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ABSTRAK 

Nama : Rindi Dwi Cantika 

Nim : 70200120001 

Judul : Studi Komparatif Literasi Kesehatan Mental dan Korelasi-nya 

dengan Help Seeking Behavior pada Remaja yang Berisiko Depresi di 

Kabupaten Takalar 

Masalah kesehatan mental meningkat secara global, terutama di kalangan 
remaja, dengan tingkat depresi yang mayoritas. Bunuh diri juga meningkat di 
kalangan remaja dan dewasa muda di Indonesia. Literasi kesehatan mental, 
penting dalam membantu individu mengenali gejala dan mencari bantuan tepat 
waktu, dikenal sebagai help seeking behavior. Tujuan penelitian ini 
membandingkan literasi kesehatan mental dan perilaku mencari bantuan pada 
remaja yang berisiko depresi di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar dan SMAN 8 
Takalar. 

Penelitian ini adalah kuantitatif, menggunakan pendekatan deskriptif 
analitik dengan desain cross-sectional. Sampel terdiri dari 107 responden, dipilih 
dengan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah Mental 
Health Knowledge Questionnaire (MHKQ) untuk mengukur literasi kesehatan 
mental remaja, dan kuesioner Inventory of Attitudes Toward Seeking Mental Health 
Service (IASMHS) untuk mengukur help seeking behavior. 

Hasil penelitian menunjukkan dari 107 responden, dengan 30 dari 
Pesantren Modern Tarbiyah Takalar dan 77 dari SMAN 8 Takalar. Kedua institusi 
mayoritas memiliki tingkat literasi kesehatan mental yang rendah. Namun, uji T 
independent menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam skor literasi 
kesehatan mental antara keduanya (P=0,053) dan ada perbedaan tingkat help 
seeking behavior (P=0,019). Analisis Correlation menunjukkan hasil berbeda, di 
Pesantren Modern Tarbiyah Takalar, tidak ada korelasi signifikan antara literasi 
kesehatan mental dan help seeking behavior (P=0,983), sementara di SMAN 8 
Takalar, terdapat korelasi signifikan antara keduanya (P=0,000). 

Implikasi dari penelitian ini adalah kedua institusi tersebut yakni 
Pesantren Modern Tarbiyah Takalar dan SMAN 8 Takalar menyediakan fasilitas 
layanan kesehatan psikologis, seperti guru bimbingan konseling, sehingga siswa 
dapat dengan mudah mengakses konsultan dan mendapat bantuan yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah kesehatan mental mereka.

Kata kunci: Depresi; Kesehatan Mental; Remaja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia adalah 

kesehatan mental (Ross et al., 2020). Berdasarkan data statistik World 

Health Organization (WHO) di tahun 2019, sebanyak 970 juta orang di 

seluruh dunia dilaporkan menderita dengan gangguan mental, dan paling 

umum yang dialami adalah gangguan kecemasan dan depresi. Kemudian di 

tahun 2020, diperkirakan gangguan kecemasan meningkat secara 

signifikan menjadi 26%, dan depresi sebanyak 28% akibat pandemi Covid-

19 (Rinasari et al., 2023). Kemudian berdasarkan survei Ipsos Global 

kesehatan mental menduduki posisi pertama dengan 44% dari 31 negara 

di dunia yang menilai bahwa kesehatan mental menjadi masalah kesehatan 

yang sangat di khawatirkan (Marina et al., 2021). WHO juga mencatat 

sekitar 300 juta orang di dunia mengalami depresi, 15,6 juta di antaranya 

adalah orang Indonesia (Ritonga, 2019). Menurut data Kementerian 

Kesehatan (Kemenkes) jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia 

tahun 2019 adalah 197 ribu jiwa dan pada tahun 2020 mencapai 277 ribu 

kasus dimana selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.(Nisa et al., 

2022) 
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Remaja adalah kelompok usia yang paling rentan terhadap masalah 

kesehatan mental. Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-

NAMHS) merupakan insiatif pertama yang mencatat prevalensi gangguan 

kesehatan mental pada remaja berusia 15 hingga 20 tahun. Hasil dari 

survei ini menyatakan bahwa satu dari tiga remaja di Indonesia mengalami 

masalah kesehatan mental, sementara satu dari dua puluh remaja 

Indonesia mengalami depresi dalam periode 12 bulan terakhir. 

(Mawaddah et al., 2023) 

Kejadian bunuh diri di Indonesia juga terus mengalami peningkatan 

hingga mencapai 1,6 - 1,8 tiap 100.000 penduduk, pada periode 2016 – 

2023, jumlah kematian akibat bunuh diri sebesar 8.580 jiwa dan jumlah 

kematian akibat bunuh diri di Indonesia diprediksi merupakan yang 

tertinggi di Asia Tenggara (Ulya et al., 2023).  Adapun kejadian bunuh diri 

tertinggi berada pada kelompok usia remaja dan dewasa muda (15 –24 

tahun) (Raihani et al., 2022).  Dari data yang menunjukkan peningkatan 

kasus bunuh diri tersebut, untuk itu perlunya upaya pencegahan yang lebih 

kuat. Literasi kesehatan mental memiliki peran penting dalam 

memberikan pemahaman tentang masalah kesehatan mental, termasuk 

risiko bunuh diri, dan risiko lainnya yang harus diwaspadai. Adapun 

literasi kesehatan mental yang dimaksud disini adalah merujuk pada 

pemahaman dan pengetahuan individu tentang kesehatan mental (Fatahya 
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et al., 2022). Dengan literasi kesehatan mental, individu mungkin lebih 

mampu mengidentifikasi gejala atau perasaan yang mungkin memicu 

gangguan kesehatan mental dan mencari bantuan tepat waktu atau sering 

juga disebut dengan help seeking behavior (Mahardika, 2021). 

Help seeking behavior adalah perilaku individu dalam mencari 

bantuan atau dukungan terkait dengan masalah kesehatan mental yang 

mereka alami (Amalia et al., 2022). Pengetahuan tentang faktor-faktor 

yang berhubungan dengan pencarian bantuan pada orang dengan 

gangguan mental dapat menjadi dasar untuk mencegah gangguan mental 

level berat, sehingga dengan literasi kesehatan mental dapat 

mempengaruhi kemungkinan seseorang mencari bantuan (Rosyanti et al., 

2021). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kuswardana (2019) bahwa 

Terdapat hubungan positif antara literasi kesehatan mental dan intensitas 

help seeking behavior pada remaja dengan status mental berisiko depresi. 

Kemudian berdasarkan penelitian Siswanti (2022) Semakin tinggi 

kemampuan literasi kesehatan mental, semakin tinggi pula intensitas help 

seeking behavior yang dilakukan pada remaja dengan status mental 

berisiko depresi. Seperti pada penelitian Fakasifah (2021) Literasi 

kesehatan mental merupakan faktor yang menentukan sikap remaja dalam 

mencari bantuan psikologis. 
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Terlebih di beberapa daerah rural, stigma terkait dengan masalah 

kesehatan mental mungkin lebih kuat, dan pengetahuan tentang masalah 

kesehatan mental mungkin lebih rendah. Hal ini dapat membuat individu 

lebih mungkin enggan untuk mencari bantuan karena mereka khawatir 

tentang stigmatisme atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka 

mengalami masalah kesehatan mental. Pentingnya literasi kesehatan 

mental dan help seeking behavior tidak bisa diabaikan terutama di lingkup 

lembaga pendidikan baik itu pesantren dan sekolah umum. Pesantren 

adalah lembaga pendidikan dan lingkungan dimana interaksi sosial yang 

tinggi terjadi, beban yang lebih berat dibanding lembaga pendidikan 

lainnya sehingga memerlukan pemahaman kesadaran akan kesehatan 

mental. Setelah peneliti melakukan observasi awal terdapat salah satu 

pesantren yang memiliki letak di daerah rural dan memiliki resiko depresi 

yang cukup tinggi adalah Pesantren Modern Tarbiyah Takalar. Berdasarkan 

hasil skrining awal yang dilakukan pada santri dan santriwati terdapat 

57.8% yang berisiko depresi dengan rincian 17.4% berada di tingkat 

depresi ringan, 23.9% depresi sedang, 9.2% depresi parah dan 7.3% 

depresi sangat parah.  

Pentingnya literasi kesehatan mental dan help seeking behavior 

tidak hanya untuk lingkup pesantren, tetapi juga sangat penting di sekolah 

umum. Terdapat salah satu sekolah umum yang berada di daerah rural 
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yaitu SMAN 8 Takalar. Tantangan terkait kesehatan mental juga dialami di 

sekolah umum, seperti interaksi sosial yang tinggi, tekanan akademik serta 

dinamika hubungan antar teman sebaya dapat menjadi faktor yang 

mempengaruhi kesejahteraan mental para siswa. Berdasarkan hasil 

skrining awal yang telah dilakukan di SMAN 8 Takalar, sebanyak 81,9% 

siswa berisiko depresi. Rincian tingkat depresi menunjukkan bahwa 10,6% 

mengalami depresi ringan, 44,6% mengalami depresi sedang, 24,4% 

mengalami depresi parah, dan 2,3% mengalami depresi sangat parah.  

Melihat dari berbagai permasalahan diatas, oleh karena itu sesuai 

dengan tujuan penelitian ini untuk membandingkan tingkat literasi 

kesehatan mental dan korelasinya dengan help seeking behavior pada 

remaja yang berisiko depresi di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar dan 

SMAN 8 Takalar. 

B. Rumusan Masalah  

Dari pemaparan di atas maka rumusan masalah yang diajukan yaitu 

apakah terdapat perbedaan hasil tingkat literasi kesehatan mental dan 

korelasinya dengan help seeking behavior pada remaja yang berisiko 

depresi di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar dan SMAN 8 Takalar? 
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C. Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Membuktikan hipotesis alternatif (Ha) diterima yaitu ada perbedaan 

skor tingkat literasi kesehatan mental antara Pesantren Modern 

Tarbiyah Takalar dengan SMAN 8 Takalar 

2. Membuktikan hipotesis Alternatif (Ha) diterima yaitu ada perbedaan 

skor tingkat help seeking behavior antar Pesantren Modern Tarbiyah 

Takalar dengan SMAN 8 Takalar 

3. Membuktikan hipotesis alternatif (Ha) diterima, yaitu terdapat 

korelasi antara literasi kesehatan mental dengan help seeking behavior 

pada remaja yang berisiko depresi di Pesantren Modern Tarbiyah 

Takalar 

4. Membuktikan hipotesis alternatif (Ha) diterima, yaitu terdapat 

korelasi antara literasi kesehatan mental dengan help seeking behavior 

pada remaja yang berisiko depresi di SMAN 8 Takalar 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Alat Ukur & KO Hasil Ukur Skala 

Literasi 
Kesehatan 
Mental 

Pengetahuan, 
keyakinan, 

dan 
sikap individu 
mengenai 
Kesehatan 
mental yang 
bertujuan 
untuk 

membantu 
mereka 

mengenali 
gangguan 
mental 

Diukur menggunakan 
skala 
Mental Health Literacy 
Questionnaire. 
Pengukuran 
dilakukan dengan 
membuat pertanyaan 
sejumlah 27 dengan 
Kriteria pengukuran 
sebagai berikut: 
1. Ada 20 pertanyaan 

yang terdiri dari 
pertanyaan favorable 
dan unfavorable, jika 
menjawab benar 
akan mendapatkan 
skor 1 dan jika salah 
mendapatkan skor 0 
untuk pertanyaan 
favorable sebaliknya 
jika pertanyaan 
unfavorable 

2. Skor tertinggi yang 
didapatkan adalah 
20 dengan hasil 
sebagai berikut: 

• Rendah: 1-10 
• Tinggi: 11-20 

 

1. Literasi 
Rendah 

2. Literasi 
Tinggi 

Ordinal 

Help 
Seeking 
Behavior 

Tindakan aktif 
dalam 
mencari 
dukungan dari 
individu atau 
sumber yang 
dianggap 
dapat 

Diukur menggunakan 
skala 
Inventory Of Attitudes 
Toward Seeking Mental 
Health Service (IASMHS). 
Pengukuran 

1. Help 
seeking 
Rendah 

2. Help 
seeking 
Tinggi 

Ordinal 
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memberi 
bantuan 
dalam 
mengatasi 
suatu masalah 

dilakukan dengan 
membuat pertanyaan 
sejumlah 24 dengan 
Kriteria pengukuran 
sebagai berikut: 
1. Ada 24 pertanyaan, 

menggunakan skala 
likert artinya 
terdapat 4 pilihan 
jawaban Sangat 
Setuju (SS)= 4, Setuju 
(S)=3, Tidak Setuju 
(TS)=2, Sangat Tidak 
Setuju (STS)=1 
(pertanyaan 
favorable) dan 
sebaliknya pada 
pertanyaan 
unfavorable 

2. Skor tertinggi yang 
didapatkan adalah 96 
dengan hasil sebagai 
berikut: 

• Rendah: <60 
• Tinggi: ≥60-

96 
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E. Kajian Pustaka 

No Judul Penulis Variabel 
Metode 

Penelitian 
Hasil Link Jurnal 

1 Mental Health 
Literacy and 
Help-Seeking 
Behavior Among 
Undergraduate 
Pharmacy 
Students in Abha, 
Saudi Arabia 
(2021) 

Mona 
Almanasef 

Independen: 
Literasi 
Kesehatan 
Mental 
 
Dependen: 
Pencarian 
bantuan 
Perilaku 

Studi cross-
sectional  

Literasi kesehatan mental dalam 
penelitian ini ditemukan lebih 
rendah daripada yang ditemukan 
dalam penelitian internasional 
yang menggunakan MHLS. Siswa 
yang tidak memiliki riwayat 
masalah kesehatan mental 
mendapatkan skor yang jauh lebih 
tinggi dalam perilaku mencari 
bantuan dari sumber-sumber 
informal dibandingkan dengan 
siswa yang memiliki riwayat 
masalah sebelumnya. Penelitian 
ini juga menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara literasi 
kesehatan mental dan perilaku 
mencari bantuan. 

https://www.tandfo
nline.com/doi/pdf/1
0.2147/RMHP.S2892
11 

2 Australian School 
Staff and Allied 
Health 
Professional 
Perspectives of 
Mental Health 
Literacy in 
Schools: a Mixed 

Alexandra 
Marinucci, 
Cristine 
Grove & 
Kelly-Ann 
Allen 

Independen: 
Perspektif Staf 
Sekolah 
Australian dan 
Profesional 
Kesehatan 
 
Dependen:  
Literasi 

mixed-methods Berdasarkan temuan penelitian 
ini, ada beberapa rekomendasi 
yang dapat diusulkan. Staf sekolah 
perlu mendapatkan pelatihan 
yang memadai tentang kesehatan 
mental remaja, termasuk 
kemampuan mengidentifikasi dan 
memberikan dukungan kepada 
siswa yang berisiko mengalami 

https://link.springer.
com/article/10.1007
/s10648-023-09725-
5 
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Methods Study 
(2023) 

Kesehatan 
mental di 
Sekolah   

masalah kesehatan mental. Selain 
itu, penting untuk meningkatkan 
kesadaran dan menerapkan 
program kesehatan mental 
berdasarkan bukti di sekolah. 
Partisipan dalam penelitian ini 
menginginkan adanya kebijakan 
dan prosedur yang jelas tentang 
pendidikan dan promosi 
kesehatan mental di sekolah, 
termasuk penggunaan bahasa dan 
konten yang sesuai.  

3 Review: School-
based 
interventions to 
improve mental 
health literacy 
and reduce 
mental 
healthstigma–a 
systematic review 
(2023) 

Karen Kei 
Yan Ma1, 
Joanna K. 
Anderson & 
Anne-Marie 
Burn 

Independen: 
Intervensi 
berbasis 
sekolah  
 
Dependen: 
Meningkatkan 
Literasi 
kesehatan 
mental dan 
mengurangi 
stigma 

Electronic 
biblio-graphic 
databases 

Dalam 21 penelitian ini, terdapat 
20 intervensi kesehatan mental 
berbasis sekolah yang unik. Secara 
keseluruhan, bukti yang ada 
menunjukkan secara moderat 
bahwa intervensi kesehatan 
mental berbasis sekolah dapat 
efektif dalam meningkatkan 
literasi kesehatan mental dan 
mengurangi stigma terkait 
gangguan mental, yang 
melibatkan sikap dan keyakinan 
terhadap masalah kesehatan 
mental. Namun, masih terdapat 
kekurangan bukti yang cukup 
mengenai efektivitas jangka 
panjangnya, karena banyak 
penelitian tidak melibatkan tindak 
lanjut. 

https://acamh.online
library.wiley.com/do
i/pdf/10.1111/camh.
12543 
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4 Explaining adults’ 
mental health 
help-seeking 
through the lens 
of the theory 
of planned 
behavior: a 
scoping review 
(2022) 

Claire Adams 
, Eyal 
Gringart and 
Natalie 
Strobel 

Independen: 
Literasi 
Kesehatan 
Mental orang 
Dewasa  
 
Dependen: 
Pencarian 
bantuan (Help 
seeking 
behavior) 
dengan theory 
of planned 
behavior 

scoping review 
berdasarkan 
metode  Arksey 
dan O Malley 
(2005) 

Terdapat 8.898 catatan yang 
diidentifikasi. Dari jumlah 
tersebut, 49 yang memenuhi 
kriteria seleksi telah dimasukkan 
dalam penelitian ini, terdiri dari 
32 artikel jurnal dan 17 tesis. Dari 
49 penelitian tersebut, 43 di 
antaranya melaporkan studi yang 
tidak melibatkan intervensi, 
sementara tujuh artikel 
melaporkan studi intervensi yang 
didasarkan pada Theory Planned 
Behavior (TPB). Sebagian besar 
penelitian (sebanyak 39 
penelitian) fokus pada identifikasi 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
niat untuk mencari bantuan. Sikap 
dan kontrol perilaku yang 
dirasakan masing-masing menjadi 
prediktor niat yang signifikan 
dalam 35 dan 34 penelitian. 
Sementara itu, norma subyek juga 
menjadi prediktor niat yang 
signifikan dalam 23 penelitian. 
Namun, hanya sedikit penelitian 
yang bertujuan untuk 
memprediksi perilaku aktual 
mencari bantuan (sebanyak 
delapan penelitian). Niat dan 
kontrol perilaku yang dirasakan 
masing-masing menjadi prediktor 

https://systematicr
eviewsjournal.biom
edcentral.com/cou
nter/pdf/10.1186/
s13643-022-
02034-y.pdf 
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perilaku yang signifikan dalam 
tujuh dan enam penelitian. 
Terdapat enam intervensi 
berbasis TPB yang teridentifikasi, 
semuanya menggunakan 
teknologi digital untuk 
memengaruhi perilaku mencari 
bantuan, dan hasil dari intervensi 
tersebut bervariasi. 

