dimana penelitian 

Rahayu meneliti tentang 

pemenuhan spiritual. 

Sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan meneliti 

tentang status depresi. 

Persamaan : 

Terletak pada variabel 

independen dan metode 

penelitian yang akan 

digunakan yaitu sama 

meneliti tentang pengabaian 

pada lansia dengan metode 

cross sectional study. 

2. Hubungan 

pelaksanaan 

tugas 

kesehatan dan 

dukungan 

keluarga 

dengan 

pengabaian 

lansia di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Kassi-Kassi 

Kota 

Makassar 

(Ramlah, 

2011). 

Untuk 

mengetahui 

hubungan 

pelaksanaan 

tugas 

kesehatan dan 

dukungan 

keluarga 

dengan 

pengabaian 

lansia di 

wilayah kerja 

Puskesmas 

Kassi- Kassi 

Makassar. 

Cross 

sectional 

study 

Hasil penelitian 

menyatakan 

bahwa tidak 

terdapat 

hubungan 

pelaksanaan 

tugas kesehatan 

keluarga dengan 

pengabaian 

lansia, terdapat 

hubungan 

dukungan 

informasi, 

instrumental, 

penghargaan, dan 

dukungan emosi 

dengan kejadian 

pengabaian 

Perbedaan : 

Terletak pada variabel 

dependen dimana penelitian 

Ramlah meneliti tentang 

pelaksanaan tugas kesehatan 

dan dukungan keluarga. 

Sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan meneliti 

tentang status depresi. 

Persamaan : 

Terletak pada variabel 

independen dan metode 

penelitian yang akan 

digunakan yaitu sama 

meneliti tentang pengabaian 

pada lansia dengan metode 
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lansia. Dukungan 

emosi dominan 

berhubungan 

dengan 

pengabaian 

lansia. 

cross sectional study. 

3. Beberapa 

faktor yang 

berhubungan 

dengan risiko 

pengabaian 

pada lansia di 

Banjar 

Gerokgak 

Gede,  Desa 

Delod Peken, 

Tabanan 

(Krisdyantini, 

Utami dan 

Nurhesti, 

2017) 

Untuk 

mengetahui 

faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan risiko 

pengabaian 

terhadap 

lansia di 

Banjar 

Gerokgak 

Gede, Desa 

Delod Peken, 

Tabanan. 

Cross 

sectional 

study 

Hasil penelitian 

menyatakan 

terdapat 

hubungan antara 

penghasilan 

keluarga, 

dukungan 

informasi, 

dukungan 

instrumental, dan 

dukungan emosi 

dengan risiko 

pengabaian 

lansia. 

Pendidikan 

terakhir keluarga, 

fungsi kognitif, 

dan dukungan 

penghargaan 

tidak memiliki 

hubungan dengan 

risiko pengabaian 

lansia. 

Perbedaan : 

Terletak pada variabel 

dependen dimana penelitian 

ini meniliti beberapa faktor 

yang berhubungan dengan 

risiko pengabaian. 

Sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan meneliti 

tentang status depresi. 

Persamaan : 

Terletak pada variabel 

independen dan metode 

penelitian yang akan 

digunakan yaitu sama 

meneliti tentang pengabaian 

pada lansia dengan metode 

cross sectional study. 

4. Hubungan 

antara 

pengabaian 

psikologis 

dengan 

kualitas hidup 

lansia di 

Kelurahan 

Bener 

Kecamatan 

Tegal Rejo 

(Isdiana, 

Mulyani dan 

Madyaningru

m, 2015) 

Untuk 

mengetahui 

hubungan 

antara 

pengabaian 

psikologis 

dengan 

kualitas hidup 

lansia di 

Kelurahan 

Bener 

Kecamatan 

Tegal Rejo 

Cross 

sectional 

study 

Hasil penelitian 

menyatakan 

bahwa tidak 

terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

pengabaian 

psikologis 

dengan kualitas 

hidup lansia. 

Perbedaan : 

Terletak pada variabel 

dependen dimana penelitian 

ini meniliti kualitas hidup 

lansia. Sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan meneliti 

tentang status depresi. 

Persamaan : 

Terletak pada variabel 

independen dan metode 

penelitian yang akan 

digunakan yaitu sama 

meneliti tentang pengabaian 

pada lansia dengan metode 

cross sectional study. 

5. Kondisi 

perekonomian 

dan 

pengetahuan 

Untuk 

mengetahui 

faktor-faktor 

yang 

Cross 

sectional 

study 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kurangnya 

pengetahuan 

Perbedaan : 

Terletak pada variabel 

penelitian dimana penelitian 



14 
 

 

keluarga yang 

rendah 

memicu 

pengabaian 

lansia 

perempuan di 

keluarga besar 

(Hadisuyatma

na, Maulana 

dan 

Makhfudli, 

2016) 

berhubungan 

dengan kasus-

kasus yang 

tidak 

dilaporkan 

pada 

kelompok 

lansia. 

keluarga 

memiliki korelasi 

yang kuat dengan 

peristiwa 

pengabaian 

lansia. 

Hadisuyatmana, Maulana dan 

Makhfudli meneliti tentang 

kondisi perekonomian dan 

pengetahuan keluarga yang 

rendah memicu pengabaian 

lansia perempuan di keluarga 

besar. Sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan meneliti 

tentang hubungan pengabaian 

pada lansia oleh keluarga 

dengan status depresi. 

Persamaan : 

Terletak metode penelitian 

yang akan digunakan yaitu 

sama meneliti tentang 

pengabaian pada lansia 

dengan metode cross 

sectional study. 

6. Tingkat 

depresi pada 

lansia yang 

tinggal dengan 

keluarga (the 

depression in 

the elderly 

living with 

family) 

(Fadillah dan 

Rachmawati, 

2013) 

Untuk 

mengetahui 

tingkat 

depresi yang 

dialami lansia 

di Kelurahan 

Cisalak Pasar, 

Cimanggis, 

Jawa Barat. 

Deskriptif Penelitian ini 

menyatakan 

bahwa lansia 

yang tinggal 

bersama keluarga 

pun rentan 

mengalami 

depresi. 

Perbedaan : 

Terletak pada variabel 

penelitian dimana penelitian  

Fadillah dan Rachmawati 

meneliti tentang tingkat 

depresi lansia yang tinggal 

dengan keluarga. Sedangkan 

penelitian yang akan 

dilakukan meneliti tentang 

hubungan pengabaian pada 

lansia oleh keluarga dengan 

status depresi 

Persamaan : 

Sama-sama meneliti tentang 

depresi. 

7. Gambaran 

pengabaian 

penderita 

skizofrenia 

oleh keluarga 

sebagai 

caregiver 

(Putri, 

Afriyeni dan 

Detty Iryani, 

2016). 

Untuk 

mengetahui 

gambaran 

pengabaian 

penderita 

skizofrenia 

oleh keluarga 

sebagai 

caregiver. 

Kualitatif Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa terdapat 

pengabaian oleh 

keluarga yang 

berperan sebagai 

caregiver pada 

anggota keluarga 

yang menderita 

skizofrenia. 

Perbedaan : 

Terletak pada variabel 

penelitian dimana penelitian 

meneliti tentang gambaran 

pengabaian penderita 

skizofrenia oleh keluarga 

sebagai caregiver. 

Sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan meneliti 

tentang hubungan pengabaian 

pada lansia oleh keluarga 

dengan status depresi.  
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Persamaan : 

Sama-sama meneliti tentang 

pengabaian. 

8. Hubungan 

dukungan 

keluarga 

dengan tingkat 

depresi pada 

lansia 

(Kristanto dan 

Agustina, 

2018). 

Untuk 

mengetahui 

hubungan 

antara 

dukungan 

keluarga dan 

tingkat 

depresi pada 

lansia. 

Cross 

sectional 

study 

Penelitian ini 

menyatakan 

bahwa teradapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

dukungan 

keluarga dan 

kejadian depresi 

pada lansia.  

Perbedaan : 

Terletak pada variabel 

independen dimana 

penelitian ini meniliti tentang 

dukungan keluarga. 

Sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan meneliti 

tentang pengabaian lansia 

oleh keluarga. 

Persamaan : 

Terletak pada variabel 

dependen dan metode 

penelitian yang akan 

digunakan yaitu sama 

meneliti tentang status 

depresi pada lansia dengan 

metode cross sectional study. 

9. Studi 

dekskriptif 

kekerasan 

pada lansia 

dalam 

keluarga di 

desa Tandang 

kecamatan 

Tembalang 

Semarang 

(Rismanda, 

2014). 

Untuk 

mengetahui 

tindak 

kekerasan 

pada usia 

lanjut di 

dalam 

keluarga. 

Deskriptif  Penelitian ini 

menyatakan 

bahwa responden 

yang mengalami 

tindakan 

kekerasan 

pengabaian fisik 

sebanyak 35,50 

%, pengabaian 

ekonomi 

sebanyak 16,9 %, 

sedangkan 

pengabaian psikis 

sebanyak 17%. 

Perbedaan : 

Terletak pada variabel dan 

metode penelitian dimana 

penelitian  Rismanda 

meneliti tentang studi 

dekskriptif kekerasan pada 

lansia dalam keluarga. 

Sedangkan peneliti meneliti 

tentang hubungan pengabaian 

pada lansia oleh keluarga 

dengan status depresi. 

Metode penelitian yang akan 

digunakan peneliti 

menggunakan cross sectional 

study sedangkan Rismanda 

menggunakan deskriptif. 

10. Kesepian pada 

lansia ditinjau 

dari tempat 

tinggal 

(Verawati, 

2015). 

Untuk melihat 

perbedaan 

tingkat 

kesepian dan 

jenis kesepian 

pada lansia 

yang tinggal 

di panti 

werdha 

Sumarah, di 

rumah sendiri 

Kuantitatif 

Komparatif 

Penelitian ini 

menyatakan 

bahwa terdapat 

perbedaan yang 

signifikan pada 

lansia yang 

tinggal di panti 

werdha, di rumah 

sendiri dan di 

rumah anak. 

Kelompok lansia 

Perbedaan : 

Terletak pada variabel 

penelitian dimana penelitian  

Verawati meneliti tentang 

Kesepian pada lansia ditinjau 

dari tempat tinggal. 

Sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan meneliti 

tentang hubungan pengabaian 

pada lansia oleh keluarga 
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dan di rumah 

anak  

yang tinggal di 

rumah anak lebih 

banyak yang 

merasakan 

kesepian. 

dengan status depresi. 

Terletak pada metode 

penelitian yang akan 

digunakan peneliti 

menggunakan metode cross 

sectional study sedangkan 

penelitian Verawati 

menggunakan deskriptif. 

11. 
Reports of 

elder neglect 

by older 

adults,their 

family 

caregivers,and 

their home 

care 

workers:a test 

of 

measurement 

invariance 

(Ayalon, 

2015). 

Untuk 

mengevaluasi 

invarian 

pengukuran 

skala 7-item 

yang 

dirancang 

untuk menilai 

pengabaian 

orang tua di 

tiga kelompok 

informan: 

Orang dewasa 

yang lebih 

tua, anggota 

keluarga, dan 

pekerja 

perawatan di 

rumah. 

Cross 

sectional 

study 

Lima item adalah 

indikator yang 

memadai dari 

keseluruhan 

konstruk. 

Temuan ini 

memberikan 

dukungan untuk 

invarian 

configural, 

metrik, dan skala 

di 3 kelompok 

informan. Tak 

satu pun dari 

item 

menghasilkan 

DIF. 

Perbedaan : 

Terletak  pada variabel dan 

tujuan penelitian. Penelitian 

Ayalon meneliti tentang 

laporan kejadian 

penelantaran lansia oleh 

orang dewasa yang lebih tua, 

maupun keluarga yang 

bertujuan untuk menilai 

seberapa besar tingkat 

pengabaian lansia dari 3 

kelompok informan yaitu 

orang dewasa yang lebih tua, 

keluarga dan tempat tinggal 

mereka. Sedangkan peneliti 

akan meneliti tentang 

hubungan pengabaian pada 

lansia oleh keluarga dengan 

status depresi.  

12. The 

prevalence 

and correlates 

of elderabuse 

and neglect in 

a rural 

community of 

Negeri 

Sembilan 

state: baseline 

findings from 

The Malaysian 

Elder 

Mistreatment 

Project 

(MAESTRO a 

population 

based survey 

(Sooryanaraya

na et al., 

2017). 

Untuk 

menentukan 

prevalensi 

penyalahguna

an usia lanjut 

di antara 

masyarakat 

yang tinggal 

dengan lansia 

dan faktor-

faktor yang 

terkait. 

Cross 

sectional 

study 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa prevalensi 

penyalahgunaan 

dilaporkan 

sebanyak 4,5% 

dalam 12 bulan 

terakhir. 

Pelecehan 

psikologis adalah 

yang paling 

umum, diikuti 

oleh pelecehan 

finansial, fisik, 

penelantaran dan 

pelecehan 

seksual. 

Perbedaan : 

Terletak pada variabel 

penelitian. Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Sooryanarayana meneliti 

tentang prevalensi dan 

hubungan pengabain lansia 

yang berada diantara 

masyarakat pedesaan. 

Sedangkan peneliti sendiri 

akan meneliti tentang 

hubungan pengabaian pada 

lansia oleh keluarga terhadap 

status depresi lansia yang 

bertujuan untuk mengetahui 

hubungan pengabaian oleh 

keluarga terhadap status 

depresi seorang lansia. 
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13. Elderly Abuse 

Experienced 

by Older 

Adults Prior to 

Living in Old 

Age Homes in 

Kathmandu(R

ai, Khanal dan 

Chalise, 

2018). 

Untuk 

mengeksplora

si sifat 

pelecehan 

yang mereka 

alami sebelum 

mereka 

dimasukkan 

di panti jompo 

di Kota 

Metropolitan 

Kathmandu 

Kombinasi 

kuantitatif 

dan 

kualitatif. 

Usia rata-rata 

responden adalah 

78,34 (± 10,18) 

tahun. Temuan 

menunjukkan 

bahwa mayoritas 

(58 persen) dari 

responden 

mengalami lima 

jenis 

penyalahgunaan 

yang berbeda 

pengabaian 

merupakan 

bentuk pelecehan 

yang paling 

umum yang 

dialami oleh 47% 

responden, 

diikuti oleh 

emosional (37%), 

penyalahgunaan 

keuangan (32%), 

kekerasan fisik 

(8%) dan 

pelecehan 

seksual (3%).  

Perbedaan : 

Terletak pada variabel dan 

metode penelitian yang di 

gunakan. Penelitian oleh Rai, 

Khanal dan Chalise meneliti 

tentang sifat atau jenis 

kekerasan yang lansia alami 

sebelum mereka di massukan 

ke panti jompo. Penelitian ini 

menggunakan metode 

penelitian kombinasi 

kuantitatif dan kualitatif. 

Sedangkan peneliti sendiri 

akan meneliti tentang 

hubungan pengabaian pada 

lansia oleh keluarga dengan 

status depresi dengan 

menggunakan metode 

penelitian cross sectional 

study. 

14. Elder abuse 

and its impact 

on quality of 

life in nursing 

homes in 

China (Wang 

et al., 2018) 

Untuk 

mengetahui 

prevalensi 

penyalahguna

an lansia di 

panti jompo 

dan demografi 

yang terkait, 

faktor klinis 

dan kualitas 

hidup di 

Macau dan 

Guangzhou, 

Cina. 

