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ABSTRAK 

Nama : Wilda Sri Widari 

NIM  : 70300119063 

Judul  : Gambaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar Aspek Spiritual Lansia Di    

Puskesmas Samata Kabupaten Gowa  

Masa lanjut usia adalah masa paling akhir dari siklus kehidupan manusia, 

masalah psikososial yang dialami lansia dapat diturunkan dengan cara 

meningkatkan spiritualitasnya. Pendekatan yang penting dalam pemenuhan 

kebutuhan lansia adalah aspek spiritual lansia, pentingnya aspek spiritual bagi 

lansia mempunyai tujuan yaitu dapat memberikan ketenangan dan kepuasan batin 

dalam berhubungan dengan diri sendiri, sesama, lingkungan dan hubungan 

dengan Tuhan-Nya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup lansia menjadi 

lebih baik. 

Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran pemenuhan kebutuhan 

dasar aspek spiritual lansia di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. Metode yang 

digunakan adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan metode deskriptif 

analitik. Sampel yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebanyak 55 responden 

yang sudah memenuhi kriteria inklusi, instrumen penelitian yang digunakan 

adalah lembar kuesioner. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas lansia yang berada di 

wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa yang memiliki aspek spiritual 

tinggi yaitu sebanyak 47 responden, dengan persertasenya sebesar 85,5%. 

Sedangkan yang memiliki aspek spiritual sedang, yaitu sebanyak 8 responden 

dengan persentase sebesar 14,5%.. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu semakin tinggi aspek spiritual yang 

dimiliki lansia, maka semakin dapat pula memunculkan keimanan yang kuat. 

Dengan keimanan tersebut maka lansia akan merasa diri nya lebih tenang dan 

yakin bahwa semua ciptaan Allah akan kembali kepada Allah SWT, sehingga 

lansia lebih menjadi percaya diri dan siap dalam menghadapi kematian nya. 

 

Kata Kunci : Lansia, Aspek Spiritual 
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ABSTRAK 

Description of Fulfillment of Basic Needs for the Spiritual Aspects of the 

Elderly at the Samata Community Health Center, Gowa Regency 

Old age is the final period of the human life cycle. Psychosocial problems 

experienced by the elderly can be reduced by increasing their spirituality. An 

important approach in fulfilling the needs of the elderly is the spiritual aspect of 

the elderly. The importance of the spiritual aspect for the elderly has the aim of 

providing inner peace and satisfaction in relating to oneself, others, the 

environment and the relationship with God so that it can improve the quality of 

life of the elderly for the better. . 

The aim of this research is to provide an overview of fulfilling the basic 

needs of the spiritual aspects of the elderly at the Samata Community Health 

Center, Gowa Regency. The method used is quantitative research, using analytical 

descriptive methods. The sample obtained from this research was 55 respondents 

who met the inclusion criteria. The research instrument used was a questionnaire 

sheet. 

The results of the research show that the majority of elderly people in the 

Samata Community Health Center working area, Gowa Regency, have high 

spiritual aspects, namely 47 respondents, with a percentage of 85.5%. Meanwhile, 

those who had moderate spiritual aspects were 8 respondents with a percentage of 

14.5%. 

The conclusion from this research is that the higher the spiritual aspect that 

an elderly person has, the more they can generate strong faith. With this faith, the 

elderly will feel calmer and confident that all of Allah's creation will return to 

Allah SWT, so that the elderly will be more confident and ready to face their 

death. 

Keywords : Elderly, Spiritual Aspects 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ketika seseorang memasuki usia lanjut, berarti seseorang telah mencapai  

dan melalui usia dewasa serta telah mengalami penurunan fungsi biologis, 

psikologis, sosial, dan ekonomi serta ketidakmampuan fisik atau tubuh untuk 

menyesuaikan diri dengan tekanan lingkungan (Wiraini et al., 2021). 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) world health organization  

mengkategorikan individu lanjut usia ke dalam empat kelompok berdasarkan 

usia : usia paruh baya (middle age) yang didefinisikan sebagai usia antara 45-

59 tahun, lanjut usia (elderly) didefinisikan sebagai mereka yang berusia antara 

60-74 tahun, lanjut usia (old) didefinisikan sebagai mereka yang berusia antara 

75-90 tahun, dan sangat tua (very old) didefinisikan sebagai mereka yang 

berusia di atas 90 tahun. Ketika seseorang memasuki usia lanjut, organ dan 

fungsi tubuhnya mulai mengalami penurunan fungsi, sehingga berdampak pada 

berkurangnya tugas sosialnya (Adriani et al., 2021). Menurut Marlita dkk 

(2017), lanjut usia merupakan suatu tahap penuaan dimana organ dan fungsi 

tubuh seseorang mengalami kemunduran, yang berakibat pada kemunduran 

peran sosialnya. Secara individual, dampak penuaan dapat menimbulkan 

permasalahan besar di berbagai bidang, termasuk fisik, biologis, mental, dan 

sosial ekonomi. Seseorang seringkali mengalami penurunan seiring 

bertambahnya usia, terutama pada kemampuan fisiknya, sehingga 

menimbulkan berbagai gangguan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 

meningkatkan ketergantungannya pada bantuan orang lain (Fera & Husna, 



4 

 

 
 

2018). Tentu saja setiap perubahan yang terjadi pada lansia akan sangat 

menyusahkan mereka dan berdampak pada kesejahteraan hidup mereka 

(Chaichanawirote dalam Yusselda et al., 2016).  

Saat ini, diyakini terdapat lebih dari 500 juta lanjut usia di dunia dengan 

usia rata-rata 60 tahun. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) world health 

organization memperkirakan bahwa akan ada 1,2 miliar lanjut usia di dunia 

pada tahun 2025, dan jumlah tersebut akan meningkat menjadi 2 miliar pada 

tahun 2050. Menurut proyeksi (WHO) pada tahun 2025 setengah dari populasi 

lansia di dunia tinggal di Asia, dan 75% nya tinggal di negara-negara 

berkembang (Yulianti, I. S. 2017). 

Pada tahun 2030, diperkirakan setidaknya 1 dari 6 orang di dunia akan 

berusia 60 tahun atau lebih. Saat ini saja, proporsi penduduk yang berusia 60 

tahun ke atas akan meningkat dari 1 miliar pada tahun 2020 menjadi 1,4 miliar. 

Populasi penduduk ini berusia 60 tahun ke atas, di dunia akan berlipat ganda 

(2,1 miliar) pada tahun 2050. Tidak hanya jumlah dan proporsi lansia saja yang 

meningkat, bahkan seiring dengan meningkatnya umur harapan hidup, proporsi 

lansia tua (80 tahun ke atas) juga mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 

2020 sampai 2050 diperkirakan meningkat tiga kali lipat hingga mencapai 426 

juta jiwa (World Health Organization, 2022). Berdasarkan Badan Pusat 

Statistik 2018 memproyeksikan bahwa pada tahun 2045, Indonesia akan 

memiliki sekitar 63,31 juta penduduk lanjut usia (lansia) atau hampir mencapai 

20% dari populasinya. Bahkan, proyeksi PBB juga menyebutkan bahwa 

persentase lansia yang ada di Indonesia akan mencapai 25% pada tahun 2050 
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atau sekitar 74 juta lansia. Selama kurun waktu hampir 50 tahun (1971-2018), 

persentase penduduk lansia yang ada di Indonesia meningkat sekitar dua kali 

lipat. Pada tahun 2018, persentase lansia mencapai 9, 27% atau sekitar 24,49 

juta jiwa. Dalam waktu hampir lima dekade, persentase lansia yang ada di 

Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat, yakni menjadi 9,92% (26 juta-an) di 

mana lansia perempuannya yaitu sekitar 1% lebih banyak dibandingkan lansia 

laki-laki (10,43% berbanding 9,42%). Dari seluruh lansia yang ada di 

Indonesia, lansia muda berumur (60-69 tahun) jauh mendominasi dengan 

besaran yang mencapai 64,29%, selanjutnya diikuti oleh lansia madya (70-79 

tahun) dan lansia tua (80+ tahun) dengan besaran masing- masing 27,23% dan 

8,49% (Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial, 2020). 

Di Indonesia, pada tahun 2018 terdapat 11 provinsi dari seluruh provinsi 

di Indonesia dengan presentase lansia lebih dari 7%, diantaranya adalah 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan persentase sebanyak (8,8%). Ditahun 2020 

jumlah lansia sekitar 920 jiwa atau 1.200 jiwa. Kabupaten gowa menduduki 

peringkat ke-17 dengan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) terbanyak dari 24 

Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan dengan jumlah lansia nya yaitu 

sekitar 941 jiwa (Budiono, A. 2020). 

Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 11 provinsi di 

Indonesia yang memiliki persentase lansia lebih dari 7% pada tahun 2018. 

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai persentase tertinggi sebesar 8,8%, yaitu 

sekitar 920 hingga 1.200 orang akan memasuki usia lanjut pada tahun 2020. 

Dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa 
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menduduki peringkat ke-17 dengan konsentrasi lansia terbesar yaitu sebanyak 

941 lansia (Budiono, A. 2020). 

Berdasarkan data dari Puskesmas Samata Kabupaten Gowa pada tahun 

2020 terdapat 3.855 lansia, tahun 2021 dan 2022 sebanyak 4.281 lansia, dan 

pada tahun 2023 sebanyak kurang lebih 4.062 lansia. Dari wawancara 

penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten 

Gowa mengungkapkan bahwa angka kematian lansia mempunyai dampak yang 

signifikan terhadap populasi lansia saat ini.  

Lanjut usia dengan spiritualitas yang matang mungkin akan lebih mudah 

menghadapi kenyataan, berpartisipasi dalam kehidupan, dan memahami tempat 

mereka di dalamnya. Lansia dengan spiritualitas rendah akan menunjukkan 

perasaan tidak berharga, rendah diri, tidak dapat dicintai, sangat takut akan 

kematian, dan memiliki kehidupan yang kurang bermakna. Demikian pula 

lansia yang kuat spiritualnya tidak akan takut menghadapi kematian dan akan 

lebih mampu menerima kehidupan dan kenyataan yang dialaminya saat ini 

(Anitasari & Fitriani, 2021). Pendewasaan lansia dalam kehidupan beragama 

dan keyakinan lansia itu sendiri menjadi indikator adanya perubahan 

spiritualitas pada populasi tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi 

kesejahteraan hidup lansia adalah perubahan dalam kehidupan spiritualnya. 

Kondisi fungsional terbaik pada lansia merupakan tanda kualitas hidup yang 

tinggi bagi mereka, kualitas hidup lansia seharusnya meningkat jika komponen 

spiritual dapat terwujud agar mereka mendapat hari tua yang memuaskan dan 

bahagia (Ucar & Aylaz, 2019). Kesejahteraan spiritual mempunyai dampak 
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yang signifikan terhadap kesejahteraan fisik, emosional, finansial, sosial, dan 

psikologis lansia. Lansia yang sehat rohani mempunyai hubungan yang positif 

dengan Tuhan, diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan (Chrisnawati dkk 

2017). 

Beberapa  penelitian menunjukkan spiritualitas membantu lansia 

mempertahankan kemandirian, mengurangi stres dan kecemasan, serta 

mencapai tujuan pribadi dan profesional (Sibuea & Angin, 2020). Dengan hasil 

uji signifikansi 0,040 yang berarti p value 0,05 dan nilai r 0,334, penelitian 

Munawarah (2018) menunjukkan bahwa komponen spiritualitas mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan kualitas hidup lansia di Puskesmas Sungai 

Ulin Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. 