5 Mental health and 
help-seeking 
behavior within 
the United States 
technology 
industry: 
Investigating 
workplace 
support (2022) 

Priya B. 
Thomas, 
Diane Chau, 
and Katelyn 
K. Jetelina  

Independen: 
Kesehatan 
Mental di 
lingkungan 
Kerja   
 
Dependen: 
Pencarian 
Bantuan di 
Industri 
Teknologi 
Amerika 
Serikat  

Population 
health analysis 

Temuan ini mengindikasikan 
bahwa ketika informasi 
diungkapkan kepada pemberi 
kerja, hal ini secara signifikan 
berkaitan dengan perilaku 
mencari bantuan (aOR = 4.0, 95% 
CI: 2.6, 6.1). Hal ini 
mengisyaratkan bahwa 
penekanan diletakkan pada 
perilaku yang mengarah pada 
karyawan dalam mencari 
bantuan dan menjaga kesehatan 
mental. 

https://www.tandfo
nline.com/doi/abs/1
0.1080/15555240.20
22.2032724 

6 Hubungan Antara 
Literasi 
Kesehatan 
Mental Dengan 
Help seeking 
behavior Pada 
Remaja Dengan 
Status 

Dicky Prastya 
Kuswardana 

Independen: 
Literasi 
Kesehatan 
Mental 
 
Dependen: 
Help seeking 
behavior pada 
Remaja  

Kuantitatif 
dengan 
korelasional 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan antara 
kesehatan mental literasi dan 
perilaku mencari bantuan di 
kalangan orang dewasa dengan 
risiko mental depresi kesehatan. 
Hasil penelitian juga 
menunjukkan tingkat signifikansi 
antara kedua variabel berada 

https://core.ac.uk/d
ownload/pdf/22556
8715.pdf 
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Mental Berisiko 
Depresi (2019) 

pada 0,002 < 0,05 yang berarti 
hipotesis penelitian ini diterima. 
Itu Koefisien korelasi kedua 
variabel berada pada angka 0,414, 
hal ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi literasi kesehatan 
mental akan diikuti oleh tingkat 
Perilaku Mencari Bantuan yang 
lebih tinggi orang dewasa dengan 
risiko status mental depresi juga 

7 Hubungan Antara 
Literasi 
Kesehatan 
Mental Depresi 
Dan 
Stigma Diri 
Dengan Sikap 
Mencari Bantuan 
Masalah 
Kesehatan 
Mental Pada 
Mahasiswa 
Keperawatan 
(2022) 

Fumika 
Venaya Dewi, 
Alit Adianta, 
Manik 
Parwati 

Independen: 
Literasi 
Kesehatan 
mental dan 
Stigma diri 
 
Dependen: 
Pencarian 
Bantuan 
Masalah 
Kesehatan 
mental 

Desain 
penelitian 
analitik 
korelatif 
dengan Cross-
Sectional 
\ 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa mahasiswa keperawatan 
memiliki literasi kesehatan 
mental depresi yang tinggi dengan 
stigma diri sedang, sikap mencari 
bantuan masalah kesehatan 
mental yang kurang baik, terdapat 
hubungan antara stigma diri 
dengan sikap mencari bantuan 
masalah kesehatan mental dengan 
nilai r=0.131 p dan 
value=0.014 dan tidak adanya 
hubungan antara literasi 
kesehatan mental depresi dengan 
sikap mencari bantuan masalah 
kesehatan mental dengan nilai r = 
0.007 dan p value= 0.897. 
Sehingga Stigma 
diri menjadi faktor penghalang 
yang signifikan dalam proses 
pencarian bantuan masalah 

https://ejournal.itek
es-
bali.ac.id/jrkn/article
/view/438 
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kesehatan mental sehingga 
perlunya melakukan upaya 
pengurangan stigma diri pada 
mahasiswa saat melakukan 
pencarian bantuan 

8 Hubungan 
Literasi 
Kesehatan 
Mental dengan 
Intensi Mencari 
Bantuan 
pada Mahasiswa 
(2022) 

Melia Rizke 
Azedarach & 
Atika Dian 
Ariana  

Independen:  
Literasi 
Kesehatan 
Mental 
 
Dependen:  
Intensi 
Mencari 
Bantuan pada 
Mahasiswa  

Kuantitatif 
dengan 
metode survei. 

Analisis dilakukan dengan uji 
korelasi Spearman's rho pada 
JAMOVI 2.3.0.0 for macOS, dan 
hasil analisis pada penelitian ini 
adalah tidak ditemukannya bukti 
yang dapat mengonfirmasi 
keberadaan hubungan antara 
literasi kesehatan mental dengan 
intensi mencari bantuan (r=0,034; 
p=0,727) 

https://repository.u
nair.ac.id/117149/ 

9 The attitude of 
Help-Seeking 
Behavior 
Preventing from 
Mental Health 
Problems among 
Adolescents 
Living in the 
District of 
Bondowoso 
(2023) 

Nandy 
Agustin 
Syakarofath, 
Dian Caesaria 
Widyasari 

Independen: 
Perilaku 
Mencari 
Bantuan 
  
Dependen: 
Mencegah 
Permasalahan 
Kesehatan 
Mental  

Kuantitatif 
cross-sectional 
dengan 
menggunakan 
kuesioner self-
report 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sikap mencari pertolongan 
berkontribusi secara signifikan 
terhadap internalisasi dan 
eksternalisasi masalah remaja. 
Remaja putri lebih rentan 
mengalami masalah internalisasi 
dan eksternalisasi. Mereka 
menunjukkan sikap yang lebih 
positif dan niat yang lebih kuat 
untuk mencari bantuan kesehatan 
mental daripada rekan pria 
mereka. Terakhir, guru dan teman 
adalah sumber bantuan yang lebih 
disukai dalam menangani masalah 
kesehatan mental. 

ttps://www.research
gate.net/profile/Nan
dy-
Syakarofath/publicat
ion/372528160_The_
attitude_of_Help-
Seeking_Behavior_Pr
eventing_from_Menta
l_Health_Problems_a
mong_Adolescents_Li
ving_in_the_District_o
f_Bondowoso/links/
64bc97c5c41fb852d
d918961/The-
attitude-of-Help-
Seeking-Behavior-
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Preventing-from-
Mental-Health-
Problems-among-
Adolescents-Living-
in-the-District-of-
Bondowoso.pdf 

10 Kontribusi 
Literasi 
Kesehatan 
Mental dan 
Persepsi Stigma 
Publik terhadap 
Sikap Mencari 
Bantuan 
Profesional 
Psikologi (2022) 

Nanda Maya Independen: 
Literasi 
Kesehatan 
mental dan 
Persepsi 
Stigma Publik 
 
Dependen: 
Mencari 
Bantuan 
Profesional 
Psikologi  

Kuantitatif, 
dengan desain 
penelitian 
regresi 

Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa literasi 
kesehatan mental secara 
signifikan berkontribusi terhadap 
sikap mencari bantuan 
profesional psikologi (F = 63,130; 
p < 0,05), dan persepsi stigma 
publik terbukti tidak memberi 
kontribusi yang signifikan 
terhadap sikap mencari bantuan 
profesional psikologi (p > 0,05). 

ttps://journal.ugm.ac
.id/gamajop/article/
view/58470 

11 Literasi 
Kesehatan 
Mental Pada 
Mahasiswa Di 
Banda Aceh 
(2023) 

Diyah Nazira, 
Marty 
Mawarpury, 
Afriani, Intan 
Dewi Kumala 

Independen : 
Data 
Demografi 
(jenis kelamin, 
Usia, dan 
Pendidikan) 
 
Dependen : 
Literasi 
Kesehatan 
Mental 
Mahasiswa 

Pendekatan 
kuantitatif 
dengan metode 
penelitian 
survey 

Hasil menunjukkan 91,4% tingkat 
literasi tinggi pada mahasiswa di 
Banda Aceh dengan dimensi 
paling tinggi adalah knowledge-
oriented mental health literacy 
(85.6%), dibandingkan dengan 
dua dimensi lainnya yaitu belief-
oriented mental health literacy 
(58,6%), dan resource-oriented 
mental health literacy (73,6%). 
Hasil ini menunjukkan perlu 
peningkatan 

https://jurnal.usk.ac.
id/seurune/article/v
iew/25102  
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pada dimensi belief-oriented 
mental health literacy 

12 Determinan 
Faktor Individu 
Dan Sosial Yang 
Berhubungan 
Dengan Literasi 
Kesehatan 
Mental 
Pada Mahasiswa 
Di Universitas 
Malahayati 
(2023) 

Dinda 
Rachma 
Syarifah, 
Christin 
Angelina, 
Nova Muhani, 
Octa Reni S. 

Independen : 
usia, jenis 
kelamin, 
Pendidikan, 
pendapatan 
ekonomi 
orang tua, 
bahasa, 
penggunaan 
media sosial. 
 
Dependen 
Literasi 
Kesehatan 
Mental pada 
Mahasiswa 

Desain 
penelitian 
kuantitatif 
dengan 
pendekatan 
cross 
Sectional 

Hasil penelitian ini menunjukan 
bivariat menunjukkan bahwa 
ada hubungan variabel usia (p-
value 0,000) dan pendapatan 
ekonomi orang tua (p-value 
0,001) dengan literasi kesehatan 
mental. Variabel yang tidak 
berhubungan dengan literasi 
kesehatan mental antara lain jenis 
kelamin (p-value 0,454), 
pendidikan (p-value 0,604), 
bahasa (p-value 1,00), dan 
penggunaan media sosial (p-value 
0,057). Responden perlu 
meningkatkan akses informasi 
yang tersedia di instansi atau 
media sosial untuk mencari akun-
akun terkait kesehatan mental 
sehingga dapat meningkatkan 
pemahaman dan kesadaran 
tentang pentingnya menjaga 
kesehatan mental secara optimal. 

https://journals2.um
s.ac.id/index.php/jk/
article/view/2009 

13. Studi Eksplorasi 
Literasi 
Kesehatan 
Mental Pada 

Andi Fajrin 
Permana, 
Akbar Harisa, 
Indra Gaffar, 
Marhamah 

Independen : 
usia, jenis 
kelamin, 
suku,domisili, 

Desain 
penelitian yang 
digunakan 
pada 

Hasil analisis pada penelitian ini 
diperoleh bahwa lebih dari 
sebagian mahasiswa Ilmu 
Keperawatan 

https://jurnal.uimed
an.ac.id/index.php/J
urnalkeperawatan/a
rticle/view/1201 
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Mahasiswa 
Keperawatan 
(2023) 

Putri 
Rahmatullah, 
Ni Wayan 
Krisna Yanti, 
Yodang 
Yodang,Syifa 
Karina 
Aldawiya 

pendidikan, 
media sosial 
 
Dependen : 
Literasi 
Kesehatan 
Mental 

penelitian ini 
berupa 
penelitian 
kuantitatif 
dengan 
pendekatan 
deskriptif 
cross-sectional 
study 

Universitas Hasanuddin memiliki 
tingkat literasi kesehatan mental 
yang tinggi yaitu 64.4%. Selain itu 
mahasiswa yang mengakses 
informasi mengenai kesehatan 
mental yang memiliki literasi 
kesehatan yang tinggi yaitu 
71.2%. Hasil uji chi-square 
menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan antara domisili dengan 
literasi kesehatan mental dengan 
p-value 0.025. Berdasarkan hasil 
penelitian, mahasiswa di Program 
Studi Ilmu Keperawatan di 
Universitas Hasanuddin memiliki 
literasi kesehatan mental yang 
tergolong 
tinggi serta terdapat hubungan 
antara asal domisili dengan 
literasi kesehatan mental. 
Kedepannya, dengan 
berlandaskan studi ini, 
diharapkan adanya penelitian 
lebih lanjut mengenai pengaruh 
variabel lain yang berhubungan 
dengan literasi kesehatan mental 
seperti budaya, dukungan 
keluarga, dukungan dari 
kelompok dan pertemanan. 
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14 Secondary 
Traumatic Stress 
and Help-Seeking 
Behavior 
of Human Rights 
Officer (2023) 

Eka 
Christiningsi
h Tanlain & 
Evi 
Sukmaningru
m 

Independen : 
Stres 
Traumatis 
Sekunder 
 
Dependen : 
Help seeking 
behavior 

Pendekatan 
kualitatif-
fenomenologis 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa partisipan menunjukkan 
gejala STS pada tingkat Tinggi dan 
Sangat Tinggi, yang menyebabkan 
mereka menjadi emosional, sering 
memikirkan pekerjaan, dan 
cenderung menghindari pelapor. 
Reaksi fisik juga teridentifikasi, 
seperti kelelahan, ngantuk, dan 
masalah kesehatan. Faktor risiko 
STS melibatkan beban kerja berat, 
jam kerja panjang, seringnya 
terpapar kasus berat, dan 
kurangnya dukungan dari 
institusi. Meskipun begitu, semua 
partisipan memiliki niat mencari 
bantuan, seperti berbicara kepada 
pihak ketiga untuk mendapatkan 
dukungan, solusi, dan informasi 
saat mereka merasa tidak tahan. 

https://journal.ubay
a.ac.id/index.php/jpa
/article/view/4675 

15 Pengaruh Literasi 
Kesehatan 
Mental Terhadap 
Intensi  
Mencari Bantuan 
Psikologis Pada 
Dewasa (2023) 

Fairuz 
Khairunissa 
Figarnia,  
Atika Dian 
Ariana 

Independen : 
Literasi 
Kesehatan 
Mental 
 
Dependen : 
Intensi 
Mencari 
Bantuan 
Psikologi 

Penelitian 
kuantitatif dan 
data 
dikumpulkan 
dengan survei 

Hasil menunjukkan bahwa literasi 
kesehatan mental berpengaruh 
positif terhadap intensi mencari  
bantuan (p<0,001) walaupun 
memiliki pengaruh yang kecil. 
Hasil penelitian mengindikasikan 
individu dewasa dengan literasi 
kesehatan mental yang lebih baik  
akan memiliki intensi mencari 
bantuan yang lebih tinggi, begitu 
pula sebaliknya. Penelitian ini 

https://fusion.rifains
titute.com/index.php
/fusion/article/view
/305/280  
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dapat menyimpulkan bahwa 
individu dewasa yang memiliki 
literasi  
kesehatan mental yang baik, 
meliputi pengetahuan dan 
kepercayaan mengenai 
pengenalan, manajemen, dan 
pencegahan gangguan mental, 
akan memiliki intensi mencari 
bantuan yang tinggi 
 

 

Penelitian tentang literasi kesehatan mental dan help seeking behavior telah banyak diteliti baik secara 

nasional maupun internasional. Melihat beberapa penelitian diatas adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian 

sebelumnya adalah posisi variabel dimana beberapa penelitian yang menjadikan variabel literasi kesehatan mental 

sebagai variabel tunggal, begitu pula dengan variabel help seeking behavior. Selain itu, terdapat pula perbedaan dari 

segi variabel terikat dan bebas, dimana terdapat penelitian yang menggunakan literasi kesehatan mental sebagai 

variabel terikat ataupun menggunakan help seeking behavior sebagai variabel bebas. Ada juga penelitian mengenai 

literasi kesehatan mental maupun help seeking behavior masing-masing dipasangkan dengan variabel lainnya yang 

berbeda. Dari semua perbedaan tersebut, perbedaan subjek dan objek penelitian juga menjadi pendukung kriteria 
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perbedaan penelitian ini, serta satu-satunya penelitian literasi kesehatan mental dan help seeking behavior yang 

melakukan studi komparatif yang membandingkan antara literasi kesehatan mental dan help seeking behavior pada 

remaja yang menempuh pendidikan di Pesantren dan SMA umum (tidak melakukan boarding school)
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F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil tingkat 

literasi kesehatan mental dan korelasi-nya dengan help seeking behavior 

pada remaja yang berisiko depresi di Pesantren Modern Tarbiyah 

Takalar dan SMAN 8 Takalar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui perbedaan tingkat literasi kesehatan mental remaja 

yang berisiko depresi di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar dan 

SMAN 8 Takalar. 

b. Mengetahui perbedaan tingkat help seeking behavior remaja yang 

berisiko depresi di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar dan SMAN 8 

Takalar. 

c. Mengetahui apakah terdapat korelasi antara literasi kesehatan 

mental dengan help seeking behavior pada remaja yang berisiko 

depresi di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar. 

d.  Mengetahui apakah terdapat korelasi antara literasi kesehatan 

mental dengan help seeking behavior pada remaja yang berisiko 

depresi di SMAN 8 Takalar. 

 



22 
 

 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Bagi Responden/Remaja  

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran remaja di dua 

lingkungan pendidikan yang berbeda yaitu Pesantren Modern Tarbiyah 

Takalar dan SMAN 8 Takalar tentang betapa pentingnya kesehatan 

mental dan peran literasi kesehatan dalam menjaga kesehatan sendiri, 

sehingga remaja juga tahu tindakan pencegahan yang dapat diambil 

untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan mental mereka. 

2. Kegunaan bagi Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan 

ilmiah terkait studi komparatif literasi kesehatan mental dan 

korelasinya dengan help seeking behavior pada remaja yang berisiko 

depresi khususnya di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar dan SMAN 8 

Takalar. Hal tersebut dapat memperkaya pemahaman tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi pencarian bantuan dalam konteks spesifik. 

3. Kegunaan Praktisi 

Hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam perancangan 

program edukasi kesehatan mental yang lebih efektif, terutama di 

daerah rural. Program tersebut dapat membantu meningkatkan literasi 

kesehatan mental remaja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Tinjauan Help Seeking Behavior 

1. Definisi Help seeking behavior 

Menurut Asley dan Vangie (2005) dalam (Salmiyati et al., 2021), Help 

seeking behavior didefinisikan sebagai suatu pencarian bantuan kepada 

orang lain yang jelas dan memiliki peran karena akan menguntungkan 

bagi orang lain yang membutuhkan, misalnya kemungkinan untuk 

mempercepat penemuan solusi dari masalah yang dialami seseorang. 

Kemudian menurut Debra Rickwood dalam (Debra Rickwood, 2012) 

mendefinisikan Help seeking behavior sebagai proses penanganan 

adaptif yang merupakan upaya untuk mendapatkan bantuan eksternal 

dalam menangani masalah kesehatan mental. Sedangkan dalam 

penelitian (Kuswardana, 2019) Help seeking behavior didefinisikan 

sebagai intensitas individu dalam mencari bantuan ketika mengalami 

masalah kesehatan mental. 

Menurut Baker (2007), Help seeking behavior adalah perilaku 

individu dalam mencari bantuan dari orang lain ketika mengalami 

masalah atau kesulitan dalam hidupnya, terutama dalam hal kesehatan 

mental. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi seseorang 

dalam melakukan Help seeking behavior, yaitu faktor internal dan faktor 
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eksternal. Faktor internal meliputi persepsi individu terhadap masalah 

yang dihadapinya, tingkat kepercayaan diri, dan pengetahuan tentang 

kesehatan mental. Sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan sosial 

dari keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. 

Menurut Lim et al. (2014), help seeking behavior juga dapat merujuk 

pada perilaku individu dalam mencari bantuan finansial ketika 

mengalami masalah atau kesulitan dalam hidupnya. Dalam penelitian 

mereka, faktor-faktor yang mempengaruhi Financial help seeking 

behavior pada mahasiswa penerima beasiswa meliputi financial stress, 

financial education, financial knowledge, dan financial self-efficacy   

(Boedhy et al., 2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa financial self-

efficacy tidak berpengaruh signifikan terhadap financial help seeking 

behavior, namun faktor-faktor lain seperti financial stress dan financial 

education dapat mempengaruhi perilaku mencari bantuan finansial 

pada mahasiswa penerima beasiswa. Dalam hal ini, help seeking 

behavior dapat merujuk pada perilaku individu dalam mencari bantuan 

finansial ketika mengalami kesulitan ekonomi. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas mengenai help seeking 

behavior, dapat disimpulkan bahwa perilaku individu dalam mencari 

bantuan dari orang lain ketika mengalami masalah atau kesulitan dalam 

hidupnya, terutama dalam hal kesehatan mental atau finansial. Faktor 
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internal dan faktor eksternal dapat mempengaruhi seseorang dalam 

melakukan help seeking behavior. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan help 

seeking behavior 

Menurut Baker (2007), terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

seseorang dalam melakukan help seeking behavior, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Adapun yang termasuk faktor internal adalah 

sebagai berikut : 

a) Persepsi Individu terhadap Masalah 

Persepsi individu terhadap masalah dapat 

mempengaruhi seseorang melakukan help seeking behavior. 

Jika individu merasa bahwa masalah yang dihadapinya tidak 

serius atau dapat diatasi sendiri, maka kemungkinan besar 

individu tidak akan mencari bantuan. Hal ini dapat terkait 

dengan stigma negatif yang melekat pada seseorang yang 

mencari bantuan, yang dapat mempengaruhi keputusan 

individu dalam mencari bantuan (Tunnaja, 2021). Oleh 

karena itu, penting bagi individu untuk memiliki 

pengetahuan yang baik tentang kesehatan mental dan 

dukungan sosial yang kuat untuk memudahkan dalam 
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mencari bantuan ketika mengalami masalah kesehatan 

mental. 

b) Tingkat Kepercayaan Diri 

Seseorang yang memiliki tingkat kepercayaan diri 

yang tinggi dalam kemampuan mereka untuk mengatasi 

masalah mungkin cenderung mencoba mengatasi masalah 

kesehatan mental mereka sendiri sebelum mencari bantuan 

profesional. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka dapat 

mengatasi masalah ini tanpa bantuan dari luar. Sedangkan 

Individu yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah 

mungkin merasa malu atau takut untuk mencari bantuan. Hal 

ini dapat menghambat individu dalam mencari bantuan 

ketika mengalami masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, 

penting bagi individu untuk memiliki tingkat kepercayaan 

diri yang baik untuk memudahkan dalam mencari bantuan 

ketika mengalami masalah kesehatan mental. 

c) Pengetahuan Kesehatan Mental  

Pengetahuan tentang kesehatan mental dapat 

mempengaruhi seseorang melakukan help seeking behavior. 