Investigated 

study 

Tidak ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

penyalahgunaan 

usia lanjut dan 

kualitas hidup 

Perbedaan : 

Terletak pada variabel dan 

metode penelitian. Penelitian 

oleh Wang meneliti tentang 

pengabaian lansia serta 

dampaknya terhadap kualitas 

hidup lansia dipanti jompo 

yang menggunakan metode 

penelitian investigated study. 

Sedangkan peneliti sendiri 

akan meneliti tentang 

hubungan pengabaian pada 

lansia oleh keluarga dengan 

status depresi dengan 

menggunakan metode 

penelitian cross sectional 

study. 

15. Prevalence 

and correlates 

of elder 

mistreatment 

in Singapore 

Untuk 

mengidentifik

asi tingkat 

prevalensi dan 

faktor risiko 

Cross 

sectional 

study 

Tingkat 

prevalensi 

penganiayaan 

adalah 8,3%. 

Kondisi kesepian 

Perbedaan : 

Terletak pada variabel 

penelitian. Penelitian yang 

dilakukan oleh Chokkanathan 

ini meneliti tentang 
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(Chokkanatha

n, 2018) 

 

yang terkait 

dengan 

perlakuan 

buruk lansia 

di Singapura 

meningkatkan 

kerentanan lansia  

terhadap 

penganiayaan. 

Lansia yang 

dianiaya 

melaporkan lebih 

banyak gejala 

depresi daripada 

mereka yang 

tidak dirawat. 

prevalensi dan faktor risiko 

yang terkait dengan 

penelantaran pada lansia di 

Singapura. Sedangkan 

peneliti sendiri akan meneliti 

tentang hubungan pengabaian 

pada lansia oleh keluarga 

dengan status depresi. 

16. The design 

and evaluation 

of 

psychometric 

properties for 

a 

questionnaire 

on elderly 

abuse by 

family 

caregivers 

among older 

adults on 

hemodialysis 

(Mahmoudian 

et al., 2018) 

Untuk 

merancang 

dan 

mengevaluasi 

sifat 

psikometrik 

dari kuesioner 

pada 

penyalahguna

an lansia oleh 

keluarga di 

antara orang 

dewasa yang 

lebih tua pada 

hemodialisis. 

Kombinasi 

kuantitatif 

dan kualitatif 

Tujuh komponen 

yang telah di 

analisis termasuk 

kelakuan buruk 

terhadap  

psikologis, 

perampasan 

wewenang, 

kelakuan buruk 

terhadap fisik, 

kelakuan buruk 

terhadap 

keuangan, 

ditinggalkan, 

mengabaikan 

perhatian, dan 

kelakuan buruk 

terhadap 

emosional 

menjelaskan 

74.769% dari 

total varians. 

Alpha Cronbach 

adalah 0,98 dan 

koefisien korelasi 

interclass adalah 

r = 0,91 

menanggapi item 

dua kali (p 

<0,001), yang 

menunjukkan 

tingkat stabilitas 

alat yang tinggi. 

Perbedaan : 

Terletak pada variabel 

penelitian dan metode 

penelitian yang digunakan. 

Penelitian oleh Mahmoudian 

merancang serta 

mengevaluasi sifat 

psikometrik dari kuesioner 

pengabaian lansia oleh 

keluarga dengan 

menggunakan metode 

penelitian kombinasi 

kuantitatif dan kualitatif. 

Sedangkan peneliti sendiri 

akan meneliti tentang 

hubungan pengabaian pada 

lansia oleh keluarga terhadap 

status depresi lansia yang 

bertujuan untuk mengetahui 

hubungan pengabaian oleh 

keluarga terhadap status 

depresi seorang lansia  

dengan metode penelitian 

cross sectional study. 

17. Family 

caregiver 

mistreatment 

of the elderly: 

prevalence of 

risk and 

Untuk 

memperkiraka

n prevalensi 

risiko 

penyalahguna

an terhadap 

Cros 

sectional 

study 

Prevalensi risiko 

penyalahgunaan 

tinggi di antara 

pengasuh 

keluarga 

Perbedaan : 

Terletak pada variabel 

penelitian. Penelitian yang 

dilakukan oleh Orfila ini 

meneliti tentang prevalensi 
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associated 

factors(Orfila 

et al., 2018) 

 

lansia yang 

tinggal di 

masyarakat 

dengan 

ketergantunga

n sedang 

sampai berat 

yang 

pengasuhnya 

adalah 

keluarga. 

dan faktor terkait yang 

berhubungan dengan 

penganiayaan lansia oleh 

keluarga. Sedangkan peneliti 

sendiri akan meneliti tentang 

hubungan pengabaian pada 

lansia oleh keluarga dengan 

status depresi lansia yang 

bertujuan untuk mengetahui 

hubungan pengabaian oleh 

keluarga terhadap status 

depresi seorang lansia. 

18. Elderly Abuse 

and 

Depression in 

Developed 

Countries: 

Does 

Religion/Spirit

uality Matter 

(Ljunggren, 

2012). 

Untuk 

menyelidiki 

bagaimana 

spiritualitas 

dan agama 

dapat 

berfungsi 

sebagai faktor 

protektif 

untuk lansia 

yang tertekan 

(usia 65 tahun 

atau lebih) 

yang menjadi 

korban 

pelecehan. 

Literature 

study 

Penelitian 

menemukan 

bahwa para 

profesional yang 

bekerja dengan 

orang tua yang 

disalahgunakan 

harus mendorong 

mereka untuk 

terlibat dalam 

tindakan dan 

diskusi spiritual 

Perbedaan : 

Penelitian yang dilakukan 

oleh Ljunggren memiliki 

perbedaan yang terletak pada 

variabel penelitian dan 

metode yang digunakan. 

Penelitian Ljunggren meneliti 

tentang agama dan 

spiritualitas yang dapat 

berfungsi sebagai faktor 

protektif bagi lansia yang 

menjadi korban kekerasan di 

Negara maju dengan 

menggunakan metode 

literature study. Sedangkan 

peneliti sendiri akan meneliti 

tentang hubungan pengabaian 

pada lansia oleh keluarga 

dengan status depresi dengan 

metode cross sectional study. 

19. Exploring the 

Correlates to 

Depression in 

Elder Abuse 

Victims: 

Abusive 

Experience or 

Individual 

Characteristic

s (Santos et 

al., 2017). 

Untuk 

memperkiraka

n proporsi 

orang dewasa 

yang lebih tua 

yang di 

skrining 

positif untuk 

gejala depresi 

di antara 

mereka yang 

melaporkan 

pelecehan 

pada usia 

lanjut dan 

memeriksa 

apakah 

Cross 

sectional 

study 

Jenis kelamin, 

individu yang 

memandang 

rendah tingkat 

dukungan sosial 

dan kondisi 

penyakit jangka 

panjang 

didapatkan 

berhubungan 

dengan 

peningkatan 

risiko gejala 

depresi.  

Perbedaan : 

Terletak pada variabel 

penelitian yang akan diteliti. 

Penelitian yang dilakukan 

oeh Santos ini meneliti 

tentang hubungan depresi 

dengan pengalaman perilaku 

kekerasan pada lansia. 

Sedangkan peneliti sendiri 

akan meneliti tentang 

hubungan pengabaian pada 

lansia oleh keluarga dengan 

status depresi. 
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karakteristik 

individu atau 

aspek 

pengalaman 

perilaku 

kekerasan 

terkait dengan 

gejala depresi. 

20. Correlates of 

depression in 

self-neglecting 

older adults:A 

cross sectional 

study 

examining the 

role of alcohol 

abuse and 

pain in 

increasingvuln

erability 

(Hansen et al., 

2017) 

Untuk 

mengidentifik

asi faktor-

faktor yang 

berhubungan 

dengan 

depresi serta 

untuk 

menginformas

ikan 

pendekatan 

yang 

meningkatkan 

hasil jangka 

panjang. 

Cross 

sectional 

study 

Penyalahgunaan 

alkohol, 

kesehatan diri 

yang rendah, dan 

nyeri yang 

dilaporkan lebih 

tinggi dikaitkan 

dengan 

kemungkinan 

depresi yang 

dilaporkan secara 

signifikan 

memiliki hasil 

lebih tinggi. 

Perbedaan : 

Terletak pada variabel yang 

akan diteliti. Penelitian oleh 

Hasen mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

berhubungan dengan depresi 

terhadap pengabaian lansia. 

Sedangkan peneliti sendiri 

akan meneliti tentang 

hubungan pengabaian pada 

lansia oleh keluarga dengan 

status depresi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Risiko Pengabaian Pada Lansia 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004, 

lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas 

(Kementerian Kesehatan RI, 2017). Usia lanjut merupakan tahap akhir dari siklus 

hidup manusia, yaitu bagian dari proses kehidupan yang tak dapat dihindarkan dan 

akan dialami oleh setiap individu. Pada tahap ini individu mengalami banyak 

perubahan, baik secara fisik maupun mental, khususnya kemunduran dalam 

berbagai fungsi dan kemampuan yang  pernah dimilikinya (Muhith dan Siyoto, 

2016). 

Secara individu, pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai 

masalah, baik secara fisik biologis, mental, maupun sosial ekonomi. Semakin lanjut 

usia seseorang, maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun, sehingga dapat 

mengakibatkan kemunduran pada peran-peran sosialnya. Hal ini mengakibatkan 

pula timbulnya gangguan dalam hal mencukupi kebutuhaan hidupnya, sehingga 

dapat meningkatkan ketergantungan yang memerlukan bantuan orang lain dalam hal 

ini keluarga (Tamher dan Noorkasiani, 2009). 

Keluarga merupakan support system utama bagi lansia dalam 

mempertahankan kesehatannya. Menurut Padilla (2013) peranan keluarga antara 

lain menjaga atau merawat lansia, mempertahankan dan meningkatkan status 

mental, mengantisipasi perubahan status sosial ekonomi serta memberikan motivasi 

dan memasilitasi kebutuhan spiritual bagi lansia (Sunaryo et al., 2015). Menururt 

Harnilawati (2013) keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri 
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atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu 

tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga lanjut 

usia adalah keluarga yang didalamnya terdapat penduduk lanjut usia atau anggota 

keluarga seluruhnya berusia lanjut usia (Sunaryo et al., 2015). 

Tugas perkembangan keluarga merupakan tanggung jawab yang harus dicapai 

oleh keluarga dalam setiap tahap perkembangannya. Keluarga diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan biologis, imperative (saling menguatkan), budaya dan aspiratif, 

serta nilai-nilai keluarga. Menurut Maryam et al.,(2008) tugas perkembangan 

keluarga lansia adalah sebagai berikut:  

1. Mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan 

Pengaturan hidup yang memuaskan bagi lansia merupakan salah satu 

faktor yang paling penting dan mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan 

lansia. Perpindahan tempat tinggal merupakan suatu pengalaman  yang traumatis 

karena pindah tempat tinggal akan mengubah kebiasaan yang selama ini telah 

dilakukan oleh lansia diwilayah lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu dengan 

pindah tempat tinggal lansia akan merasa kehilangan teman serta tetangga yang 

selama ini telah memberikan rasa nyaman pada lansia.  

2. Penyesuaian terhadap penghasilan/pendapatan yang menurun 

Ketika seorang lansia telah memasuki masa pension maka akan terjadi 

penurunan pendapatan/penghasilan secara drastis karena biaya hidup yang 

semakin meningkat sementara tabungan dan pendapatan/penghasilannya semakin 

berkurang. Seiring dengan meningkatnya usia maka akan menimbulkan masalah 

kesehatan pada lansia sehingga meningkatkan pengeluaran biaya kesehatan yang 

menjadi masalah fungsional utama pada lansia. 
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3. Mempertahankan status hubungan perkawinan 

Mempertahankan status hubungan perkawinan merupakan hal yang 

penting untuk mewujudkan kebahagian anggota keluarga. Hubungan pekawinan 

mempunyai kontribusi yang besar bagi moral dan aktivitas yang berlangsung dari 

pasangan lansia. 

4. Penyesuian diri terhadap kehilangan pasangan 

Tugas perkembangan ini secara umum ialah tugas perkembangan yang 

paling traumatis. Seorang lansia telah menyadari bahwa kematian merupakan 

bagian dari kehidupan yang normal terjadi. Tetapi kesadaran akan kematian tidak 

berarti bahwa pasangan yang telah ditinggalkan akan menemukan penyesuaian 

terhadap kematian.  

Pengabaian adalah kegagalan dalam memberikan perawatan dan pelayanan 

yang dibutuhkan oleh lansia yang dapat menimbulkan kondisi seperti bahaya fisik 

dan menimbulkan sakit mental, seperti meninggalkan lansia seorang diri, menolak 

memberikan makanan dan menyiapkan makan serta pelayanan yang berhubungan 

dengan kesehatan lansia (Gibbs dan Mosqueda, 2014). Menurut Mezey (2007) dalam 

Rahayu (2016) pengabaian adalah kegagalan yang dilakukan oleh pemberi perawatan 

pada lansia untuk memberikan pelayanan yang baik serta menyediakan segala sesuatu 

yang lansia butuhkan oleh lansia untuk mencapai fungsi optimal dan menjauhi dari 

sesuatu yang membahayakan. Kehadiran kaum lansia ditengah kita patut disyukuri 

dan bukan dijadikan sebagai beban. Pasalnya, para lansia mempunyai kebajikan, 

kearifan, dan pengalaman hidup yang bisa diteladani generasi penerus. Sayangnya, 

realitas acapkali berkata tidak enak,  pengabaian, diskriminasi, tempat tinggal yang 
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kurang layak, serta tidak adanya dukungan dari keluarga adalah bagian dari beberapa 

masalah sosial yang dialami para lansia.  

Padahal Islam telah menegaskan bahwa menghormati semua lansia adalah 

kewajiban semua orang. Khususnya keluarga dalam hal ini setiap anak memiliki 

tanggung jawab khusus terhadap orangtua mereka. Islam memandang lansia dengan 

pandangan terhormat sebagaimana islam memandang generasi muda. Agama islam 

memperlakukan lansia dengan baik dan mengajarkan metode supaya keberadaan 

lansia tidak dianggap sia-sia dan menjadi bernilai oleh masyarakat. Nabi 

Muhammad Saw bersabda, penghormatan terhadap para lansia muslim adalah 

ketundukan kepada Tuhan. Islam memandang bahwa penuaan merupakan sebagai 

simbol pengalaman dan ilmu. Lansia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat 

karena mereka merupakan harta dan pengalaman, serta informasi dan pemikiran. 