Menurut penelitian Yesi Febriana, Sulistyo Andarmoyo, dan Sri Susanti 

(2019). Pemenuhan kebutuhan spiritual lansia dan dukungan keluarga 

mempunyai hubungan yang erat, hasil uji chi square antara dukungan keluarga 

dengan pemenuhan kebutuhan spiritual lansia diperoleh nilai p value (0,000) 

(0,05) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan keduanya. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Yesi Febriana, Sulistyo 

Andarmoyo, dan Sri Susanti 2019), pemenuhan kebutuhan spiritual lansia dan 

dukungan keluarga mempunyai hubungan yang erat. Hasil uji chi square antara 

dukungan keluarga dengan pemenuhan kebutuhan spiritual lansia diperoleh 

nilai p value (0,000) (0,05) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

keduanya. 
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Penelitian Despitasari dkk pada tahun (2020), hasil analisis data 

menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara spiritual wellbeing 

dengan kualitas hidup lansia, dengan nilai p value 0,000 hingga 0,05. Seraji 

dkk (2018) melakukan penelitian kedua terhadap 117 warga lanjut usia di kota 

Zahedan, Iran selatan. Temuan penelitian ini menunjukkan korelasi yang kuat 

antara kesehatan spiritual dan kualitas hidup lansia di kota Zahedan, Iran. Dan 

dalam penelitian ini ditemukan bahwa skor kualitas hidup perempuan lebih 

rendah dibandingkan laki-laki (Buulolo, 2019). 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai ”Gambaran Pemenuhan Kebutuhan Aspek Spiritual 

Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu ’’Untuk mengetahui bagaimana gambaran 

pemenuhan kebutuhan dasar aspek spiritual lansia di wilayah kerja Puskesmas 

Samata Kabupaten Gowa?’’ 

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas dikemukakan hipotesis penelitiannya adalah 

mengetahui gambaran pemenuhan kebutuhan dasar aspek spiritual lansia di 

Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. 
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D. Definisi Operasional  

Tabel 1.1 Definisi Operasional Penelitian 

No Variable Devisi Operasional Alat 

Ukur 

Skala Kriteria 

Objektif 

1. Aspek Spiritual 

pada Lansia 

Menurut Haswita dan 

Sulistyowati (2017), 

spiritualitas adalah keyakinan 

bahwa manusia mempunyai 

kekuatan yang lebih tinggi 

(Tuhan), yang menyebabkan 

mereka merasakan kebutuhan 

dan cinta kepada-Nya serta 

penyesalan atas pelanggaran 

mereka di masa lalu. 

Kuisioner Ordinal a. Jika skornya <53 

maka 

kesejahteraan 

spiritualnya 

rendah.  

b. Jika skornya 

antara 54-87, 

maka 

kesejahteraan 

spiritual 

dianggap sedang 

c. Jika skornya 

lebih tinggi dari 

>88, maka 

kesejahteraan 

spiritualnya 

tinggi  

 

E. Kajian Pustaka 

Table 1.2 Kajian Pustaka 

No. Nama Peneliti Judul Tujuan Metode 

1. Heny Nurmayunita 

dan Amin Zakaria 

(2021) 

Pengaruh 

pemberian terapi 

dzikir terhadap 

harga diri lansia di 

pondok lansia 

penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

pengaruh pemberian 

terapi dzikir terhadap 

harga diri lansia di 

pondok lansia Al-

Ishlah Malang. 

Penelitian  ini 

menggunakan metode 

Pre Eksperimen dengan 

One group Prepost test. 

2. Ninda Ayu Prabasari 

(2020). 

Pelatihan perawatan 

demensia terhadap 

beban caregiver 

lansia demensia 

Tujuan penelitian ini 

adalah meriview 

tentang pelatihan 

perawatan demensia 

terhadap burden 

caregiver. 

Penelitian ini 

menggunakan Mix 

Methods Design, 3 

penelitian true 

eksperimen design serta 

2 penelitian pre 

eksperimen design. 

3. Gualinda, Nurleni 

DKK (2021) 

Hubungan status 

spiritualitas dengan 

  Tujuan  penelitian  ini  

adalah  untuk  

Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian survey 
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kualitas hidup 

lansia 

mengetahui  hubungan 

status spiritualitas 

dengan kualitas hidup 

pada lansia di wisma 

cinta kasih padang. 

analitik dengan 

pendekatan cross 

sectional study 

(Notoatmodjo, 2017). 

Variabel independennya 

status spiritualitas dan 

variabel dependennya 

kualitas hidup lansia. 

4. Noor Rochmah Ida 

Ayu TP dkk (2019) 

Pemberian terapi 

warna mandala dan 

peningkatan fungsi 

kognitif pada lansia 

dengan demensia,  

Penelitian ini bertujuan 

untuk  

mengetahui pengaruh 

pemberian terapi 

mandala terhadap 

peningkatan fungsi 

kognitif lansia dengan 

memberikan  

terapi warna mandala 

yang diharapkan 

mampu membantu 

lansia untuk 

meningkatkan fokus, 

daya konsentrasi,  

mengurangi 

kecemasan dan dapat 

menjadi proses 

meditasi yang inheren. 

Penelitian ini merupakan 

penelitian  

quasy experimental 

untuk mengetahui  

perubahan fungsi 

kognitif pada lansia  

setelah diberikan terapi 

warna mandala 

5.  Budi hartono dkk 

(2019) 

Hipnosis Lima Jari 

dengan Pendekatan 

Spiritual  

Menurunkan 

Insomnia pada 

Lansia,  

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui pengaruh 

hypnosis lima jari 

pendekatan spiritual 

terhadap insomnia 

yang di alami lansia. 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah Quasy 

Eksperimen dengan 

pendekatan One Group 

Pretest-Poattest Design 

tanpa kelompok kontrol 

6.  Bestfy Anitasari dkk 

(2021) 

Hubungan 

pemenuhan 

kebutuhan spiritual 

dengan kualitas 

hidup lansia : 

Literature reviuw, 

Jurnal fenomena 

kesehatan 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui gambaran 

mengenai frekuensi 

dari pemenuhan 

kebutuhan dasar 

manusia pada lansia 

demensia di posyandu 

lansia di kelurahan  

Tembalang. 

Metode penelitian ini 

yaitu dengan metode 

penelitian deskriptif 

dengan  pendekatan 

cross sectional 

7.  Ranti Deana Rizkika 

(2021) 

Bimbingan agama 

islam melalui 

pembelajaran 

Quran dalam 

meningkatkan cara 

semangat hidup 

lansia, Jurnal 

Bimbingan 

Penyuluhan Islam, 

Tujuan penelitian ini 

adalah di rancang 

untuk memungkinkan 

individu untuk dapat 

hidup selaras dengan 

aturan dan petunjuk 

Allah 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah  

Konstruktivisme 

8. Joko susanto dan 

Tantri Tristiana Dewi 

(2021) 

Aktivitas kebutuhan 

spiritual dengan 

depresi pada lansia, 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui hubungan 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah  

menggunakan studi 
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aktivitas kebutuhan 

spiritual dengan 

tingkat depresi pada 

lansia 

korelasional dengan 

pendekatan cross 

sectional 

9. Amanda Eflin Pradana 

(2021) 

Hubungan 

dukungan social 

teman sebaya 

dengan fungsi 

kognitif pada lanjut 

usia, Jurnal 

keperawatan tropis 

papua 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui hubungan 

antara dukungan social 

teman sebaya dengan 

fungsi kognitif pada 

lansia di wilayah kerja 

puskesmas  Payung 

Sekaki Kota Pekanbaru 

Penelitian ini 

menggunakan desain 

descriptive korelasi dan 

pendekatan cross 

Sectional. 

10. Nur ilmi dkk, (2018) Problem depresi 

pada lansia dan 

solusi dengan terapi 

spiritual 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui seluruh 

masalah yang terjadi 

sehubungan dengan 

geriatric dan problem 

depresi 

Metode penelitian yg 

digunakan adalah 

literatur 

review,pencarian 

digunakan pada data 

base sience direct,dan 

google scholar 

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar aspek spiritual lansia di wilayah kerja 

Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya karakteristik usia lansia yang ada di wilayah kerja 

Puskesmas Samata Kabupaten Gowa 

b. Diketahuinya karakteristik jenis kelamin lansia yang ada di wilayah 

kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa 

c. Diketahuinya karakteristik pendidikan lansia yang ada di wilayah kerja 

Puskesmas Samata Kabupaten Gowa 

d. Diketahuinya aspek spiritual lansia di wilayah kerja Puskesmas Samata 

Kabupaten Gowa 



12 

 

 
 

G. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

   Manfaat dari penelitian ini adalah, untuk mendeskripsikan 

bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar spiritual lansia di wilayah kerja 

Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi atau mengedukasi masyarakat mengenai cara 

melakukan hal tersebut, dapat juga dijadikan sebagai informasi baru 

mengenai ilmu keperawatan khususnya keperawatan dasar dalam pelayanan 

kesehatan lansia. 

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaaat bagi tenaga Kesehatan 

 Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk, meningkatkan peran 

keluarga dalam aspek spiritual dalam memberikan pelayanan kepada 

lansia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dalam ilmu keperawatan mengenai respon spiritual yang sangat 

dibutuhkan oleh semua individu. 

b. Manfaat bagi institusi pendidikan 

 Dalam rangka mendidik, memajukan keterampilan, dan menambah 

pengetahuan untuk mengimplementasikan makna aspek spiritual untuk 

diterapkan pada lansia. Maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dan memberikan informasi tentang pemenuhan 

kebutuhan dasar aspek spiritual pada lansia di Samata Wilayah kerja 

Puskesmas Kabupaten Gowa. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan data pelengkap oleh peneliti 

selanjutnya sebagai bahan bacaan atau sumber inspirasi penelitian baru. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lansia 

1. Definisi Lansia 

Menjadi tua atau menua merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi 

semua makhluk hidup dan berlangsung sepanjang hidup seseorang. Ini tidak 

hanya dimulai pada titik waktu tertentu, dan juga dimulai pada awal 

kehidupan. Proses kehidupan tahap lanjut yang disebut lanjut usia ditandai 

dengan menurunnya kapasitas tubuh dalam merespon depresi lingkungan. 

Usia lanjut ditandai dengan ketidakmampuan seseorang menjaga 

keseimbangan saat mengalami depresi fisiologis, penuaan secara alami 

memerlukan tiga tahap yang harus dilalui seseorang. Masa kanak-kanak, 

dewasa, dan tua merupakan tahapan didalam kehidupan (Retnaningsih 

2018). Proses penuaan merupakan fungsi dari usia individu, seiring 

bertambahnya usia mereka mengalami perubahan. Seiring bertambahnya 

usia, lansia mulai mengalami sejumlah masalah, termasuk masalah kognitif. 

Mereka juga mulai mengalami perubahan dari segi fisik, kognitif, dan 

psikososial (Luthfiana, 2019). 

Eko dan Gloria (2018) menyatakan bahwa, studi komunitas 

mengungkapkan bahwa 17–34% lansia mengalami gangguan kognitif. 

Penurunan fungsi kognitif ini banyak penyebabnya, antara lain neurologi, 

diabetes melitus, dan depresi. Penurunan fungsi kognitif, menurut beberapa 

peneliti, akan mengganggu kualitas hidup penderitanya. Menurut penelitian 
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(Deu, 2018), gender mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap fungsi 

kognitif pada lansia. Karena wanita menopause memiliki kadar hormon 

estrogen yang lebih rendah, mereka lebih mungkin mengalami gangguan 

kognitif dibandingkan pria. Karena hormon ini sangat penting untuk 

menjaga fungsi otak, risiko penyakit neurodegeneratif meningkat (Deu, 

2018). 

Permasalahan yang sering menimpa lansia adalah, menurunnya fungsi 

berbagai organ tubuh seiring bertambahnya usia. Pengurangan sel anatomi, 

penurunan aktivitas fisik, nutrisi yang tidak memadai, polusi, dan radikal 

bebas merupakan faktor yang berkontribusi terhadap penurunan fungsi ini. 

Hal ini mengakibatkan perubahan struktural dan fisiologis di otak, serta 

semua organ lain yang terlibat dalam proses penuaan. Bahasa, 

perkembangan berpikir, perkembangan memori, dan perkembangan 

kecerdasan yang mempengaruhi penuaan merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi fungsi kognitif (Bandiah, 2018). 

 Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra/23:24: 

لِديَْنِ  إِيَاهُ  إلَِّٓ  تعَْبدُوُٓا   ألََّ  رَبُّكَ  وَقَضَى   نًا وَبِٱلْوَ  ۚ   إحِْسَ   ٱلْكِبرََ  عِندكََ  يَبْلغُنََ  إمَِا 

 كَرِيمًا  قَوْلًّ  لهَُمَا  وَقلُ تنَْهَرْهُمَا وَلَّ  أفُ    لهَُمَآ  تقَلُ فلَََ  كِلََهُمَا أوَْ  أحََدهُُمَآ 

Terjemahannya : 

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya 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." 

(QS: Al-Isra ayat 23-24). 
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Tafsir Al-Muyassar 

Dan tuhanmu (wahai manusia) telah memerintah, mengharuskan 

dan mewajibkan untuk diesakan dalam peribadahan kepada-Nya, dan Dia 

memerintahkan untuk berbuat baik kepada bapak-ibu, terutama di saat 

mereka berusia lanjut, janganlah engkau berkeluh kesah, jangan merasa 

kesal terhadap sesuatu yang engkau lihat dari mereka atau salah satu dari 

mereka, dan jangan memperdengarkan kepada mereka ucapan yang buruk, 

bahkan jangan pula berkata (ah) sekaliapun ia merupakan tingkat terendah 

dari ucapan yang buruk. Dan janganlah muncul darimu tindakan buruk 

kepada mereka berdua. Akan tetapi bersikaplah lembut kepada mereka 

berdua. Dan katakanlah kepada mereka berdua selalu perkataan lembut bagi 

tulus. 

   Seorang anak yang durhaka terhadap ibu atau bapaknya tidak akan 

mendapatkan ridho dari Allah SWT, hadits tentang berbakti kepada kedua 

orang tua juga diriwayatkan oleh HR. Tirmidzi yang berbunyi: "Ridho Allah 

itu tergantung ridho kedua orang tua dan murka Allah juga tergantung 

kepada murka kedua orangtua." (HR. Tirmidzi). 

  Sehingga dalam surat Al-Isra ayat 23-24 kita diajarkan untuk selalu 

patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Adapun hadits yang 

mengingatkan kita untuk selalu hormat, mencintai dan berbakti kepada 

orang tua juga disebutkan dalam hadits ini. 
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2. Klasifikasi Lanjut Usia 

Menurut World Health Organization lanjut usia terbagi atas empat 

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

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

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

Prof. Dr. Koesoemato Setyonegoro lanjut usia ialah seseorang yang berusia 

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

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

Pada tahun 2013, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

membagi lansia menjadi lima kategori, yaitu pra lansia yaitu seseorang yang 

berusia 45-59 tahun, lansia yaitu seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, 

lansia berisiko tinggi yaitu seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. 

berusia ≥ 70 tahun atau ≥ 60 tahun. yang mempunyai gangguan kesehatan, 

lanjut usia potensial yaitu lanjut usia yang masih mampu melakukan 

aktivitas untuk menghidupi dirinya sendiri dan masih dapat menghasilkan 

barang/jasa, lanjut usia non potensial yaitu lanjut usia yang bergantung pada 

orang lain dan tidak mampu lagi mencari nafkah untuk mencukupu 

kebutuhan hidupnya sendiri (Erni Setiyorini, 2018). 

3. Ciri-Ciri Lansia 

a. Lansia yang mengalami masa kemunduran akan mengalami kemunduran 

dalam berbagai bidang, baik fisik maupun psikis. Pada fase lansia, 

motivasi sangatlah penting. Lansia dengan motivasi rendah cenderung 

cepat membuat tubuhnya mengalami penurunan fisiknya, hal ini 
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berbanding terbalik dengan lansia dengan motivasi tinggi. Akibatnya 

pemodelan fisik membutuhkan waktu lebih lama (Kholifah, 2016). 

b. Peran yang dilakukan seseorang seiring bertambahnya usia harus berubah 

seiring dengan penurunan segala aspek kehidupannya, perubahan ini 

harus dilakukan atas kemauan sendiri dan bukan karena tekanan dari luar 

(Kholifah, 2016). 

c. Dianggapnya lansia sebagai kelompok minoritas disebabkan oleh sikap 

sosial yang kurang baik terhadap mereka, yang kemudian diperkuat 

dengan pandangan yang kurang baik. Misalnya, ketika lansia lebih 

memilih untuk mempertahankan pendapatnya dan orang lain mempunyai 

pandangan yang berlawanan, maka sikap sosial masyarakat terhadap 

lansia akan menjadi negatif. Namun sebagian lansia yang menunjukkan 

toleransi juga akan merasakan reaksi sosial yang positif (Sitanggang, 

2021). 

d. Lansia mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan konsep diri 

negatif akibat penyesuaian diri yang buruk dan perlakuan yang buruk. 

Perlakuan yang buruk membuat penyesuaian diri lansia menjadi lebih 

sulit karena berujung pada perilaku buruk. Misalnya, lansia yang 

mengalami diskriminasi dari keluarganya sering kali mengalami rasa 

rendah diri, mudah tersinggung, dan cepat marah (Sitanggang, 2021).  

4. Perubahan Yang Terjadi Pada Lansia 

Masalah kesehatan yang dialami oleh lansia sangat berkaitan erat 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia, diantaranya : 
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a. Aspek fisik 

Perubahan fisik yang dialami lansia antara lain perubahan 

penampilan, perubahan fisiologis, perubahan sistem saraf, perubahan 

panca indera, perubahan perilaku, perubahan seksual, dan juga perubahan 

motorik. Psikologi, sosial, ekonomi, dan kesehatan lansia seringkali 

menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan penampilan fisiknya. Para 

lansia seringkali mengalami perubahan penampilan, seperti perubahan 

bentuk mulut akibat gigi tanggal, mata tampak terkulai, bahu bungkuk, 

lemak perut menumpuk, pinggul kendur, dan persendian melemah atau 

rapuh (Putri et al. ., 2021). 

Perubahan pada panca indera tersebut antara lain menurunnya 

kemampuan kelompok lansia dalam melihat benda baik jauh maupun 

dekat, menurunnya iluminasi melihat, hilangnya kepekaan warna, serta 

meningkatnya risiko terkena katarak dan cacat mata lama. Karena 

perubahan pada telinga yang biasanya disebabkan oleh penyakit, 

pengobatan, dan faktor lingkungan seseorang lanjut usia juga mengalami 

penurunan pendengaran. Seiring bertambahnya usia, kulit mereka 

menjadi lebih kering dan kaku, sehingga memengaruhi kemampuan 

mereka merasakan sentuhan. Selain itu, lansia mengalami penurunan 

kepekaan rasa akibat reseptor rasa pada lidah dan mulutnya tidak lagi 

berkembang (Putri et al., 2021). 

Lanjut usia mengalami berbagai macam perubahan fisiologis, 

namun hal ini sudah diantisipasi secara luas. Setiap orang mengalami 
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perubahan ini, namun laju perubahannya berbeda-beda bergantung pada 

orang dan keadaannya. Lansia seringkali mengalami perubahan fisiologis 

seperti perubahan pola tidur, penurunan stamina dan produktivitas, 

peningkatan tekanan darah, dan kesulitan mengontrol suhu tubuh (Sarbini 

et al., 2019). Sistem muskuloskeletal mengalami perubahan yang 

biasanya mengakibatkan penurunan fleksibilitas, kekuatan otot, dan daya 

tahan. Sistem endokrin juga mengalami perubahan yang biasanya 

mengakibatkan penurunan hormon dan biasanya berkaitan erat dengan 

nutrisi pada lansia. Perubahan lain dalam tubuh termasuk TSH, ACTH, 

dan hormon pertumbuhan. Lansia juga mengalami perubahan pada sistem 

pernafasannya, seperti penurunan otot pernafasan sehingga volume udara 

yang dihirup akan berkurang sehingga menyebabkan nafas menjadi lebih 

pendek yang diikuti dengan penurunan refleks silia sehingga 

mengakibatkan lemahnya refleks batuk. (Sarbini dkk. al., 2019).  

Massa otak, aliran darah ke otak, dan jumlah neuron semuanya 

berubah seiring bertambahnya usia sistem saraf. Perubahan sistem saraf 

mempengaruhi kestabilan tubuh dan kemampuan menjaga keseimbangan 

tubuh sehingga menyebabkan pola pergerakan dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari berubah (Sarbini et al., 2019). Hal ini disebabkan oleh 

gangguan rangsangan dan inisiasi respon terhadap bertambahnya usia. 

Seseorang lanjut usia mengalami perubahan pada sistem 

pencernaannya, antara lain penurunan permeabilitas dinding usus 

sehingga mengakibatkan pencernaan dan penyerapan makanan menjadi 
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kurang optimal. Selain itu, bertambahnya usia dapat menyebabkan tubuh 

memproduksi lebih sedikit enzim dan asam yang sebenarnya dibutuhkan 

untuk pencernaan. Sistem imun yang berfungsi sebagai penghalang 

keutuhan dan perlindungan tubuh juga akan mengalami perubahan, 

akibatnya lansia akan lebih rentan terhadap virus dan bakteri (Sarbini et 

al., 2019). 

Ketika seseorang mencapai usia 60-an, proses penuaan juga 

mengakibatkan menurunnya kemampuan seksualnya. Lansia juga akan 

mengalami penurunan kekuatan, kecepatan, dan kapasitas mempelajari 

keterampilan baru terkait sistem muskuloskeletalnya (Putri et al., 2021). 

B.  Kebutuhan Aspek Spiritual  

1. Aspek Spiritual Lansia 

Berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, 

spiritualitas berkaitan dengan hati, jiwa, ruh, kepedulian terhadap sesama 

manusia, makhluk lain, dan lingkungan alam (Yusuf, 2017). Menurut 

Haswita dan Sulistyowati (2017), spiritualitas adalah keyakinan seseorang 

terhadap kekuasaan yang lebih tinggi (Tuhan), yang berujung pada 

kebutuhan dan kecintaan terhadap keberadaan Tuhan serta permintaan maaf 

atas kesalahan diri sendiri (Haswita & Sulistyowati, 2017). 

Hal ini akan menunjukkan rendahnya kesadaran akan tujuan hidup, 

rasa tidak berharga, tidak dicintai, dan ketakutan akan kematian pada lansia 

yang tingkat spiritualnya rendah. Namun individu lansia yang memiliki 

tingkat spiritualitas tinggi tidak takut mati dan lebih mampu menerima 
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kehidupan (Seraji Maryam, 2016). Beberapa orang menggambarkan 

spiritualitas sebagai perasaan keterhubungan atau transendensi yang 

menyucikan dan menenangkan, sementara yang lain merasakan kedamaian 

ketika berada di masjid, gereja, kuil, atau lokasi suci lainnya (Patrisia, dkk. 

2020). 

Kualitas hidup lansia seharusnya meningkat jika komponen spiritual 

ini dapat terwujud. Agar mereka dapat menikmati masa tua mereka dengan 

cara yang terarah, menyenangkan, dan bermanfaat (Yuzefo, 2015). Semakin 

matangnya kehidupan beragama dan keyakinan lansia yang menyatu dalam 

kehidupan sehari-hari serta terlihat dari pola pikir dan perilakunya yang 

teratur merupakan tanda adanya perubahan spiritualitas pada lansia. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup lansia adalah perubahan 

kebutuhan spiritual (Rukuye, 2019). 

Manusia yang matang seharusnya sudah mengembangkan sisi 

spiritualnya seiring bertambahnya usia. Lansia akan lebih mampu 

mengembangkan makna positif tentang alasan keberadaannya di dunia, 

memahami penderitaan dan meyakini hikmah dari suatu peristiwa atau 

penderitaan, serta menjaga hubungan yang sehat jika kebutuhan spiritualnya 

terpenuhi pada saat ini. Melalui iman, keyakinan diri, dan cinta, seseorang 

bisa menjadi dinamis dan positif (Meisenhelder & Chandler, 2017). Para 

lansia lebih cenderung percaya bahwa agama dapat membantu mereka 

menemukan solusi terhadap permasalahan hidup mereka. Mereka juga 

memandang agama sebagai sumber kenyamanan dan bimbingan. Ketika 
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seseorang berada dalam situasi yang cenderung membuat dirinya merasa 

tertekan, stres, atau tertekan, seringkali ia akan mencari kompensasi sebagai 

upaya untuk meringankan perasaannya. Menurut definisi yang diberikan di 

atas, spiritualitas adalah persepsi memiliki hubungan yang kuat dengan 

Sang Pencipta dan keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi (Tuhan) 

yang dapat diandalkan oleh ciptaan-Nya. 