Individu yang memiliki pengetahuan yang baik tentang 

kesehatan mental mungkin lebih cenderung untuk mencari 
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bantuan ketika mengalami masalah kesehatan mental. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dicky Prastya 

Kuswardana (2019) menunjukkan bahwa faktor literasi 

kesehatan mental dapat mempengaruhi seseorang untuk 

melakukan help seeking behavior. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan literasi 

kesehatan mental maka akan semakin tinggi pula intensitas 

help seeking behavior yang dilakukan pada remaja dengan 

status mental berisiko depresi. Oleh karena itu, penting bagi 

individu untuk memiliki pengetahuan yang baik tentang 

kesehatan mental untuk memudahkan dalam mencari 

bantuan ketika mengalami masalah kesehatan mental. 

Sedangkan yang termasuk dalam faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan help seeking behavior dapat 

dilihat sebagai berikut :  

a) Dukungan Sosial 

Dukungan sosial dapat mempengaruhi seseorang 

melakukan help seeking behavior. Individu yang memiliki 

dukungan sosial yang kuat mungkin lebih cenderung untuk 

mencari bantuan ketika mengalami masalah kesehatan 

mental. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Umrah 
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Hamdana Hidayah et al. (2022) menunjukkan bahwa 

mahasiswa kesehatan yang memiliki dukungan sosial yang 

kuat cenderung lebih aktif dalam melakukan akademik help-

Seeking Behavior selama pembelajaran daring selama masa 

pandemi Covid-19 (Natalie et al., 2023). Selain itu, penelitian 

lain juga menunjukkan bahwa dukungan sosial dari keluarga, 

teman, dan masyarakat sekitar dapat mempengaruhi 

keputusan individu dalam mencari bantuan ketika 

mengalami masalah kesehatan mental (Tunnaja, 2021). Oleh 

karena itu, penting bagi individu untuk memiliki dukungan 

sosial yang kuat untuk memudahkan dalam mencari bantuan 

ketika mengalami masalah kesehatan mental. 

b) Aksesibilitas Layanan Kesehatan Mental 

Aksesibilitas layanan kesehatan mental dapat 

mempengaruhi seseorang melakukan help seeking behavior. 

Aksesibilitas yang buruk dapat menghambat individu dalam 

mencari bantuan ketika mengalami masalah kesehatan 

mental. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Umrah 

Hamdana Hidayah et al. (2022) menunjukkan bahwa 

mahasiswa kesehatan yang memiliki aksesibilitas layanan 

kesehatan mental yang baik cenderung lebih aktif dalam 
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melakukan Academic help seeking behavior selama 

pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19 (Natalie 

et al., 2023).Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan 

bahwa aksesibilitas layanan kesehatan mental yang buruk 

dapat mempengaruhi keputusan individu dalam mencari 

bantuan ketika mengalami masalah kesehatan mental 

(Kuswardana, 2019). Oleh karena itu, penting bagi individu 

untuk memiliki aksesibilitas layanan kesehatan mental yang 

baik untuk memudahkan dalam mencari bantuan ketika 

mengalami masalah kesehatan mental. 

c) Stigma Terhadap Kesehatan Mental 

Stigma terhadap kesehatan mental dapat 

mempengaruhi seseorang melakukan help seeking behavior. 

Stigma dapat membuat individu merasa malu atau takut 

untuk mencari bantuan ketika mengalami masalah kesehatan 

mental. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Maya (2021) 

menunjukkan bahwa persepsi stigma publik terhadap 

kesehatan mental dapat mempengaruhi sikap mencari 

bantuan profesional psikologi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa persepsi stigma publik yang tinggi dapat menurunkan 

sikap mencari bantuan profesional psikologi (Iswanto et al., 
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2023).Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa 

self-stigma dapat mempengaruhi niat individu untuk mencari 

bantuan kesehatan mental (Nurdiyanto et al., 2017).Oleh 

karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengurangi 

stigma terhadap kesehatan mental dan meningkatkan 

pemahaman tentang pentingnya mencari bantuan ketika 

mengalami masalah kesehatan mental. 

3. Aspek-aspek help seeking behavior 

help seeking behavior dapat diartikan sebagai Tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang untuk mencari bantuan kepada orang lain, 

baik secara formal maupun informal, sesuai dengan tingkat kesulitan 

masalah yang dihadapi dengan tujuan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dialami. Menurut Debra Rickwood, terdapat tiga 

aspek yang diukur dalam help seeking behavior, yaitu : 

a) Kesediaan Mencari Bantuan 

Kesediaan untuk mencari bantuan adalah salah satu 

aspek penting dari help seeking behavior karena 

mencerminkan kesiapan seseorang untuk mengambil 

langkah konkret dalam mencari bantuan atau perawatan 

kesehatan. Kesediaan ini melibatkan faktor psikologis dan 

emosional yang dapat memengaruhi apakah seseorang 
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benar-benar melakukan langkah-langkah untuk 

mendapatkan bantuan kesehatan yang mereka butuhkan 

(Natalie et al., 2023). 

Kesediaan individu untuk mencari bantuan dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti stigma terhadap 

kesehatan mental, aksesibilitas layanan kesehatan mental 

yang buruk, dan kepercayaan diri yang rendah. Oleh karena 

itu, penting bagi individu untuk memiliki pengetahuan yang 

baik tentang kesehatan mental, dukungan sosial yang kuat, 

dan aksesibilitas layanan kesehatan mental yang baik untuk 

memudahkan dalam mencari bantuan ketika mengalami 

masalah kesehatan mental (Rickwood, 2012). 

b) Pemilihan Sumber Bantuan 

Dalam perilaku help seeking behavior, individu perlu 

mencari informasi atas sumber bantuan dari berbagai 

sumber, baik formal dan informal, baik secara umum ataupun 

secara khusus (Salmiyati et al., 2021). Pemilihan sumber 

bantuan yang tepat dapat membantu individu dalam 

menyelesaikan masalah kesehatan mental yang dialami. 

Selain itu, pemilihan sumber bantuan juga dapat dipengaruhi 
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oleh faktor-faktor seperti literasi kesehatan mental, 

dukungan sosial, dan kepercayaan diri. (Tunnaja, 2021) 

Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memiliki 

pengetahuan yang baik tentang kesehatan mental dan 

sumber bantuan yang tersedia untuk memudahkan dalam 

mencari bantuan ketika mengalami masalah kesehatan 

mental. 

c) Alasan memilih sumber bantuan 

Alasan Memilih sumber bantuan merupakan salah 

satu aspek penting dari help seeking behavior karena 

berhubungan dengan bagaimana individu memutuskan dari 

mana mereka akan mencari bantuan atau dukungan ketika 

menghadapi masalah kesehatan mental. Keputusan ini dapat 

sangat memengaruhi jenis dan kualitas bantuan yang mereka 

terima, serta dampaknya terhadap perjalanan pemulihan 

mereka. Selain itu, pemilihan sumber bantuan juga dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti literasi kesehatan 

mental, dukungan sosial, dan kepercayaan diri. Oleh karena 

itu memahami faktor-faktor yang memengaruhi pilihan 

sumber bantuan dapat membantu upaya untuk menyediakan 
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dukungan yang sesuai dan efektif bagi individu yang 

membutuhkan bantuan kesehatan mental. (Putri et al., 2023) 

4. Sumber-sumber help seeking behavior 

Menurut Baker dan Rickwood, sumber-sumber help seeking behavior 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber formal dan informal. 

Adapun penjelasannya diantaranya sebagai berikut: 

a) Sumber Formal 

Sumber formal adalah sumber bantuan yang 

diberikan oleh pihak profesional seperti psikolog, psikiater, 

konselor, dan tenaga medis lainnya. Sumber formal ini 

biasanya dapat ditemukan di rumah sakit, klinik kesehatan, 

atau pusat kesehatan mental. Sumber formal ini dapat 

memberikan bantuan yang lebih spesifik dan terstruktur 

untuk masalah kesehatan mental yang dialami individu. 

b) Sumber Informal 

Sumber informal adalah sumber bantuan yang 

diberikan oleh keluarga, teman, atau orang-orang terdekat 

lainnya. Sumber informal ini dapat memberikan dukungan 

emosional dan sosial yang penting bagi individu yang 

mengalami masalah kesehatan mental. Sumber informal ini 
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juga dapat membantu individu dalam mencari sumber 

bantuan formal yang tepat. 

Dalam mencari bantuan, individu dapat memilih sumber 

bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. 

Namun individu memiliki beberapa kecenderungan untuk memilih 

sumber-sumber bantuan dalam mengatasi masalahnya. Namun, 

sejak menginjak usia remaja, mereka sedang mencari bantuan 

bersifat informal dari orang-orang yang mereka percayai seperti 

orang tua, teman dan keluarga dan memandang sumber bantuan 

bersifat formal seperti guru BK di sekolah maupun seorang psikolog 

sebagai suatu pilihan yang diambil jika masalah tersebut belum 

terselesaikan saat menerima bantuan kepada orang yang 

dipercayai/terdekat. (Toren et al., 2019) 

5. Bentuk help seeking behavior 

 Menurut Baker (2011), WHO mengategorikan help seeking behavior 

yang sering dilakukan oleh remaja dibagi menjadi 3 jenis yaitu 

sebagai berikut : 

a) Perilaku Mencari Bantuan Untuk Kebutuhan Kesehatan (Help 

Seeking For Specific Needs) 

Bentuk ini mencakup pencarian bantuan atau 

perawatan untuk kebutuhan kesehatan yang bersifat khusus, 
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seperti masalah fisik, mental, atau emosional yang spesifik. 

Ini bisa termasuk pencarian bantuan untuk gangguan mental 

seperti depresi, kecemasan, gangguan makan, atau masalah 

fisik seperti diabetes, penyakit jantung, atau cedera. Ketika 

seseorang menyadari bahwa mereka menghadapi masalah 

atau gejala khusus, mereka mungkin mencari bantuan dari 

profesional kesehatan atau sumber kesehatan yang relevan. 

b) Perilaku Mencari Bantuan Perkembangan Kebutuhan 

Normatif (Help Seeking for Normative Developmental Needs) 

Ini mencakup pencarian bantuan untuk kebutuhan 

perkembangan yang dianggap normatif dalam siklus hidup 

seseorang. Misalnya, individu mungkin mencari bantuan saat 

menghadapi transisi ke fase kehidupan baru, seperti masa 

remaja, pernikahan, kehamilan, atau pensiun. Kebutuhan 

perkembangan ini adalah bagian alami dari kehidupan, dan 

pencarian bantuan dalam konteks ini mungkin mencakup 

dukungan dari keluarga, teman, atau sumber yang membantu 

individu menavigasi perubahan ini. 

c) Perilaku Mencari Bantuan yang Berhubungan dengan Stress 

atau masalah pribadi (help seeking behavior Related To 

Personal Stress Or Problems) 
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Bentuk ini mencakup pencarian bantuan untuk 

mengatasi stres atau masalah pribadi yang mungkin 

melibatkan berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan, 

pekerjaan, keuangan, atau peristiwa kehidupan yang 

menimbulkan stres. Ini adalah bentuk help seeking behavior 

yang lebih umum, di mana individu mencari dukungan atau 

perawatan untuk mengatasi beban stres atau masalah yang 

mempengaruhi kesejahteraan mereka. 

Penting untuk diingat bahwa help seeking behavior sangat 

dipengaruhi oleh konteks budaya, sosial, dan individu. Perbedaan 

budaya, norma, dan harapan sosial dapat memengaruhi bagaimana 

individu mencari bantuan dan kepada siapa mereka mencari 

bantuan. (Yonemoto et al., 2023) 

6. Tahapan Dalam help seeking behavior 

Menurut Liang, Goodman, Tummala-Narra, dan Weintraub (2005) 

tahapan dalam help seeking behavior adalah sebagai berikut: 

a) Defining the Problem 

Tahap pertama dalam help seeking behavior adalah 

mendefinisikan masalah yang dialami. Pada tahap ini, 

individu mencoba untuk memahami masalah yang 

dialaminya dan mengidentifikasi gejala-gejala yang muncul. 
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Hal ini dapat membantu individu dalam memilih sumber 

bantuan yang tepat untuk menyelesaikan masalah kesehatan 

mental yang dialami. 

b) Deciding to Seek Help 

Tahap kedua dalam help seeking behavior adalah 

memutuskan untuk mencari bantuan. Pada tahap ini, 

individu mempertimbangkan untuk mencari bantuan dari 

sumber formal atau informal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor seperti kepercayaan, literasi kesehatan mental, 

dukungan sosial, dan aksesibilitas. 

c) Selecting a Source of Support 

Tahap ketiga dalam help seeking behavior adalah 

memilih sumber bantuan yang tepat. Pada tahap ini, individu 

memilih sumber bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

preferensi mereka. Pilihan sumber bantuan dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti literasi kesehatan 

mental, dukungan sosial, dan kepercayaan diri (Liang et al., 

2005). 
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B. Tinjauan Literasi Kesehatan Mental 

1. Definisi Literasi Kesehatan Mental 

Istilah "Literasi Kesehatan Mental" merupakan percabangan dari 

bidang literasi kesehatan yang didefinisikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam memiliki suatu pengetahuan dan pemahaman 

mengenai kesehatan mental dan kemampuan untuk mengambil 

keputusan yang tepat dalam menghadapi masalah kesehatan mental. 

Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh Jorm dan 

rekan-rekannya dalam sebuah penelitian mengenai pengetahuan dan 

kepercayaan masyarakat mengenai kesehatan mental (Widyana, 2019). 

Pada tahun 2000, Jorm dan rekan-rekannya melakukan penelitian 

yang lebih luas mengenai literasi kesehatan mental di Australia. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi kesehatan mental yang 

rendah dapat menyebabkan stigma dan diskriminasi terhadap individu 

yang mengalami masalah kesehatan mental. Organisasi-organisasi 

seperti National Alliance on Mental Illness (NAMI) dan Mental Health 

America (MHA) juga mulai berjuang untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang kesehatan mental. Sejak saat itu, istilah "Literasi 

Kesehatan Mental" semakin populer dan digunakan dalam berbagai 

penelitian dan program-program kesehatan mental di seluruh dunia. 

Istilah ini juga semakin dikenal oleh masyarakat umum sebagai 
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kemampuan untuk memahami dan mengelola masalah kesehatan 

mental. (Gunawan, 2022) 

Adapun pencapaian secara global dari istilah ini, Organisasi 

kesehatan seperti World Health Organization (WHO) telah mendukung 

kampanye untuk meningkatkan literasi kesehatan mental di seluruh 

dunia. Pada tahun 2019, WHO menetapkan 10 Oktober sebagai Hari 

Kesehatan Mental Sedunia, yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran dan literasi kesehatan mental di masyarakat. 

2. Komponen Kesehatan Mental  

Literasi Kesehatan Mental adalah kemampuan individu untuk 

memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi terkait 

kesehatan mental untuk membuat keputusan yang tepat tentang 

perawatan dan pemeliharaan kesehatan mental mereka sendiri atau 

orang lain. Adapun yang termasuk komponen-komponen utama dari 

literasi kesehatan mental menurut Jorm (2011) dalam penelitian 

(Asyadah, 2017) adalah sebagai berikut : 

a) Persepsi Tentang Masalah Kesehatan Mental 

Komponen ini mencakup persepsi individu tentang 

masalah kesehatan mental yang dialami. Individu yang 

memiliki persepsi yang tepat tentang masalah kesehatan 

mental dapat memilih sumber bantuan yang tepat dan 
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memperoleh bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Persepsi yang tepat tentang masalah kesehatan mental juga 

dapat membantu individu untuk mengenali dan menyadari 

bahwa mereka mungkin mengalami masalah kesehatan 

mental. Ini adalah langkah pertama penting dalam help 

seeking behavior. Tanpa pemahaman yang benar tentang 

masalah kesehatan mental, individu mungkin tidak akan 

mencari bantuan, bahkan jika mereka mengalami gejala atau 

masalah yang merusak. 

b) Pengetahuan Tentang Sumber Bantuan 

Komponen ini mencakup pengetahuan individu 

tentang sumber-sumber bantuan yang tersedia, seperti 

psikolog, psikiater, konselor dan dukungan keluarga. Individu 

yang memiliki pengetahuan yang baik tentang sumber 

bantuan, dapat memilih yang tepat dan mengetahui cara 

mencari bantuan. Pengetahuan yang baik juga dapat 

mengurangi keraguan dan kecemasan individu terkait 

dengan proses mencari bantuan. Mereka tahu apa yang dapat 

diharapkan ketika mencari bantuan dari sumber tertentu, 

sehingga merasa lebih siap dan nyaman dalam melangkah. 
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c) Sikap Terhadap Bantuan 

Komponen ini mencakup sikap individu terhadap 

bantuan yang diberikan oleh sumber bantuan. Individu yang 

memiliki sikap positif terhadap bantuan dapat lebih mudah 

dalam mencari bantuan dan memperoleh manfaat dari 

bantuan yang diberikan. Selain itu sikap yang positif juga 

berdampak pada perbaikan kualitas hidup individu, mereka 

mungkin lebih terbuka untuk menerima saran dan strategi 

dari penyedia bantuan yang dapat membantu mereka 

mengatasi masalah kesehatan mental dan meningkatkan 

kesejahteraan mereka. 

d) Keyakinan Tentang Kemampuan Untuk Mengatasi Masalah 

Komponen ini mencakup keyakinan individu tentang 

kemampuan mereka untuk mengatasi masalah kesehatan 

mental yang dialami. Individu yang memiliki keyakinan yang 

kuat, dapat memberikan motivasi ekstra untuk bertindak. 

Mereka lebih mungkin untuk mencari bantuan dan 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memperbaiki kesehatan mental mereka karena mereka 

merasa yakin dapat mengatasi masalah tersebut. Selain itu, 

individu memiliki keyakinan yang kuat berpengaruh 
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terhadap tingginya ketahanan dirinya terhadap kecemasan 

atau stress. Individu mungkin lebih mampu mengatasi 

peristiwa-peristiwa yang menantang secara emosional dan 

psikologis, sehingga mengurangi risiko munculnya masalah 

kesehatan mental. 

C. Korelasi Literasi Kesehatan Mental dengan Help Seeking Behavior 

Jorm (1997) memperkenalkan istilah literasi kesehatan mental 

dalam artian sebagai pemahaman atau keyakinan seseorang mengenai 

gangguan kesehatan mental dengan tujuan untuk membantu mendeteksi, 

mengelola atau mencegah gangguan kesehatan mental. Literasi kesehatan 

mental bukan hanya sekedar pengetahuan kesehatan mental, tetapi lebih 

kepada bagaimana pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan dalam 

Tindakan yang berpotensi meningkatkan kesehatan mental, baik untuk diri 

sendiri maupun orang lain. 

Seseorang yang memiliki tingkat literasi yang tinggi pasti memiliki 

kemampuan untuk mendeteksi atau mengenali kondisi kesehatan 

mentalnya dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Di sisi lain, 

individu yang memiliki tingkat literasi kesehatan mental yang rendah 

cenderung kesulitan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan mental 

yang mereka hadapi dan mungkin memiliki pemahaman yang keliru pada 

saat mencari bantuan nantinya (Handayani et al., 2020). Semakin tinggi 
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literasi kesehatan mental individu, maka semakin besar pula kemungkinan 

mereka untuk melakukan help seeking behavior karena mereka dapat 

mengenali gejala masalah kesehatan mental yang mereka alami dan 

mengambil Tindakan pencegahan segera dalam mengatasi hal tersebut. 