Oleh karena itu, lansia harus dihormati. Nabi Muhammad Saw bersabda, hormatilah 

orang-orang yang lebih tua dari kalian dan cintai serta kasihilah orang-orang yang 

lebih muda dari kalian. Allah swt berfirman dalam QS: Al-Isra ayat 23 : 

ا يبَۡلغُهَا عِندكََ ٱلۡنِبسََ أَ  ناًۚ إمِا لِديَۡهِ إِحۡسَٰ ٌَٰ بٲِلۡ ًَ ٓ إيِااهُ  اْ إِلَّا ًٓ قضََىٰ زَبُّلَ ألََّا تعَۡبدُُ ًَ ًۡ مِلََىُ ۞ مَا فلَََ حَدىُُمَآ أَ

ا  لَّا مَسِيما ٌۡ قلُ لايُمَا قَ ًَ لََّ تنَۡيَسۡىُمَا  ًَ   ٣٢تقَلُ لايُمَآ أفُّّٖ 
Terjemahan: 

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia 

dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika 

salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut 

dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 

keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan 

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.  
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Dari ayat di atas telah di jelaskan bahwa Allah swt melarang mengatakan 

“ah” atau perkataan lain yang dapat meremehkan, melecehkan ataupun mengejek 

orang tua, terutama yang telah memasuki usia lanjut. Seorang anak wajib 

mematuhi perintah dan aturan dari orang tuanya selama perintah dan aturan itu 

tidak bertentangan dengan agama Islam (Umroh, 2017). Dalam tafsir Al-Misbah 

dijelaskan bahwa kewajiban manusia yang pertama dan utama setelah kewajiban 

mengesahkan Allah Swt dan beribadah kepada-Nya adalah berbakti kepada orang 

tua. Dalam agama Islam manusia diperintahkan untuk bersikap sopan dan santun 

kepada orang tua dengan menjaga ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat 

kebiasaan masyarakat sehingga mereka merasa senang terhadap kita serta 

mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang wajar sesuai kemampuan kita 

(sebagai anak). Pada ayat ke 24 mencakup tuntutan untuk berbakti kepada orang 

tua dengan memberikan kasih sayang kepada keduanya bukan karena takut atau 

malu dicela orang bila tidak menghormatinya (Shihab, 2002). Pengabaian pada 

lansia merupakan kondisi yang dilakukan baik secara disengaja atau tidak 

disengaja ketika seorang lansia memerlukan makanan, pengobatan serta 

pelayanan tetapi tidak disediakan. Meninggalkan lansia sendirian di rumah 

merupakan salah satu bentuk pengabaian (Mauk, 2018). 

Menurut Gibbs dan Mosqueda (2014) pengabaian terdiri dari 2 yaitu : 

1. Pengabaian aktif 

Pengabaian aktif merupakan suatu tindakan penolakan atau kegagalan 

pemberi pelayanan dalam melakukan kewajibannya yang dilakukan dengan 

sadar dan sengaja sehingga menyebabkan pederitaan fisik dan distress 

emosional pada lansia. 
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2. Pengabaian pasif 

Pengabaian pastif merupakan suatu tindakan penolakan atau kegagalan 

yang dilakukan oleh pemberi pelayanan dalam melakukan kewajiban untuk 

memenuhi kebutuhan lansia tanpa adanya unsur kesengajaan tetapi 

menimbulkan stress fisik dan emosional pada lansia. 

Kejadian pengabaian pada lansia oleh keluarga hampir ditemukan pada 

selutuh tingkatan sosial ekonomi serta pada seluruh tingkatan pendidikan (Maurer 

dan Smith, 2013). Pengabaian dipengaruhi oleh karena individu hidup dalam 

jangka waktu yang lama sehingga membutuhkan pelayanan dalam jangka waktu 

yang lama yang dapat mempengaruhi ketergantungan lansia pada keluarga 

sebagai pemberi pelayanan. 

Pengabaian pada lansia dapat diidentifikasi berdasarkan faktor penyebab 

kejadiannya yaitu faktor penyebab pada lansia dan faktor penyebab pada 

keluarga. 

1. Faktor penyebab pada lansia 

Kondisi pada individu lansia karena ketergantungan pada orang lain 

dalam mendapatkan pelayanan, membuat lansia berisiko mendapatkan 

perlakuan pengabaian ataupun perlakuan lainnya (Stanhope & Lancaster, 

2004). Lansia dengan ketergantungan tinggi berisiko tinggi untuk mengalami 

perlakuan pengabaian (Mauk, 2018). Lansia dengan tingkat ketergantungan 

yang tinggi dalam mendapatkan pelayanan dapat memicu kondisi stress 

sehingga menjadi penyebab dan kesempatan bagi lanisa untuk mendapatkan 

perlakuan pengabaian dan eksploitasi (Maurer dan Smith, 2013). 
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Faktor risiko yang lain yang dapat memicu kejadian bentuk 

pengabaian pada lansia yaitu adanya isolasi sosial dan demensia pada lansia. 

Sebagian besar kejadian pengabaian tidak dilaporkan. Hal ini disebabkan 

karena adanya kesulitan yang berkaitan dengan perubahan memori yang 

dialami oleh lansia. Pada beberapa kasus bentuk pengabaian pada lansia, 

terjadi pada lansia dalam kondisi demensia (Maurer dan Smith, 2013). 

2. Faktor penyebab pada keluarga 

Faktor yang dapat menjadi indikator sehingga pemberi pelayanan 

berisiko untuk melakukan atau menjadi pelaku pengabaian yaitu adanya 

penurunan kesehatan fisik, kerusakan kognitif, gangguan emosi atau sakit 

jiwa, penurunan harapan, ketergantungan secara emosional dan finansial pada 

penerima pelayanan, mendapatkan bentuk perlakuan kekerasan pada masa 

anak-anak, khususnya lansia pernah sebagai pelaku kekerasan, isolasi sosial 

dan kurangnya sistem pendukung, adanya konflik dengan individu lansia, hal 

ini dapat menimbulkan stress pada pemberi pelayanan. 

Faktor beban yang dipikul keluarga, dimana keluarga bertanggung 

jawab untuk dua generasi yaitu orang tua  dan anak. Hal ini disebabkan karena 

adanya beban pekerjaan, melakukan pelayanan pada anak dan orang tua dapat 

menjadi pemicu terjadinya perlakuan pengabaian pada lansia (Maurer dan 

Smith, 2013). Pelaku pengabaian pada lansia yang dilakukan oleh anggota 

keluarga dapat juga disebabkan oleh stress karena adanya kesulitan dalam hal 

finansial dan pemenuhan kebutuhan anggota keluarga (Mauk, 2018). Sebagian 

besar bentuk perlakuan pengabaian dan kekerasan pada lansia dilakukan oleh 

anak dewasa ataupun pasangan lansia (Maurer dan Smith, 2013). 
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Dampak pengabaian yang dialami oleh lansia sebenarnya adalah perlakuan 

yang senantiasa berdampak jangka panjang. Selama ini berbagai kasus telah 

membuktikan bahwa terjadinya penganiayaan pada lansia sering disertai dengan 

pengabaian. Menurut Elizabeth (2009) dalam Fadhilah (2015) dampak yang dialami 

lansia akibat dari pengabaian yang dialami adalah sebagai berikut : 

1. Problem kesehatan mental, seperti kecemasan yang berlebihan, masalah dalam 

makanan serta susah tidur. 

2. Sering mimpi buruk serta ketakutan. Selain itu juga menyebabkan kehilangan 

nafsu makan, sakit kepala, serta dapat menyebabkan kekurangan gizi pada 

lansia. 

3. Kurangnya motivasi dan harga diri pada lansia.  

4. Mengembangkan perilaku agresif (suka menyerang), jadi pemarah, atau bahkan 

sebaliknya lansia menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan di 

lingkungannya. 

5. Mengakibatkan depresi pada lansia. 

B. Tinjauan Umum Depresi Pada Lansia 

Depresi adalah gangguan mood. Kata “mood” menggambarkan emosi 

seseorang, serangkaian perasaan yang menggambarkan kenyamanan atau 

ketidaknyamanan emosi. Kadang-kadang, mood diartikan sebagai emosi yang 

bertahan lama yang mewarnai kehidupan dan keaadan kejiwaan seseorang. Pada 

masa sekarang ini depresi menjadi jenis gangguan kejiwaan yang paling sering 

dialami oleh masyarakat karena tingkat stress yang sangat tinggi akibat tuntutan 

hidup yang semakin bertambah (Lubis, 2016). Menurut WHO depresi merupakan 

suatu gangguan mental umum yang ditandai dengan gangguan mood, kehilangan 
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kesenangan atau minat, perasaan bersalah atau harga diri rendah, gangguan makan 

atau tidur, kurang energi, serta konsentrasi yang rendah (Irawan, 2013). 

Semakin maju dunia, maka stress dan depresi akan menjadi ancaman terbesar 

bagi umat manusia, khususnya di kota-kota besar. Masyarakat lanjut usia juga tdak 

terhindar dari depresi. Pada masyarakat lanjut usia, masalah keuangan, kesepian 

karena anak-anak tidak punya waktu untuk mengurus mereka dan masalah 

kesehatan yang semakin banyak dialami oleh masyarakat lanjut usia dapat memicu 

terjadinya depresi (Lubis, 2016). 

Seseorang yang telah berusia lanjut sangat rentan terhadap depresi karena 

lansia mudah bersedih dan stress akibat memikirkan sesuatu hal. Dalam merawat 

lansia dibutuhkan suasana yang hangat serta kekeluargaan supaya lansia bahagia 

dan merasa diperhatikan. Jika lansia sudah mengalami penurunan pendengaran, 

maka hendaklah mendekat ketika berbicara pada lansia dan bukan dengan berteriak 

atau bersuara keras. Jangan sesekali membentak lansia, karena hal tersebut akan 

sangat melukai hati orangtua yang telah bersusah payah mengasuh dan mendidik 

kita dari kecil sampe dewasa (Lubis, 2016).  

Menurut Lubis (2016) faktor risiko yang menjadi penyebab depresi pada 

lansia adalah sebagai berikut:  

1. Faktor fisik 

a. Faktor genetik 

Seseorang yang dalam keluarganya diketahui menderita depresi berat 

memiliki risiko lebih besar menderita gangguan depresi dari pada masyarakat 

pada umumnya. Gen berpengaruh dalam terjadinya depresi, tetapi ada banyak 

gen didalam tubuh kita dan tidak ada seorangpun peneliti yang mengetahui 
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secara pasti bagaimana gen bekerja dan tidak ada bukti langsung bahwa ada 

penyakit depresi yang disebabkan oleh faktor keturunan. 

b. Susunan kimia otak dan tubuh 

Beberapa bahan kimia di dalam otak dan tubuh memegang peranan 

yang besar dalam mengendalikan emosi kita. Pada orang yang depresi 

ditemukan adanya perubahan dalam jumlah bahan kimia tersebut. Hormon 

noradrenalin yang memegang peranan utama dalam mengendalikan otak dan 

aktivitas tubuh, tampaknya berkurang pada mereka yang mengalami depresi. 

Pada wanita, perubahan hormon dihubungkan dengan kelahiran anak dan 

menopause juga dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi. 

c. Faktor usia 

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa golongan usia muda yaitu 

remaja dan orang dewasa lebih banyak terkena depresi. Hal ini dapat terjadi 

karena pada usia tersebut terdapat tahap-tahap serta tugas perkembangan 

yang penting, yaitu peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja, remaja ke 

dewasa, masa sekolah ke masa kuliah atau bekerja serta masa pubertas hingga 

ke pernikahan. Namun sekarang ini usia rata-rata penderita depresi semakin 

menurun yang menunjukkan bahwa remaja dan anak-anak semakin banyak 

yang terkena depresi. Survey masyarakat terakhir melaporkan adanya 

prevalensi yang tinggi dari gejala-gejala depresi pada golongan usia dewasa 

muda yaitu 18-44 tahun. 
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d. Gender 

Wanita dua kali lebih sering terdiagnosis menderita depresi dari pada 

pria. Bukan berarti wanita lebih mudah terserang depresi, karena wanita lebih 

sering mengakui adanya depresi dari pada pria dan dokter lebih dapat 

mengenali depresi pada wanita. Data yang dihimpun oleh World Bank 

menyebutkan prevalensi terjadinya depresi sekitar 30% terjadi pada wanita 

dan 12,6% dialami oleh pria. 

e. Gaya hidup 

Banyak kebiasaan dan gaya hidup tidak sehat berdampak pada 

penyakit misalnya penyakit jantung juga dapat memicu kecemasan dan 

depresi. Penelitian menunjukkan bahwa kecemasan dan depresi berhubungan 

dengan gaya hidup yang tidak sehat pada pasien berisiko penyakit jantung. 

Pada lanjut usia, depresi lebih banyak berhubungan dengan gaya hidup. 

Khususnya, pada individu lanjut usia diatas 70 tahun, aktivitas sosial 

memiliki hubungan dengan penurunan tingkat depresi. Lansia yang sering 

terlibat aktivitas sosial lebih jarang terserang depresi daripada lansia yang 

sering sendirian berada di rumah saja. 

f. Penyakit fisik 

Penyakit fisik dapat menyebabkan depresi. Perasaan terkejut karena 

mengetahui seseorang memiliki penyakit serius dapat mengarahkan pada 

hilangnya kepercayaan diri dan penghargaan diri (self-esteem), juga depresi. 

Pada individu lanjut usia penyakit fisik adalah penyebab yang paling umum 

terjadinya depresi. 
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g. Obat-obatan 

Beberapa obat-obatan untuk pengobatan dapat menyebabkan depresi. 

Namun bukan berarti obat tersebut menyebabkan depresi dan menghentikan 

pengobatan dapat lebih berbahaya daripada depresi. 

h. Obat-obatan terlarang 

Obat-obatan terlarang telah terbukti dapat menyebabkan depresi 

karena mempengaruhi kimia dalam otak dan menimbulkan ketergantungan. 

i. Kurangnya cahaya matahari 

Kebanyakan dari seseorang merasa lebih baik di bawah sinar matahari 

dari pada hari mendung, tetapi hal ini sangat berpengaruh pada beberapa 

individu. Mereka baik-baik saja ketika musim panas tetapi menjadi depresi 

ketika musim dingin. Mereka disebut menderita seasonal affective disorder 

(SAD).  

2. Faktor Psikologis 

a. Kepribadian 

Aspek-aspek kepribadian ikut pula mempengaruhi tinggi rendahnya 

depresi yang dialami serta kerentanan terhadap depresi. Ada individu-

individu yang lenih rentan terhadap depresi yaitu yang mempunyai konsep 

diri serta pola pikir yang negatif, pesimis, juga tipe kepribadiaan introvert. 

b. Pola Pikir 

Pada tahun 1967 psikiatri Amerika Aaron Beck menggambarkan pola 

pemikiran yang umum pada depresi dan dipercaya membuat seseorang rentan 

terkena depresi. Secara singkat, dia percaya bahwa seseorang yang merasa 

negatif mengenai diri sendiri rentan terkena depresi.  
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c. Harga diri (self-esteem) 

Harga diri yang rendah akan berpengaruh negatif pada seseorang yang 

bersangkutan dan mengakibatkan seseorang tersebut akan menjadi stres dan 

depresi. Selain itu, orang yang memiliki harga diri rendah senantiasa mudah 

mengalami kecemasan, tidak bahagia, selalu putus asa dan tidak percaya diri.  

d. Stres 

Kematian orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, pindah rumah, 

atau stres berat yang lain dianggap dapat menyebabkan depresi. Reaksi 

terhadap stres sering kali ditangguhkan dan depresi dapat terjadi beberapa 

bulan sesudah peristiwa itu terjadi. 

e. Lingkungan Keluarga 

Ada tiga hal penyebab seseorang menjadi depresi di dalam lingkungan 

keluarga yaitu dikarenakan kehilangan orangtua ketika masih anak-anak, 

jenis pengasuhan yang kurang kasih sayang ketika kecil dan penyiksaan fisik 

dan seksual ketika kecil. 

f. Penyakit jangka panjang 

Penyakit jangka panjang dapat menimbulkan ketidaknyamanan, 

ketidakmampuan, ketergantungan, dan ketidakamanan sehingga dapat 

membuat seseorang cenderung menjadi depresi. Orang yang menderita 

penyakit jangka panjang rentan terhadap depresi saat mereka dipaksa dalam 

posisi dimana mereka tidak berdaya atau karena energi yang mereka perlukan 

untuk melawan depresi sudah habis untuk penyakit jangka panjang. 
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C. Tinjauan Umum Hubungan Pengabaian dengan Depresi 

Proses penuaan merupakan suatu proses yang diikuti oleh penurunan 

kemampuan fisik pada lansia menyebabkan lansia rentan terhadap timbulnya 

gangguan kesehatan. Secara umum lansia mengalami penurunan fungsi yang 

meliputi penurunan fisik, psikososial, kognitif dan sosial. Penurunan fungsi yang 

terjadi pada lansia biasanya berhubungan dengan penyakit dan tingkat keparahan 

penyakit. Perubahan fisiologik dan adanya penyakit kronik menyebabkan 

ketidakmampuan pada lansia (Mauk, 2018). 