Menurut penelitian Kyle (2019), spiritualitas merupakan salah satu 

kebutuhan mendasar yang dimiliki manusia agar mampu menginspirasi 

perubahan dan menemukan kekuatan ketika menghadapi stress emosional, 

penyakit fisik, atau kematian. Menurut Aiiegbola (2015), spiritualitas dapat 

membantu lansia mengatasi masalah seperti pengurangan stress dan 

kecemasan serta mempertahankan eksistensi dan tujuan hidup seseorang. 

Melalui pemberian layanan, spiritualitas mendapat kehormatan untuk dapat 

membantu para lansia dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang 

diakibatkan oleh penuaan. O'Brien berpendapat bahwa spiritualitaslah yang 

memotivasi orang yang ingin melampaui dunia material (Brien, 2018). 

Keyakinan, pencarian makna dan tujuan hidup, dan menjalin hubungan 

dengan orang lain yang memiliki keyakinan dan pengalaman serupa 

merupakan ciri-ciri spiritualitas lainnya. Mereka yang sudah lanjut usia dan 

memiliki pemahaman spiritual akan merasakan hubungan yang baik dengan 

orang lain, yang akan membantu mereka menemukan makna dan tujuan 

hidup mereka. Kualitas hidup dan potensi warga lanjut usia dapat 

ditingkatkan melalui hal ini. 
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Spiritualitas yang prima diperlukan untuk meningkatkan kesehatan 

mental, semangat hidup, dan kualitas hidup. Selain penerimaan diri, 

memiliki pandangan hidup yang positif berasal dari dukungan keluarga, 

spiritual, dan sosial yang baik, yang membantu orang merasa percaya diri 

dan mudah beradaptasi dengan tantangan yang mereka hadapi Dewi & 

Wardani (2017). 

Hubungan individu dengan Tuhan yang diartikan memiliki kekuatan 

dan kepastian yang cukup untuk mempertaruhkan nyawanya merupakan 

konsep kunci dalam konstruksi kesejahteraan spiritual. Pemenuhan spiritual 

juga diartikan sebagai kedamaian spiritual, dan ritual keagamaan antara lain 

menghadiri acara keagamaan, mengikuti takjiah, mendengarkan ceramah 

agama, berdoa, melakukan latihan meditasi pribadi, dan bersedekah. Sebuah 

gagasan yang lebih menyerupai mengalami kasih Tuhan, mengakui bahwa 

Tuhan adalah kekuatan tertinggi, menerima bahwa kita adalah hamba Tuhan 

dan bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya, dan menemukan kedamaian 

dalam pengampunan dan kasih Tuhan. Dimensi spiritualitas dinilai dari 

kesejahteraan spiritual yang meliputi keyakinan pribadi, praktik keagamaan, 

dan kepuasan spiritual, sesuai dengan O'Brien (2018). 

a. Manfaat Aspek Spiritual Pada Lansia 

1) Lanjut usia yang melakukan latihan spiritual menjadi lebih nyaman 

dan lebih mampu menerima penuaan dan kondisi kehidupan mereka.. 

2) Lansia (elderly) hendaknya melakukan aktivitas jasmani, sosial, dan 

spiritual dengan baik agar kesehatan jasmani dan rohaninya tetap 
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terjaga seiring mendekati usia lanjut. Apabila ketiga komponen 

tersebut dijalankan dengan baik dan seimbang maka akan memberikan 

dampak positif bagi lansia. 

b. Tujuan Aspek Spiritual Pada Lansia 

1) Praktik dan pengalaman spiritual sehari-hari yang dilakukan orang-

orang dimaksudkan untuk memperkuat aspek spiritual dari penuaan, 

lansia dapat menjadi lebih baik spiritualnya dan semakin kuat 

keyakinannya terhadap Tuhan jika melakukan aktivitas spiritual. 

2) Lansia dapat menghadapi kenyataan hidup, berpartisipasi aktif dalam 

kehidupan, serta menentukan makna dan tujuan keberadaannya di 

dunia atau kehidupan dengan bantuan perkembangan spiritual yang 

matang. 

Hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

kesejahteraan spiritual lansia dengan kualitas hidup mereka secara keseluruhan, 

yang menunjukkan pentingnya kesejahteraan spiritual sebagai pedoman dalam 

berperilaku sehari-hari. Oleh karena itu, kesehatan spiritual dapat diartikan 

sebagai perasaan harmonis dan intim dengan orang lain, alam, dan kehidupan 

tertinggi (Anggraini et al. 2018).  
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C. Kerangka Teori 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kerangka Konsep  

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

Lanjut Usia: 

 

1. Middle age (45-59 tahun) 

2. Ederley (60-74 tahun) 

3. Old (74-90 tahun) 

4. Very Old (diatas 90 tahun) 

 

Faktor yang mempengaruhi Kebutuhan Spiritual :  

1. Tahap Perkembangan 

2. Peran keluarga 

3. Latar belakang etnik dan budaya 

4. Pengalaman hidup sebelumnya 

5. Krisis dan perubahan 

6. Terpisah dari ikatan spiritual 

7. Isu moral terkait dengan terapi 

 

Aspek Spiritual 

 

Pemenuhan  Kebutuhan 

Spiritual 

 

Lansia 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, dengan 

menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. 

Metode ini menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan dalam 

keadaan alamiahnya, tanpa dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk menarik 

kesimpulan yang dapat digeneralisasikan, untuk menggambarkan atau memberi 

gambaran tentang suatu objek yang diteliti. Dalam pendekatan ini, lembar 

kuesioner digunakan untuk pengumpulan data. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten 

Gowa Sulawesi Selatan 

2. Waktu 

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan Agustus - September tahun 

2023. 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri dari obyek-obyek 

atau subyek-subyek dengan jumlah dan ciri-ciri tertentu yang dipilih oleh 

peneliti untuk dipelajari sebelum diambil kesimpulan Adriani (2017). Oleh 

karena itu, lansia di Desa Samata Kabupaten Gowa yang sering berkunjung 
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ke Puskesmas Samata Kabupaten Gowa yang berjumlah 63 lansia akan 

menjadi populasi yang digunakan dalam penelitian ini. 

2. Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang ditelit,  namun hal ini 

bukanlah populasi itu sendiri. Sampel adalah sebagian dari populasi yang 

dianggap mewakili populasi partisipan penelitian (Adriani, 2017). Sampel 

penelitian adalah lansia yang memenuhi kriteria inklusi dan tinggal di 

sekitar wilayah kerja Puskesmas Samata. 

Para lansia yang memenuhi kriteria yang ditetapkan peneliti dijadikan 

sampel dalam penelitian ini, populasi yang dimasukkan dalam sampel 

penelitian ini adalah populasi yang diperkirakan dapat mewakili populasi 

yang ditentukan oleh kriteria peneliti. Subyek penelitian harus memenuhi 

kriteria inklusi jika secara umum sesuai dengan gambaran populasi yang 

ada, untuk mewakili sampel yang akan digunakan, peneliti mempunyai 

kriteria tertentu. Standar-standar ini berfungsi sebagai kriteria inklusi dan 

eksklusi : 

a. Kriteria Inklusi 

1.) Keluarga yang memiliki anggota keluarga lansia di Puskesmas 

Samata Kabupaten Gowa yang berusia >60 

2.) Anggota keluarga yang mampu menulis dan membaca 

3.) Yang bersedia mengisi kuesioner 
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b. Kriteria eksklusi 

 Kriteria ekslusi dalam penelitian ini para lansia yang kuesionernya 

tidak di isi dengan lengkap. 

Jadi besar sampel yang akan ditentukan dengan rumus slovin yaitu : 

N = N 

1 + N (d)² 

Keterangan:  

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

d : tingkat signifikasi (1%, 5%, dan 10 % ) 

N =  63 

1 + 63 (5%)² 

    = 63 

1 + 63 (0,05)² 

     = 63 

1 + 63 (0,0025) 

=   63 

1 + 0,1575 

=   63 

 1,1575  

=   54,4 

= 55 Responden 

Jadi berdasarkan rumus slovin, dalam penelitian ini besar sampelnya 

adalah  sebanyak 55 responden. 

 



30 

 

 
 

D. Teknik Pengambilan Data 

1. Data Primer 

Responden yang bersedia mengisi lembar kuesioner dan diberikan 

kesempatan untuk bertanya apabila ada pertanyaan yang kurang dipahami 

atau kurang jelas digunakan untuk mengumpulkan data primer. Peneliti 

memeriksa keakuratan data setelah mengisi kuesioner, dan jika ada 

informasi yang kurang, dapat segera ditambahkan. Data yang sudah 

dikumpulkan selanjutnya akan diperiksa terlebih dahulu. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh melalui dokumen atau sumber lain disebut sebagai 

data sekunder atau data tidak langsung. Hasil wawancara dengan petugas 

Puskesmas Samata di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan data 

di wilayah kerja puskesmas tersebut menjadi data sekunder dalam penelitian 

ini. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat pengumpulan data yang disesuaikan 

dengan jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti., lembar Kuesioner adalah 

alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner adalah suatu 

metode pengumpulan data dimana responden menanggapi pertanyaan yang 

diajukan peneliti (Masturoh, 2018). 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Kuesioner Aspek Spiritual Pada Lansia 

Kuesioner yang memiliki 20 item pertanyaan dan dua subskala untuk 

menilai persepsi kesejahteraan eksistensial dan kesejahteraan beragama ini 
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digunakan untuk mengevaluasi kesejahteraan aspek spiritual lansia. Skala 

penilaian menghasilkan penilaian diri terhadap tujuan hidup seseorang dan 

kepuasan hidup secara keseluruhan serta penilaian diri terhadap hubungan 

orang tersebut dengan Tuhan (Juwita, dkk., 2019). 

F. Pengelola Data 

Metode ini digunakan untuk mengubah data yang dikumpulkan menjadi 

informasi yang dapat digunakan secara statistik. Informasi yang dikumpulkan 

digunakan untuk menginformasikan keputusan, khususnya ketika menguji 

hipotesis. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam proses ini: 

1. Editing 

  Editing atau pengeditan adalah suatu proses yang digunakan untuk 

memastikan bahwa informasi yang telah diperoleh atau dikumpulkan adalah 

akurat, pengumpulan data dapat dilakukan sekarang atau setelah 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, kuesioner yang telah diisi 

responden ditinjau kembali sebagai bagian dari proses pengeditan. 

2. Coding 

  Coding adalah proses pemberian kode numerik (angka) pada data 

yang terdiri dari berbagai kategori, pemberian kode ini sangat penting ketika 

menggunakan komputer untuk memproses dan menganalisis data. 

3. Tabulating 

  Merupakan kegiatan untuk menghitung jumlah kasus dalam 

berbagai kategori, perlu memasukkan semua data yang dikumpulkan ke 

dalam master tabel dan mengatur angka-angkanya (Nazir A, 2011). 
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4. Data Entry 

  Merupakan informasi yang dimasukkan ke dalam program 

perangkat lunak komputer dalam bentuk angka atau huruf, dibutuhkan 

ketelitian dari orang yang masuk dalam proses penelitian ini. Jika tidak, bias 

tetap ada meskipun baru memasukkan data (Nazir A, 2011). 

G. Teknik Analisis Data 

 Data yang terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya akan diolah dan 

dianalisis dengan menggunakan metode statistik., perangkat lunak komputer 

digunakan untuk entri dan pemrosesan data. Penelitian ini menggunakan 

analisis univariat, khususnya menggunakan software SPSS dan program 

Microsoft Excel. (Sugiyono, 2018). 

Untuk setiap variabel yang diduga berhubungan dengan tujuan 

penelitian, digunakan tabel distribusi frekuensi dengan pendekatan analisis 

univariat. Jenis data akan menentukan format analisis univariat untuk setiap 

variabel, analisis ini terutama menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase. 