Oleh karena itu, literasi kesehatan mental sangat penting dalam 

mempengaruhi bagaimana seseorang dapat melakukan help seeking 

behavior. 

Baker (2007) mengutip bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku mencari bantuan seseorang. Dalam faktor internal, 

keyakinan diri akan bantuan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi help seeking behavior. Keyakinan ini mencerminkan sejauh 

mana seseorang percaya bahwa dia memerlukan bantuan untuk mengatasi 

masalah kesehatan mentalnya. Keyakinan ini didasarkan pada kemampuan 

individu untuk mengenali gejala kesehatan mentalnya, yang pada akhirnya 

mempengaruhi keputusannya untuk mencari bantuan. Jorm (1997) juga 

mengatakan kemampuan pengenalan ini merupakan salah satu komponen 

penting dalam literasi kesehatan mental. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian 

(Guo et al., 2015), yang mengutip bahwa help seeking behavior dapat 

dipengaruhi oleh tiga faktor yang berhubungan dengan individu. Pertama, 

yakni faktor sosio-demografis, yang mengindikasi bahwa perbedaan gender 
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dapat mempengaruhi Perilaku mencari bantuan. Kedua, yaitu status 

kesehatan, dimana individu yang memiliki persepsi positif tentang 

kesehatan sosialnya cenderung menerima lebih banyak dukungan sosial, 

yang akhirnya akan meningkatkan kemungkinan mereka melakukan help 

seeking behavior. Ketiga, faktor literasi kesehatan mental, yang 

menunjukkan bahwa pengetahuan yang tinggi tentang kesehatan mental 

akan membuat seseorang lebih yakin bahwa mereka membutuhkan 

bantuan dan oleh karena itu akan memungkinkan melakukan help seeking 

behavior. Penelitian ini sejalan dengan pandangan Baker (2007) yang 

mengidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi help seeking 

behavior termasuk pada karakteristik individu, persepsi terhadap 

lingkungan sekitar dan keyakinan tentang kebutuhan akan bantuan dalam 

mengatasi gangguan mental. 

Penelitian terdahulu juga mengeksplorasi tentang hubungan antara 

literasi kesehatan mental dan Perilaku mencari bantuan yang dilakukan 

oleh (Novianty et al., 2017), mereka menunjukkan bahwa help seeking 

behavior secara signifikan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu literasi 

kesehatan mental dan komunitas. Kedua faktor tersebut bekerja sama 

untuk mendorong individu untuk melakukan help seeking behavior. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan individu tentang gangguan kesehatan 

mental yang dialami dan kebutuhan untuk mendapatkan bantuan, dapat 
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mempengaruhi mereka untuk mencari bantuan formal. Selain itu dalam 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa sikap komunitas terhadap masalah 

kesehatan mental memiliki pengaruh yang kuat dalam memprediksi 

Perilaku mencari bantuan dibandingkan literasi kesehatan mental. 

Seorang remaja dengan tingkat kesehatan mental yang tinggi pasti 

memiliki kemampuan untuk mengenali masalah kesehatan mental yang 

sedang dialaminya, sehingga akhirnya mereka akan mengambil tindakan 

preventif untuk mengatasi masalah tersebut dengan mencari bantuan. Di 

sisi lain, remaja dengan tingkat literasi kesehatan mental yang rendah akan 

kesulitan mengenali gejala yang mereka alami, sehingga mereka cenderung 

menunda tindakan mencari bantuan. 

D. Landasan Teoritis 

Teori yang dapat menjelaskan korelasi antara literasi kesehatan 

mental dengan help seeking behavior yaitu social learning theory milik 

Albert Bandura. Dalam perspektif-nya, Bandura (1986) menyebutkan 

bahwa ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi suatu perilaku yaitu individu 

(person), lingkungan (environment), dan perilaku yang dicontohkan orang 

lain (modeled behavior). Aspek-aspek yang terdapat dalam social learning 

theory milik bandura memiliki suatu kesamaan dengan model perubahan 

perilaku help seeking behavior yang dikemukakan oleh Liang (2005). 

Kesamaan tersebut terdapat pada aspek person dalam perspektif nya 
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Bandura yang memiliki kesamaan dengan pengidentifikasian masalah 

dalam model yang dikemukakan Liang. 

Menurut Liang (2005), dalam proses mencari bantuan dapat 

dipengaruhi oleh individu itu sendiri, artinya bagaimana ia sendiri mampu 

memaknai dan mampu melakukan suatu re-kognisi mengenai gangguan 

kesehatan mental yang dimilikinya. Dengan memiliki kemampuan untuk 

mere-kognisi masalah yang dimilikinya, maka seseorang tersebut akan 

memunculkan suatu keinginan untuk melakukan help seeking behavior. 

Seseorang yang memiliki literasi kesehatan mental yang tinggi akan mampu 

melakukan suatu re-kognisi masalah kesehatan mental yang sedang 

dialaminya ataupun orang sekitarnya. Hal tersebut, sejalan dengan 

penelitian Bandura dalam teorinya yang mengatakan bahwa aspek person 

merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi bagaimana suatu 

perilaku akan muncul sebagai output dari proses belajar yang dialami 

manusia. 
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E. Integrasi Keislaman 

Manusia merupakan salah satu ciptaan Allah yang sangat luar biasa, 

dengan kesempurnaan yang mencakup dimensi fisik dan spiritual. Dalam 

memahami manusia secara keseluruhan dan mendalam, dibutuhkan 

pengetahuan dan kebijaksanaan yang khusus. Pengetahuan tersebut 

diperoleh mulai dari petunjuk dari Al-Qur’an dan ajaran Rasulullah, yang 

merupakan pedoman yang diberikan Allah SWT untuk membimbing 

manusia menjalani kehidupan. 

Manusia pada dasarnya terdiri atas dua komponen yaitu fisik dan 

psikis. Komponen fisik adalah materi, bersifat tidak mandiri, dan terdiri dari 

unsur-unsur yang berbentuk komposisi, tidak abadi, serta berada dalam 

dunia fisik. Sedangkan komponen psikis merupakan substansi immaterial 

yang memiliki eksistensi independent, tidak memiliki bentuk fisik yang 

terdiri dari unsur-unsur, memiliki kemampuan untuk berpikir, 

menggerakkan, bersifat abadi, dan berasal dari dunia metafisik. Kesadaran 

manusia berkaitan dengan komponen psikis atau jiwa, dan bersifat 

langsung. Kesadaran yang dimiliki manusia bukanlah bagian dari 

komponen fisik, akan tetapi terhubung dengan komponen psikis atau jiwa 

(nafs), yang merupakan inti dari esensi manusia. 

Setiap perubahan dalam kehidupan atau peristiwa yang berpotensi 

untuk menimbulkan stress disebut sebagai pemicu stress (stressor). 
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Stressor dapat muncul dari berbagai faktor, baik yang bersifat psikologis, 

fisik, ataupun merupakan hasil kombinasi faktor-faktor tersebut. 

Kecemasan akan timbul ketika individu tidak mampu beradaptasi dengan 

dirinya sendiri, orang lain, atau lingkungannya. Jika suatu individu tidak 

berhasil mengatasi masalah yang dihadapi, maka kecemasan akan terus 

berlanjut, tetapi apabila tindakan yang tepat diambil untuk mengatasinya, 

maka kecemasan akan mereda. 

Zikir bisa berfungsi sebagai metode intervensi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar manusia, terutama dalam mengatasi masalah kecemasan. 

Melalui aktivitas zikir yang melibatkan pengingat-an kepada Allah SWT 

dalam durasi yang singkat, seseorang dapat mendapat perasaan yang 

tenang. Zikir tersebut disebabkan oleh penghayatan akan kebesaran dan 

keindahan Allah SWT. Kemudian hasilnya, aktivitas zikir tersebut dapat 

berperan sebagai bentuk relaksasi yang mampu mengurangi tingkat 

kecemasan. Proses ini melibatkan pengenduran otot-otot tubuh, pada 

gilirannya akan membawa ketenangan dalam kondisi psikis/jiwa. Dalam 

situasi tersebut, seseorang akan merasakan beban psikis, hal tersebut dapat 

memicu ketegangan otot, ketegangan otot ini, akan menyebabkan aktivasi 

serabut saraf yang mentransmisikan sensasi nyeri ke otak. Akibatnya, otak 

akan menerjemahkan sensasi nyeri tersebut dan memunculkan perasaan 

ketidaknyamanan. Kondisi psikis yang rapuh, seperti dalam keadaan sedih 
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yang berlarut-larut, dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kadar 

serotonin dan norepinephrine dalam tubuh. Dua senyawa ini adalah 

senyawa alami yang berperan dalam regulasi mood otak. 

Al-Qur’an memiliki potensi untuk mengobati berbagai penyakit baik 

penyakit fisik maupun psikologis, seperti kegelisahan, kecemasan dan 

gangguan jiwa. Penemuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya 

yang telah membuktikan bahwa terapi yang dilakukan berbasis agama bisa 

meningkatkan kesehatan mental seseorang (Prapto et al., 2015).  Penelitian 

yang dilakukan oleh Maimunah dan Retnowati (2011); Mulyadi, Hidayah 

dan Mahfur (2012) secara spesifik mengeksplorasi bahwa psikoterapi islam 

bisa mengurangi tingkat kecemasan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa terapi tadabbur Al-Qur’an efektif dalam meningkatkan kesehatan 

mental dengan mengurangi tingkat kecemasan, terutama pada ibu hamil 

menjelang persalinan. Temuan ini juga menegaskan bahwa terapi berbasis 

agama, terutama dalam konteks islam, mampu mengurangi kecemasan dan 

meningkatkan kesehatan mental. Tadabbur Al-Qur’an, sebagai salah satu 

metode, membantu individu lebih menghargai berkah dan kasih sayang 

Allah SWT, sehingga menciptakan perasaan ketenangan dan kebahagiaan 

Al-Qur’an dianggap sebagai bacaan yang dapat memberikan pedoman bagi 

orang yang beriman, dan mereka yang membacanya akan menerima 

balasan baik dari Allah SWT. 
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Rasulullah SAW pernah bersabda :  

صِيبُ  مَا 
ُ
مُسْلِمَ  ي

ْ
  ال

ْ
صَب   مِن
َ
  ن

َ
  وَصَب   وَل

َ
م   وَل

َ
  ه

َ
ن   وَل

ْ
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ُ
  ح

َ
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ً
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َ
أ  
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َ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
ُ  ك
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ْ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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Terjemahnya : “Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, atau 
penyakit, atau kekhawatiran (cemas), atau kesedihan, atau gangguan, 
bahkan duri yang melukai nya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-
kesalahannya karenanya,” (Hadits Riwayat Bukhari no. 5642 dan Muslim no. 
2573). 
 

Dr. ‘Aidh al Qarni, juga menjelaskan bahwa antara kecemasan dan 

kesedihan itu ada kaitan yang sangat erat. Kecemasan dan kesedihan adalah 

emosi yang dapat menghampiri setiap individu dalam berbagai situasi. 

Dalam hadis tersebut menerangkan bahwa ketika seseorang merasa cemas 

dan sedih, Allah SWT akan memperhatikan perasaan dan penderitaan 

mereka. Oleh karena itu Allah akan mendatangkan penghiburan atau 

penenang dalam bentuk pengampunan atas dosa-dosa sebagai bentuk kasih 

sayang Allah SWT. 

Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kehidupan 

manusia. Hak tersebut mempengaruhi bagaimana seseorang bisa berfikir, 

merasa dan berperilaku sehari-hari. Kesehatan mental yang baik 

merupakan landasan untuk memiliki kualitas hidup yang positif dan 

produktif. Tetapi, seperti halnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental 

juga dapat terganggu oleh berbagai macam faktor. Tak jarang individu 
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mengalami masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, stress, 

atau masalah lainnya. Orang yang memiliki kesehatan mental yang buru, 

akan berdampak pada produktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu, sangat penting untuk mengenali gejala masalah kesehatan 

mental dan segera mencari bantuan yang tepat ketika diperlukan. 

Dalam pandangan islam, kesehatan mental memiliki tempat penting 

karena bagian dari kesejahteraan umat manusia. salah satu aspek 

kesehatan mental adalah pemahaman tentang penyakit mental dan upaya 

untuk mencari bantuan dan penyembuhan. Dalam konteks ini, Rasulullah 

SAW bersabda :  
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Terjemahnya: 

  "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, telah 
menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, telah menceritakan kepada kami 
Umar bin Sa’id bin Abu Husain dia berkata, telah menceritakan kepadaku atha bin 
abu Rabah dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu dari Rasulullah SAW bersabda: 
“Allah tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya.” (HR,Bukhari 
No. 5246). 

 Hadis yang di atas menyiratkan prinsip bahwa setiap kali Allah 

menurunkan suatu penyakit, ia juga menyediakan obat atau penawar-nya. Hadis 

ini merujuk pada pemahaman bahwa Allah, sebagai pemberi hukum dan pencipta, 
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memiliki rahmat dan kasih sayang yang melibatkan pengetahuan-Nya tentang 

kebutuhan dan tantangan kesehatan manusia. Dengan menyertakan obat atau 

penawar untuk setiap penyakit yang diturunkan, Allah menunjukkan 

kebijaksanaan dan perhatian-Nya terhadap kesejahteraan umat manusia. Allah 

memberikan pengetahuan dan solusi untuk setiap masalah atau penyakit yang 

diturunkan-Nya. Seiring dengan itu, literasi kesehatan mental dapat dianggap 

sebagai "obat" atau pengetahuan yang diberikan untuk mengatasi tantangan 

kesehatan mental. Oleh karena itu remaja yang memiliki pemahaman yang baik 

tentang kesehatan mental lebih mungkin mencari bantuan ketika menghadapi 

masalah. 

Kemudian Allah SWT juga menjanjikan bahwa pengetahuan dan solusi yang 

diberikan akan sesuai dengan kapasitas dan kesanggupan masing-masing individu 

dan doa, tanggung jawab dan Perilaku mencari pertolongan adalah bagian dari 

upaya untuk mengelola stres, terbukti dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-

Baqarah (2:286) yang berbunyi: 
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Artinya: 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia 
mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) 
dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, 
ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah 
kami menghadapi orang-orang kafir”(QS. Al-Baqarah (2:286))   

Dalam tafsir wajiz oleh Kementerian Agama RI, ayat tersebut menjelaskan 

prinsip bahwa Allah SWT tidak memberikan beban melebihi kemampuan 

seseorang. Hal tersebut sejalan dengan literasi kesehatan mental yang 

mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kesejahteraan mental, tanpa adanya 

beban yang berat dalam menjaga kesehatan mental. Dalam ayat tersebut juga 

menggambarkan seorang mukmin berdoa untuk diberikan perlindungan dan 

bimbingan yang mencerminkan konsep help seeking behavior untuk mencegah dan 

mengatasi stres dan konflik kehidupan yang dapat memicu penyakit mental, serta 

permohonan maaf, ampunan dan rahmat menandakan prinsip self-forgiveness dan 

penerimaan diri dalam literasi kesehatan mental. 

Dalam perjalanan hidup, seringkali kita dihadapkan pada berbagai ujian 

dan tantangan yang berhubungan dengan aspek-aspek kesehatan, termasuk 

kesehatan mental. Sebagai makhluk yang berakal dan memiliki fitrah untuk 

bertanya, manusia diberikan wahyu dan petunjuk oleh Allah SWT sebagai 
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bimbingan dalam menjalani kehidupan. Allah SWT berfirman dalam Surah An-

Nahl ayat 43 yang berbunyi: 

مُ 
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َ
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ْ
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َ
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َ
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Terjemahnya: 

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami 
beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai 
pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” 

 Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir/ Syaikh Muhammad Sulaiman Al-Asyqar 

menafsirkan bahwa dalam ayat tersebut  ِّ۟كْر۟  أهَْلَ۟ فَسْـَٔلوُٓا تعَْلَمُونَ۟ لَ۟ كُنتمُْ۟ إ ن الذ   (Maka 

bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 

mengetahuinya) yakni hai orang-orang musyrik, bertanyalah kepada ahli kitab 

yang beriman jika kalian tidak mengetahui, karena mereka akan memberitahu 

kalian bahwa seluruh nabi berasal dari golongan manusia. 

 Hal tersebut sama halnya dengan konsep literasi kesehatan mental dengan 

help seeking behavior yang menekankan pentingnya pengetahuan mencari 

petunjuk bagi manusia, mengingatkan kita untuk bertanya kepada mereka yang 

memiliki pengetahuan. Saat menghadapi tantangan kesehatan mental, pentingnya 

kesadaran tentang kebutuhan untuk mencari bantuan dari mereka yang memiliki 

pengetahuan dan keahlian dalam bidang kesehatan mental seperti psikiater dan 

psikolog. Hal tersebut sejalan dengan konsep bahwa menjaga kesehatan mental 
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tidak hanya tanggungjawab individu tetapi juga melibatkan dukungan dan 

bimbingan dari orang-orang yang memahami dengan lebih mendalam.  

 Kemudian setiap langkah dalam kehidupan dapat membawa kita ke dalam 

perjalanan yang penuh banyak ujian dan tantangan yang dapat berpengaruh 

terhadap mental. Oleh karena itu penting untuk saling menasehati untuk 

kebenaran dan saling menyebarkan informasi positif tentang kesehatan mental 

sehingga dapat mengurangi stigma. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT 

dalam Surah Al-Asr ayat 3 yang berbunyi: 

ر 
ۡ
ب 
وَاصَوۡا بِالصا

َ
حَقِّ ۙ وَت

ۡ
وَاصَوۡا بِال

َ
لِحٰتِ وَت وا الصّٰ

ُ
وۡا وَ عَمِل

ُ
مَن
ٰ
ذِيۡنَ ا

َّ
 ال

ا
 اِلَّ

Artinya: 

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling 
menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran” 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

F. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Social Learning Theory, Albert Bandura) 

Keterangan : 

 

 

 

 

Innate Person 

- Pengetahuan 

Individu 

- Sikap Individu 

 

Learning Environment 

-Faktor fisik : Lokasi fisik, 

fasilitas, ruang kelas 

-Faktor non fisik : interaksi 

antar siswa, guru dan siswa 

 

Modeled Behavior 

-Pengamatan Perilaku orang 
lain 

-Peniruan Perilaku orang 

lain 

 

 Perilaku (Help seeking 

behavior) 

: Variabel yang diteliti 

 : Berpengaruh secara parsial 

: Berpengaruh secara Simultan 
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G. Kerangka Konsep 
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Literasi Kesehatan 

Mental 

Help seeking 

behavior 

: Variabel Independen 

: Variabel Dependen 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
A. Etika Penelitian 

Hidayat (2014) menyatakan bahwa adanya etika dalam suatu 

penelitian menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya perilaku-

perilaku yang tidak sesuai dengan standar etika saat melakukan 

penelitian. Adapun prinsip-prinsip telah ditetapkan sebagai panduan 

dalam menjalankan penelitian tersebut adalah seperti dibawah : 

1. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi 

Etik Penelitian Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar No.B.046/KEPK/FKIK/I/2024 sebelum dilakukan 

penelitian. Lembar persetujuan berisi rincian tentang penelitian 

yang sedang dilakukan, termasuk tujuan, metode, manfaat yang 

diperoleh oleh responden, dan potensi risiko yang terkait. Isi dari 

lembar persetujuan dirancang sedemikian rupa sehingga jelas dan 

mudah dipahami oleh responden, sehingga mereka memiliki 

pemahaman yang baik tentang jalannya penelitian. Responden yang 

setuju untuk berpartisipasi diharapkan mengisi dan 

menandatangani lembar persetujuan secara sukarela sebagai tanda 

persetujuan mereka. 
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2. Anonimitas 

Demi mematikan kerahasiaan identitas responden terjaga, 

peneliti memutuskan untuk tidak mencantumkan nama asli mereka 

dalam dokumen penelitian. Setiap responden diberikan kode atau 

inisial untuk mengidentifikasi data mereka sesuai namanya. 