Peningkatan ketidakmampuan pada lansia akan meningkatkan 

ketergantungan pada orang lain yang dapat menghasilkan perasaan bersalah, 

marah, frustasi dan depresi pada lansia dan keluarga (Maurer dan Smith, 2013). 

Pengabaian yang dialami oleh lansia dapat dipicu oleh karena tingkat 

ketergantungan lansia pada pemberi pelayanan yang merupakan efek dari 

kerusakan fungsi psikososial yang dialami oleh lansia. Sesuai dengan pernyataan 

dari Heath dan Phair (2009) bahwa dengan adanya peningkatan usia pada lansia, 

maka akan disertai dengan peningkatan risiko pada lansia untuk mendapatkan 

perlakuan pengabaian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad (2018) mengidentifikasi bahwa 

pengabaian yang dilakukan oleh keluarga berhubungan dengan depresi lansia. 

Sesuai dengan penelitian Lam dan Boey (2005) dalam Ramlah (2011) menyatakan 

bahwa 24,7% lansia mengalami masalah kesehatan mental dan 29,7% mengalami 

depresi, berhubungan dengan kurangnya ketersediaan dalam memenuhi kebutuhan 

lansia serta kurangnya dukungan terhadap lansia. 
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka teori 

    Keterangan : 

    : Variabel yang diteliti 

: Variabel yang tidak di teliti 

Lansia 

Masalah  sosial 

ekonomi (Tamher and 

Noorkasiani, 2009). 

Masalah mental 

(Tamher and 

Noorkasiani, 2009). 

Masalah fisik dan 

biologis (Tamher and 

Noorkasiani, 2009). 

Ketergantungan lansia 

kepada keluarga (Tamher 

and Noorkasiani, 2009). 

Faktor- faktor yang 

mempengaruhi 

pengabaian 

Faktor penyebab pada 

lansia dan faktor penyebab 

pada keluarga (Maurer and 

Smith, 2013) (Mauk, 

2018). 

Dampak pengabaian pada 

lansia 

Problem kesehatan mental, 

ketakutan, mengembangkan 

perilaku agresif, mengakibatkan 

depresi pada lansia. Elizabeth 

(2009) dalam Fadhilah (2015). 

Resiko 

pengabaian oleh 

keluarga (Maurer 

and Smith, 2013) 

(Mauk, 2018) 

(Gibbs and 

Mosqueda 2014). 

. 

Depresi pada lansia  

(Lubis, 2016) 

 

 

 
Faktor Resiko Yang Menjadi Penyebab Depresi 

1. Faktor fisik meliputi : faktor genetik/keturunan, susunan kimia otak dan tubuh, usia, 

gender, gaya hidup, penyakit fisik, obat-obatan terlarang, kurangnya cahaya 

matahari. 

2. Faktor psikologis meliputi: kepribadian, pola pikir, harga diri (self-esteem), stres, 

lingkungan keluarga, serta penyakit jangka panjang (Lubis, 2016). 
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E. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan bentuk konseptual yang menggambarkan bentuk 

interaksi dari beberapa variabel yang teliti sehingga akan memberikan hubungan 

sebab akibat secara terpisah atau bermakna (Grove, Burns dan Gray, 2013). Kerangka 

konsep dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel yakni variabel dependen dan 

independen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi dan tergantung 

pada variabel independen (Hidayat, 2008), variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah variabel status depresi. sedangkan variabel independen merupakan variabel 

yang menjadi penyebab munculnya variabel lain atau biasa disebut sebagai variabel 

yang berdiri sendiri (Hidayat, 2008), variabel independen dalam penelitian ini adalah 

pengabaian lansia. 
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        Variabel kontrol 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

 

 

Status depresi pada 

lansia 

Pengabaian lansia oleh 

keluarga 

 

 1. Faktor fisik meliputi : faktor genetik/keturunan, 

susunan kimia otak dan tubuh, usia, gender, gaya 

hidup, penyakit fisik, obat-obatan terlarang, 

kurangnya cahaya matahari. 

2. Faktor psikologis meliputi: kepribadian, pola pikir, 

harga diri(self-esteem), stres, lingkungan keluarga, 

serta penyakit jangka panjang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif korelatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan tujuan untuk 

mencari ada tidaknya korelasi atau hubungan antara dua variabel. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah desain cross sectional study dimana jenis 

penelitian ini menekankan waktu pengukuran/observasi data variabel 

independen dan dependen hanya satu kali pada saat penelitian (Hidayah, 

2014). Penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara pengabaian pada 

lansia dengan status depresi lansia. 

B. Tempat & Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Jongaya 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang mencakup 3 kelurahan yaitu 

kelurahan Pa‟baeng-baeng, kelurahan Jongaya dan kelurahan Bongaya. 

Alasan pemilihan tempat ini karena berdasarkan data dari Puskesmas 

Jongaya jumlah populasi lansia di Puskesmas Jongaya cukup tinggi 

dibandingkan dengan beberapa puskesmas di wilayah Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Oktober - 16 November 2018. 
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C. Populasi & Sampel 

1. Populasi 

 Menurut Hidayah (2014), populasi merupakan subjek yang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas 

Jongaya. Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti, di dapatkan data 

bahwa jumlah lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Jongaya 

memiliki jumlah lansia sebesar 2.618. 

2. Sampel  

 Sampel merupakan bagian dari populasi terjangkau yang dapat 

dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling. Penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling atau disebut juga judgmental 

sampling, yaitu sebuah teknik penetapan sampel dengan cara memilih 

sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, 

sehingga sampel tersebut dapat diwakili karakteristik populasi yang telah 

dikenal sebelumnya (Hidayah, 2014). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah lansia yang berada diwilayah kerja Puskesmas 

Jongaya. Untuk menentukan besar sampel peneliti berdasar pada rumus 

besar sampel Lemeshow (1990) yaitu : 

 

  
             

  (   )             
 

Keterangan: 

n : Jumlah sampel 

p : Perkiraan proporsi (0.2) q : 1 – p 
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d : Presisi absolut (10%)  

Z 1- α/2 : Statistic Z (Z= 1.96 untuk α= 0.05) 

N : Besar populasi  

Berdasarkan rumus tersebut, maka besar sampel dalam penelitian ini 

adalah:  

  
             

  (   )             
 

  
     (    )      (     ) 

(   ) (      )  (    )      (     ) 
 

  
             

       
 

  
    

    
        dibulatkan menjadi 154  

 Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah semua lansia 

yang memenuhi kriteria sampel penelitian dengan jumlah 154 orang. 

Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti menambahkan jumlah responden 

sebanyak 20% (31 responden). Namun peneliti hanya mendapatkan 

tambahan 20 responden yang memenuhi kriteria penelitian, dengan total 

sampel keseluruhan menjadi 174 responden. 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

1. Teknik Sampling 

 Teknik sampling adalah suatu proses seleksi sampel yang 

digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada, sehingga jumlah 

sampel akan mewakili jumlah sampel yang ada (Hidayat, 2008).Penelitian 

ini menggunakan purposive sampling yang artinya menetapkan sampel 

dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang 
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dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili 

karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. 

2. Kriteria inklusi dan ekslusi  

a. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau yang akan di teliti. 

1) Lansia yang berumur diatas 60 tahun baik laki-laki maupun 

perempuan. 

2) Berada ditempat penelitian saat penelitian dilakukan. 

3) Mampu berkomunikasi secara verbal, kooperatif dan komunikatif. 

4) Tinggal bersama keluarga. 

5) Bersedia menjadi responden. 

b. Kriteria ekslusi adalah menghilangkan/mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. 

1) Lansia yang mengalami gangguan pendengaran. 

2) Lansia yang mengalami gangguan penglihatan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Data 

a. Data primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. 

Dengan menggunakan kuesioner, dimana kuesioner ini berisi beberapa 
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pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada sejumlah responden 

untuk mendapatkan informasi atau jawaban.  

b. Data Sekunder 

 Data yang diperoleh dari wilayah tempat yang akan dilakukan 

penelitian dan data-data lain yang mendukung. Data sekunder pada 

penelitian ini adalah karakteristik umum responden yang meliputi 

umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir, riwayat 

penyakit.  

2. Tahap Persiapan Pengumpulan Data 

 Persiapan pengumpulan data dilakukan melalui proses 

administrasi dengan cara mendapatkan izin dari Dekan Fakultas 

Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dan izin pengambilan data awal dari 

kepala puskesmas tempat penelitian dilaksanakan. 

3. Tahap Pengumpulan Data 

 Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak Puskesmas Jongaya 

tempat penelitian dilaksanakan, peneliti melakukan pengumpulan data 

terhadap responden dengan tahap sebagai berikut: 

a. Penliti menggunakan 4 orang enumerator yang telah diberikan 

penjelasan terkait tujuan dan teknik pengumpulan data serta 

memberikan penjelasan singkat terkait pengisian kuesioner. 

b. Peneliti atau enumerator mendatangi responden dan 

memperkenalkan diri serta menjelaskan tujuan penelitian yang akan 

dilakukan kepada responden, kemudian menjelaskan kepada 

responden bahwa penelitian ini tidak akan menimbulkan risiko bagi 
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responden. Kerahasiaan catatan mengenai data-data responden akan 

dijaga dengan cara menjelaskan bahwa data-data yang diperoleh dari 

responden hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan 

akan dihapus setelah penelitian selesai. 

c. Setelah memberi penjelasan, peneliti meminta kepada responden 

untuk menandatangani surat persetujuan responden yang telah 

disediakan. 

d. Peneliti melanjutkan wawancara terpimpin terhadap responden 

dengan berpedoman pada kuesioner dan mengisi kuesioner 

berdasarkan hasil wawancara terhadap responden.  

e. Kuesioner yang sudah diisi kemudian diperiksa kelengkapan 

datanya. 

f. Setelah seluruh data terkumpul dan penelitian selesai dilakukan, 

selanjutnya penulis melaporkan kembali kepada pihak Puskesmas 

Jongaya untuk mendapatkan surat keterangan telah selesai 

melakukan penelitian di puskesmas tersebut. 

g. Selanjutnya data yang diperoleh dikumpulkan untuk dianalisa. 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2014). 

Kuesioner adalah instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti. 

Kuesioner merupakan  salah satu alat ukur dalam penelitian yang berisi daftar 

pertanyaan yang telah disusun mengacu pada variabel penelitian yang dijawab 

oleh responden. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, 
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dimana responden tinggal memilih dengan cara memberikan tanda checklist 

pada pilihan jawaban yang dikehendaki (Hidayat, 2008). Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan 3 jenis kuesioner yakni kuesioner A data demografi, 

kuesioner B untuk mengukur pengabaian pada lansia dan kuesioner C untuk 

mengukur status depresi pada lansia. 

1. Kuesioner A 

   Kuesioner A merupakan data demografi responden yang 

digunakan sebagai kuesioner pembuka yang berisi identitas responden 

yang terdiri kode responden, tanggal penelitian, umur, jenis kelamin, 

status perkawinan, pendidikan terakhir dan riwayat penyakit.  

2. Kuesioner B 

   Kuesioner  B, merupakan kuesioner variabel independen untuk 

mengukur pengabaian, kuesioner ini diadopsi oleh Ramlah (2011) dari 

Universitas Indonesia. Kuesioner ini terdiri dari 20 item pertanyaan yang 

terbagi menjadi 11 pertanyaan positif dan 9 pertanyaan negatif serta 

menggunakan skala lickert,  terdapat empat skor jawaban dengan rincian 

4 = selalu, 3 = sering, 2 = kadang-kadang, 1 = tidak pernah untuk 

pertanyaan positif dan 1 = selalu, 2 = sering, 3 = kadang-kadang, dan 4 = 

tidak pernah untuk pertanyaan negatif. Hasil ukur untuk pengabaian pada 

lansia ini adalah 0 = Tidak mengalami pengabaian dan 1 = pengabaian. 
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Tabel 3.1 kisi-kisi kuesioner pengabaian pada lansia 

 

 

3. Kuesioner C 

   Kuesioner C, merupakan kuesioner variabel dependen untuk 

mengukur status depresi kuesioner ini di adopsi oleh Sheikh & Yesavage 

(1986) yang terdiri dari 15 item pertanyaan dalam bentuk skala Guttman, 

dengan alternatif jawaban untuk pertanyaan positif yaitu “ya” dan 

“tidak“. 

G. Uji Validitas dan Relibialitas 

Kuesioner yang sudah tersusun dilakukan uji valid dengan 30 

responden lansia di Puskesmas Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota 

Makassar. 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah kemampuan sebuah tes untuk mengukur apa yang 

seharusnya di ukur. Alat ukur penelitian yang baik adalah alat ukur yang 

mampu memenuhi aspek validitas (Swarjana, 2012). Uji validitas 

dilakukan pada bulan oktober 2018. Uji validitas untuk kuesioner 

pengabaian dilakukan dengan membandingkan nilai corrected item-total 

correlation dengan nilai tabel r, pada df = 30, α = 0,05 sebesar 0,361, bila r 

≥ 0,361 maka dinyatakan valid, sedangkan bila r ≤ 0,361 maka dinyatakan 

tidak valid. 

Variabel Item Pertanyaan Jumlah 

pertanyaan Positif  Negatif  

Pengabaian 3,4,6,8,9, 

10,15,17, 

18,19 20. 

1,2,5,7,11, 

12, 13, 14, 

16. 

20 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat 

ukur mampu menghasilkan nilai yang sama atau konsisten. Uji reliabilitas 

biasa digunakan dengan Cronbach’s Alpha di mana reliabilitas yang baik 

harus memiliki nilai Alpha>0,6. Nilai koefisen Cronbach’s Alphasetiap 

pertanyaan pada kuesioner pengabaian pengujian reliabilitas dengan nilai 

Cronbach’s Alpha = 0,933 artinya seluruh domain bermakna untuk 

menjelaskan variasi pengabaian. 