H. Uji Validitas dan Rehabilitas 

 Uji reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran yang dilakukan pada 

waktu yang berbeda walaupun dilakukan berkali-kali, sedangkan uji validitas 

merupakan ukuran yang menunjukkan validitas suatu instrumen penelitian 

sebelum digunakan dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2016). 
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Hasil Uji Valid Kuesioner Aspek Spiritual Lansia 

No.Item 

Pernyataan 

r-Hitung Keterangan 

P1 0,776 Valid 

P2 0,701 Valid 

P3 0,527 Valid 

P4 0,780 Valid 

P5 0,795 Valid 

P6 0,844 Valid 

P7 0,866 Valid 

P8 0,784 Valid 

P9 0,795 Valid 

P10 0,738 Valid 

P11 0,493 Valid 

P12 0,872 Valid 

P13 0,821 Valid 

P14 0,729 Valid 

P15 0,860 Valid 

P16 0,918 Valid 

P17 0,632 Valid 

P18 0,802 Valid 

P19 0,799 Valid 

     P20 0,580 Valid 

 

I. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Tahap awal sebelum melakukan penelitian disebut persiapan, tindakan 

pertama yang dilakukan pada tahap ini adalah menyusun proposal penelitian 

yang memuat desain penelitian. Pembimbing mengarahkan peneliti pada 

tahap ini, yang kemudian mendapat persetujuan dan bebas mengembangkan 

penelitian sesuai dengan teori dan teknik penelitian yang digunakan. 

Setelah skripsi disetujui, peneliti memilih lansia yang memiliki 

anggota keluarga termasuk dalam kategori lansia untuk menjadi responden 

dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan yang ditemukan. Untuk 

menjamin kelancaran proses penelitian, kini peneliti menyiapkan kuesioner 

dan surat dari instansi terkait yang memberikan izin penelitian. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Menemukan responden yang sesuai dengan kriteria inklusi dan 

eksklusi peneliti adalah langkah pertama yang harus dilakukan., peneliti 

kemudian meminta bantuan kepada petugas yang ada di Puskesmas Samata 

Kabupaten Gowa agar dapat dibimbing selama melakukan proses penelitian. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mendapatkan persetujuan atau 

memperkenalkan partisipan dan menjelaskan tujuan dari penelitiannya itu. 

Setelah responden mengetahui tujuan penelitian, peneliti memberikan 

lembar kuesioner dan meminta izin untuk berpartisipasi dalam penelitian 

dengan meminta mereka menandatangani formulir persetujuan. Apabila 

diketahui tidak ada masalah pada pertanyaan dan pengisian lembar 

kuesioner, maka barulah peneliti mulai melakukan penelitian terhadap 

responden tersebut. 

J. Etika Penelitian 

 Setiap peneliti menggunakan subjek untuk mendapatkan persetujuan dari 

subjek yang diteliti karena penelitian apapun, apalagi yang menggunakan 

manusia sebagai objek tidak boleh melanggar standar etika menurut (Hidayat. 

A. A. A, 2018),. Peneliti fokus pada permasalahan etika yang diteliti, guna 

memperhatikan aspek etika responden : 

1. Lembar Persetujuan (Infomed Consent) 

Sebelum penelitian dilakukan, responden harus menandatangani 

formulir informed consent yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

Informed consent dimaksudkan untuk membantu responden memahami 
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maksud dan tujuan peneliti, peneliti harus menghormati hak responden 

jika mereka tidak bersedia untuk mengisi lembar kuesionernya. 

2. Tanpa Nama (Anonymity) 

Dengan tidak mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur 

dan hanya menuliskan kodenya pada lembar pengumpul data, maka 

anonimitas menjamin penggunaan partisipan penelitian. Atau dengan 

memberitahukan kepada responden bahwa nama yang dimasukkan pada 

lembar kuesioner hanyalah inisialnya, demi menjaga kerahasiaan responden. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan adalah jaminan peneliti bahwa semua informasi yang 

dikumpulkan akan tetap bersifat rahasia., hanya kelompok data tertentu 

yang dilaporkan sebagai temuan penelitian. Informasi yang bukan 

merupakan bagian dari kumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti, tidak 

akan disajikan ketika temuannya dipublikasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Salah satu Puskesmas yang ada di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi 

Selatan adalah Puskesmas Samata di Kecamatan Somba Opu, selain 

memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terpadu kepada 

masyarakat di wilayah pelayanannya. Puskesmas Samata merupakan pusat 

pengembangan kesehatan masyarakat, yang juga mengedepankan keterlibatan 

masyarakat. 

1. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah 

Puskesmas Samata dengan luas wilayah 33,48 km2 merupakan salah 

satu Puskesmas yang hanya berjarak 3 km dari ibu kota, dan 5 km dari ibu 

kota kabupaten bagian selatan. Kawasan Puskesmas Samata dibatasi oleh 

Kota Makassar di sebelah utara, Kec. Pattalassang dan Kec. Bontomarannu  

di sebelah Timur, Kel. Tombolo di sebelah barat, dan bagian selatan Kec. 

Pallangga. Di Jl. Mustafa Dg.Bunga, Desa Romang Polong, Kecamatan 

Somba Opu, Kabupaten Gowa. Puskesmas Samata terdiri dari enam 

kelurahan, yaitu : Kelurahan Samata, Kelurahan Romang Polong, Kelurahan 

Paccinongan, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Bontoramba, dan terakhir 

Kelurahan Mawang. 
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2. Sarana dan Prasarana 

Puskesmas Samata memiliki 33 Posyandu, 1 ruang bersalin, 3 

Pustu, 1 mobil operasional, dan 7 sepeda motor operasional. 

3. Visi dan Misi Puskesmas Samata 

a. Visi 

Terwujudnya masyarakat mandiri dan peduli kesehatan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Samata. 

b. Misi 

1) Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau bagi 

masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Samata 

2) Menciptakan pola hidup bersih dan sehat 

3) Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan 

dan pembinaan UKMB yang sesuai situasi dan kondisi serta 

kebutuhan masyarakat setempat. 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus hingga 21 

September 2023 ini, bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kebutuhan 

dasar spiritual lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten 

Gowa. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

analitis, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria inklusi menggunakan 

rumus slovin untuk menghitung populasi yang ada di Kelurahan Samata. 

Dengan jumlah responden sebanyak 55 orang, maka responden penelitian ini 

adalah lansia itu sendiri. 
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Untuk meminimalkan variabel perancu yang dapat mempengaruhi 

temuan akhir penelitian, karakteristik responden dalam kelompok ini harus 

dibuat semirip mungkin. Oleh karena itu, sebelum memulai penelitian ini. 

Untuk melakukan prosedur pencocokan pada kelompok perlakuan, peneliti 

menentukan kriteria inklusi responden. Kriteria inklusi adalah salah seorang 

lanjut usia yang bersedia mengikuti penelitian, satu keluarga yang mempunyai 

saudara lanjut usia di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa, anggota keluarga 

yang dapat menulis dan membaca, serta bersedia mengisi kuesioner. 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden, Usia, Jenis 

Kelamin, Dan Pendidikan Lansia di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa 

Variabel Frekuensi (n) Persentase (%) 

Usia   

60-74 46 83,6% 

75-90 9 16,4% 

Total 55 100% 

Jenis Kelamin   

Laki-Laki 15 27,3% 

Perempuan  40 72,7% 

Total 55 100% 

Pendidikan   

SD 18 32,7% 

SMP 13 23,6% 

SMA 16 29,1% 

Sarjana (S1) 5 9,1% 

Tidak Sekolah 3 5,5% 

Total 55 38,2% 

Sumber : data primer, 2023 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas 

Samata Kabupaten Gowa, distribusi frekuensi berdasarkan usia di dominasi oleh 

kelompok lansia yangg berusia 60-74 tahun yaitu sejumlah 46 lansia dengan 

persentase lansia sebanyak 83,6%. Sedangkan jumlah lansia paling sedikit di usia 

75-90, yaitu sejumlah 9 orang dengan persentase sebanyak 16,4%. Kemudian 
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berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Samata 

Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa jenis kelamin lansia yang ada di wilayah 

kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa adalah di dominasi oleh perempuan, 

yaitu sejumlah 40 lansia dengan persentase lansia sebanyak 72,7%. Sedangkan 

untuk berjenis kelamin laki-laki sejumlah 15 lansia dengan persentase lansia 

sebanyak 27,3%. Selanjutnya hasil penelitian distribusi frekuensi untuk tingkat 

Pendidikan lansia di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa di dominasi oleh lansia 

dengan tingkat Pendidikan terakhir di Sekolah Dasar (SD) yaitu sejumlah 18 

lansia, dengan jumlah persentase sebanyak 32,7%. Sedangkan untuk yang paling 

rendah adalah yang tidak bersekolah sejumlah 3 lansia, dengan persentase lansia 

sebanyak 5,5%. 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Aspek Spiritual 

Lansia di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa 

Variabel Frekuensi (n) Persentase (%) 

Aspek Spiritual   

Tinggi 47 85,5% 

Sedang 8 14,5% 

Total 55 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas mayoritas aspek spiritual lansia di wilayah 

kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa yang memiliki aspek spiritual tinggi 

dengan jumlah responden sebanyak  47 lansia dengan persentase 85,5%, 

sedangkan persentase untuk responden yang memiliki aspek spiritual sedang 

sebanyak 8 orang lansia dan memiliki persentase sebesar 14,5% , dan responden 

pada table didapatkan bahwa tidak ada responden yang memiliki aspek spiritual 

rendah. 



40 

 

 
 

C. Pembahasan 

Data primer dikumpulkan untuk penelitian ini dengan menggunakan 

lembar kuesioner, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

bagaimana pemenuhan kebutuhan spiritual lansia di wilayah kerja Puskesmas 

Samata Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini, populasi yang dijadikan 

sampel adalah 55 lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Samata 

Kabupaten Gowa. 

Setelah penelitian selesai, data hasil penelitian kemudian dikumpulkan, 

diedit, dan dimasukkan ke dalam tabel induk. Data tersebut kemudian diolah 

dengan perangkat lunak statistik (SPSS), yang hasilnya dapat ditampilkan 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan diberikan penjelasan naratif. 

1. Gambaran Karakteristik Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata 

Kabupaten Gowa 

a. Usia 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di wilayah kerja 

Puskesmas Samata Kabupaten Gowa  lebih banyak yang memiliki usia 

60-74 tahun dengan jumlah responden sebanyak  46 orang dan persentase 

83,6%, sedangkan persentase untuk responden yang memiliki usia 75-90 

tahun sebanyak 9 orang lansia dan memiliki persentase sebesar 16,4%.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas 

Samata Kabupaten Gowa, yang sebagian besar terdiri dari lansia berusia 

60-74, kebutuhan spiritual juga meningkat seiring bertambahnya usia. 

Spiritualitas lansia mulai meningkat pada usia di atas 60 tahun karena 
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mulai merasa lemah. Seorang dengan lanjut usia dapat mulai menjadi 

lebih baik atau berakhir menjadi lebih baik secara mental, hal ini juga 

didukung oleh kondisi fisik mereka yang mulai menurun seiring dengan 

menurunnya status, kemampuan bekerja, dan aktivitas sehari-hari. Oleh 

karena itu, melakukan kegiatan seperti sholat dan menghadiri pengajian 

akan meningkatkan kualitas hidup para lansia. 

Menurut peneliti, seiring bertambahnya usia seseorang, usianya akan 

terus bertambah seiring berjalannya waktu. Sejumlah fungsi penting 

tubuh juga mulai menurun, antara lain pendengaran, penglihatan, stamina 

fisik, stamina mental, stamina psikologis, dan stamina sosial. Proses 

penuaan dipengaruhi oleh banyak faktor. Seiring bertambahnya usia 

secara biologis, lansia mengalami proses penuaan berkelanjutan yang 

ditandai dengan menurunnya stamina fisik sehingga semakin rentan 

terhadap serangan penyakit mematikan. Kapasitas jaringan untuk 

memperbaiki dirinya sendiri dan mempertahankan struktur dan fungsi 

normal secara bertahap menurun selama tahap penuaan lanjut. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmah, Husairi, dan 

Muttaqien (2015), lansia memiliki tingkat kesadaran yang lebih besar 

terhadap realitas akhirat dan ketakutan akan kematian yang semakin 

besar. Karena mereka lebih sadar akan siapa diri mereka dan merasakan 

hubungan dengan Tuhan dan alam, para lansia akan terus semakin dekat 

dengan TuhanNya. Hal ini akan membuat mereka merasa puas dan 

Bahagia, pertambahan usia dapat membawa peningkatan kematangan 
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mental dan perilaku, meningkatkan kesejahteraan spiritual lansia serta 

mempengaruhi sikap dan pengambilan keputusannya sehari-hari. 