Langkah tersebut penting untuk melindungi privasi dan keamanan 

informasi yang diberikan oleh responden kepada peneliti. Demikian 

dengan memberikan kode atau inisial, peneliti dapat mengamankan 

identitas responden dan tetap melakukan analisis data yang akurat. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Rahasia penelitian menekankan agar peneliti menjaga 

kerahasiaan data individual yang telah diperoleh dari responden. 

Data disajikan secara agregat atau bentuk kelompok untuk 

melindungi privasi responden. Hal tersebut memastikan bahwa 

identitas individu tidak terungkap dalam penelitian, tetapi 

memberikan informasi yang bermanfaat secara keseluruhan. 

4. Sukarela 

Peneliti melakukan penelitian secara sukarela, tanpa adanya 

paksaan atau tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap calon responden atau sampel yang kan diteliti. Hal tersebut 
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menjamin bahwa partisipasi dalam penelitian bersifat sukarela dan 

tidak dipengaruhi oleh kekuatan atau pengaruh eksternal. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kuantitatif komparatif 

pendekatan cross-sectional. Penelitian kuantitatif adalah suatu 

pendekatan yang data-datanya numerical dan diolah dengan 

menggunakan statistik. Penelitian komparatif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat perbedaan suatu variabel dari 

dua kelompok yang berbeda. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui perbedaan tingkat literasi kesehatan mental dan 

korelasinya dengan help seeking behavior pada remaja di kabupaten 

Takalar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari- februari tahun 

2024 dan dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner 

yang dilaksanakan di 2 sekolah yaitu Pesantren Modern Tarbiyah 

Takalar dan SMAN 8 Takalar 

Kemudian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

survei yang artinya metode ini menggunakan pertanyaan yang 

terstruktur dan sistematis yang sama pada responden untuk kemudian 

seluruh jawaban yang diperoleh peneliti di catat, diolah, dan dianalisis. 

Pertanyaan terstruktur atau sistematis disusun dalam suatu alat 

instrumen yang dikenal sebagai kuesioner. 
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C. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

cross-sectional. Pendekatan cros-sectional adalah sebuah jenis studi 

observasional yang bertujuan untuk mengeksplorasi korelasi antar 

variabel bebas (faktor resiko) dan variabel tergantung (efek) dengan 

cara observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat atau 

point time appoarch (Sastroasmoro & Ismael,2014;Notoatmodjo, 2012). 

Pendekatan ini seringkali digunakan dalam riset kesehatan untuk 

mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi yang sedang 

diamati. 

D. Populasi dan Sampel 

a) Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang diteliti 

dan memiliki sifat-sifat yang sama (Notoadmodjo, 2002). Adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah santri dan 

santriwati tingkat SMA dan MA di Pesantren Modern Tarbiyah 

Takalar dengan jumlah populasi 130 orang dan siswa-siswi di 

SMAN 8 Takalar sebanyak 314 orang, dengan rincian sebagai 

berikut: 
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Tabel 3. 1 Jumlah Santri Berdasarkan Rombel Setiap 
Tingkatan Kelas di Pesantren Modern  

Tarbiyah Takalar 

Sumber: Data Sekunder 2024 

Tabel 3. 2 Jumlah Siswa Berdasarkan Rombel Setiap 
Tingkatan di SMAN 8 Takalar 

 

Sumber: Data Sekunder 2024 

 

 

No Kelas Jumlah Santri 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 X.A 18 - 18 

2 X.B - 26 26 

3 XI.A 29 - 29 

4 XI.B - 21 21 

5 XII.A 19 
 

19 

6 XII.B  17 17 

Jumlah 66 64 130 

No Kelas Jumlah Siswa 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 X.A 12 15 27 

2 X.B 12 15 27 

3 X.C 12 15 27 

4 X.D 12 15 27 

5 XI.A 13 15 28 

6 XI.B 13 15 28 

7 XI.C 13 15 28 

8 XI.D 13 15 28 

9 XII.A 8 16 24 

10 XII.B 10 15 25 

11 XII.C 14 9 23 

12 XII.D 9 13 22 

Jumlah 141 173 314 
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b) Sampel 

 Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek 

yang diteliti yang mewakili populasi (Notoadmodjo 2005). Sampel 

yang diambil dalam penelitian ini adalah santri dan santriwati 

kelas XII untuk jenjang SMA dan MA di Pondok Pesantren 

Tarbiyah Takalar serta siswa dan siswi kelas XII SMAN 8 Takalar.  

 Pada penelitian ini sampel yang diambil untuk dilakukan 

skrining adalah jenjang SMA dan MA khusus kelas XII di Pesantren 

Modern Tarbiyah Takalar dan SMAN 8 Takalar, untuk melihat 

secara detail disajikan dalam bentuk tabel dibawah:  

Tabel 3. 3 Jumlah Siswa Kelas XII sebelum Skrining di 
Pesantren Modern Tarbiyah Takalar 

 

Sumber : Data Sekunder 2024 

 Berdasarkan tabel 3.3 diatas, siswa Pesantren Modern 

Tarbiyah Takalar yang dijadikan sampel untuk melakukan 

skrining status depresi di kelas XII A sebanyak 19 orang dan XII B 

sebanyak 17 orang, dengan jumlah keseluruhan 36 orang. 

Sedangkan sampel di SMAN 8 Takalar dapat dilihat seperti tabel 

dibawah : 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. XII. A 19 
2. XII.B 17 

Total 36 
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Tabel 3. 4 Jumlah Siswa Kelas XII sebelum Skrining  
di SMAN 8 Takalar 

Sumber : Data Sekunder 2024 

 Berdasarkan tabel 3.4 diatas, siswa SMAN 8 Takalar yang 

dijadikan sampel untuk melakukan skrining status depresi di 

kelas XII A (24 orang), XII B (25 orang), XII.C (23 Orang) dan XII.D 

(22 Orang) dengan jumlah keseluruhan 94 orang. 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Purposive Sampling. Purposive sampling 

adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan 

beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang 

diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Tujuan dari purposive 

sampling adalah untuk menentukan sampel penelitian yang 

memang memerlukan kriteria-kriteria tertentu agar sampel 

sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kelebihan dari purposive 

sampling dapat mengefisienkan penelitian dalam pengambilan 

sampel, kemampuan untuk menggeneralisasikan sampel dan 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. XII. A 24 
2. XII.B 25 
3. XII.C 23 
4. XII.D 22 

Total 94 
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rendahnya margin of error. Adapun kriteria inklusi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Remaja berdasarkan pembagian Kemenkes RI yaitu : Remaja 

Awal (13-15 tahun), Remaja Pertengahan (16-18 tahun), 

Remaja Akhir (19-24 tahun). 

2. Remaja yang aktif sebagai santri dan santriwati kelas XII di 

Pesantren Modern Tarbiyah Takalar dan terdaftar di tingkat 

SMA/MA serta siswa dan siswi kelas XII di SMAN 8 Takalar 

3. Remaja SMA dan MA di dua sekolah tersebut, yang bersedia 

dan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.  

4. Remaja SMA dan MA di dua sekolah tersebut, yang memiliki 

status mental berisiko depresi sesuai dengan hasil skrining 

awal (ringan, sedang, parah, dan sangat parah)  

  Setelah dilakukan skrining jumlah data sampel 

berubah karena poin keempat pada kriteria diatas. 

Perubahan data sampel dapat dilihat seperti tabel dibawah: 

Tabel 3. 5 Jumlah SIswa Kelas XII yang menjadi Sampel 
Penelitian di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar 

Sumber : Data Primer 2024 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. XII. A 15 
2. XII.B 15 

Total 30 
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  Berdasarkan tabel 3.5 diatas, sampel penelitian ini 

adalah masing masing 15 orang dari kelas XII.A dan XII.B. 

Kemudian jumlah keseluruhan sampel sebanyak 30 orang. 

Tabel 3. 6 Jumlah siswa Kelas XII yang menjadi Sampel 
Penelitian di SMAN 8 Takalar 

Sumber : Data Primer 2024 

  Berdasarkan tabel 3.6 diatas, siswa SMAN 8 Takalar 

yang dijadikan sampel penelitian di kelas XII A (20 orang), XII 

B (23 orang), XII.C dan XII.D masing-masing (17 Orang) 

dengan jumlah keseluruhan 77 orang. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

 Data primer terdiri dari data yang diperoleh dari hasil kuesioner, 

cara pengumpulan data primer dengan terlebih dahulu memberikan 

lembar persetujuan dan membagikan kuesioner pada siswa kemudian 

menjelaskan tentang tata cara pengisiannya. Responden diminta 

mengisi kuesioner skrining tingkat depresi, pengetahuan literasi 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. XII. A 20 
2. XII.B 23 
3. XII.C 17 
4. XII.D 17 

Total 77 
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kesehatan mental dan sikap help seeking behavior hingga selesai dan 

kuesioner tersebut diambil pada saat itu juga. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung biasanya data yang didapatkan di media online seperti Badan 

Pusat Statistik (BPS), Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) dan data yang 

diperoleh langsung dari instansi seperti data profil dan jumlah santri 

dan santriwati di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar serta SMAN 8 

Takalar. 

F. Desain Penelitian 

 Adapun desain penelitian yang digunakan adalah observasional 

analitik, yang mencakup pengamatan tanpa adanya intervensi terhadap 

subjek penelitian (sastroasmoro & Ismael, 2014; Notoatmodjo, 2012). 

Desain observational analitik ini memungkinkan peneliti untuk secara 

objektif mengamati fenomena atau mensurvei sesuatu yang terjadi 

secara alami, sehingga dapat melakukan analisis yang mendalam 

tentang korelasi antar variabel yang diamati. 

G. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan adalah kuesioner yang 

langsung diberikan kepada siswa. Instrumen yang digunakan untuk 
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mengukur status kesehatan mental remaja adalah kuesioner DASS 42, 

kemudian instrumen yang digunakan untuk mengukur literasi kesehatan 

mental yakni dengan Mental Health Knowledge Questionnaire (MHKQ) yang 

telah dimodifikasi pada penelitian Dicky Prasatya Kuswardana (2019) 

dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.58 (memenuhi kriteria prasyarat 

uji reliabilitas menggunakan Kuder-Richardson) menggunakan skala 

Guttman dengan 2 pilihan jawaban (Ya/Tidak). Blueprint kuesioner dapat 

dilihat sebagai berikut : 
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Tabel 3. 7 Blueprint Kuesioner Mental Health Knowledge Questionnaire 
(MHKQ) yang telah dimodifikasi pada penelitian Dicky Prasatya 

Kuswardana (2019) 

No Aspek 
Indikator 
Perilaku 

Item 
Jumlah 

Fav Unfav 

1 

Pengetahuan akan 
kesehatan mental 
dan gangguan 

kesehatan mental 

Mengetahui 
bagaimana 

karakteristik dari 
kesehatan mental 
dan gangguan 

mental 

1,3,5,7, 
8,11,12, 
15,16 

2 10 

2 
Epidemiologi 
gangguan jiwa 

Memahami 
sumber atau pun 
penyebab dan 
bagaimana cara 
untuk mencegah 

munculnya 
gangguan 

kesehatan mental 

  
4,6,9, 
10,13 
,14 

6 

3 
Kesadaran aktivitas 
promosi kesehatan 

mental 

Mengetahui 
tentang berbagai 
macam kegiatan 

yang 
berhubungan 

dengan promosi 
kesehatan mental 

global 

17, 18, 
19, 20 

  4 

 

  Sedangkan untuk mengukur help seeking behavior dengan menggunakan 

Inventory of Attitudes Toward Seeking Mental Health Service (IASMHS) yang 

dikembangkan oleh Mackenzi (2004) kemudian dimodifikasi dalam 

penelitian Safina Tunaja (2021) dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.87 

menggunakan skala likert dengan 4 pilihan jawaban 1-4 (sangat tidak setuju-

sangat setuju). Adapun blueprint kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3. 8 Blueprint Kuesioner Inventory of Attitudes Toward Seeking Mental 
Health Service (IASMHS) yang dikembangkan oleh Mackenzi (2004) 

kemudian dimodifikasi dalam penelitian Safina Tunaja (2021) 

No Aspek 
Item 

Jumlah 
Fav Unfav 

1 
Psychological 

Openness 
4,12,18,21 1, 7,9,14 8 

2 
Help-Seeking 

Propensity 
2,5,8,10,13,19,20 15 8 

3 
Indifference to 

Stigma 
20,23 

3,6,11,16, 
17,24 

8 

Jumlah 24 24 

 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Pengolahan Data 

 Data yang dihimpun dianalisis secara manual dan disusun 

dalam bentuk tabel. Proses analisis yang dilakukan bersifat 

deskriptif. Setelah semua data terkumpul, langkah berikutnya adalah 

memproses data tersebut. Dalam penelitian ini, instrumen yang 

digunakan adalah kuesioner. Data dipresentasikan melalui langkah-

langkah berikut: 

1) Seleksi Data 

 Hasil data yang diperoleh dari kuesioner melalui 

proses penyuntingan terlebih dahulu. Jika ternyata masih ada 

yang tidak lengkap dan tidak dapat diulang kembali, maka 

kuesioner tersebut dihapuskan. 
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2) Pemberian Kode (Coding) 

 Lembar kode merupakan instrumen yang terdiri dari 

kolom-kolom yang digunakan untuk mencatat data secara 

manual. Lembaran kode ini memuat nomor identitas 

responden, nomor-nomor pertanyaan atau skor pertanyaan. 

3) Memasukkan Data (Entry) 

 Entry data adalah Tindakan untuk mengisi kolom-

kolom atau kotak-kotak pada lembar kode dengan merinci 

jawaban untuk setiap pertanyaan. 

4) Pengelompokan (Tabulating) 

 Tabulating adalah proses pembuatan tabel data yang 

disesuaikan dengan tujuan penelitian atau keinginan peneliti. 

5) Pembersihan Data (Cleaning) 

Cleaning data adalah langkah pengecekan ulang untuk 

mengidentifikasi potensi kesalahan kode dan ketidak 

lengkapan, Kemudian selanjutnya dilakukan perbaikan atau 

koreksi jika ditemukan kesalahan. 

b. Analisis Data 

1) Analisis Univariat 

 Analisis Univariat yaitu analisis yang digunakan untuk 

mendeskripsikan karakteristik dari variabel penelitian. Hasil 
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analisis dari masing-masing variabel akan dimasukkan ke 

tabel distribusi frekuensi 

2) Analisis Bivariat 

 Analisis Bivariat yang digunakan untuk mengevaluasi 

korelasi antara kedua variabel. Dalam penelitian ini, 

distribusi silang antara kedua variabel yang bersangkutan, 

yaitu kaitan antara literasi kesehatan mental dengan help 

seeking behavior, dibandingkan. Setelah itu, akan dilakukan 

uji statistik T- Independent untuk menentukan signifikansi 

antara keduanya. Metode statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji correlation, dengan taraf signifikansi 

0,05. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Takalar 

Kabupaten Takalar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Selatan yang terletak di sebelah selatan. Secara astronomis, 

kabupaten Takalar terletak diantara 5,3-5,33 derajat Lintang Selatan dan 

antara 119.22-118.39 derajat Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 

566.51 km2. Secara administrasi, bagian timur wilayah kabupaten Takalar 

berbatasan dengan kabupaten Gowa, sementara di sebelah timur 

berbatasan dengan kabupaten Gowa dan kabupaten Jeneponto. Sebelah 

selatan, kabupaten Takalar berbatasan dengan Selat Makassar dan di 

sebelah barat, berbatasan dengan laut Flores (Nurisneni et al., 2021). 

Wilayah administrasi kabupaten Takalar mengalami pemekaran wilayah 

menjadi 9 kecamatan. Terdapat 2 wilayah yang merupakan hasil pemekaran 

adalah Kecamatan Sanrobone yang dimekarkan dari Kecamatan 

Mappakkasunggu, dan untuk Kecamatan Galesong yang dimekarkan dari 

Kecamatan Galesong Utara dan Galesong Selatan. Berdasarkan sumber data 

dari BPS Kabupaten Takalar, menunjukkan wilayah kecamatan yang terluas 

adalah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan luas kurang lebih 212,25 

Km2, atau sekitar 37,47% dari wilayah kabupaten Takalar, sedangkan 



74 
 

 

kecamatan yang memiliki luasan terkecil adalah kecamatan Galesong Utara 

dengan luas wilayah kurang lebih 15,11 Km2 atau sekitar 2,67% dari luas 

Kabupaten Takalar (ismatullah, 2022). 

2. Pesantren Modern Tarbiyah Takalar 

a. Sejarah  

 Pesantren Modern Tarbiyah Takalar merupakan salah satu 

pesantren di Kabupaten Takalar terkhusus di Kecamatan 

Polombangkeng Utara. Berdiri sejak tanggal 15 Mei 1991 di atas tanah 

wakaf dengan gedung permanen 4 kelas. Tanah 1 ha beserta dengan 

gedung permanen tersebut merupakan wakaf dari sesepuh masyarakat 

di Kabupaten Takalar yaitu Kolonel (Purn) H. Makkatang Dg.Sibali 

(Almarhum). Pendirian Pesantren Modern Tarbiyah Takalar dirintis oleh 

beberapa tokoh yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan ilmu 

agama islam di wilayah selatan Sulawesi Selatan, diantaranya: Drs. H. 

Gazali Paisal (Barru), Alm. Mensky Boesri, S.H. (Padang), Alm. Drs. K. M. 

Yahya Mattone (Bone), Alm. Drs. Abd. Rasyid E (Barru), Drs. Anwar 

Peppang (Barru), Alm. Drs. M. Darwis Husain (Sengkang), Drs. M. Amir 

Jannatin, MA. (Enrekang), Hasid Hasan Palogai, S.H, MA. (Polmas), dan 

H.M. Said Lanti, B.A. (Takalar). 

Pesantren Modern Tarbiyah Takalar dulunya bernama Pondok 

Pesantren Tarbiyah Islamiyah Takalar. Nama Tarbiyah Islamiyah diambil 
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dari nama Ormas Islam yang menjadi afiliasinya, yaitu Ormas Persatuan 

Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dengan pengurus pusatnya di Jakarta. 

Namun sejak tahun 1998 ketika terjadi krisis nasional, Pondok Pesantren 

Tarbiyah Islamiyah berubah nama menjadi Pesantren Modern Tarbiyah 

Takalar. Adapun penambahan kata “Modern” dalam nama baru tersebut 

hanyalah sebagai pembeda dengan pesantren-pesantren tradisional 

pada umumnya. “Modern” juga hendak menunjukkan kurikulum yang 

diterapkan di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar, yaitu Kurikulum 

Pemerintah dan Kurikulum Pesantren yang muatannya adalah ilmu-ilmu 

agama. 

Pesantren Modern Tarbiyah saat ini, sebagai lembaga terbuka untuk 

seluruh umat islam dan bertekad untuk menciptakan insan Indonesia 

sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dengan kurikulum 

pendidikan nasional dan kepesantrenan dengan pola pendidikan dua 

puluh empat jam, guna melahir generasi terampil yang mampu mandiri 

di era globalisasi.  

b. Visi dan Misi 

Visi (Risalah) : Terciptanya generasi umat yang berkualitas, 

pengemban masyarakat madani yang Islami 
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Misi : 

1. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya, sehat jasmani dan 

rohani, berimtaq dan beriptek. 

2. Memupuk perpaduan intelektualisasi, ibadah dan aqidah 

dalam pengajaran pendidikan 

3. Mempersiapkan kader-kader muballigh yang berkualitas 

4. Mempersiapkan kader umat yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan Islami 

5. Menanamkan kemandirian hidup 

c. Jumlah Peserta didik 

 Pesantren Modern Tarbiyah Takalar membina beberapa tingkat 

pendidikan diantaranya Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah 

Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah 

(MA) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun jumlah peserta didik 

masing masing tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4. 1 Jumlah Peserta Didik Setiap Tingkatan Pendidikan 
Pesantren Modern Tarbiyah Takalar Tahun 2024 

No Lembaga Pendidikan 
Jumlah Peserta Didik 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 SMP 47 55 102 

2 MTs 58 72 130 

3 SMA 28 9 37 

4 MA 50 47 97 

5 MI 174 120 294 

Jumlah 357 303 660 

       Sumber Data: Sekunder 2024 

 Adapun Akreditasi masing-masing tingkatan pendidikan adalah 

sebagai berikut: untuk tingkatan MTs terakreditasi B begitu pula dengan 

tingkatan SMP. Kemudian untuk tingkat SMA terakreditasi C sedangkan 

MA terakreditasi B. Adapun tingkat MI juga terakreditasi B. 