H. Teknik  Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Setelah semua data terkumpul, maka peneliti melakukan 

pengolahan data melalui beberapa tahap (Notoatmodjo, 2012): 

a. Editing 

Hasil wawancara, angket, atau pengamatan dari lapangan harus 

dilakukan penyuntingan (editing) terlebih dahulu. Secara umum 

editing merupakan kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian 

formulir atau kuesioner (Notoatmodjo, 2012). Pada tahap ini peneliti 

melakukan pengecekan terhadap hasil pengisian kuesioner meliputi 

kelengkapan identitas dan jawaban yang diberikan oleh responden. 

Setelah pengumpulan data, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap 

instrumen pengumpulan data (kuesioner), mengoreksi setiap kesalahan 

dalam pengisian dan pengambilan data, serta memastikan bahwa setiap 

item pertanyaan telah diisi secara lengkap. 
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b. Coding  

Setelah semua kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya 

dilakukan pengkodean atau coding yaitu mengubah data berbentuk 

kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan. Kode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah kode responden, jenis kelamin, 

status pendidikan, riwayat penyakit, jawaban responden, dan 

pengkategorian hasil untuk setiap variabel penelitian. 

c. Memasukkan data (data entry) atau processing 

Pada tahap ini data yang telah diberi kode disusun secara 

berurutan dari responden pertama sampai responden terakhir kemudian 

dimasukkan ke dalam master tabel dan data tersebut di olah dengan 

menggunakan program komputer yaitu SPSS. 

d. Pembersihan data (cleaning) 

Apabila semua data dari setiap sumber data atau responden 

selesai dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan 

adanya kesalahan kode, ketidaklengkapan dan sebagainya kemudian 

dilakukan pembetulan atau koreksi (Notoatmodjo, 2012). 

2. Analisa Data 

 Dalam penelitian ini, data yang sudah terkumpul selanjutnya akan 

diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Proses pemasukan data dan 

pengelolahan data menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer 

dengan penggunaan program SPSS. Pada penelitian ini menggunakan dua 

cara dalam menganalisis data, yaitu anaisis data univariat dan bivariat. 
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a. Analisis univariat 

Analisis univariat merupakan proses analisis data pada tiap 

variabelnya. Pada penelitian ini analisis univariat dilakukan terhadap 

variabel dari hasil penelitian, analisis ini akan menghasilkan distribusi 

dan presentase dari tiap variabel yang diteliti. 

b. Analisis bivariat 

  Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hipotesis dengan menentukan hubungan antar variabel 

bebas (independent) dengan variabel terikat (dependent) dengan 

menampilkan tabel-tabel silang untuk mengetahui korelasi pengabaian 

lansia oleh keluarga dengan status depresi pada lansia dilakukan uji 

statistik korelasi kolmogorov-smirnov. 

I. Etika Penelitian 

 Penelitian menggunakan manusia sebagai subjek sehingga tidak 

boleh bertentangan dengan etik. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti 

mendapatkan rekomendasi dari Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan instansi-instansi 

terkait lainnya. Pada penelitian ini, peneliti telah lolos uji etik dari Komite 

Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UIN Alauddin Makassar dengan nomor A.069/KPEPK/FKIK/XI/2018. 

Setelah mendapat persetujuan maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan menekankan masalah etika menurut KNEPK (Komisi Nasional Etik 

Penelitian Kesehatan) (Notoatmodjo, 2012) : 
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1. Respect for human dignity yaitu peneliti mempertimbangkan hak-hak 

subjek penelitian untuk mendapatkan informasi tentang tujuan dilakukan 

penelitian. Peneliti juga akan memberikan kebebasan kepada subjek 

penelitian untuk memberikan atau tidak informasi partisipasi. 

2. Respect for privacy and confidentiality yaitu peneliti tidak menampilkan 

informasi mengenai identitas dan kerahasiaan identitas subjek. Peneliti 

hanya menggunakan coding sebagai pengganti identitas responden.Semua 

informasi yang diberikan oleh lansia akan dijamin kerahasiaannya oleh 

peneliti. 

3. Respect for justice an inclusiveness yaitu prinsip keterbukaan dan adil 

perlu dijaga oleh peneliti dengan kejujuran, keterbukaan dan kehati-hatian. 

Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, peneliti akan menjelaskan prosedur 

penelitian. Sedangkan prinsip keadilan, peneliti akan menjamin bahwa 

semua subjek penelitian akan memperoleh perlakuan dan keuntungan 

yang sama. 

4. Balancing harms and benefit yaitu sebuah penelitian akan memperoleh 

manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat pada umumnya dan 

khususnya subjek penelitian. Jadi peneliti akan berusaha mengurangi 

dampak yang merugikan bagi subjek penelitian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh berasal dari hasil pengisian lembar kuesioner yang 

diberikan kepada responden yang terdiri atas lembar data demografi, kuesioner 

pengabaian lansia oleh keluarga dan kuesioner status depresi lansia. Penelitian ini 

dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar yang mencakup 3 kelurahan yaitu kelurahan Pa‟baeng-baeng, 

kelurahan Jongaya dan kelurahan Bongaya. Penelitian ini dimulai sejak tanggal 

15 Oktober - 16 November 2018.  

Analisis yang digunakan mencakup analisis univariat untuk mengetahui 

sebaran frekuensi karakteristik responden yang meliputi : umur, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir, status perkawinan dan riwayat penyakit sedangkan analisis 

bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pengabaian pada lansia 

oleh keluarga dengan status depresi lansia dengan menggunakan uji kolmogorov 

smirnov. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yaitu 

menampilkan tabel distribusi frekuensi data pengabaian pada lansia dan 

status depresi di wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate 

Kota Makassar. 

a. Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari lembar 

demografi responden di wilayah kerja Puskesmas Jongaya. Pada tabel 4.1 

menggambarkan karakteristik responden yang memiliki data numerik 

sedangkan tabel 4.2 menggambarkan karakteristik responden yang 

memiliki data kategorik yang meliputi jenis kelamin, status perkawinan, 

pendidikan terakhir dan riwayat penyakit. 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di Puskesmas 

Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar (n: 174) 
Variabel Mean Modus Min- Max SD SE 

Umur 67,58 60 60 – 89 7,073 0,551 

  Sumber: Data Primer, 2018 

Pada hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata usia lansia dalam 

penelitian ini 67,58 dengan nilai terbanyak yakni umur 60 tahun serta 

umur termuda lansia 60 tahun dan tertua 89 tahun.  
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Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Status 

Perkawinan, Pendidikan Terakhir dan Riwayat Penyakit di Wilayah 

Kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar 

(n:174) 
Variabel Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan 

 

 

56 

118 

 

 

32,2 

67,8 

 

Status Perkawinan 

Belum Menikah 

Menikah 

Janda 

Duda 

 

2 

101 

61 

10 

 

1,1 

58,0 

35,1 

5,7 

 

Pendidikan Terakhir 

Tidak Sekolah 

SD/MI Sederajat 

SLTP Sederajat 

SMA Sederajat 

Akademis/Perguruan Tinggi 

 

18 

73 

34 

38 

11 

 

 

10,3 

42,0 

19,5 

21,8 

6,3 

 

Riwayat Penyakit 

Ada  

Tidak ada 

 

 

148 

26 

 

85,1 

14,9 

 

Total 174 100 

Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa jumlah responden 

terbanyak pada penelitian adalah perempuan (67,8%) dengan status 

menikah (58,0%) dan sebagian besar responden memiliki riwayat 

pendidikan terakhir berada pada jenjang sekolah dasar (42,0%) berselisih 

sedikit dengan responden yang menyelesaikan jenjang SMA (21,8%), dan 

sebagian besar responden memiliki riwayat penyakit (85,1%). 
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b. Pengabaian 

 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Pengabaian Pada Lansia Oleh Keluarga di 

Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar (n: 174) 
Kategori Frekuensi (n) Persentasi (%) Mean 

Pengabaian 94 54,0  

48,71 Tidak mengalami pengabaian 80 46,0 

Total  174 100 

Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh pada kuesioner 

B terkait pengabaian lansia pada responden di wilayah kerja Puskesmas 

Jongaya, setelah dilakukan uji normalitas dengan melihat nilai 

kolmogorov-smirnov pada uji statitstik didapatkan hasil data memilki 

distribusi normal dengan nilai 0,089. Pengkategorian pengabaian pada 

lansia oleh keluarga menggunakan nilai mean dikarenakan data 

terdistribusi normal (p>0,005), dimana nilai mean adalah 48,71. 

Responden yang dikategorikan mengalami pengabaian adalah responden 

yang mempunyai skor ≥ mean atau yang mempunyai skor ≥ 48,71 dan 

yang dikategorikan tidak mengalami pengabaian adalah responden yang 

memiliki skor ≤ mean atau yang mempunyai skor ≤ 48,71. 

Tabel 4.3 di atas menunjukan kejadian pengabaian lansia di 

wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar 

menempati proporsi lebih besar yaitu sebesar (54,0%) dibandingkan 

dengan yang tidak mengalami pengabaian yaitu sebesar (46,0%). 
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c. Depresi 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Depresi Pada Lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar (n: 174) 
Kategori Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Tidak Depresi (0-4) 43 24,7 

Depresi Ringan (5-9) 115 66,1 

Depresi Sedang/Berat (10-15) 16 9,2 

Total 174 100 

      Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh pada kuesioner 

C terkait status depresi pada responden di wilayah kerja Puskesmas 

Jongaya, setelah dilakukan uji normalitas dengan melihat nilai 

kolmogorov-smirnov pada uji statitstik didapatkan hasil data memilki 

distribusi yang tidak normal dengan nilai 0,000. 

Tabel 4.4 menunjukan bahwa dari 174 responden sebagian besar 

lansia mengalami depresi ringan (66,1%) dengan jumlah 115 responden. 

Sementara lansia yang tidak depresi (24,6%) dengan jumlah 43 responden  

dan lansia dengan kategori depresi sedang/berat (9,2%) dengan jumlah 16 

responden. 
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2. Analisis Bivariat 

Hubungan pengabaian pada lansia dengan status depresi 

Uji yang dilakukan untuk mengetahui hubungan pengabaian pada 

lansia dengan status depresi menggunakan uji kolmogorov-smirnov . 

Tabel 4.5 

Hubungan pengabaian pada lansia dengan status depresi di 

wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar (n=174) 
Kategori Status Depresi Total P -Value 

Tidak 

Depresi 

(Normal) 

Depresi 

Ringan 

Depresi 

Sedang/Berat 

n % n % n % n % 

Pengabaian 24 25,5 64 68,1 6 6,4 94 100  

0.997          

Tidak 

Mengalami 

Pengabaian 

 

19 

 

23,8 

 

51 

 

63,8 

 

10 

 

12,5 

 

80 

 

100 

Total 43 24,7 115 66,1 16 9,2 174 100 

Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang 

mengalami pengabaian dengan status tidak mengalami depresi (normal) 

sebanyak 24 responden (25,5%), responden yang mengalami pengabaian 

dengan status depresi ringan sebanyak 64 responden (68,1%) dan responden 

yang mengalami pengabaian dengan status depresi sedang/berat sebanyak 6 

responden (6,4%), sedangkan responden yang tidak mengalami pengabaian 

dengan status tidak mengalami depresi (normal) sebanyak 19 responden 

(23,8%), responden yang tidak mengalami pengabaian dengan status depresi 

ringan sebanyak 51 responden (63,8%) dan responden yang tidak mengalami 

pengabaian dengan status depresi sedang/berat sebanyak 10 responden 

(12,5%). 
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Hasil dari uji kolmogorov-smirnov didapatkan nilai p-value>0,05 

dengan p-value =0,997 yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara 

pengabaian pada lansia dengan status depresi lansia di wilayah kerja 

Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 

C. Pembahasan 

1. Analisis Univariat 

a. Karakteristik Responden 

1) Umur 

Hasil penelitian yang dilakukan pada 174 responden 

diperoleh hasil rentang responden di wilayah kerja Puskesmas 

Jongaya kecamatan Tamalate yakni 60 - 89 tahun, dengan 

distrubusi terbanyak pada usia 60 tahun yakni 30 responden 

(17,2%). Data ini sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik 

Kecamatan Tamalate tahun 2017 menyatakan jumlah penduduk 

lansia di kecamatan Tamalate rentang usia 60 – 65+ tahun 

sebanyak 11.082 jiwa (BPS Kota Makassar, 2017a). 

Selain itu data dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 

2017 memaparkan jika jumlah lansia di Indonesia mengalami 

peningkatan presentase dua kali lipat dalam kurun waktu lima 

dekade yakni 8,97% atau sebanyak 23,4 juta jiwa lansia. Jumlah 

lansia yang ada didominasi oleh kategori umur 60 - 69 tahun yang 

mencapai presentase 5,65% dari jumlah penduduk Indonesia 

(Maylasari et al., 2017). 
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Selain itu, hasil penelitian  ini sejalan dengan  penelitian 

yang dilakukan Ramlah (2011) yang memaparkan kelompok usia 

terbanyak yang menjadi responden adalah kelompok usia antara 

60-74 tahun sebanyak 195 (87,4%) dan usia 75-90 tahun sebanyak 

28 (12,6%) dari 223 responden yang diteliti (Ramlah, 2011). Hal 

ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Tamher dan 

Noorkasiani (2009) yang menyatakan bahwa semakin lanjut usia 

seseorang maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun 

sehingga dapat mengakibatkan kemunduran pada peran-peran 

sosialnya. Hal ini mengakibatkan pula timbulnya gangguan dalam 

hal mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga dapat meningkatkan 

ketergantungan yang memerlukan bantuan orang lain dalam hal ini 

keluarga. 

Rata-rata usia lansia yang menjadi responden dalam 

penelitian ini adalah 67,58 atau 68 tahun, data ini masih dalam 

rentang kategori usia harapan hidup di Indonesia yang menurut 

Kemenkes (2016) UHH penduduk di Indonesia mencapai 70,8 

tahun.  

2) Jenis Kelamin 

Hasil Penelitian menggambarkan distribusi perbedaan jenis 

kelamin pada responden yakni perempuan sebanyak 118 (67,8%) 

responden dan laki-laki sebanyak 56 (32,2%) responden. Data ini 

sesuai dengan data Badan Pusat Statistik  Kecamatan Tamalate 

yang memaparkan jumlah populasi perempuan usia diatas 60 tahun 
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sebanyak 6.064 jiwa dan jumlah populasi laki-laki usia diatas 60 

tahun sebanyak 5.018 jiwa (BPS Kota Makassar, 2017a). 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ramlah (2011) yang memaparkan bahwa sebanyak 

135 responden (60,5%) adalah perempuan dari 223 responden. 

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Rahayu (2016) juga 

memaparkan jumlah responden perempuan sebanyak 35 responden 

(68,6%) dari 51 responden. 

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa dominan responden 

lansia berjenis kelamin perempuan. Hal ini sejalan dengan data 

yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan RI (2017) yang 

menyatakan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi 

dari pada laki-laki yaitu 9,53 %  dan angka harapan hidup laki-laki 

hanya 8,54 %. Menurut teori yang dikemukakan oleh Tamher dan 

Noorkasiani (2009) menyatakan bahwa wanita lebih memiliki 

umur yang lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki karena 

diasumsikan bahwa wanita lebih siap dalam menghadapi masalah 

dari pada kaum laki-laki yang cenderung lebih emosional. 