Berdasarkan penelitian dari Trini Andini dkk pada tahun (2018), 

mayoritas responden mengakui bahwa pengalaman hidup mereka 

semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Sehingga mereka 

semakin kuat keinginannya untuk lebih banyak beramal dan 

mendekatkan diri kepada Allah seiring bertambahnya usia, hal ini 

ditunjukkan dengan tingkat spiritual yang dikaitkan dengan sub variabel 

hubungan interpersonal, yaitu 36 responden memiliki hubungan 

interpersonal yang positif (Muhtar, Ilmi, & Syisnawati, 2018). 

Usia >60 tahun merupakan usia dimana spiritualitas lansia mulai 

meningkat, karena pada usia ini mereka mulai merasa lemah dan 

kemampuan mentalnya mulai berkembang. Kondisi fisik mereka, status 

sosial mereka yang memburuk, ketidakmampuan mereka untuk bekerja, 

dan berkurangnya aktivitas sehari-hari semuanya mendukung hal ini. 

Oleh karena itu, melakukan kegiatan seperti sholat dan menghadiri 

pengajian akan meningkatkan kualitas hidup para lansia. Selain itu, 

mayoritas responden berusia di atas 60 tahun, hal ini berdampak pada 

temuan ini. Perubahan sosial lebih banyak terjadi seiring bertambahnya 

usia, terutama mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Kehidupan sosial 

akan berubah meski memburuk, aktivitas baru yang tidak memerlukan 

energi fisik dapat menggantikan berkurangnya aktivitas yang disebabkan 

oleh penurunan kapasitas fisik. Peran sosial yang baru dapat 
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menggantikan peran yang hilang, dan penurunan partisipasi sosial dapat 

digantikan dengan peningkatan keterlibatan dalam berbagai bidang, 

misalnya sektor keagamaan. 

Tingkat religiusitas yang tinggi membuat masyarakat lebih mampu 

melihat sisi positif dari setiap situasi yang dihadapinya. sehingga dapat 

menjalani kehidupan yang lebih tenang dan terhindar dari stress dan 

depresi (Putri et al., 2021). 

b. Jenis Kelamin 

Hasil penelitian yang di lakukan di wilayah kerja Puskesmas 

Samata Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa, responden sebagian besar 

berjenis kelamin perempuan yaitu sekitar 40 lansia, dengan perentase 

lansia sebanyak 72,7%. Sedangkan lansia yang berjenis kelamin laki-laki 

sejumlah 15 lansia, dengan persentase sebanyak 27,3%. Hal ini karena 

mayoritas lansia yang berada di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa rata-

rata berjenis kelamin perempuan, selain itu menurut (Girsang et al., 2021) 

penduduk di indonesia lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan 

dibandingkan dengan laki-laki. 

Menurut penelitian Nurul (2016), wanita lebih mampu merasakan 

kehadiran dan koneksi Tuhan karena mereka dapat menemukan kedamaian 

dalam doa dan keintiman dengan-Nya, yang bermanfaat bagi kesehatan 

spiritual mereka. Menurut temuan penelitian Yuzefo, Sabrian, dan 

Novayelinda (2015) yang menyatakan bahwa responden perempuan lebih 

banyak dibandingkan responden laki-laki, perempuan menunjukkan minat 
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lebih besar terhadap pengalaman spiritual dan cenderung lebih aktif dalam 

berbagai aktivitas social, terurama urusan agamanya lebih tinggi 

dibandingkan laki-laki. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori Ambarwati tahun 

(2012) yang dibahas dalam tinjauan literatur tentang munculnya 

spiritualitas pada lansia dan berpendapat bahwa wanita lanjut usia 

menghabiskan lebih banyak waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

keagamaan dan berusaha memahami cita-cita keagamaan yang dianut oleh 

generasi muda. 

c. Pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di wilayah kerja 

Puskesmas Samata Kabupaten Gowa didapatkan mayoritas responden 

hanya menempuh pendidikan sampai jenjang Sekolah Dasar (SD) yaitu 

sekitar 18 lansia dengan persentase sebanyak 32,7%, SMP sejumlah 13 

lansia dengan persentase sebanyak 23,6%, SMA sejumlah 16 lansia 

dengan persentase sebanyak 29,1%, sarjana (S1) sejumlah 5 lansia dengan 

persentase sebanyak 9,1%, serta yang tidak bersekolah sejumlah 3 lansia 

dengan persentase sebanyak 5,5%. Pengaruh pendidikan terhadap spiritual 

dapat dihubungkan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman lansia 

terkait keagamaan. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Firmawati & 

Domili (2014) yang menemukan bahwa 60,9% lansia warga Desa Pentolo 

Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara memiliki ijazah SMA. 
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Kemampuan menyerap informasi agar mudah diserap oleh lansia semakin 

meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan seseorang. 

Hal ini mungkin terjadi karena, orang dengan lanjut usia yang 

berpengetahuan luas akan lebih mudah bergaul dengan orang-orang di 

sekitarnya atau dengan orang-orang yang lebih muda darinya. Sehingga 

interaksi sosial dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang sehat, seperti 

berbagi cerita tentang kejadian lucu atau kegiatan rutin. Hal ini juga 

didukung oleh pemahaman yang kuat terhadap ajaran agama yang 

diperoleh lansia dari mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian 

(Bini'Matillah, Susumaningrum & A'la, 2018). 

Selain itu, penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Nurul 

(2016), yang mengemukakan bahwa mayoritas masyarakat lanjut usia di 

Kecamatan Pudak Payung memiliki pemahaman spiritual pada kategori 

sedang hanya sampai pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Hal ini disebabkan 

oleh kemungkinan bahwa, pendidikan dapat berdampak pada peningkatan 

kesehatan spiritual seseorang. Tingkat pengetahuan agama yang dimiliki 

seseorang meningkat, seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan 

(Nurul, 2016). Menurut penelitian Taqwa (2016), pendidikan jenis apa pun 

mempunyai dampak. Rendahnya tingkat pendidikan lansia dapat 

menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman lansia. 

Menurut peneliti, meskipun sebagian besar responden 

berpendidikan sekolah dasar tetapi faktor keyakinan diri dari setiap 

individu dari lansia tersebut sangatlah tinggi. Sehingga dapat membuat 
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para lansia di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa mampu 

melakukan respon spiritualnya dengan positif, sehingga hal tersebut perlu 

di pertahankan dan di tingkatkan dalam pemenuhan aspek spiritualitas 

lansia. 

2. Gambaran Pemenuhan Kebutuhan Aspek Spiritual Lansia di Puskesmas 

Samata Kabupaten Gowa 

Hasil Penelitian yang di lakukan di wilayah kerja Puskesmas Samata 

Kabupaten Gowa ini menunjukkan bahwa spiritual lansia yang ada di wilayah 

kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa berada pada kategori tinggi, yaitu 

sebanyak 47 lansia dengan persentase 85,5%. Adapun pengkategorian dalam 

penelitian ini adalah aspek spiritual tinggi, sedang dan rendah.  

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Okta (2019), 

persentase lansia di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember yang 

memiliki tingkat spiritual tinggi adalah 62,5%. Hal ini ditunjukkan dengan 

masih tekunnya para lansia penerima layanan sosial di UPT dalam 

melaksanakan shalat lima waktu dan membaca Al-Qur'an. Selain itu, para 

lansia di UPT tetap menjalin hubungan positif satu sama lain meski memiliki 

keterbatasan penglihatan. 2019 (Pertiwi). 

Menurut penelitian Trini Andini dkk. (2018), sebanyak 23 responden 

(53,5%) di Kecamatan Panakukang masuk dalam kategori spiritualitas 

sedang, hal ini menunjukkan bahwa penduduk lanjut usia di sana mempunyai 

tingkat spiritualitas sedang. Mayoritas responden dalam penelitian ini 

mengakui bahwa seiring bertambahnya usia, mereka memperoleh lebih 
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banyak pengalaman hidup, meningkatkan kemungkinan mereka untuk 

melakukan lebih banyak amal dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. 

Hal ini didukung dengan tingkat spiritual yang terkait dengan kecamatan 

tersebut. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Handayani dan Oktaviani (2018) yang temuannya menunjukkan bahwa lansia 

di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin memiliki tingkat kesejahteraan spiritual 

yang masuk dalam kategori buruk dengan presentasi sebesar 55,8%. Dan 

pada penelitian ini ditemukan bahwa pihak panti kurang aktif dalam 

mendorong dan mendukung lansia untuk aktif mengikuti kegiatan yang 

disponsori oleh lembaga, hal ini menjadi faktor penyebab rendahnya tingkat 

kesejahteraan spiritual lansia di PSTW. Oleh karena itu, lansia menghadapi 

permasalahan, khususnya pada dimensi horizontal, yaitu tidak memiliki 

hubungan yang positif dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya serta 

kesulitan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Kesejahteraan spiritual 

terganggu karena seringnya mengalami depresi dan penyendiri, kurang 

semangat hidup, dan merasa ditinggalkan (Handayani & Oktaviani, 2018). 

Tidak ditemukan lansia dengan spiritualitas rendah atau buruk selama 

penelitian yang dilakukan di wilayah Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. 

Lingkungan menjadi salah satu alasan mengapa seluruh responden masuk 

dalam kategori tinggi dan sedang. Lingkungan adalah suatu lingkungan sosial 

tempat orang-orang berinteraksi satu sama lain sesuai dengan nilai dan norma 
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yang diterima. Ini juga berfungsi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan 

social (Anwar, Riswanda, & Ghiffari, 2022). 

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan dapat membantu lansia 

menjadi lebih religius, sehingga mendekatkan mereka kepada Tuhan dan 

meningkatkan rasa sejahtera (Alnaseh, Desi, & Christovel Dese, 2021). 

Sholat, puasa, dzikir, dan amalan ibadah lainnya merupakan kebiasaan yang 

dilakukan dalam kegiatan keagamaan yang mempunyai dampak besar 

terhadap kesehatan tubuh dan memberikan dampak yang sangat positif bagi 

tubuh bila dilakukan secara rutin oleh lansia (Dewi, 2016). Konsep dan 

makna manusia yang hilang dalam alam semesta yang berada di luar ruang 

dan waktu adalah spiritualitas. Ini adalah konsep inklusif yang mempengaruhi 

semua orang (Mahdi Nejad dkk 2019 ). 

Individu lanjut usia yang rutin mengikuti ibadah atau kegiatan 

keagamaan, cenderung mengalami penurunan fungsi kognitif lebih lambat 

dibandingkan individu lanjut usia yang jarang mengikuti kegiatan keagamaan. 

Lanjut usia yang memiliki spiritualitas tingkat tinggi akan lebih tangguh 

dalam menghadapi situasi stress, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi kecemasan manusia terhadap hidup dan mati adalah melalui 

religiusitas. Para lansia tersebut tetap tinggal di rumah masing-masing dan 

bersama keluarga di wilayah pelayanan Puskesmas Samata Kabupaten Gowa, 

sehingga para lansia sendiri mendapatkan manfaat dari peran keluarga dalam 

kebersamaan dan kasih sayang. Selain itu, berdasarkan pengakuan beberapa 

responden, diketahui bahwa lansia memiliki hubungan yang positif dengan 
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orang-orang disekitarnya, terbukti dengan banyaknya peserta lansia dalam 

setiap kegiatan yang dilaksanakan di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. 