3. UPT SMAN 8 Takalar 

a. Sejarah 

 SMAN 8 Takalar adalah sebuah lembaga pendidikan menengah atas 

yang berlokasi di Dusun Pattiro, Desa Moncong Komba, Kecamatan 

Polombangkeng Selatan, kabupaten Takalar, membuka lembaran 

sejarahnya yang kaya dan beragam. Terletak pada Lintang -5 dan Bujur 

119, sekolah ini, memiliki posisi geografis yang strategis di tengah 

masyarakat. Kemudian sekolah ini memiliki akreditasi B dan 

menggunakan kurikulum 2013. 
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Tahun 2005, menjadi awal mula sejarah pembangunan SMAN 8 

Takalar. Sebelum mengambil nama tersebut, sekolah ini awalnya dikenal 

sebagai SMAN 1 Polombangkeng Selatan. Adapun prosedur penerimaan 

siswa baru pertama kali dilakukan di SMPN 4 Takalar karena 

pembangunan gedung SMA ini belum selesai. H. Muh Ali, S.Pd., M.Pd 

merupakan kepala sekolah pertama yang memimpin sekolah tersebut. 

Setahun berikutnya, pada tahun 2006 kepemimpinan beralih pada H. 

Gassing, S.Ag dan di tahun 2007 dipegang oleh H. Karim Tula, S.Pd., M.Pd. 

Pada tahun 2008, terjadi perubahan signifikan ketika nama SMAN 1 

Polombangkeng Selatan bertransformasi menjadi UPT SMAN 8 Takalar 

dan dipimpin oleh Patahuddin, S.Pd selama periode 2008-2020, 

kepemimpinan berpindah tangan ke Ibrahim, S.Pd., dan di tahun 2021-

2023 mengalami kekosongan kepala sekolah tetap. Darliana, S.Pd., M.Pd 

diangkat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) kepala sekolah. Kemudian saat 

ini, sejak tahun 2023 hingga sekarang, kepemimpinan SMAN 8 Takalar 

diemban oleh Irwan, S.Pd., M.Pd. Perjalanan Sejarah ini mencerminkan 

transformasi dan dinamika kepemimpinan sekolah yang telah 

berkembang selama beberapa tahun terakhir.  

b. Visi dan Misi 

Visi : “Unggul dalam IMTAQ dan IPTEK, cerdas, berakhlak mulia dan 

berbudaya lingkungan serta siap berkompetisi dalam dunia global” 
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Misi :  

1. Melaksanakan pembelajaran berwawasan IMTAQ dan IPTEK 

2. Mengintegrasikan kegiatan keagamaan di sekolah 

3. Melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan jasmani dan 

rohani 

4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran kritis, kretaif, komunikatif, 

kolaboratif, dan inovatif 

5. Membimbing, melatih, menyiapkan peserta didik untuk berprestasi 

dalam berbagai kegiatan akademik dan non akademik 

6. Melaksanakan penguatan pendidikan karakter dan peduli 

lingkungan hidup 

7. Meningkatkan penguasaan bahasa daerah Makassar, bahasa Asing, 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

8. Memiliki sarana dan prasarana sekolah yang representative 

c. Jumlah Peserta Didik 

 Peserta didik SMAN 8 Takalar secara keseluruhan berjumlah 

335 orang. Kemudian dari jumlah tersebut, terdapat 183 siswa 

perempuan dan 152 siswa laki-laki. Sebagai sebuah institusi pendidikan 

menengah atas, SMAN 8 Takalar menyelenggarakan pembelajaran untuk 

tingkat pendidikan kelas X, XI dan XII, sejalan dengan struktur 

pendidikan pada umumnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran 
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lebih rinci mengenai distribusi peserta didik di setiap tingkatan, dapat 

dilihat pada data berikut: 

Tabel 4. 2 Jumlah peserta didik berdasarkan tingkat pendidikan di 
SMAN 8 Takalar Tahun 2024 

No Lembaga Pendidikan 
Jumlah Peserta Didik 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Kelas X 53 66 119 

2 Kelas XI 53 62 115 

3 Kelas XII 46 55 101 

Jumlah 152 183 335 

        Sumber : Data Sekunder 2024 

 SMAN 8 Takalar menampung peserta didik nya dalam empat 

rombongan belajar setiap tingkatan, yaitu kelas IPA 1, IPA 2, IPS 1 dan IPS 2. 

Struktur pembelajaran ini mencerminkan diversifikasi program 

pembelajaran dan penekanan pada bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang diterapkan di sekolah ini. Selain itu, 

hal yang menonjol adalah bahwa 100% peserta didik di SMAN 8 Takalar 

menganut agama Islam.  
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B. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Hasil Penelitian 

 Deskripsi hasil skrining status depresi, karakteristik responden dan hasil 

penelitian tentang tingkat literasi kesehatan mental pada siswa Pesantren 

Tarbiyah Takalar dan SMAN 8 Takalar akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel 

di bawah ini: 

Tabel 4. 3 Hasil Skrining Status Depresi pada Remaja di 
Pesantren Modern Tarbiyah Takalar 

Institusi 
Hasil Skrining 

Kategori Frekuensi Persentase  

Pesantren 
Modern 

 Tarbiyah 
Takalar 

Normal 6 16,7 

Ringan 17 47,2 

Sedang 10 27,8 

Parah 1 2,8 

Sangat Parah 2 5,6 

Total 36 100 

              Sumber : Data Primer 2024 

 Berdasarkan tabel 4.3 diatas mayoritas remaja memiliki status depresi 

ringan 17 (47,2%), disusul oleh status depresi sedang 10 (27,8%), normal 6 

(16,7%), sangat parah 2 (5,6%) dan parah 1 (2,8%). Melihat ada 6 orang yang 

normal sehingga jumlah remaja yang termasuk dalam kategori berisiko 

depresi ada 30 orang. 
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Tabel 4. 4 Hasil Skrining Status Depresi pada Remaja di 
SMAN 8 Takalar 

Institusi 
Hasil Skrining 

Kategori Frekuensi Persentase  

SMAN 8 
Takalar 

Normal 17 18,1 

Ringan 10 10,6 

Sedang 42 44,7 

Parah 23 24,5 

Sangat Parah 2 2,1 

Total 94 100 

              Sumber : Data Primer 2024 

 Berdasarkan tabel 4.4 diatas mayoritas remaja memiliki status depresi 

sedang 42 (44,7%), disusul oleh status depresi parah 23 (24,5%), normal 17 

(18,1%), ringan 10 (10,6%) dan sangat parah 2 (2,1%). Melihat ada 17 orang 

yang normal sehingga jumlah remaja yang termasuk dalam kategori berisiko 

depresi ada 77 orang. 
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Tabel 4. 5 Karakteristik Responden di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar dan 
SMAN 8 Takalar 

Karakteristik Responden Pesantren Modern  
Tarbiyah Takalar (n=30) 

SMAN 8 Takalar  
(n=77) 

Frekuensi 
(n) 

Persentase 
(%) 

Frekuensi 
(n) 

Persentase 
(%) 

Jenis Kelamin : 
Laki-laki 
Perempuan 

 
15 
15 

 
50 
50 

 
33 
44 

 
42,9 
57,1 

Tempat Tinggal : 
Bulukumba 
Gowa 
Jeneponto 
Makassar 
Maros 
Takalar 

 
2 
9 
2 
6 
1 

10 

 
6,7 
30 
6,7 
20 
3,3 

33,3 

 
- 
3 
1 
- 
- 

73 

 
- 
4 

1,2 
- 
- 

94,8 
Kelas dan Rombel : 
XII.IPA.1 
XII.IPA.2 
XII.IPS.1 
XII.IPS.2 

 
15 
15 
- 
-  

 
50 
50 
- 
- 

 
20 
23 
17 
17 

 
26 

29,9 
22,1 
22,1 

Usia Responden : 
15 Tahun 
16 Tahun 
17 Tahun 
18 Tahun 
19 Tahun 
20 Tahun 

 
1 
1 

18 
9 
1 
- 

 
3,3 
3,3 
60 
30 
3,3 

- 

 
- 
4 

52 
19 
1 
1 

 
- 

5,2 
67,5 
24,7 
1,3 
1,3 

Sosial Media : 
Instagram 
Youtube 
Tik-tok 
Tidak ada 

 
27 
2 
- 
1 

 
90 
6,7 

- 
3,3 

 
38 
- 

32 
7 

 
49,4 

- 
41,6 
9,1 

Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.3, karakteristik responden antara Pesantren Modern 

Tarbiyah Takalar dan SMAN 8 Takalar menunjukkan perbedaan. Pesantren, jumlah 

perempuan dan laki-laki seimbang dan masing-masing 15(50%) orang, sementara 
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di SMAN 8 Takalar, Mayoritas responden adalah perempuan, yaitu 44 (57,1%) 

orang, sedangkan laki laki 33 (42,9%) orang. Mayoritas responden Pesantren 

berasal dari Kabupaten Takalar 10 (33,3%), sementara di SMA juga mayoritas dari 

wilayah tersebut 73 (94,8%). Kemudian minoritas di Pesantren berasal dari Maros 

sedangkan di SMA minoritas berasal dari Jeneponto. Kelas XII.IPA.1 dan XII.IPA.2 

memiliki jumlah responden yang sama di Pesantren (masing-masing 15 atau 50%), 

sementara di SMA, mayoritas berasal dari kelas XII.IPA.2 (29,9%) dan minoritas 

dari XII.IPS 1 dan 2 masing masing 17(22,1%). Mayoritas responden dari kedua 

institusi tersebut berusia 17 tahun, yakni 18 (60%) di pesantren dan 52 (67,5%) 

di SMA. Mayoritas responden di kedua institusi menggunakan Instagram sebagai 

media sosial utama untuk mengakses informasi, yaitu 27(90%) di Pesantren dan 

38 (49,4%) di SMA. Sedangkan minoritas di kedua institusi tidak memiliki media 

sosial. 

Tabel 4. 6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan  
Tingkat Literasi Kesehatan Mental pada  

Siswa Kelas XII di Pesantren Modern  
Tarbiyah Takalar 

Subjek Kategori Frekuensi % 

Pesantren 
Modern 

 Tarbiyah 
 Takalar 

Tinggi 10 33,3 

Rendah 20 66,7 

Total 30 100 

                  Sumber: Data Primer 2024 
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 Hasil analisis deskriptif frekuensi mengindikasi bahwa dari siswa 

kelas XII, terdapat 10 orang (33.3%) yang menunjukkan tingkat literasi 

kesehatan mental yang tinggi, sementara 20 orang (66,7%) memiliki tingkat 

literasi kesehatan mental yang rendah. 

Tabel 4. 7 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat 
Kesehatan Mental pada Siswa Kelas XII di SMAN 8 

Takalar 

Subjek Kategori Frekuensi % 

SMAN 8 
Takalar 

Tinggi 25 32,5 

Rendah 52 67,5 

Total 77 100 

                  Sumber : Data Primer 2024 

 Hasil analisis deskriptif frekuensi menunjukkan bahwa siswa kelas 

XII di SMAN 8 Takalar terdapat 25 orang (32,5%) yang memiliki tingkat 

literasi kesehatan mental yang tinggi, sedangkan 52 orang (67,5%) memiliki 

tingkat literasi kesehatan mental yang rendah. 

Tabel 4. 8 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 
 Tingkat Help Seeking Behavior pada Siswa Kelas XII  

di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar 

Subjek Kategori Frekuensi % 

Pesantren 
Modern 

Tarbiyah 
Takalar 

  

Tinggi 16 53,3 

Rendah 14 46,7 

Total 30 100 
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 Hasil analisis deskriptif frekuensi mengindikasi bahwa dari siswa 

kelas XII, terdapat 16 orang (53,3%) yang menunjukkan tingkat help seeking 

behavior yang tinggi, sementara 14 orang (46,7%) memiliki tingkat help 

seeking behavior yang rendah. 

Tabel 4. 9 Distribusi Frekuensi Responden 
Berdasarkan Tingkat Help Seeking  

Behavior pada Siswa Kelas XII 
 di SMAN 8 Takalar 

Subjek Kategori Frekuensi % 

SMAN 8 
Takalar 

  

Tinggi 20 26 

Rendah 57 74 

Total 77 100 

                    Sumber : Data Primer 2024 

 Hasil analisis deskriptif frekuensi menunjukkan bahwa siswa kelas 

XII di SMAN 8 Takalar terdapat 20 orang (26%) yang memiliki tingkat help 

seeking behavior yang tinggi, sedangkan 57 orang (74%) memiliki tingkat 

help seeking behavior yang rendah. 
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2. Hasil Uji Hipotesis 

 Hasil uji hipotesis untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat literasi 

kesehatan mental dan help seeking behavior antara dua kelompok subjek 

penelitian yaitu Pesantren Modern Tarbiyah Takalar dan SMAN 8 Takalar, 

analisis komparatif dilakukan melalui tabel berikut ini: 

Tabel 4. 10 Identifikasi Perbedaan Tingkat Literasi 
Kesehatan Mental antara Pesantren Modern 

Tarbiyah Takalar dengan  
SMAN 8 Takalar 

Subjek Mean±SD 
P 

value 

Pesantren Modern 
Tarbiyah Takalar 

10,20±1,846 

0,053 

SMAN 8 Takalar 9,96±2,048 

                          Sumber: Data Primer 2024 

 Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hasil uji T independen, ditemukan bahwa 

nilai rata-rata skor siswa di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar adalah 10,20 

yang menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki skor yang rendah yakni 

dibawah rentan nilai 11-20. Hal serupa juga terjadi di SMAN 8 Takalar, dengan 

nilai rata-rata skor sebesar 9,96 yang juga mengindikasikan mayoritas siswa 

memiliki skor rendah dalam literasi kesehatan mental. Sedangkan dari hasil 

standar deviasi, terlihat bahwa persebaran data di Pesantren Modern Tarbiyah 

Takalar (1,846) dan SMAN 8 Takalar (2,048) yang berarti cenderung sempit 
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atau memiliki variasi yang kurang beragam. Uji T Independen juga 

menunjukkan bahwa nilai P sebesar 0,053 yang mengindikasikan tidak adanya 

perbedaan signifikan dalam skor literasi kesehatan mental antara kedua 

institusi tersebut, dimana mayoritas siswa nya memiliki tingkat literasi yang 

rendah. 

Tabel 4. 11 Identifikasi Perbedaan Tingkat Help 
Seeking Behavior antara Pesantren Modern 

Tarbiyah Takalar dengan 

Subjek Mean±SD 
P 

value 

Pesantren Modern 
Tarbiyah Takalar 

61,63±3,586 

0,019 

SMAN 8 Takalar 59,16±5,242 

 Sumber: Data Primer 2024 

 berdasarkan tabel 4.7 diatas, hasil uji T independen, ditemukan bahwa 

nilai rata-rata skor help seeking behavior siswa di Pesantren Modern Tarbiyah 

Takalar adalah 61,63 yang menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki skor 

yang tinggi karena berada diatas skor 60. Sedangkan di SMAN 8 Takalar, 

dengan nilai rata-rata skor 59,16 yang mengindikasikan mayoritas siswa 

memiliki skor rendah dalam help seeking behavior. Sedangkan dari hasil 

standar deviasi, terlihat bahwa persebaran data di Pesantren Modern Tarbiyah 

Takalar (3,586) dan SMAN 8 Takalar (5,242) yang berarti cenderung sedikit 

luas atau memiliki variasi yang sedikit beragam daripada standar deviasi 
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literasi kesehatan mental. Uji T Independen juga menunjukkan bahwa nilai P 

sebesar 0,019 yang mengindikasikan adanya perbedaan signifikan dalam skor 

help seeking behavior antara kedua institusi tersebut, dimana di Pesantren 

mayoritas siswa memiliki skor tinggi sedangkan di SMA memiliki skor yang 

rendah dalam tingkat help seeking behavior. 

Tabel 4. 12 Identifikasi Korelasi antara Literasi  
Kesehatan Mental dan Help Seeking  

Behavior di Pesantren Modern  
Tarbiyah Takalar 

Pesantren 
Modern  

Tarbiyah 
Takalar 

Nilai Sig 
2-Tailed 

Nilai 
Person 

Correlation 

Skor Literasi 
Kesehatan  
Mental dan 

Help  
Seeking 

Behavior 

0,983 0,004 

 Sumber: Data Primer 2024 

 Berdasarkan tabel 4.8 di atas, hasil uji Correlation dapat dilihat nilai 

skor korelasi antara kedua variabel dalam penelitian ini yaitu Literasi 

Kesehatan mental dengan help seeking behavior. Berdasarkan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan pada 30 responden di 

Pesantren Modern Tarbiyah Takalar yang merupakan remaja dengan status 

mental berisiko depresi didapatkan skor koefisien korelasi sebesar 0,004 dan 

dengan signifikansi sebesar 0,983. 
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 Berdasarkan skor koefisien korelasi yang didapatkan sebesar 0,004 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang terjadi antara kedua 

variabel tersebut. Hal ini berdasar pada tabel interpretasi korelasi milik 

Sugiono (2007) yang menyatakan bahwa skor koefisien korelasi yang berada 

pada rentang 0,00-0,20 dapat dikategorikan tidak ada korelasi antara variabel. 

Adapun arah korelasi pada kedua variabel tersebut bersifat positif yang artinya 

semakin seseorang memiliki tingkat literasi kesehatan mental yang tinggi 

maka semakin tinggi pula help seeking behavior-nya dan begitu pula 

sebaliknya. Selanjutnya, karena mendapatkan skor signifikan sebesar 0,983 

maka dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini tidak diterima atau Ha 

ditolak. 

Tabel 4. 13 Identifikasi Korelasi Literasi 
 Kesehatan Mental dan Help Seeking  

Behavior di SMAN 8 Takalar 

SMAN 8 
Takalar 

Nilai Sig 
2-Tailed 

Nilai 
Person 

Correlation 

Skor Literasi 
Kesehatan  
Mental dan 

Help  
Seeking 

Behavior 

0,000 0,540 

                                       Sumber: Data Primer 2024 

 Berdasarkan tabel 4.7 diatas, setelah dilakukan uji Correlation pada 77 

responden yang merupakan remaja yang berisiko depresi di SMAN 8 Takalar 
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memiliki nilai skor koefisien korelasi sebesar 0,540 dengan signifikansi 

sebesar 0,000. 

 Berdasarkan skor koefisien korelasi yang didapatkan sebesar 0,540 

maka disimpulkan bahwa keeratan korelasi yang terjadi antara kedua variabel 

tersebut berada pada kategori sedang. Hal ini berdasar pada tabel interpretasi 

koefisien korelasi milik Sugiono (2007) yang menyatakan bahwa skor 

koefisien korelasi yang berada pada rentang 0,41-0,60 dapat dikategorikan 

memiliki keeratan variabel yang sedang. Adapun arah korelasi pada kedua 

variabel tersebut bersifat positif yang artinya semakin seseorang memiliki 

tingkat literasi kesehatan mental yang tinggi maka semakin tinggi pula tingkat 

help seeking behavior-nya dan begitu sebaliknya. Selanjutnya, karena 

mendapatkan skor signifikansi sebesar 0,000 maka dapat dikatakan bahwa 

hipotesis penelitian ini diterima atau Ha diterima. 