3) Pendidikan Terakhir 

Dari hasil penelitian didapatkan jika sebagian besar 

responden memiliki pendidikan terakhir SD/MI sederajat sebanyak 

73 (42%) responden, SMA sederajat sebanyak 38 (21,8%) 

responden, SLTP sederajat sebanyak 34 (20,9%), 

Akademis/Perguruan tinggi sebanyak 11 (6,3%) responden, dan 
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tidak sekolah sebanyak 18 (10,3%) responden. Kondisi ini 

disebabkan adanya faktor histori atau sejarah saat responden kecil. 

Pada masa tersebut khususnya tahun-tahun 1940- 1950an, tentunya 

kesempatan untuk menikmati pendidikan tidak seperti saat ini. 

Kondisi ini menyebabkan tingkat pendidikan sebagian besar 

responden menjadi rendah. 

Data dari Statistik Penduduk Lanjut Usia (2017) 

memaparkan bahwa jumlah lansia yang tidak pernah sekolah 

sebanyak 79,9; lansia yang tidak tamat SD sebanyak 97,905; lansia 

yang tamat SD sebanyak 83,74; lansia yang tamat SMP sebanyak 

15,79; lansia yang tamat SMA sebanyak 15,75; dan lansia yang 

tamat Perguruan Tinggi sebanyak 7,75 (Maylasari et al., 2017). 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik memaparkan jika 

jumlah SD di Kecamatan Tamalate sebanyak 44 sekolah, SMP 

sebanyak 14 sekolah, SMA sebanyak 11 sekolah dan terdapat 

beberapa kampus antara lain Universitas Indonesia Timur (UIT) 

dan Universitas Negeri Makassar (UNM) (BPS Kota Makassar, 

2017a). 

Menurut Burke & Laramie (2000) tingkat pendidikan lansia 

akan berdampak pada tujuan kesehatan yang akan dicapai oleh 

lansia, sehingga akan mempengaruhi perilaku lansia dalam 

mencapai tujuan kesehatan dan kesejahteraan lansia. Berdasarkan 

hasil analisis dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan pada 

lansia akan mempengaruhi lansia dalam menerima informasi dan 
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akan berdampak pada pola pengetahuan dan perilaku lansia, 

utamanya dalam memelihara kesehatannya (Ramlah, 2011). 

4) Status Perkawinan 

Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden 

berdasarkan status perkawinan didapatkan jumlah responden yang 

menikah sebanyak 101 (58,0%) responden, status janda sebanyak 

61 (35,1%) responden status duda 10 (5,7%) dan belum menikah 

sebanyak 2 (1,1%). Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahayu 

(2016) juga relavan dengan penelitian yang dilakukan, Rahayu 

memaparkan hasil penelitian jumlah responden yang menikah 

sebanyak 30 responden (58,8%), berstatus janda sebanyak 18 

responden (35,3%) dan berstatus duda sebanyak 3 responden 

(5,9%) dari 51 responden penelitian. Data dari Susenas (2017) 

menyatakan bahwa jumlah lansia yang menikah sebanyak 59,82%, 

lansia yang cerai hidup sebanyak 2,30% dan lansia yang cerai mati 

sebanyak 36,85% (Maylasari et al., 2017). 

Menurut teori yang dikemukakan oleh Papalia and Feldman 

(2009) dalam Setyoadi, Nasution dan Kardinasari (2018) pasangan 

hidup memiliki peran yang penting yaitu sebagai supporting dalam 

berbagai hal misalnya emosi, problem solving, keuangan, maupun 

pengasuhan. Menurut Taylor (2011) dalam Wulandari, Herawati 

dan Setyowati (2016) dukungan pasangan yang diperoleh 

seseorang akan memberikan dampak positif bagi individu yang 

sakit atau yang mengalami masalah kesehatan karena akan 
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mempercepat pemulihan dari sakit, meningkatkan kekebalan 

tubuh, dapat menurunkan stres, dan gangguan psikologis. 

5) Riwayat Penyakit 

Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden 

berdasarkan riwayat penyakit didapatkan jumlah responden yang 

memiliki riwayat penyakit sebanyak 148 (85,1%) responden dan 

yang tidak memiliki riwayat penyakit sebanyak 26 responden 

(14,9%). 

Hasil penelitian menunjukkan umur rata-rata responden 

adalah > 60 tahun, menurut Kemenkes usia di atas 60 tahun 

merupakan usia yang beresiko tinggi untuk menderita penyakit 

degenerative. Penyakit kronis pada lansia akan menyebabkan 

komplikasi yang semakin menurunkan kesehatan lansia sehingga 

menimbulkan ketergantungan lansia pada orang lain meningkat 

serta menimbulkan masalah fisik, psikis dan kognitif 

(Krisdyantini, Utami dan Nurhesti, 2017). 

b. Pengabaian 

Hasil penelitian terhadap 174 orang responden di Wilayah 

Kerja Puskesmas Jongaya, didapatkan data sebagian besar lansia 

mengalami pengabaian sebanyak 94 responden (54,0%), dan kategori 

yang tidak mengalami pengabaian sebanyak 80 responden (46,0%). 

Pengabaian adalah kegagalan pemberi perawatan dalam 

memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh lansia baik itu 

kebutuhan fisik maupun kebutuhan kesehatan mental individu lansia 
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(Stanhope dan Lancaster, 2016). Selanjutnya Stanhope dan Lancaster 

(2016) menyatakan bahwa individu lansia dengan ketergantungan pada 

orang lain dalam mendapatkan pelayanan membuat lansia beresiko 

untuk mendapatkan perlakuan pengabaian. 

Peningkatan ketidakmampuan pada lansia, meningkatkan 

ketergantungan pada orang lain yang dapat menghasilkan perasaan 

marah, rasa bersalah, frustasi dan depresi pada lansia dan keluarga 

(Maurer dan Smith, 2013). Pengabaian yang dialami oleh lansia dapat 

dipicu karena tingkat ketergantungan lansia pada pemberi pelayanan 

dalam hal ini keluarga yang merupakan efek dari kerusakan fungsi 

psikososial yang dialami oleh lansia. Sesuai dengan pernyataan dari 

Heath dan Phair (2009) bahwa adanya peningkatan usia pada lansia 

maka akan disertai dengan peningkatan resiko untuk mendapatkan 

perlakuan pengabaian. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Ramlah, 2011), dimana kejadian pengabaian lansia di wilayah kerja 

Puskesmas Kassi-kassi Makasar menempati proporsi lebih besar 

(52,5%) dibandingkan dengan kejadian bukan pengabaian (47,5%). 

Sama halnya yang diperoleh dari American Psychological Association 

(2012), didapatkan bahwa di Amerika terdapat 4 juta kasus pengabaian 

setiap tahunnya yang dialami oleh lansia, baik pengabaian fisik, 

psikologis maupun finansial. Penelitian juga menunjukkan bahwa 

orang-orang yang lebih tua dan diabaikan dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari cenderung memiliki umur yang lebih singkat 
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dari orang-orang yang tidak harus melakukan semua pekerjaan sendiri, 

bahkan dalam ketiadaan kondisi kronik atau penyakit yang 

mengancam nyawa. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Acierno et al., 2010) selama 

satu tahun diperoleh hasil 5,1% lansia berpotensi mengalami 

pengabaian. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) menyatakan 

bahwa 52,9% lansia mengalami pengabaian dari pemberi perawatan 

dalam hal ini keluarga lansia. Menurut (Maryam et al., 2008) tugas 

perkembangan keluarga merupakan tanggung jawab yang harus di 

capai oleh keluarga dalam setiap tahap perkembangnnya. Keluarga 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua kebutuhan lansia. 

Selain itu lansia sendiri harus dapat melakukan perawatan dirinya 

sendiri, kelurga dan orang-orang disekitarnya pun perlu memahami 

bagaimana melakukan perawatan yang tepat bagi lansia. Penelitian 

Rahmad (2018) menyatakan bahwa sebagian besar responden (57%) 

mengalami pengabaian berat dan sebagian kecil responden (16%) 

mengalami pengabaian sedang.  

Hasil observasi selama peneliti melakukan pengumpulan data 

didapatkan bahwa pengabaian pada lansia merupakan hal yang agak 

sulit untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena berkaitan dengan masalah 

yang dianggap tabu bagi lansia untuk menyatakan pada orang lain 

tentang masalah yang dihadapinya yang berkaitan dengan pengabaian 

walaupun pertanyaanya sederhana dan berkaitan dengan aktivitas 

sehari-hari lansia.  
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Islam telah menjelaskan bahwa seorang anak seharusnya  

berbuat baik kepada orag tuanya. Oleh karena itu, sebagai seorang 

muslim harusnya kita melaksanakan peran dengan baik kepada kedua 

orang tua kita, apalagi jika keduanya telah lansia. Sedari kecil mereka 

merawat kita, memenuhi kebutuhan kita, mereka sabar menghadapi 

kemarahan, kenakalan dan rengekan kita. Memberi kita pakaian dan 

pendidikan. Kenapa kita sebagai anak tidak bisa meluangkan waktu 

sedikit saja hanya untuk menemani mereka berbincang-bincang, 

mendengar cerita-cerita mereka. Walaupun sebenarnya mereka tidak 

pernah berharap balasan tapi diusianya yang semakin rentan mereka 

membutuhkan perhatian-perhatian kecil seperti itu agar tetap merasa 

dianggap ada dan mempertahankan kesehatan mentalnya. 

Dalam ajaran Islam berbuat baik kepada kedua orang tua 

terutama jika keduanya sudah memasuki masa lansia sangat mulia 

karena hal tersebut merupakan hal yang termasuk berat untuk 

dilaksanakan mengingat kondisi fisik dan psikis lansia yang labil dan 

tidak semua orang dapat melakukannya dengan baik dan hati yang 

ikhlas. 

Firman Allah swt dalam QS An-Nisa ayat 36 : 

لََّ تشُۡسِمٌُاْ بِوۦِ شَيۡ  ًَ  َ ٱعۡبدًُُاْ ٱللَّا ًَ مَىٰ   ا ۞ َٰ ٱلۡيَٰ ًَ بِرِٱ ٱلۡقسُۡبىَٰ  ًَ ا  نا لِديَۡهِ إحِۡسَٰ ٌَٰ بٲِلۡ ًَ او 

مَا  ًَ ٱبۡهِ ٱلسابيِلِ  ًَ احِبِ بٲِلۡجَنۢبِ  ٱلصا ًَ ٱلۡجَازِ ٱلۡجُنبُِ  ًَ ٱلۡجَازِ ذِٱ ٱلۡقسُۡبىَٰ  ًَ نِيهِ  ٱلۡمَسَٰ ًَ

ننُُمۡ   َ لََّ يحُِبُّ مَه مَانَ مُخٰۡاَلَّا فخٌَُزًا  مَلنََتۡ أيَۡمَٰ   ٢٣إِنا ٱللَّا
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Terjemahan : 

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-

bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman 

sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-

banggakan diri.” 

Di dalam ayat di atas bahwa perintah berbakti kepada dua 

orang tua  disandangkan dengan amal yang paling utama yaitu tauhid, 

maka ini  menunjukkan bahwa amal ini pun sangat utama di sisi Allah 

„Azza wa  Jalla. Begitu besarnya martabat mereka dipandang dari 

kacamata syari‟at. Perintah berbakti kepada kedua orang tua sangat 

jelas di perintahkan Allah swt dalam Al-qur‟an, oleh karena itu sudah 

sepatutnya kita amalkan. Salah satunya dengan merawat mereka ketika 

telah memasuki usia tua, jangan pernah mengabaikan tanggung jawab 

terhadap mereka hingga akhir hidup mereka. Berbakti kepada kedua 

orang tua menjadi kewajiban seumur hidup bagi seorang anak.   

c. Depresi  

Status depresi di ukur menggunakan skala pengukuran 

geriatric depression scale (GDS). GDS di tulis oleh Sheikh & 

Yesavage (1986). Dari hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa 

66,1% lansia di wilayah kerja Puskesmas Jongaya berada pada tingkat 

depresi ringan disebabkan karena sebagian besar lansia berstatus 

janda, memiliki riwayat penyakit dan pendidikan dasar rendah. Total 

70% lansia di wilayah kerja Puskesmas Jongaya mengalami depresi. 
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Hasil penelitian ini lebih rendah di bandingkan dengan 

Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah dan Rachmawati (2013) yang 

menyatakan bahwa 77% lansia yang tinggal dengan keluarga 

mengalami depresi. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana dan 

Khairani (2018) pada 100 lansia di Kota Banda Aceh yang didapatkan 

hasil 67% lansia mengalami depresi. Hal ini sangat erat kaitannya 

dengan karakteristik sampel yang diikutsertakan dalam penelitian, 

dimana peneliti memperoleh usia lansia yang paling tua adalah berusia 

89 tahun dan lansia yang paling muda berusia 60 tahun. Usia 

merupakan salah satu faktor risiko terjadinya depresi. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2011) yang 

menyatakan bahwa proporsi lanjut usia yang mengalami depresi 

meningkat seiring bertambahnya usia. 

Hasil penelitian didapatkan 24,7% status depresi lansia adalah 

normal. Analisis dari item pertanyaan sebanyak 152 lansia merasa 

puas dengan kehidupan yang dijalani sekarang. Sebanyak lansia 

mempunyai semangat yang baik setiap setiap. Sebanyak 144 lansia 

menyatakan hidupnya menyenangkan dan 154 lansia meyatakan penuh 

semangat untuk menjalani kehidupannya. 

Lansia yang mengalami depresi ringan sebanyak 115 

responden (66,1%) dan lansia dengan depresi sedang/berat sebanyak 

16 responden (9,2%). Analisis item pertanyaan yang menunjukkan 

lansia mengalami depresi yaitu sebanyak 121 lansia telah 

meninggalkan banyak kegiatan, 129 lansia merasa bosan, 152 lansia 
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lebih senang tinggal di rumah dan 153 mempunyai banyak masalah 

dengan daya ingat. 

Gejala depresi yang muncul pada lansia sering kali dianggap 

sebagai proses dari penuaan padahal depresi bukanlah suatu proses 

yang normal yang terjadi pada lansia. Tetapi depresi sering kali tidak 

terdiagnosa pada lansia sehingga membuat gejala ini tidak tertangani. 

Status perkawinan dan tingkat pendidikan juga dapat menyebabkan 

depresi pada lansia selain faktor biologi, fisik, psikososial dan sosial. 

Berdasarkan data demografi dalam penelitian ini 35,1% lansia 

merupakan janda, 5,7% duda, 1,1% belum menikah dan 58,0% 

menikah. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh  

Maryam et al (2008) yang menyatakan bahwa seseorang yang 

berstatus janda, duda ataupun tidak menikah berisiko untuk hidup 

sendiri, di mana hidup sendiri juga merupakan faktor risiko yang 

mempengaruhi terjadinya depresi pada lansia. Lansia yang  memiliki 

pasangan hidup akan memiliki tempat untuk saling berbagi dan 

mendukung dalam menghadapi masa tua, sehingga resiko depresi pada 

lansia yang masih memiliki pasangan lebih rendah dibandingkan 

dengan lansia yang tidak memiliki pasangan (Suardana, 2011). 