Hal tersebut diungkapkan peneliti berdasarkan penelitiannya terhadap 

lanjut usia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa, 

jika dalam kondisi sehat para lansia rutin melakukan kegiatan keagamaan 

seperti shalat di musholah. Para lansia juga rutin mengikuti kegiatan 

keagamaan lainnya., para lansia berpendapat bahwa melakukan aktivitas ini 

akan meningkatkan pahala dan keimanan mereka. Seperti halnya mengikuti 

sunnah Muslim., hal ini terjadi karena seseorang dengan lanjut usia 

mempunyai lebih banyak waktu luang dan menganggap doa lebih 

menenangkan dan menyenangkan. Lanjut usia ini menyatakan bahwa seiring 

bertambahnya usia, satu-satunya tujuan dia adalah menjaga kesehatan dan 

mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, kapanpun lansia memiliki 

waktu luang dan dalam keadaan sehat, berusahalah untuk melakukan 

sebanyak yang mereka bisa. Selama beribadah, mereka rutin menggunakan 

mushala atau tempat tidur mereka. Para lansia menyatakan bahwa mereka 

selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang telah diberikan-Nya 

selama mereka hidup di dunia, dan mereka pasrah ketika menghadapi 

kesulitan. Spiritualitas dalam hubungan vertikal, seperti perbuatan ini 

membantu para lansia merasa lebih berharga dan mampu berkontribusi di hari 

tua. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas 

Samata Kabupaten Gowa, para lansia mengatakan bahwa mereka selalu 
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mensyukuri apa yang Tuhan berikan sepanjang hidupnya dan menyerah 

ketika keadaan menjadi terlalu menantang. Kenyataan bahwa tindakan ini 

dapat bermanfaat di hari tua, memberikan rasa bangga pada para lansia. 

Kapasitas seseorang dalam menghadapi permasalahan meningkat seiring 

dengan tingkat spiritualitasnya, masuk akal jika memiliki tingkat spiritualitas 

yang tinggi dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang 

bijaksana mengenai jalan hidupnya. Spiritualitas dapat memainkan peran 

penting dalam mengatasi tantangan, lansia akan menemukan lebih banyak 

makna dalam hidupnya, dapat belajar dari pengalaman-pengalaman 

sebelumnya, dan dapat terus-menerus merenungkan diri sendiri jika lansia 

ingin menghindari sikap agresif. Seorang lanjut usia yang memiliki landasan 

spiritual yang kuat dapat mengisi hari-harinya dengan kegiatan-kegiatan yang 

membangun dan bermanfaat, sehingga menjadikan hidupnya lebih bermakna. 

Selain hubungannya dengan Tuhan, spiritualitas juga mempunyai ikatan 

dengan orang lain dan alam. Lansia yang memiliki keyakinan spiritual yang 

kuat dapat berinteraksi dengan warga lanjut usia lainnya di lingkungannya 

serta berdoa dan beribadah untuk mengatasi perasaan terisolasinya. Para 

lansia dapat berinteraksi dengan alam dan makhluk hidup lainnya dengan cara 

berkebun, memelihara ayam, beternak kucing, dan aktivitas lainnya, selain 

kepada Tuhan dan para lansia lainnya di lingkungannya. 

Berdasarkan temuan penelitian dan observasi yang dilakukan peneliti, 

dapat dikatakan bahwa lansia di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten 

Gowa merupakan sesepuh masyarakat. Para lansia di masyarakat mempunyai 
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kebebasan lebih dalam melakukan segala aktivitas favoritnya, antara lain 

berkebun, beternak, menghabiskan waktu bersama keluarga, mengikuti 

kegiatan di Puskesmas, dan bersosialisasi dengan lansia lainnya. Selain itu, 

para lansia dapat mengikuti kegiatan pengajian dan shalat di masjid. sehingga 

para lansia tetap dapat belajar tentang agama dari keluarga dan orang-orang di 

lingkungannya. Lansia masih bisa bersosialisasi dengan teman sebaya, 

tetangga, dan keluarga. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

(S. Hamid, 2010) bahwa kondisi spiritual seseorang dipengaruhi oleh orang-

orang terdekatnya. 

Ketika responden mengisi kuesioner mengenai hal-hal spiritual pada 

proses penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Samata 

Kabupaten Gowa, mayoritas responden mengakui hal tersebut seiring 

bertambahnya usia mereka mengalami semakin banyak situasi dan 

pengalaman belajar. Mereka memutuskan untuk meningkatkan rasa syukur 

atas apa yang telah mereka alami, pengabdian mereka kepada Sang Pencipta, 

dan amal shaleh mereka sebagai persiapan menuju akhirat. 

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

Ayat 7 

  انَِّ عَذاَبِيْ لشََدِيْد  وَاذِْ تاَذََّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتمُْ لََزَِيْدَنَّكُمْ وَلَىِٕنْ كَفرَْتمُْ 

Terjemahan : 

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

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

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

Menurut Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam ayat 

tersebut Allah SWT mengingatkan kepada hamba-Nya untuk selalu bersyukur 
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atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Bila mereka 

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

Sebaliknya, Allah juga mengingatkan kepada mereka yang tidak mau 

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

Nya yang sangat pedih kepada mereka. 

Tafsir Al Misbah 

Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa, makna 

syukur ialah "menampakan". Dan ini berlawanan dengan kata kufur yang 

berarti "menutupi". Jadi, syukur adalah menampakan nikmat dengan 

menggunakan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak pemberi. Lebih 

lanjut Quraish Shihab memaparkan bahwa, munculnya sikap kufur seperti 

rasa tidak puas hanya akan menyisakan perasaan tersiksa bagi dirinya sendiri. 

Sikap ini adalah hal yang sia-sia karena tidak menikmati kebesaran dan 

kekayaan yang dilimpahkan Allah SWT. 

Tafsir Al-Wajiz Karya Wahbah Az-Zuhaili 

Tafsir ini menjelaskan tentang imbauan kepada umat manusia untuk 

selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Allah SWT 

menjanjikan jika seseorang bersyukur, pasti Allah SWT akan menambah 

nikmatnya. Sementara jika seseorang mengingkari nikmat-Nya, maka 

sesungguhnya azab-Nya sangat pedih. Bentuk azab Allah SWT kepada 

hamba yang ingkar terhadap nikmat-Nya adalah dengan melenyapkan semua 

nikmat yang telah diberikan. 
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Allah SWT Berfirman dalam Q.S Surah Yasin ayat 68 

ه   ن  وَمَ  ر  ه   نُّعمَ ِّ س  نَك ِّ قِّ  فِّى ن ـ
خَـل  نَ  افََلَ     ال  قِّل و  يَع   

Terjemahan : 

Dan Barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan 

Dia kepada kejadian(nya). Maka Apakah mereka tidak memikirkan? 

Ayat di atas menggambarkan fase lansia secara fisik mulai melemah, 

karena situasi tersebut adalah masa dimana seorang lansia menjadi peringatan 

bahwa kehidupan di dunia ini akan segera berakhir. Namun demikian, masa 

muda bukan berarti masih jauh dari kematian, karena itu menjadi rahasia 

Allah. Muda dan tua sama-sama harus mempersiapkan diri apabila sewaktu-

waktu Allah memanggilnya untuk kembali. 

Tafsir Al-Muyassar 

Barangsiapa yang Kami panjangkan usianya sehingga dia tua renta, 

maka dia akan dikembalikan kepada keadannya semula saaat akalnya lemah 

dan jasadnya pun lemah. maka apakah mereka tidak berfikir bahwa Allah 

yang kuasa melakukan ini juga kuasa untuk membangkitkan mereka? 

Tafsir Al-Mukhtashar 

Manusia mana pun yang Kami panjangkan umurnya, Kami 

kembalikan dia ke masa lemah. Apakah mereka tidak memikirkan dengan 

akal mereka dan mengetahui bahwa alam ini bukan alam kekekalan dan 

keabadian, bahwa alam yang kekal adalah alam Akhirat. 
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Allah berfirman dalam Q.S An-Nahl ayat 97 yang berbunyi : 

 

لَ  مَن   ن   صَالِّحًا عَمِّ ن   وَه وَ  ا ن ثٰى اوَ   ذكََر   م ِّ مِّ ؤ  يِّيَنَّه   م    حَيٰوةً  فلََن ح 
يَنَّه م   طَي ِّبَةً  زِّ  وَلَنجَ 

رَه م   سَنِّ  اجَ  ا مَا بِّاحَ  نَ  كَان و  يعَ مَل و   

Terjemahan : 

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

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan.” 

 

Tafsir Al-Muyassar  

Barangsiapa mengerjakan amal shalih, baik lelaki maupun perempuan, 

sedang ia beriman kepada Allah dan rasulNya, maka Kami akan beri dia 

kehidupan bahagia dan tentram di dunia, walaupun dia tidak banyak memiliki 

harta, dan kami benar-benar akan memberikan balasan pahala bagi mereka di 

akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat di 

dunia. 

Tafsir Al-Mukhtashar 

Barangsiapa beramal saleh sesuai dengan syariat, laki-laki atau 

wanita, dia beriman kepada Allah, niscaya Kami akan menghidupkannya di 

dunia dengan kehidupan yang baik, dengan (membuatnya) rida terhadap 

ketetapan Allah, kanaah dan bimbingan menuju ketaatan. Kami pasti akan 

membalas mereka di Akhirat dengan pahala yang lebih baik daripada ketaatan 

yang telah mereka lakukan di dunia. 

Menurut pengamatan dari peneliti sendiri, selama dilakukannya 

penelitian ini bahwa aspek spiritual lansia dapat berada pada kategori yang 
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baik berkaitan dengan bagaimana lansia itu sendiri mampu menjalin 

hubungan yang baik antara sesama makhluk hidup dan juga kepada sang 

pencipta, ketika hubungan yang baik tersebut dapat terjalin maka spiritual 

lansia akan baik pula.  

D. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Keterbatasan responden kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang 

diberikan karena beberapa faktor antara lain menurunnya fungsi sensorik 

yang dialami lansia, seperti penurunan pendengaran dan daya ingat, serta 

keterbatasan dalam berinteraksi (pola komunikasi dan linguistik). 

2. Kuesioner yang digunakan peneliti dirancang untuk menilai kesehatan 

spiritual lansia, peneliti harus menghabiskan banyak waktu untuk 

menjelaskan pertanyaan kepada lansia karena masih banyak bahasa yang 

sulit mereka pahami. 

3. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa lembar 

kuesioner, sehingga data yang diperoleh kurang mendalam karena hanya 

berdasarkan pertanyaan yang telah disusun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran 

pemenuhan dasar aspek spiritual lansia yang dilakukan di wilayah kerja 

Puskesmas Samata Kabupaten Gowa dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil Penelitian lansia yang berada di wilayah kerja Puskesmas Samata 

Kabupaten Gowa berdasarkan usia lansia lebih banyak yang berusia 60-79 

tahun dengan jumlah responden sebanyak  46 orang dan persentase 

sebanyak 83,6 % 

2. Hasil Penelitian lansia yg berada di wilayah kerja Puskesmas Samata 

Kabupaten Gowa, banyak yg berjenis kelamin perempuan. Yaitu sebanyak 

40 lansia, dengan persentase sebanyak 72,7 %. 

3. Hasil Penelitian lansia yg berada di wilayah kerja Puskesmas Samata 

Kabupaten Gowa, rata-rata paling banyak menempuh Pendidikan terakhir 

di bangku sekolah dasar (SD) yaitu sebanyak 18 lansia dengan persentase 

lansia sebanyak 32,7%. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek spiritual lansia yang ada di 

Puskesmas Samata Kabupaten Gowa didominasi oleh lansia yang 

memiliki kategori aspek spiritual yang tinggi, yaitu sekitar 47 lansia dan 

dengan persentasi nya sebesar 85,5%. 
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B. Saran 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual lansia, penelitian 

selanjutnya harus dapat mengeksplorasi variabel-variabel yang dapat 

mempengaruhi kualitas spiritual mereka. Selain itu, untuk meningkatkan 

kualitas hidup lansia, peneliti harus dapat menggunakan temuan penelitian 

ini sebagai data awal pada penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Instansi Pendididkan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk 

memajukan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu 

keperawatan terkait dengan kebutuhan spiritual lansia. 