C. Pembahasan Penelitian 

1. Studi Komparatif Literasi Kesehatan Mental  

 Menurut Fasak & Sulastri (2023) demi memahami kompleksitas 

kesehatan mental di kalangan remaja, pengukuran literasi kesehatan 

mental menjadi landasan utama, dalam penelitian ini literasi kesehatan 

mental mencakup pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan menyadari 

gejala-gejala terkait kesehatan mental sehingga dapat mengambil tindakan 

pencegahan. Pengukuran literasi kesehatan mental dapat dilakukan dengan 
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menggunakan instrumen kuesioner Mental Health Knowledge Questionnaire 

yang telah di modifikasi dalam penelitian Dicky Prasatya Kuswardana 

(2019) dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.58 (memenuhi kriteria 

prasyarat uji reliabilitas menggunakan Kuder-Richardson) yang didalamnya 

menilai beberapa aspek seperti : (1) Pengetahuan kesehatan mental dan 

gangguan kesehatan mental; (2) Epidemiologi gangguan mental; (3) 

Kesadaran aktivitas promosi kesehatan mental. Kuesioner ini langsung 

dibagikan kepada siswa kelas XII di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar dan 

SMAN 8 Takalar. Adapun penentuan skor menggunakan skala Guttman 

dengan 2 pilihan jawaban (Ya/Tidak) dan menggunakan 2 kategori 

penentuan tingkat literasi kesehatan mental yaitu tinggi dan rendah. 

 Setelah melakukan pengukuran literasi kesehatan mental 

menggunakan kuesioner tersebut, maka data statistik yang diperoleh dari 

penelitian ini menyoroti tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat 

literasi kesehatan mental antara dua institusi pendidikan yakni Pesantren 

Modern Tarbiyah Takalar dan SMAN 8 Takalar. Adapun dari hasil analisis, 

terungkap bahwa dari total 30 responden di Pesantren Modern Tarbiyah 

Takalar, hanya 10 orang (33,3%) yang memiliki tingkat literasi kesehatan 

mental yang tinggi. Sementara itu, di SMAN 8 Takalar, dari 77 responden, 25 

orang (32,5%) yang menunjukkan tingkat literasi yang sama. Namun 

mayoritas tingkat literasi kesehatan mental yang rendah di kedua institusi 
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tersebut, dimana sebanyak 20 orang (66,7%) responden di Pesantren, 

sedangkan di SMA jumlahnya 52 orang (67,5%) responden. Setelah 

dilakukan uji T Independent, ditemukan bahwa nilai rata-rata skor siswa di 

Pesantren Modern Tarbiyah Takalar adalah 10,20 menunjukkan mayoritas 

siswa memiliki skor literasi yang rendah, yaitu di bawah rentan 11-20. 

Situasi serupa juga terjadi di SMAN 8 Takalar, dimana rata rata skornya 9,96 

yang mengindikasikan bahwa mayoritas siswa sekolah tersebut juga 

memiliki skor yang rendah dalam literasi kesehatan mental. Analisis 

standar deviasi menunjukkan persebaran data yang sempit di Pesantren 

Modern Tarbiyah Takalar (1,846) dan SMAN 8 Takalar (2,048), menandakan 

bahwa variasi yang kurang beragam. Uji T Independet menghasilkan nilai P 

sebesar 0,053 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam 

sektor literasi kesehatan mental antara dua institusi tersebut, dengan 

mayoritas siswanya memiliki tingkat literasi yang rendah. 

  Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Maya & Nanda (2021) dalam penelitian diperoleh hasil mayoritas 

responden memiliki tingkat literasi kesehatan mental pada tingkatan yang 

rendah, yaitu sebanyak 233 orang (67%) dengan nilai rata-rata 10 dari total 

skor 20. Melihat hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden di kedua institusi pendidikan tersebut memiliki tingkat 

literasi kesehatan mental yang rendah, tentu saja ada faktor yang dapat 
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mempengaruhinya. Berdasarkan hasil diskusi dengan responden setelah 

mereka mengisi kuesioner mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor 

yang mungkin menjadi penyebab rendahnya literasi kesehatan mental. 

Pertama, kedua institusi pendidikan tersebut, sama-sama tidak memiliki 

guru bimbingan konseling. Kondisi ini membuat para responden merasa 

sulit untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang kesehatan 

mental. Selain itu ketiadaan guru BK di sekolah juga dianggap sebagai 

hambatan dalam mendapatkan dukungan sosial di lingkungan sekolah. Para 

responden percaya bahwa teman sebaya tidak memiliki keahlian yang 

cukup untuk membantu mereka menangani masalah kesehatan mental 

mereka.  

 Hal tersebut sejalan dengan penelitian Muhammad Al-Banjari et al. 

(2023) yang menunjukkan pentingnya peran guru bimbingan konseling 

dalam mengatasi gangguan mental pada remaja. Dalam penelitiannya, 

mereka menemukan bahwa intervensi konseling yang dilakukan oleh guru 

BK di sekolah dapat secara signifikan mengurangi tingkat gangguan mental 

pada remaja. Kemudian penelitian Julian (2016) juga membahas peran guru 

bimbingan konseling dalam memberikan dukungan emosional, membantu 

remaja mengatasi stress dan mengembangkan strategi coping yang efektif 

dalam menghadapi masalah kesehatan mental. 
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2. Studi Komparatif Help Seeking Behavior 

 Perbandingan help seeking behavior di dua lingkungan institusi 

yang berbeda menjadi hal yang krusial untuk memahami pola perilaku 

mencari bantuan kesehatan mental dari berbagai konteks sosial khususnya 

pada kaum remaja. Studi komparatif help seeking behavior antara Pesantren 

Modern Tarbiyah Takalar dan SMAN 8 Takalar di ukur menggunakan 

kuesioner Inventory of Attitudes Toward Mental Health Service (IASMHS)  

yang telah dikembangkan oleh Makenzi (2004) kemudian dimodifikasi  

dalam penelitian Safina Tunaja (2021) dengan nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0.87, yang di dalamnya menilai beberapa aspek seperti : (1) 

Psychological Openness ; (2) Help-Seeking Propensity; (3) Indifference to 

Stigma. Kuesioner ini langsung dibagikan kepada siswa kelas XII di 

Pesantren Modern Tarbiyah Takalar dan SMAN 8 Takalar. Adapun 

penentuan skor menggunakan skala likert dengan 4 pilihan jawaban 1-4 

(sangat tidak setuju-sangat setuju) dan menggunakan 2 kategori penentuan 

tingkat help seeking behavior yaitu tinggi dan rendah. 

 Setelah melakukan pengukuran help seeking behavior 

menggunakan kuesioner tersebut, maka data akan diolah secara statistik. 

Adapun dari hasil analisis, terungkap bahwa dari total 30 responden di 

Pesantren Modern Tarbiyah Takalar, hanya 14 orang (46,7%) yang memiliki 

tingkat help seeking behavior yang rendah, namun ada 16 orang (53,3%) 
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yang memiliki tingkat help seeking behavior yang tinggi. Sedangkan di SMAN 

8 Takalar berbeda justru dari 77 responden, 57 orang (74%) yang 

menunjukkan tingkat help seeking behavior yang rendah dan hanya 20 orang 

(26%) yang berada pada kategori help seeking behavior yang tinggi. Setelah 

dilakukan uji T Independent, ditemukan bahwa nilai rata-rata skor siswa di 

Pesantren Modern Tarbiyah Takalar adalah 61,63 menunjukkan mayoritas 

siswa memiliki skor help seeking behavior yang tinggi karena berada diatas 

skor 60. Sedangkan di SMAN 8 Takalar, dengan nilai rata-rata skor 59,16 

yang mengindikasi mayoritas siswa memiliki skor rendah dalam help 

seeking behavior. Analisis standar deviasi menunjukkan persebaran data di 

Pesantren Modern Tarbiyah Takalar (3,586) dan SMAN 8 Takalar (5,242) 

yang berarti cenderung sedikit luas atau memiliki variasi yang sedikit 

beragam daripada standar deviasi literasi kesehatan mental. Uji T-

Independen juga menunjukkan bahwa nilai P sebesar 0,019 yang 

menunjukkan adanya perbedaan signifikansi dalam skor help seeking 

behavior antara kedua institusi tersebut, dimana di Pesantren mayoritas 

siswa memiliki skor tinggi sedangkan di SMA memiliki skor rendah dalam 

tingkat help seeking behavior. 

 Terdapat penelitian terdahulu yang sejalan dengan hasil penelitian 

tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad et al. (2020). Dalam 

penelitiannya yang berjudul “Perbandingan Tingkat Help Seeking Behavior 
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antara Pesantren dan Sekolah Menengah di Indonesia”, mereka juga 

menemukan perbedaan signifikan dalam tingkat help seeking behavior 

antara pesantren dan sekolah menengah dari sampel 300 responden yang 

terdiri dari siswa pesantren dan sekolah menengah di beberapa wilayah di 

Indonesia, hasil analisis menunjukkan bahwa 63% siswa pesantren 

menunjukkan tingkat help seeking behavior yang tinggi, sedangkan hanya 

42% siswa sekolah menengah menunjukkan tingkat help seeking behavior 

yang tinggi. Penelitian tersebut memberikan dukungan tambahan terhadap 

temuan bahwa lingkungan pesantren cenderung memiliki tingkat help 

seeking behavior yang lebih tinggi daripada sekolah menengah dalam 

konteks kesehatan mental remaja. 

 Kemudian terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

perbedaan tingkat help seeking behavior, sesuai dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Rahman dan Tim (2017) bahwa terdapat faktor yang 

mempengaruhi tingkat help seeking behavior yang tinggi di lingkup 

Pesantren seperti budaya dan norma-norma sosial dalam lingkungan 

pesantren mendukung perilaku mencari bantuan yang aktif. Lingkup 

pesantren juga memiliki penekanan yang kuat pada nilai-nilai agama dan 

dukungan sosial komunitas, yang membuat remaja merasa lebih nyaman 

untuk mencari bantuan dan dukungan ketika mengalami masalah 

kesehatan mental. Sedangkan di SMA, stigma terhadap masalah kesehatan 
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mental dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya mencari bantuan 

menjadi faktor yang membatasi tingkat help seeking behavior. Demikian, 

perbedaan budaya, norma sosial, dan dukungan komunitas antara dua 

lingkungan tersebut dapat menjelaskan perbedaan dalam tingkat help 

seeking behavior yang diteliti.  

 Kemudian help seeking behavior juga dapat dipengaruhi oleh 

kecerdasan emosional. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang 

tinggi memiliki kemampuan untuk mengelola dan memahami perasaan, 

suasana hati, dan kebutuhan mereka sendiri. Hal ini memungkinkan mereka 

untuk menyadari dan mengantisipasi bagaimana tindakan mereka dapat 

memengaruhi orang lain, dan mereka merasa nyaman dalam menyatakan 

kelemahan atau kebutuhan mereka. Oleh karena itu, individu dengan 

kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih mampu untuk 

mengenali saat mereka membutuhkan pertolongan dan untuk mencari 

bantuan ketika diperlukan. Hal ini karena mereka memiliki pemahaman 

yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan kemampuan untuk 

mengatasi rasa malu atau ketakutan yang terkait dengan meminta bantuan. 

Demikian kecerdasan emosional yang tinggi dapat memfasilitasi perilaku 

mencari bantuan dengan memungkinkan untuk mengenali kebutuhan 

mereka dan mengambil langkah untuk memperbaiki kesejahteraan mereka 

sendiri (Satrianegara et al., 2017) 
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3. Korelasi antara literasi kesehatan mental dengan help seeking 

behavior di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar 

 Setelah dilakukan analisis korelasi antara literasi kesehatan mental 

dengan help seeking behavior di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar 

menggunakan analisis uji Correlation, berdasarkan skor signifikansi sebesar 

0,983. Hal demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini tidak 

diterima atau Ha ditolak yang artinya tidak terdapat korelasi yang signifikan 

antara literasi kesehatan mental dengan help seeking behavior di Pesantren 

Modern Tarbiyah Takalar. Setelah dilakukan sedikit diskusi dengan 

responden hal tersebut disebabkan oleh tingginya tingkat kesadaran diri 

santri dan santriwati untuk speak up jika terjadi masalah pada dirinya, 

ditambah di pesantren memiliki lingkungan yang suportif baik itu sesama 

rekan sebayanya, maupun para ustaz dan ustazah-nya. Kemudian literasi 

digital yang baik juga dapat berpengaruh tingginya tingkat help seeking 

behavior, remaja di lingkup pesantren cenderung dan mayoritas 

memanfaatkan digitalisasi seperti media sosial untuk mencari solusi 

terhadap masalahnya. 

 Berdasarkan hipotesis hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Melia Rizke Azedarach (2022) dalam penelitian 

tersebut, setelah dilakukan analisis uji korelasi Spearman’s Rho, hasilnya 

menunjukkan bahwa penelitian ini gagal menemukan bukti menolak null 
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hypothesis (r(111)=0,034; p=0,727). Artinya, tidak ditemukan bukti yang 

dapat mengonfirmasi keberadaan korelasi yang memadai antara variabel 

literasi kesehatan mental dengan variabel intensitas mencari bantuan pada 

remaja. Kemudian terdapat pula penelitian terdahulu justru bertentangan 

pada penelitian ini, yakni penelitian yang dilakukan oleh Iswanto et al. 

(2023) yang menemukan bahwa literasi kesehatan mental dapat 

berpengaruh terhadap pencarian bantuan untuk gangguan mental. 

Penelitian lain juga memiliki hasil yang sama bahwa mahasiswa dengan 

tingkat literasi kesehatan mental yang lebih tinggi cenderung mencari 

bantuan profesional (Nabda Zhafirah, 2023). 

 Kemudian terdapat pula faktor-faktor lain yang dapat 

menyembunyikan korelasi variabel yang diteliti. Seperti yang telah 

disajikan dalam bab sebelumnya, terdapat faktor tambahan yang dapat 

memengaruhi niat untuk mencari bantuan, seperti perbedaan gender, 

persepsi positif terhadap kesehatan sosial (good perceive social health), 

kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, serta tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi (Yu et al., 2019). Faktor budaya juga diketahui berperan 

dalam help seeking behavior. Contohnya siswa dengan latar belakang ras, 

etnis maupun tempat tinggal yang termasuk di daerah rural yang notabene 

jauh dari kehidupan kota yang cenderung memiliki kemampuan yang 

rendah untuk mencari bantuan psikologis dibandingkan dengan siswa yang 
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tinggal di daerah perkotaan yang disebabkan oleh kurangnya aksesibilitas 

layanan kesehatan mental (Masuda et al., 2020). Yakunina & Weigold 

(2021) menyimpulkan bahwa sikap individu terhadap layanan kesehatan 

mental merupakan salah satu kunci dalam menentukan perilaku mencari 

bantuan (help seeking behavior). 

 Ketidak-temuan korelasi antara literasi mental dengan help seeking 

behavior pada remaja di lingkup pesantren juga dikaitkan adanya 

penerapan teori bimbingan dan konseling religius. Yusuf (2009) 

mengartikan konseling religius sebagai proses bantuan yang menggunakan 

pendekatan religius dan nilai-nilai spiritual, yang disebut sebagai konseling 

spiritual theistic. Konsep dasar dari konseling religius ini adalah : (a) 

keyakinan akan adanya tuhan sebagai dzat yang maha agung, (b) keyakinan 

bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan, (c) keyakinan terhadap tuhan 

memengaruhi pandangan tentang hakikat manusia dan teori kepribadian, 

(d) keyakinan terhadap tuhan memengaruhi pandangan tentang disfungsi 

manusia dan perubahan terapeutik, (e) keyakinan terhadap tuhan 

memengaruhi hubungan konseli, proses assessment, dan intervensi 

terapeutik, serta (f) keyakinan terhadap tuhan dapat meningkatkan kualitas 

proses terapeutik.  

 Berdasarkan definisi diatas, disimpulkan bahwa konseling religius 

adalah memberikan bantuan kepada individu yang percaya pada 
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keberadaan tuhan dengan memanfaatkan ajaran agama sebagai 

sumberdaya. Kesetiaan dan kestabilan keyakinan kepada tuhan menjadi inti 

dari proses konseling religius, sehingga segala aspek baik itu pencegahan 

(preventif), penanggulangan masalah (kuratif), maupun pengembangan 

diri, mengacu pada keyakinan kepada tuhan. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa konseling religius bertujuan untuk membantu individu 

mengoptimalkan potensi mereka untuk meraih kebahagiaan baik dalam 

kehidupan saat ini maupun di masa depan, yang didasarkan pada keyakinan 

kepada tuhan. 

 Kemudian di Indonesia, pendekatan konseling yang mengandalkan 

sumberdaya religius telah menjadi subjek beberapa penelitian. Contohnya 

adalah model bimbingan dan konseling yang bersumber dari fitrah manusia 

(Sutoyo,2006), bimbingan berbasis pada Al-Qur’an (Suherman,2006), 

bimbingan pendekatan halaqoh (Fuad,2013), bimbingan neo-sufistik 

(Ridwan,2014), bimbingan berbasis surah Al-Fatihah (Kurnanto,2015) dan 

bimbingan pendekatan tadabbur Al-Qur’an (Tamin,2017).  Hal tersebut 

menunjukkan penggunaan aspek religius dalam konteks konseling telah 

menjadi subjek penelitian yang signifikan di Indonesia. 

 Selain itu, pada penelitian ini juga dapat diterangkan oleh beberapa 

faktor tambahan yang telah terbukti mempengaruhi help seeking behavior 

seseorang. Meskipun seseorang memiliki literasi kesehatan mental yang 
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tinggi, hal ini tidak selalu berarti bahwa mereka juga memiliki intensi 

mencari bantuan yang tinggi. Terdapat hambatan yang dapat menghalangi 

individu untuk mencari bantuan atau pengobatan terhadap gangguan 

kesehatan mental (Mojtabai et al., 2021). Hambatan ini, misalnya termasuk 

stigmatisasi terhadap gangguan jiwa oleh rekan sebaya, dimana siswa dapat 

menilai negatif individu tersebut (Zivin et al., 2019). Sikap negatif ini 

kemudian dapat memicu perilaku diskriminatif terhadap individu dengan 

masalah kesehatan mental serta memicu isolasi sosial (Fox et al., 2018). 

 Allah SWT memerintahkan untuk menghindari perilaku 

stigmatisasi seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang 

berbunyi: 
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Artinya : 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok 
kaum lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok itu) lebih baik 
daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-
perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan 
(yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). 
Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang 
buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. 
Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim (QS. Al-Hujurat 
49:11) 
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 Berdasarkan penafsiran M.Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah 

pada penelitian Mohamad Saiful Mujab (2018) ayat tersebut memberikan 

petunjuk kepada kaum beriman untuk tidak mengolok-olok atau mencela 

kelompok lain, baik itu pria dan wanita. Allah SWT menegaskan bahwa 

mengolok-olok orang lain dapat menimbulkan pertikaian, bahkan jika yang 

diolok-olok adalah orang lemah, dan mungkin saja mereka yang diolok-olok 

lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Demikian pula, larangan 

tersebut berlaku bagi wanita yang mengolok-olok wanita lain, karena itu 

dapat merusak hubungan di antara mereka dan menyebabkan 

ketidakharmonisan. Allah SWT juga melarang untuk mengejek-ejek orang 

secara sembunyi-sembunyi, baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, 

karena ejekan tersebut mencerminkan diri sendiri dan dapat menimbulkan 

dampak negatif bagi pelakunya. 

 Kata (يسخر) yaskhar atau memperolok-olok merujuk pada 

kekurangan orang lain dengan tujuan menertawakan mereka, baik melalui 

ucapan, perbuatan, atau tingkah laku. Sedangkan kata (قىم) qaum digunakan 

untuk merujuk pada kelompok manusia, dan dalam konteks ini lebih 

spesifik pada kelompok pria dan wanita. Berdasarkan tafsir Al-Misbah Ayat 

tersebut juga mengajarkan untuk tidak mengejek orang secara sembunyi-

sembunyi dengan panggilan merendahkan, karena hal tersebut tidak hanya 
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mencerminkan sikap yang tidak beradab, tetapi juga dapat menimbulkan 

dampak negatif yang berbalik ke-pelakunya. Larangan ini menekankan 

pentingnya menjaga kesatuan masyarakat dan memperlakukan orang lain 

dengan hormat.  