Menurut peneliti, lansia yang telah kehilangan pasangan dalam hal ini 

lansia yang telah berstatus janda dan duda merasakan kesepian setelah 

di tinggal oleh pasangan. 
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Ditinjau dari tingkat pendidikan, sebanyak 68.0% lansia 

berpendidikan rendah mengalami depresi. Temuan ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Suardana (2011), yang menunjukkan 

bahwa proporsi depresi pada lansia yang berpendidikan rendah lebih 

besar dibandingkan proporsi depresi pada lansia berpendidikan 

sedang/menengah dan tinggi. 

Menurut Marwiati (2008) dalam Sutinah dan Maulani (2017) 

pendidikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Semakin tinggi 

pendidikan seseorang, maka ia akan semakin mudah menerima 

informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. 

Di samping itu, pendidikan juga merupakan modal awal dalam 

perkembangan kognitif, di mana kognitif tersebut dapat menjadi 

mediator antara suatu kejadian dan mood, sehisngga kurangnya 

pendidikan dapat menjadi faktor risiko lansia menderita depresi. 

2. Analisis Bivariat 

Hubungan pengabaian pada lansia dengan status depresi 

Analisis bivariat yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Uji kolmogorov-smirnov 

digunakan untuk kategori data kategorik dengan tabel 2x3. Hasil dari uji 

kolmogorov-smirnov didapatkan hasil nilai p=0.997 atau p > 0,05 yang 

berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara pengabaian pada 

lansia dengan status depresi lansia di wilayah kerja Puskesmas Jongaya 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Rahayu (2016), yang berjudul “Hubungan Pengabaian Pada Lansia 

Dengan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual”. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Rahayu memaparakan hasil bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengabaian dengan pemenuhan 

kebutuhan spiritual hal ini disebabkan karena lansia yang mencapai usia 

elderly lebih fokus pada kehidupan spiritualnya sehingga tidak akan 

berpengaruh terhadap situasi yang terjadi dalam kehidupannya. 

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Padila 

(2013),  yang menyatakan bahwa lansia mempunyai lebih banyak waktu 

untuk kegiatan agama, walaupun dalam keadaan kehilangan lansia tetap 

akan mempertahankan kebutuhan spiritualnya. Aktivitas lansia yang 

berkaitan dengan agama mengalami peningkatan, artinya perhatian 

mereka terhadap agama semakin meningkat sejalan dengan 

bertambahnya usia. Lansia lebih percaya bahwa agama dapat 

memberikan jalan bagi pemecahan masalah kehidupan, agama juga 

berfungsi sebagai pembimbing dalam kehidupannya dan menentramkan 

batinnya. Hal ini terbukti bahwa semakin meningkatnya usia maka 

spiritual seseorang akan terus meningkat. 

   Penelitian lain yang dilakukan oleh Isdiana, Mulyani dan 

Madyaningrum (2015) dengan judul “Hubungan Antara Pengabaian 

Psikologis Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Kelurahan Bener 

Kecamatan Tegal Rejo”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Isdiana, 

Mulyani and Madyaningrum memaparkan hasil bahwa tidak terdapat 
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hubungan yang signifikan antara pengabaian psikologis dengan kualitas 

hidup lansia. Kualitas hidup dipengaruhi kesehatan fisik, kondisi 

psikologis, tingkat ketergantungan hubungan sosial, dan hubungan 

lansia dengan lingkungan sekitar. 

Hasil penelitian yang didapatkan berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmad (2018) yang berjudul “Hubungan Pengabaian 

Keluarga Dengan Tingkat Depresi Pada Lansia Di Posyandu Lansia 

Anyelir Wilayah Puskesmas Kendalsari Malang”, dalam penelitian yang 

dilakukan Rahmad memaparkan hasil jika terdapat hubungan yang 

positif antara pengabaian pada lansia dengan tingkat depresi (p-value = 

0,000). Perbedaan yang didapatkan dari penelitian ini adalah kondisi 

demografi, jumlah sampel dan uji statistik yang digunakan. Rahmad 

berfokus pada lansia yang berada di posyandu lansia Anyelir, 

menggunakan sampel sebanyak 37 responden dan menggunakan uji 

statistik spearman rank dengan nilai p = 0,000 atau < 0,005. 

Sebuah peneliti yang serupa dilakukan oleh Compte et al.,(2017) 

pada lansia yang berada di Mexico didapatkan bahwa 1/5  lansia 

berisiko mengalami depresi dan 1/3 diantaranya mengalami beberapa 

type of abuse termasuk pengabaian dalam 12 bulan terakhir dan 82% 

melaporkan lansia memiliki dukungan sosial yang kurang. Dalam 

penelitian ini menunjukkan ada korelasi positif antara depresi dan elder 

abuse atau pengabaian, namun dukungan sosial menjadi solusi dalam 

korelasi tersebut sehingga dukungan sosial sangat direkomendasikan 

untuk lansia. Sosial support yang di maksud adalah dengan membantu 



70 
 

 

lansia ikut serta dalam pusat komunitas masyarakat yang dirancang 

untuk dapat meningkatkan sosialisasi dan dukungan sosial lansia. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Evandrou et al., (2017) yang 

dilakukan pada lansia di India di dapatkan bahwa prevalensi lansia yang 

mengalami distres psikologis sebesar 40,6% dan hal ini salah satunya 

disebabkan oleh elder abuse. Elder abuse atau yang lebih dikenal saat 

ini dengan fenomena pengabaian telah diakui memiliki keterkaitan 

dengan kesehatan mental pada lansia.   

Peneliti berasumsi bahwa dalam penelitian ini, pengabaian tidak 

signifikan mempengaruhi status depresi lansia disebabkan oleh beberapa 

faktor yang dapat dilihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa 

24 responden (25,5%) mengalami pengabaian dengan status tidak 

mengalami depresi (normal). Hal ini disebabkan karena lansia sudah 

mengalami proses penuaan di mana seiring bertambahnya usia maka 

akan terjadi mekanisme penurunan sistem pada tubuh lansia. 

Pengabaian yang dialami oleh lansia dapat dipicu karena tingkat 

ketergantungan lansia pada pemberi pelayanan dalam hal ini keluarga 

yang merupakan efek dari kerusakan fungsi psikososial yang dialami 

oleh lansia. Sesuai dengan pernyataan dari Heath dan Phair (2009) 

bahwa adanya peningkatan usia pada lansia maka akan disertai dengan 

peningkatan resiko untuk mendapatkan perlakuan pengabaian. 

Di samping itu lansia memiliki status depresi dalam katergori 

tidak mengalami depresi (normal) dipengaruhi oleh kegiatan ibadah 

yang dilakukan oleh lansia. Pada penelitian ini beberapa lansia tetap 
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mengutamakan dan mempertahankan ibadah meskipun dalam keadaan 

kesepian, karena mereka beranggapan bahwa agama dapat menuntun 

kehidupan, menenteramkan jiwa dan mampu memberikan pemecahan 

terhadap masalah yang dihadapi. 

Hasil penelitian juga didapatkan data bahwa terdapat 64 

responden yang mengalami pengabaian dengan status depresi ringan dan 

6 responden yang mengalami pengabaian dengan status depresi 

sedang/berat. Hal ini disebabkan karena lansia merasa kurang 

mendapatkan dukungan dari keluarganya karena sibuk bekerja, hal ini 

menyebabkan keluarga jarang berkomunikasi dan keluarga jarang 

menanyakan kesehatan lansia. Pada saat penelitian juga ditemukan 

lansia yang ditinggal seorang diri dirumah, karena anak-anak mereka 

sibuk bekerja dan cucu pun sudah bersekolah sehingga lansia tersebut 

merasa kesepian tidak ada kegiatan ataupun orang yang menemani. 

Dukungan keluarga dan pengabaian saling berhubungan dan 

saling mempengaruhi. Dukungan keluarga yang kurang dapat menjadi 

penyebab kejadian pengabaian pada lansia dan pengabaian yang dialami 

lansia akan mempengaruhi kondisi psikologik lansia. Dukungan dari 

keluarga dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ramlah (2011) menyatakan bahwa 

adanya hubungan antara dukungan keluarga dengan pengabaian lansia 

setelah dikontrol oleh jumlah anggota keluarga. 
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Dukungan dari keluarga sangat penting bagi lansia, utamanya 

dalam menghadapi respon kehilangan dan perubahan-perubahan yang 

dialami. Jumlah keluarga dinyatakan sebagai faktor yang turut 

mempengaruhi hubungan dukungan keluarga dengan pengabaian pada 

lansia. Dinyatakan bahwa semakin sedikit jumlah anggota keluarga, 

maka mempengaruhi dukungan keluarga, sehingga terjadi pengabaian 

pada lansia. anggota keluarga yang banyak, tetapi hidup terpisah atau 

anggota keluarga lainnya tidak meluangkan waktu untuk memberikan 

dukungan pada lansia (Hardiyanti, 2016). Dapat disimpulkan bahwa 

keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang kurang akan 

mempengaruhi terjadinya dukungan keluarga yang kurang adekuat, 

sehingga menyebabkan pengabaian pada lansia. Keluarga dengan 

jumlah anggota keluarga yang banyak, tetapi tidak memberikan 

dukungan keluarga yang maksimal pada lansia, akan menyebabkan 

terjadinya pengabaian pada lansia.  

Terdapat faktor lain yang dapat menimbulkan pengabaian 

terhadap lansia seperti faktor lingkungan. Hal ini sejalan  dengan teori 

yang dikemukakan oleh DePanfilis (2006) dalam Putri (2016) yang 

menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor lingkungan yang dapat 

mempengaruhi terjadinya pengabaian, seperti tingginya angka 

kemiskinan, karakteristik sosial dan masyarakat, serta kurangnya akses 

dukungan sosial yang dapat saling berkontribusi seperti ketika keluarga 

yang miskin tinggal di lingkungan berisiko tinggi atau masyarakat yang 

tidak aman serta kurangnya dukungan sosial. Hal ini sejalan dengan data 
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dari BPS yang mengemukakan bahwa Kecamatan Tamalate tergolong 

daerah marginal (daerah pinggiran) yang beberapa wilayahnya tertinggal 

dengan tingkat kemiskinan yang tinggi ditandai dengan posisinya 

sebagai wilayah peringkat pertama yang memiliki jumlah keluarga  

miskin terbanyak (BPS Kota Makassar, 2015). 

Hasil penelitian ini didapatkan data bahwa terdapat 51 lansia 

yang tidak mengalami pengabaian dengan status depresi ringan dan 10 

lansia yang tidak mengalami pengabaian dengan status depresi sedang 

berat. Hal ini disebabkan karena pada saat dilakukan penelitian beberapa 

responden menyatakan bahwa mereka memiliki riwayat penyakit stroke, 

diabetes, hipertensi, asma, asam urat dan kolesterol. Lansia yang 

menjadi responden banyak mengeluh tentang penyakit yang dideritanya. 

Lansia mengatakan bahwa penyakitnya adalah penyakit yang terjadi 

karena usianya sudah tua, sehingga banyak sekali keluhan yang timbul 

seperti ngilu pada sendi, susah tidur, jantung berdebar-debar, 

kesemutan, leher kaku, sakit kepala dan rasa mual. 

Penyakit fisik dapat menyebabkan menurunnya kemampuan bio-

psiko-sosial dan spiritual pada lansia sehingga kondisi ini menyebabkan 

kemampuan aktivitas lansia akan terganggu dan lansia menjadi tidak 

produktif lagi, munculnya perasaan negatif pada diri lansia akan 

menghambat lansia untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan 

kemampuan bersosialisasi di masyarakat akan terhambat. Hal inilah 

yang akan menjadi pemicu munculnya perasaan sedih, gelisah dan 

depresi pada lansia. 
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Menururt Wirakusumas (2002) dalam Pradnyandari dan Diniari 

(2013) riwayat penyakit yang diderita responden dipengaruhi oleh 

proses penuaan yang mempengaruhi kondisi fisiologis tubuh lansia. 

Menurut Krisdyantini, Utami dan Nurhesti (2017),  menyatakan bahwa 

lansia yang memiliki riwayat penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi 

dan stroke dapat menyebabkan komplikasi yang dapat menurunkan 

status kesehatan lansia sehingga menimbulkan masalah fisik dan psikis 

pada lansia. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

depresi pada lansia tidak selalu dipengaruhi oleh pengabaian. Terdapat 

faktor lain seperti riwayat penyakit dimana lansia yang memiliki riwayat 

penyakit rentan terhadap depresi. 

D. Ketebatasan Penelitian 

Instrumen yang di adopsi oleh peneliti masih membutuhkan 

penyempurnaan hal ini dilihat dari jumlah bobot pertanyaan pada instrument 

yang masih tergolong sedikit. Bobot pertanyaan hanya berjumlah 20 item 

sehingga menyebabkan peneliti kurang mengetahui jenis pengabaian spesifik 

yang di alami lansia, peneliti tidak mengkaji beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pengabaian dan status depresi pada lansia seperti tipe 

keluarga, dukungan keluarga, status sosial dan ekonomi serta agama, peneliti 

tidak melakukan uji keseragaman dengan enumerator. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian penelitian yang telah di kemukakan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari keseluruhan 

temuan dan pengujian hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Karakteristik responden dalam penelitian paling banyak berusia 60 tahun, 

dengan jumlah responden perempuan lebih banyak dari laki-laki yakni 118 

responden perempuan dan 56 responden laki-laki ,responden yang berstatus 

menikah sebanyak 101 responden, tingkat pendidikan responden terbanyak 

berada di jenjang sekolah dasar yakni sebanyak 73 responden, sebagian 

besar responden  memiliki riwayat penyakit yakni sebanyak 148 responden. 

2. Gambaran  pengabaian pada lansia oleh keluarga di wilayah kerja 

Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar yaitu lansia yang 

mengalami pengabaian sebanyak 97 responden dan lansia yang tidak 

mengalami pengabaian sebanyak 80 responden. 

3. Gambaran status depresi lansia di wilayah kerja Puskesmas Jongaya yaitu 

lansia tidak depresi sebanyak 43, lansia dengan depresi ringan sebanyak 115 

dan lansia dengan depresi sedang/berat sebesar 10 orang. 

4. Hasil uji statistik diperoleh p-value sebesar 0.997 yang artinya tidak 

hubungan yang bermakna antara pengabaian dengan depresi.  
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B. Saran  

1. Bagi Peneliti dan Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi atau gambaran  untuk 

penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan dengan desain penelitian 

yang berbeda. Peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian terkait 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengabaian dan depresi lansia, serta 

mengkaji hubungan dukungan keluarga dengan dan mengkaji tipe-tipe 

keluarga. 

2. Bagi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi  dasar, sumber dan bahan pemikiran 

untuk perkembangan penelitian selanjutnya, pengembangan kurikulum dan 

peningkatan peran pendidik dalam menyampaikan hubungan pengabaian 

pada lansia dengan status depresi. 

3. Bagi Pelayanan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi baru bagi petugas 

kesehatan yang bekerja di instansi untuk dapat memberikan dan 

meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal terkhusus kepada lansia 

maupun anggota keluarga yang tinggal bersama lansia. Selain itu, petugas 

kesehatan diharapkan dapat memberikan pendidikan kesehatan terkhusus 

pada pengabaian dan kejadian depresi pada lansia agar tercapai kesehatan 

mental yang optimal pada lansia. 
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LAMPIRAN 1 

PENJELASAN PENELITIAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Sri EkaWardani 

Nim  : 70300114060 

Alamat  : Perumahan Taborong Permai Sungguminasa 

No. HP : 082292630517 

Pekerjaan : Mahasiswi Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Kedoteran dan 

Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makkassar. 