3. Bagi Petugas Kesehatan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan 

referensi tentang pentingnya peningkatan aspek spiritual dalam perawatan 

lansia, khususnya bagi tenaga kesehatan yang memberikan asuhan 

keperawatan. 

4. Bagi Lansia Dan Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada 

masyarakat khususnya lansia dan masyarakat umum mengenai betapa 

pentingnya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan spiritual bagi lansia. 
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Lampiran 1 

PENJELASAN PENELITIAN 

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir program studi keperawatan Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Uin Alauddin Makassar, maka saya : 

Nama    : Wilda Sri Widari 

NIM    : 70300119063 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Alamat    : Samata, Gowa 

Nomor Telepon  : 082340306356 

Email    : wildasriwidari@gmail.com 

Akan mengadakan penelitian yang berjudul “Gambaran Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar Aspek Spiritual Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata 

Kabupaten Gowa”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran 

dalam pemenuhan kebutuhan dasar aspek spiritual lansia yang ada di wilayah 

kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan bagian dari 

persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana saya di Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan. 

Penelitian ini melibatkan Lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas 

Samata Kabupaten Gowa, waktu penelitian yang di butuhkan oleh responden yaitu 

sekitar 5-10 menit. Pertama akan dilakukan informed consern kepada responden 

terkait penelitian ini dan diminta kesediaanya untuk berpartisipasi dalam 
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penelitan, responden yang memenuhi kriteria penelitian akan diminta untuk 

mengisi lembar kuesioner. Pengisian lembar kuesioner ini akan didampingi oleh 

peneliti secara langsung serta keluarga bila ada. 

Peneliti akan menjaga kerahasiaan data klien yang menjadi responden, 

serta identitas klien tidak akan dicantumkan oleh peneliti. Data yang diperoleh 

nantinya hanya akan digunakan utnuk kepentingan riset, manfaat yang bisa 

diperoleh dari penelitian ini adalah lansia bisa menjadi lebih mengetahui 

mengenai spiritualitasnya dan pengaruh spiritual terhadap kualitas hidup lansia itu 

sendiri serta di harapkan lansia bisa lebih menghargai keberadaan nya di dunia. 

Demikian Penjelasan dari penelitian yang saya sampaikan, mohon kerja 

samanya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. 

 

Gowa,   September 2023 

 

Peneliti 
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Lampiran 2 

        

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini  : 

Inisial responden     : 

Usia       : 

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan maksud 

dari pengumpulan data untuk penelitian tentang “Gambaran Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar Aspek Spiritual Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata 

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

responden penelitian tersebut, adapun bentuk kesediaan saya adalah bersedia 

mengisi lembar kuesioner yang di berikan. Demikian pernyataan ini saya buat 

dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. 

Samata,    September 2023 

Responden 

 

(                     ) 

 

 

 

Kode Responden 
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Lampiran 3 

KUESIONER SPIRITUAL PADA LANSIA 

Petunjuk Pengisian : 

Alat ukur ini terdiri dari 20 pertanyaan, bacalah setiap pertanyaan 

kemudian beri tanda √ pada nomor yang dirasa sesuai 

Keterangan untuk pertanyaan positif maka skalanya adalah : 

1 : Sangat tidak setuju 

 2 : Cukup tidak setuju 

3 : Tidak setuju 

4: Setuju 

5 : Cukup setuju 

6 : Sangat setuju 

Keterangan untuk pertanyaan negatif maka skalanya adalah : 

1. Sangat setuju 

2. Cukup setuju 

3. Setuju 

4. Tidak setuju 

5. Cukup tidak setuju 

6. Sangat tidak setuju 
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No. 

 

Pertanyaan 

 

Skala 

1 2 3 4 5 6 

1.  Saya tidak merasakan kepuasan saat 

berdoa kepada Allah SWT secara 

pribadi 

      

2. Saya tidak tau siapa saya, dari mana 

asal saya atau kemana tujuan hidup 

saya  

      

3. Saya yakin bahwa Allah mengasihi, 

menyayangi dan peduli terhadap 

      

4. Saya merasa bahwa hidup adalah 

pengalaman berharga  

      

5. Saya merasa bahwa tuhan tidak 

terpengaruh dan tidak tertarik dengan 

apa yang saya lakukan sehari-hari 

      

6. Saya merasa masa depan saya tidak 

menentu 

      

7. Saya memiliki hubungan yang baik 

dengan orang sekitar 

      

8. Saya merasa puas dan sukses dengan 

kehidupan yang saya miliki 

      

9. Saya tidak mendapat kekuatan yang       
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cukup dan dukungan dari Tuhan 

10. Saya merasa arah hidup saya sejahterah       

11. Saya percaya bahwa Allah 

memperhatikan masalah saya, dan 

selalu ada untuk saya 

      

12. Saya tidak  terlalu menikmati hidup 

saya 

      

13. Saya tidak memiliki hubungan pribadi 

yang memuaskan dengan tuhan 

      

14. Saya merasa masa depan saya baik       

15. Kedekatan dengan Tuhan membuat 

saya tidak merasa kesepian 

      

16. Saya merasa bahwa hidup penuh 

dengan konflik dan tidak Bahagia 

      

17. Saya merasa legkap ketika dekat 

dengan Allah, dan saya merasa tenang 

Ketika berdoa kepada Tuhan 

      

18. Hidup saya tidak terlalu bermakna       

19. Hubungan dengan tuhan berpengaruh 

pada perasaan sejahtera yang saya 

rasakan 

      

20. Saya percaya hidup memiliki beberapa 

tujuan yang nyata 
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Lampiran 4 

HASIL UJI DISTRIBUSI FREKUENSI KARAKTERISTIK RESPONDEN 

 

USIA 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 60-74 46 83.6 83.6 83.6 

75-90 9 16.4 16.4 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

 

 

JENIS KELAMIN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 15 27.3 27.3 27.3 

Perempuan 40 72.7 72.7 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

 

 

PENDIDIKAN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 18 32.7 32.7 32.7 

SMP 13 23.6 23.6 56.4 

SMA 16 29.1 29.1 85.5 

S1 5 9.1 9.1 94.5 

Tidak Sekolah 3 5.5 5.5 100.0 

Total 55 100.0 100.0  
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Lampiran 5 

HASIL UJI FREKUENSI ASPEK SPIRITUAL LANSIA 

ASPEK SPIRITUAL 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 47 85.5 85.5 85.5 

Sedang 8 14.5 14.5 100.0 

Total 55 100.0 100.0  
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Lampiran 6 

MASTER TABEL 

 

 

NoResponden Inisial Code JenisKelamin code Usia Code Pendidikan

6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 TOTAL KODE

1 WB 1 Laki-Laki 1 62 1 SD 5 2 6 5 1 4 4 4 5 4 4 4 6 6 5 4 5 3 5 6 88 1

2 NS 2 Perempuan 1 62 1 SD 1 3 6 4 1 3 4 4 3 5 6 3 3 5 4 2 4 3 3 3 70 2

3 AA 2 Perempuan 1 67 1 SD 3 5 6 6 5 3 5 5 5 5 5 6 4 5 5 5 6 6 6 6 102 1

4 AD 2 Perempuan 2 80 1 SD 1 6 3 6 5 1 4 6 5 5 5 4 1 6 6 1 4 4 1 6 80 2

5 RA 2 Perempuan 1 61 1 SD 2 2 6 4 5 3 6 6 1 6 6 2 1 5 4 3 6 1 5 6 80 2

6 ST 2 Perempuan 1 63 1 SD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 3 4 3 3 2 3 4 4 76 2

7 Y 2 Perempuan 1 62 1 SD 6 6 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 2 3 2 4 82 2

8 SA 2 Perempuan 1 73 1 SD 3 4 6 5 3 2 4 4 2 5 4 5 4 4 4 3 6 4 4 6 82 2

9 RA 2 Perempuan 1 70 1 SD 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 114 1

10 FR 2 Perempuan 1 68 3 SMA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

11 AA 2 Perempuan 1 72 2 SMP 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

12 NU 2 Perempuan 1 67 2 SMP 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

13 BD 1 Laki-Laki 2 78 2 SMP 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

14 ZA 1 Laki-Laki 2 75 2 SMP 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

15 RA 1 Laki-Laki 1 69 3 SMA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

16 R 1 Laki-Laki 1 64 3 SMA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

17 HI 2 Perempuan 1 67 3 SMA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

18 Y 2 Perempuan 1 69 3 SMA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

19 SA 2 Perempuan 1 65 1 SD 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

20 TI 2 Perempuan 2 80 1 SD 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

21 DA 2 Perempuan 1 65 1 SD 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

22 PI 2 Perempuan 1 61 1 SD 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

23 MI 2 Perempuan 1 61 1 SD 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 119 1

24 HU 2 Perempuan 2 80 1 SD 6 6 4 4 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 110 1

25 CD 2 Perempuan 1 69 1 SD 6 6 5 5 5 6 4 4 6 6 6 4 4 6 5 1 1 1 1 6 88 1

26 C 2 Perempuan 1 72 5 Tidak Sekolah 6 6 6 5 6 4 4 6 6 6 4 6 6 5 6 6 1 1 6 6 102 1

27 PA 1 Laki-Laki 1 67 2 SMP 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

28 P 1 Laki-Laki 1 67 2 SMP 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

29 M 1 Laki-Laki 1 67 2 SMP 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

30 NI 2 Perempuan 1 67 2 SMP 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

31 G 1 Laki-Laki 1 67 2 SMP 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

32 A 1 Laki-Laki 1 67 2 SMP 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

33 S 1 Laki-Laki 1 60 3 SMA 6 5 3 4 2 1 6 5 3 3 2 6 6 6 6 5 4 3 2 1 79 2

34 WL 1 Laki-Laki 1 64 3 SMA 6 5 5 5 6 1 5 4 6 5 6 4 6 6 6 6 6 4 6 6 104 1

35 N 1 Laki-Laki 1 68 3 SMA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

36 P 2 Perempuan 2 80 3 SMA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

37 O 2 Perempuan 2 75 3 SMA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

38 AA 2 Perempuan 1 61 3 SMA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

39 DA 2 Perempuan 1 65 3 SMA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

40 GT 2 Perempuan 1 60 3 SMA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

41 HJ 2 Perempuan 1 60 4 S1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

42 IU 2 Perempuan 1 60 4 S1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

43 RI 2 Perempuan 1 60 4 S1 4 4 6 6 5 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 6 6 110 1

44 OU 2 Perempuan 1 60 4 S1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

45 PL 2 Perempuan 1 65 4 S1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

46 DE 2 Perempuan 1 64 2 SMP 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

47 EE 2 Perempuan 1 62 1 SD 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

48 EA 2 Perempuan 2 83 5 Tidak Sekolah 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

49 AS 2 Perempuan 1 72 1 SD 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

50 KL 2 Perempuan 1 69 2 SMP 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

51 SH 2 Perempuan 2 77 5 Tidak Sekolah 6 6 3 4 2 1 6 5 3 3 2 6 6 2 3 3 5 1 6 5 78 2

52 TU 2 Perempuan 1 63 3 SMA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

53 TT 1 Laki-Laki 1 63 3 SMA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

54 R 2 Perempuan 1 63 3 SMA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

55 A 1 Laki-Laki 1 70 2 SMP 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1

                                                              Aspek Spiritual
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Lampiran 7 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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Lampiran 8 

DATA LANSIA DI PUSKESMAS SAMATA KABUPATEN GOWA 
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Lampiran 9 

SURAT REKOMENDASI PENGAMBILAN DATA AWAL/PRA 

PENELITIAN DARI KANTOR PTSP KABUPATEN GOWA 
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Lampiran 10 

SURAT PERMOHONAN PERIZINAN PENGAMBILAN DATA AWAL 

DARI KAMPUS 
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Lampiran 11 

LEMBAR DISPOSISI PENGAMBILAN DATA LANSIA DI PUSKESMAS 

SAMATA KABUPATEN GOWA 
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Lampiran 12 

SURAT REKOMENDASI IZIN ETIK 
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Lampiran 13 

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 14 

SURAT KETERANGAN PTSP KABUPATEN GOWA PROVINSI 

SULAWESI SELATAN 
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