Bermaksud melakukan penelitian tentang ”Hubungan Pengabaian Pada Lansia 

Oleh Keluarga Dengan Status Depresi Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar”. Maka bersama ini saya jelaskan 

bahwa:  

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan pengabaian pada 

lansia oleh keluarga dengan status depresi lansia. 

2. Manfaat penelitian diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan digunakan 

sebagai bahan informasi yang dapat membantu tenaga kesehatan untuk 

memberikan pelayanan yang optimal kepada lansia. 

3. Penelitian ini tidak berdampak negatif pada responden. 

4. Jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 174 responden. 

5. Semua informasi yang didapatkan peneliti dari responden, akan dijaga 

kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan pada orang lain. 
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6. Pada pelaksanaan penelitian ini, responden lansia akan diberikan kuesioner yang 

berhubungan dengan pengabaian lansia oleh keluarga dan status depresi lansia. 

Daftar pertanyaan ini diisi oleh responden lansia. 

7. Responden berhak mengajukan keberatan jika terdapat hal-hal yang tidak 

berkenan, dan selanjutnya akan dibuat kesepakatan yang baik sebagai solusi untuk 

penyelesaian masalah. 

Demi memenuhi etika dalam penelitian ini, saya mohon agar bapak/ibu 

bersedia menandatangani lembar persetujuan penelitian. 

Makassar, Oktober  2018  

 

 

Peneliti 
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LAMPIRAN 2 

LEMBAR PERSETUJUAN LANSIA 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :   

Umur : 

Alamat : 

Setelah mendengarkan penjelasan dari peneliti, saya mengerti bahwa penelitian ini 

akan menghormati hak-hak saya selaku responden. Saya memahami bahwa penelitian 

ini akan bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan keperawatan terhadap lanjut usia 

yang mengalami masalah kesehatan. Dengan menandatangani lembar persetujuan ini 

berarti saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan ikhlas tanpa ada 

paksaan dan tekanan dari siapapun. 

 

Makassar     Oktober 2018 

 

            Peneliti                Responden 

 

 

(   )     (   ) 
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LAMPIRAN 3 

KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN PENGABAIAN PADA LANSIA OLEH KELUARGA DENGAN 

STATUS DEPRESI LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS JONGAYA 

KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR 

No. Responden : 

Tanggal penelitian : 

A. Data Demografi 

Petunjuk: isilah tanda checklist( )  pada kotak yang telah disediakan sesuai 

dengan jawaban responden. 

1. Umur    :  …..   TAHUN 

2. Jenis Kelamin   : 1. Laki-laki 

  2. Perempuan 

3. Status Perkawinan   :1. Belum menikah 

  2. Menikah 

  3. Janda 

  4. Duda 

4. Pendidikan Terakhir   :1. Tidak Sekolah    

       2. SD/MI sederajat 

  3. SLTP sederajat    

  4. SMA sederajat    

  5. Akademis/Perguruan Tinggi 

5. Riwayat penyakit  : 1. Ada 

  2. Tidak ada 

B. Kuesioner B 

 

NO 

 

PERTANYAAN 

PILIHAN 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Tidak 

pernah 

1. Jika bapak/ibu sakit maka berobat 

ke puskesmas atau dokter praktik. 

1 2 3 4 

2. Bapak/ibu teratur memeriksakan 

kondisi kesehatan. 

1 2 3 4 

3. Bapak/ibu menyiapkan sendiri 

kebutuhan makan. 

4 3 2 1 

4. Bapak/ibu mengurus sendiri 

untuk menebus resep atau 

4 3 2 1 
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mengambil obat bila sakit. 

5. Kebutuhan kebersihan bapak/ibu 

diperhatikan oleh keluarga. 

1 2 3 4 

6. Bapak/ibu akan pergi sendiri bila 

membutuhkan sesuatu. 

4 3 2 1 

7. Bapak/ibu tidak mempunyai 

kesulitan untuk mendaptkan alat 

bantu seperti kacamata. 

1 2 3 4 

8. Bapak/ibu merasa tidak di 

perhatikan oleh keluarga. 

4 3 2 1 

9. Bapak/ibu pergi sendiri bila 

mengunjungi posyandu lansia. 

4 3 2 1 

10. Bapak/ibu menyiapkan sendiri 

kebuthan untuk mandi (sabun 

mandi dll) 

4 3 2 1 

11. Jika bapak/ibu membutuhkan 

bantuan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, keluarga 

membantu. 

1 2 3 4 

12. Jika bapak/ibu tidak mampu 

berpakaian sendiri karena sakit 

maka dibantu oleh keluarga. 

1 2 3 4 

13. Jika bapak/ibu tidak mampu 

makan sendiri karena sakit maka 

dibantu oleh keluarga. 

1 2 3 4 

14. Bapak/ibu diantar bila 

mengunjungi tempat pelayanan 

kesehatan. 

1 2 3 4 

15. Bapak/ibu mendapat tugas 

mengurus rumah. 

4 3 2 1 

16. Bapak/ibu merawat cucu dengan 

senang hati. 

1 2 3 4 

17. Bapak/ibu menyiapkan sendiri 

kebutuhan pakaian. 

4 3 2 1 

18. Bapak/ibu mencuci sendiri 

pakaian kotor dengan senang hati. 

4 3 2 1 

19. Bapak/ibu mendapat tugas 

membersihkan rumah. 

4 3 2 1 

20. Bapak/ibu ditinggal sendirian 

dirumah. 

4 3 2 1 
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C. Kuesioner C 

No Pertanyaan Ya Tidak Skor 

1. Apakah anda sebenarnya puas dengan 

kehidupan anda ? 

0 1  

2. Apakah anda telah meninggalkan 

banyak kegiatan dan minat atau 

kesenangan anda ? 

1 0  

3.  Apakah anda merasa kehidupan anda 

kosong ? 

1 0  

4. Apakah anda sering merasa bosan ? 1 0  

5. Apakah anda mempunyai semangat 

yang baik setiap saat ? 

0 1  

6. Apakah anda takut bahwa sesuatu yang 

buruk akan terjadi pada anda ? 

1 0  

7. Apakah anda merasa bahagia untuk 

sebagian besar hidup anda ? 

0 1  

8. Apakah anda sering merasa tidak 

berdaya ? 

1 0  

9. Apakah anda lebih senang tinggal di 

rumah daripada keluar dan mengerjakan 

sesuatu yang baru ? 

1 0  

10. Apakah anda merasa mempunyai 

banyak masalah dengan daya ingat anda 

dibandingkan kebanyakan orang? 

1 0  

11. Apakah anda piker bahwa hidup anda 

sekarang ini menyenangkan ? 

0 1  

12. Apakah anda merasa tidak berharga 

seperti perasaan anda saat ini ? 

1 0  

13.  Apakah anda merasa anda penuh 

semangat ? 

0 1  

14. Apakah anda merasa bahwa keadaan 

anda tidak ada harapan ? 

1 0  

15. Apakah anda pikir bahwa orang lain 

lebih baik keadannya daripada anda ? 

1 0  

 Total    

Interpretasi :  

Skor  0 – 4 : Tidak depresi (normal) 

Skor  5 – 9 : Depresi ringan 

Skor  10 – 15 : Depresi sedang/berat 
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LAMPIRAN 4 

UJI VALIDITAS INSTRUMEN PENGABAIAN 

No. Item pertanyaan Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Ket. 

1. Jika bapak/ibu sakit maka berobat 

ke puskesmas atau dokter praktik. 

0,465 0,933 Valid 

2. Bapak/ibu teratur memeriksakan 

kondisi kesehatan. 

0,611 0,931 Valid 

3. Bapak/ibu menyiapkan sendiri 

kebutuhan makan. 

0,704 0,928 Valid 

4. Bapak/ibu mengurus sendiri untuk 

menebus resep atau mengambil 

obat bila sakit. 

0,695 0,928 Valid 

5. Kebutuhan kebersihan bapak/ibu 

diperhatikan oleh keluarga. 

0,702 0,929 Valid 

6. Bapak/ibu akan pergi sendiri bila 

membutuhkan sesuatu. 

0,610 0,930 Valid 

7. Bapak/ibu tidak mempunyai 

kesulitan untuk mendaptkan alat 

bantu seperti kacamata. 

0,647 0,929 

  

Valid 

8. Bapak/ibu merasa tidak di 

perhatikan oleh keluarga. 

0,710 0,929 Valid 

9. Bapak/ibu pergi sendiri bila 

mengunjungi posyandu lansia. 

0,638 0,929 Valid 

10. Bapak/ibu menyiapkan sendiri 

kebuthan untuk mandi (sabun 

mandi dll) 

0,558 0,931 Valid 

11. Jika bapak/ibu membutuhkan 

bantuan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, keluarga 

membantu. 

0,702 0,929 Valid 

12. Jika bapak/ibu tidak mampu 

berpakaian sendiri karena sakit 

maka dibantu oleh keluarga. 

0,459 0,932 Valid 
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13. Jika bapak/ibu tidak mampu makan 

sendiri karena sakit maka dibantu 

oleh keluarga. 

0,647 0,930 Valid 

14. Bapak/ibu diantar bila mengunjungi 

tempat pelayanan kesehatan. 

0,615 0,930 Valid 

15. Bapak/ibu mendapat tugas 

mengurus rumah. 

0,641 0,930 Valid 

16. Bapak/ibu merawat cucu dengan 

senang hati. 

0,675 0,929 Valid 

17. Bapak/ibu menyiapkan sendiri 

kebutuhan pakaian. 

0,769 0,927 Valid 

18. Bapak/ibu mencuci sendiri pakaian 

kotor dengan senang hati. 

0,743 0,928 Valid 

19. Bapak/ibu mendapat tugas 

membersihkan rumah. 

0,475 0,933 Valid 

20. Bapak/ibu ditinggal sendirian 

dirumah. 

0,580 0,930 Valid 

 

Uji Reliabilitas 
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LAMPIRAN 5 

LEMBAR KEPUTUSAN LOLOS UJI ETIK 
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LAMPIRAN 6 

SURAT IZIN PENELITIAN: DINAS PENANAMAN MODAL & 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
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LAMPIRAN 7 

SURAT IZIN: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

 



95 
 

 

LAMPIRAN 8 

SURAT IZIN PENELITIAN: DINAS KESEHATAN PROVINSI SUL-SEL 
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LAMPIRAN 9 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 10 

HASIL PENGOLAHAN SPSS 

Uji Statistik Karakteristik Responden 

Statistics 

 Umur Jenis Kelamin Status Perkawinan 

Pendidikan 

Terakhir Riwayat Penyakit 

N Valid 174 174 174 174 174 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 67.43 1.68 2.45 2.72 1.15 

Std. Error of Mean .529 .036 .047 .084 .027 

Median 65.00 2.00 2.00 2.00 1.00 

Mode 60 2 2 2 1 

Std. Deviation 6.984 .469 .623 1.110 .358 

Variance 48.778 .220 .388 1.232 .128 

Range 29 1 3 4 1 

Minimum 60 1 1 1 1 

Maximum 89 2 4 5 2 

Sum 11733 292 427 473 200 

 

UMUR 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 60 31 17.8 17.8 17.8 

61 3 1.7 1.7 19.5 

62 13 7.5 7.5 27.0 

63 13 7.5 7.5 34.5 
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64 12 6.9 6.9 41.4 

65 19 10.9 10.9 52.3 

66 6 3.4 3.4 55.7 

67 6 3.4 3.4 59.2 

68 11 6.3 6.3 65.5 

69 6 3.4 3.4 69.0 

70 11 6.3 6.3 75.3 

71 7 4.0 4.0 79.3 

72 3 1.7 1.7 81.0 

73 3 1.7 1.7 82.8 

74 1 .6 .6 83.3 

75 6 3.4 3.4 86.8 

76 3 1.7 1.7 88.5 

77 1 .6 .6 89.1 

78 1 .6 .6 89.7 

79 4 2.3 2.3 92.0 

80 4 2.3 2.3 94.3 

82 1 .6 .6 94.8 

84 1 .6 .6 95.4 

85 5 2.9 2.9 98.3 

88 1 .6 .6 98.9 

89 2 1.1 1.1 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
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JENIS KELAMIN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 56 32.2 32.2 32.2 

Perempuan 118 67.8 67.8 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

STATUS PERKAWINAN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Belum Menikah 2 1.1 1.1 1.1 

Menikah 101 58.0 58.0 59.2 

Janda 61 35.1 35.1 94.3 

Duda 10 5.7 5.7 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

PENDIDIKAN TERAKHIR 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Sekolah 18 10.3 10.3 10.3 

SD/MI Sederajat 73 42.0 42.0 52.3 

SLTP Sederajat 34 19.5 19.5 71.8 

SMA Sederajat 38 21.8 21.8 93.7 

Akademis/ Perguruan Tinggi 11 6.3 6.3 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
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RIWAYAT PENYAKIT 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ada 148 85.1 85.1 85.1 

Tidak Ada 26 14.9 14.9 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

Gambaran Pengabaian Pada Lansia 

PENGABAIAN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid BUKAN PENGABAIAN 80 46.0 46.0 46.0 

PENGABAIAN 94 54.0 54.0 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

Statistics 

TOTAL   

N Valid 174 

Missing 0 

Mean 48.71 

Std. Error of Mean .628 

Median 49.50 

Mode 47 

Std. Deviation 8.287 

Variance 68.671 

Range 44 

Minimum 26 

Maximum 70 

Sum 8475 
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Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

TOTAL .063 174 .089 .988 174 .164 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Gambaran Status Depresi Lansia 

DEPRESI 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK DEPRESI (NORMAL) 43 24.7 24.7 24.7 

DEPRESI RINGAN 115 66.1 66.1 90.8 

DEPRESI SEDANG/BERAT 16 9.2 9.2 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TOTAL .147 174 .000 .962 174 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Hubungan Pengabaian Dengan Status Depresi 

PENGABAIAN * DEPRESI Crosstabulation 

 

DEPRESI 

Total 

TIDAK DEPRESI 

(NORMAL) 

DEPRESI 

RINGAN 

DEPRESI 

SEDANG/ 

BERAT 

PENGABAIAN BUKAN PENGABAIAN Count 19 51 10 80 

Expected Count 19.8 52.9 7.4 80.0 

PENGABAIAN Count 24 64 6 94 

Expected Count 23.2 62.1 8.6 94.0 

Total Count 43 115 16 174 

Expected Count 43.0 115.0 16.0 174.0 

 

 

 

 

DEPRESI * PENGABAIAN Crosstabulation 

Count   

 

PENGABAIAN 

Total 

BUKAN 

PENGABAIAN PENGABAIAN 

DEPRESI TIDAK DEPRESI (NORMAL) 19 24 43 

DEPRESI RINGAN 51 64 115 

DEPRESI SEDANG/BERAT 10 6 16 

Total 80 94 174 
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Test Statisticsa 

 DEPRESI 

Most Extreme Differences Absolute .061 

Positive .061 

Negative .000 

Kolmogorov-Smirnov Z .402 

Asymp. Sig. (2-tailed) .997 

a. Grouping Variable: PENGABAIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

LAMPIRAN 11 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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LAMPIRAN 12 

HASIL UJI TURNITIN 

 