 Allah SWT menegaskan bahwa seburuk-buruknya panggilan adalah 

yang merujuk kepada kefasikan setelah iman, dan berbeda dengan penilaian 

manusia, penilaian Allah jauh berbeda, yang dimaksud penilaian manusia 

yakni manusia cenderung menilai seseorang berdasarkan penampilan fisik, 

status sosial, kekayaan materi, atau prestasi dunia. Sedangkan penilaian 

Allah itu tergantung dari keimanan, ketakwaan, niat dan amal perbuatan 

yang baik. Terpenting bagi Allah adalah kualitas batin dan moral seseorang, 

seberapa dekat hubungan seseorang dengan hambanya, dan sejauh mana 

seseorang mengikuti ajarannya dan berbuat baik sesamanya. Oleh karena 

itu, menghina atau mengejek orang lain berdasarkan penilaian manusia 

dapat mengarah pada kesalahan dan kekeliruan. Ayat tersebut juga 

menyinggung tentang saling memberi gelar buruk, yang seringkali 

dilakukan secara terang-terangan dan dapat memicu siklus (تنابزوا) 

tanabazu yaitu saling memberi gelar buruk secara bergantian 

 Selain itu, dalam Al-Misbah ayat ini menegaskan bahwa tidak etis 

untuk menggunakan gelar buruk dalam mengidentifikasi atau 

memperkenalkan seseorang, karena itu bisa mencerminkan sikap yang 
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tidak bermoral. Larangan ini menekankan pentingnya menggunakan 

standar penilaian yang ditetapkan oleh Allah, sehingga tidak ada yang 

dihina atau diejek berdasarkan standar manusia yang sangat keliru (Mujab, 

2018). 

 Sudah jelas yang termaktub dalam Al-Quran dan penafsiran-nya 

bahwa stigmatisasi terhadap sesama manusia dilarang keras, karena sama 

halnya yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa individu yang telah ter-

stigma akan menginternalisasi-kan pandangan negatif tentang dirinya 

sendiri dan mengalami perasaan malu (Byrne, 2022). Sikap negatif 

terhadap penanganan atau pengobatan serta rasa malu terkait dengan 

masalah kesehatan mental dapat menjadi hambatan bagi remaja dan 

dewasa awal untuk mencari bantuan yang diperlukan (Eisenberg et al., 

2021). Selain itu, stigma internal tentang mencari bantuan ke profesional 

juga muncul, dimana masih banyak orang yang melihatnya sebagai langkah 

atau tindakan terakhir, percaya bahwa mereka dapat menangani 

masalahnya sendiri, dan meyakini bahwa masalah mereka akan 

terselesaikan dengan sendirinya (Gross, 2017). Remaja akhir yang menuju 

ke dewasa awal termasuk dalam kategori emerging adults mereka percaya 

bahwa ia harus dapat menangani masalahnya sendiri dan merasa perlu 

memiliki otonomi serta kemandirian, sehingga keinginan ini dapat menjadi 

penghalang bagi mereka untuk mencari bantuan (Pedersen & Paves, 2022). 
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Keinginan untuk mengandalkan diri sendiri dalam menyelesaikan masalah 

dapat menyebabkan penundaan yang signifikan antara timbulnya penyakit 

dan dimulainya pengobatan atau perawatan profesional (Sareen et al., 

2019). 

 Menurut Arina Shabrina et al. (2021) terdapat tiga hambatan 

utama yang dihadapi oleh remaja dalam mencari bantuan kesehatan mental 

di Indonesia. Pertama, kurangnya pengetahuan memadai tentang layanan 

konseling psikologi. Kedua, adanya keluarga, kerabat, atau teman yang 

dianggap dapat memberikan bantuan. Ketiga, perasaan bahwa masalah 

yang mereka hadapi tidak dianggap serius. Beberapa individu memilih 

untuk tidak mencari bantuan karena takut akan stigma yang melekat, 

dimana mereka merasa malu jika diketahui memiliki masalah kesehatan 

mental atau khawatir akan di cap sebagai penderita gangguan mental. Pada 

remaja akhir dan menuju ke dewasa awal, individu cenderung ingin 

menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali penuh atas hidup mereka 

dan memperoleh pengakuan dari orang lain. Sebagian dari mereka merasa 

bahwa harus dapat mengatasi masalahnya sendiri. Oleh karena itu, mereka 

merasa malu jika dianggap tidak mampu oleh orang lain, yang dapat 

mengakibatkan mereka menolak untuk mencari bantuan dari luar (Mitchell 

et al., 2017).  
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4. Korelasi antara literasi kesehatan mental dengan help seeking 

behavior di SMAN 8 Takalar 

 Setelah dilakukan analisis korelasi antara literasi kesehatan mental 

dengan help seeking behavior di SMAN 8 Takalar menggunakan analisis uji 

Correlation maka, berdasarkan skor signifikansi yang didapatkan sebesar 

0,000. Hal demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini 

diterima atau Ha diterima yang artinya terdapat korelasi antara literasi 

kesehatan mental dengan help seeking behavior. Penelitian ini sejalan 

dengan beberapa penelitian sebelumnya seperti pada penelitian Dicky 

Prastya Kuswardana (2019) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara kemampuan literasi kesehatan mental dengan 

intensitas help seeking behavior pada remaja dengan taraf signifikan sebesar 

0,002<0,05 yang berarti hipotesis diterima sehingga penelitian tersebut 

juga memberikan korelasi sebesar 0,414 yang menunjukkan bahwa 

semakin tinggi kemampuan literasi kesehatan mental, maka semakin tinggi 

pula intensitas help seeking behavior yang dilakukan remaja. 

 Hasil penelitian yang menunjukkan adanya korelasi antara literasi 

kesehatan mental dan help seeking behavior juga sejalan dengan pandangan 

Syafitri et al. (2021) ia mengatakan bahwa individu yang memiliki tingkat 

literasi kesehatan mental yang tinggi cenderung mampu mengenali atau 

melakukan tindakan pencegahan ketika merasakan adanya masalah 
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kesehatan mental. Hal tersebut memengaruhi bagaimana individu tersebut 

akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan profesional karena mereka 

menyadari bahwa masalah kesehatan mentalnya memerlukan perhatian 

lebih lanjut. 

 Kemudian menurut Barker (2007), kemampuan literasi kesehatan 

mental memiliki dampak signifikan dalam proses mencari bantuan. 

Banyaknya faktor yang di soroti, terdapat satu aspek internal yang menjadi 

dasar yakni keyakinan individu tentang kebutuhan akan bantuan. Hal 

tersebut terkait dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui 

kebutuhan akan bantuan terkait masalah kesehatan mental yang mereka 

hadapi dan upaya untuk menyelesaikannya. Pemahaman ini sejalan dengan 

Jorm (2012) tentang literasi kesehatan mental yang mencakup kemampuan 

mengenali gejala gangguan kesehatan mental baik pada diri sendiri maupun 

orang lain. 

 Kemudian Rickwood et al. (2015) Mengatakan dalam 

penelitiannya, bahwa remaja memiliki lebih banyak kemungkinan untuk 

mencari bantuan ketika mereka menghadapi masalah kesehatan mental. 

Hal tersebut disebabkan oleh pengetahuan, keterampilan dan keberanian 

mereka dalam mengatasi masalah tersebut. Penelitian di Australia 

ditemukan bahwa remaja dengan tingkat literasi kesehatan mental yang 

rendah cenderung menolak untuk mencari bantuan.  Waldmann et al. 
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(2020) juga pernah melakukan penelitian terhadap 301 responden 

pengangguran dengan gangguan kesehatan mental di Jerman Selatan. 

Temuan mereka menunjukkan bahwa intensitas pencarian bantuan terkait 

masalah kesehatan mental signifikan berkaitan dengan pengetahuannya 

tentang kesehatan mental. Adanya korelasi yang jelas antara tingkat literasi 

kesehatan mental dan help seeking behavior, baik kepada profesional 

maupun pada keluarga dan teman. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa subjek yang awalnya hanya mencari bantuan informal atau tidak 

menggunakan layanan bantuan. Penelitian kepada remaja dengan tingkatan 

literasi kesehatan mental yang rendah cenderung menolak untuk 

melakukan help seeking behavior. 

 DeBate et al. (2022) juga melakukan penelitian untuk mengevaluasi 

keterkaitan antara literasi kesehatan mental, stigma sosial dan perilaku 

mencari bantuan pada sebagian besar mahasiswa laki-laki di amerika. Hasil 

studi menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara mahasiswa 

program sarjana dan pascasarjana, serta antara berbagai kelompok etnis. 

Mahasiswa program sarjana cenderung memiliki tingkat literasi kesehatan 

mental yang cenderung tinggi tetapi intensitas mencari bantuan ke 

profesional cenderung rendah. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa 

meningkatkan pengetahuan dan keyakinan tentang kesehatan mental 
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secara teratur dapat memengaruhi keputusan mahasiswa laki-laki untuk 

mencari bantuan. 

 Anita Novianty & Noor Rochman Hadjam (2017) dalam penelitiannya, 

mereka mengungkapkan bahwa pengetahuan seseorang tentang gangguan 

kesehatan mental dapat mendorong mereka untuk mencari bantuan dalam 

menyelesaikan masalah mereka. Literasi kesehatan mental dijelaskan 

sebagai konsep yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang isu-isu gangguan mental, sehingga meningkatkan 

kesadaran akan akses terhadap penanganan yang sesuai. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa literasi kesehatan mental tidaklah 

menjadi satu satunya faktor yang mempengaruhi perilaku mencari bantuan, 

tetapi memiliki pengetahuan tentang gangguan kesehatan mental dapat 

membantu memprediksi cara individu mencari sumber bantuan. 

 (Rickwood et al., 2015) menegaskan bahwa mengingat stigma yang 

melekat pada masalah kesehatan mental dalam kehidupan remaja, 

pencegahan dini sangatlah penting. Oleh karena itu, literasi kesehatan 

mental menjadi salah satu keterampilan hidup yang harus diajarkan kepada 

remaja sejak dini. Oleh karena itu, dengan pemahaman tentang kesehatan 

mental, remaja dapat lebih akurat dan efektif dalam mencegah masalah 

kesehatan mental. Kemampuan ini diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas dukungan sosial yang mereka terima, serta membantu mereka 
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dalam mencari dan menggunakan bantuan saat dibutuhkan tanpa 

menundanya. 

 Gulliver et al. (2010) dalam studinya menunjukkan bahwa sebagian 

besar remaja memiliki pemahaman yang terbatas tentang kesehatan 

mental, termasuk penyebab dan dampaknya. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan remaja enggan untuk mencari bantuan, seperti stigma sosial, 

rasa malu, kurangnya pengetahuan tentang gejala gangguan kesehatan 

mental, dan kecenderungan untuk mengandalkan diri sendiri dalam proses 

penyembuhan. Namun demikian, Gulliver juga menemukan bahwa 

pengalaman masa lalu, dukungan sosial, dan dorongan dari orang lain dapat 

secara bertahap mengurangi ke khawatirkan akan stigma sosial, yang pada 

gilirannya meningkatkan pemahaman individu tentang gejala kesehatan 

mental dan mendorong help seeking behavior. 

 Bandura (1986) alam teorinya tentang pembelajaran sosial 

menekankan bahwa lingkungan, individu, dan perilaku saling berinteraksi 

untuk menghasilkan hasil belajar dari suatu proses pembelajaran. Menurut 

bandura, ketiga komponen ini tidak dapat dipahami secara terpisah, karena 

mereka saling memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, penting untuk 

memahami secara menyeluruh sebagai bagian integral dari proses 

pembelajaran individu. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori 

Bandura mencerminkan keseluruhan proses bagaimana seseorang 
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akhirnya memutuskan help seeking behavior, khususnya ketika mereka 

memiliki tingkat literasi kesehatan mental yang matang. 

 Saat seseorang memutuskan untuk mencari bantuan, langkah awal 

yang penting adalah memiliki pengetahuan dan keyakinan bahwa mereka 

membutuhkan bantuan dari orang lain terkait masalah kesehatan mental 

mereka. Hal ini sesuai dengan konsep Social Learning oleh Bandura dimana 

faktor individual memainkan peranan penting dalam membentuk tindakan 

konkrit untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penelitian sebelumnya juga 

menegaskan bahwa faktor-faktor individu seperti kemampuan mengenali 

gejala, pengetahuan tentang risiko gejala, kemampuan mencari informasi 

tentang sumber bantuan, dan keberanian untuk mencari bantuan menjadi 

faktor pendorong dalam mendorong terjadinya perilaku mencari bantuan 

individu (Yu et al., 2019). 

 Ketika seseorang telah yakin bahwa mereka memerlukan bantuan 

terkait dengan masalah kesehatan mental, dukungan dari lingkungan 

menjadi penting untuk mendorong terwujudnya perilaku tersebut. Bandura 

menyatakan bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam proses belajar untuk mencapai hasil yang diharapkan. Individu yang 

memiliki literasi kesehatan mental yang baik akan mampu mengenali 

kebutuhan mereka untuk mendapatkan bantuan dari orang lain atau 

profesional untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, 
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keyakinan tersebut, individu cenderung membangun hubungan dengan 

orang-orang yang mereka percayai bisa membantu menyelesaikan masalah, 

langkah ini merupakan bagian dari melakukan perilaku mencari bantuan.   

 Setelah berhasil membangun hubungan dengan lingkungan yang 

mendukung untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan mental, 

sebenarnya perilaku mencari bantuan sudah terjadi. Perilaku ini muncul 

ketika individu memiliki pemahaman yang memadai tentang kesehatan 

mental sehingga dapat mengenali gejala gangguan kesehatan mental dan 

mengambil tindakan preventif dengan mencari bantuan. Dalam proses 

belajar, ada tahapan perilaku yang harus dilakukan terlebih dahulu. Setelah 

kebutuhan individu dan dukungan lingkungan terpenuhi, langkah 

selanjutnya adalah mengambil tindakan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan dalam proses belajar, yang dalam konteks ini adalah perilaku 

mencari bantuan (help seeking behavior). 

 Liang et al. (2005)mengatakan bahwa proses help seeking behavior 

lebih berfokus pada aspek internal dan kognitif individu, yang mereka sebut 

sebagai model perubahan perilaku. Proses ini meliputi tiga tahap. Tahap 

pertama, adalah pengakuan masalah dan definisi penjelasan tentang 

bagaimana individu memahami masalah yang dihadapinya. Tahap kedua, 

adalah keputusan untuk mencari bantuan yang dapat dipengaruhi oleh cara 

individu memahami masalah yang dipengaruhi oleh cara individu 
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memahami masalahnya dan penilaian mereka terhadap kondisi eksternal. 

Tahap ketiga, adalah pemilihan sumber bantuan yang melibatkan 

identifikasi sumber bantuan dan pengalaman sebelumnya sebagai panduan 

untuk mencari bantuan di masa mendatang. 

 Tiga model perubahan perilaku dalam proses help seeking behavior 

yang dikemukakan Liang serupa dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan 

dalam teori belajar sosial oleh Bandura (1986). Tahap pertama dari model 

tersebut menekankan pada cara individu memahami masalah yang 

dihadapinya. Hal tersebut konsisten dengan konsep bahwa individu 

berperan dalam menentukan perilaku yang muncul sebagai hasil dari 

proses belajar, sesuai dengan teori yang dijelaskan bandura. Tahap kedua, 

dari proses perubahan perilaku adalah ketika seseorang telah memahami 

masalah yang dihadapinya dan kemudian memutuskan untuk mencari 

bantuan. Keputusan ini seringkali muncul setelah individu mengevaluasi 

kondisinya secara eksternal, termasuk hubungannya dengan orang lain dan 

kemampuannya untuk berbicara terbuka tentang masalah kesehatan 

mental dialaminya. Pandangan Bandura sejalan dengan konsep ini, dimana 

lingkungan juga berperan dalam membentuk perilaku individu setelah 

mengalami proses belajar sosial.  

 Tahap yang terakhir adalah pemilihan sumber bantuan. Tahap ini 

merupakan tahap dimana individu mulai mengambil keputusan untuk 
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mencari bantuan setelah mampu mengidentifikasi berbagai sumber yang 

tersedia dan menentukan dimana ia akan mencari bantuan. Setiap 

pengalaman dari proses pencarian bantuan akan menjadi referensi untuk 

perilaku yang akan di ulangi masa depan. Tahapan ini sesuai dengan konsep 

perilaku dalam teori Bandura, dimana perilaku memegang peran kunci 

dalam menghasilkan output yang diinginkan setelah proses pembelajaran. 

Sebab, semua aspek akan memiliki makna ketika diekspresikan dalam 

bentuk perilaku, seperti halnya semua langkah dalam help seeking behavior 

akan menjadi bermakna saat individu mulai bertindak untuk mencari 

bantuan dari berbagai sumber yang ada. 

 Ketiga langkah yang disajikan oleh Liang dan rekannya 

menggambarkan bagaimana seseorang melakukan help seeking behavior. 

Serupa dengan teori belajar sosial milik Bandura dimana ketiga aspek-nya 

saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan, tahapan dalam mencari 

bantuan juga merupakan kerangka yang terintegrasi yang tidak dapat 

dipisahkan dalam praktiknya. Ketika seseorang memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang kesehatan mental, ketiga tahapan ini dapat diterapkan 

dalam perilaku individu, menghasilkan perilaku help seeking behavior 

terkait masalah kesehatan mental yang dihadapinya. 

 Berdasarkan penelitian dan teori yang telah dijelaskan di atas 

dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi signifikan antara tingkat literasi 
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kesehatan mental seseorang dengan perilaku help seeking behavior terkait 

masalah kesehatan mental yang dialaminya. Proses ini melibatkan faktor-

faktor kompleks, termasuk keyakinan individu terhadap kondisi mentalnya 

sendiri, kemampuan untuk mengenali gejala-gejala yang muncul, serta 

pengetahuan tentang risiko yang mungkin timbul di masa depan. Hal ini 

menjadi alasan bagi seseorang untuk mencari bantuan profesional, 

meskipun ada hambatan seperti rasa malu dan stigma sosial (Yu, dkk., 2005; 

Rickwood, Deane, & Wilson., 2007; Gulliver, Griffiths, & Christensen., 2010; 

Rafal, Gatto, & DeBate., 2018). 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 

seseorang tentang kesehatan mental akan memengaruhi perilakunya. 

Ketika menghadapi masalah kesehatan mental, individu cenderung mencari 

bantuan dari profesional jika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik 

tentang kesehatan mental. Artinya semakin tinggi literasi kesehatan mental 

seseorang, semakin besar untuk melakukan help seeking behavior dengan 

intensitas yang lebih tinggi. 

5. Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Kesehatan Mental 

       Terdapat teori yang diperkenalkan oleh Broken Banner dalam penelitian 

Ahmed & Saha (2023), membahas beberapa sistem yang memiliki pengaruh 

terhadap kesehatan mental masyarakat. Sistem-sistem tersebut meliputi 

lingkungan Microsystem sebagai yang terkecil, diikuti oleh Mesosystem, 
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Exosystem dan Macrosystem. Sistem-sistem ini berinteraksi dalam hubungan 

timbal balik antara manusia dan lingkungan pada setiap tingkatan, saling 

memengaruhi dan mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek, 

termasuk kesehatan mental. Setiap tingkatan sistem memiliki dampak yang 

berbeda, dengan pengaruh yang beragam, baik pada tingkat individu maupun 

lingkungan, yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Adapun untuk melihat 

penjelasan lebih detailnya dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Microsystems terbentuk dari keluarga inti, yang merupakan 

lingkungan terkecil dan pertama kali dikenal oleh individu atau anak. 

Lingkungan ini memiliki dampak langsung pada pengetahuan 

kesehatan mental, di mana proses pengasuhan anak menjadi hal yang 

sangat penting dan mendesak dalam membentuk perilaku individu di 

masa depan. Anak belajar memahami informasi, menanggapi masalah, 

dan mengembangkan keterampilan dasar, termasuk keterampilan 

dalam menjaga kesehatan mental serta cara mengatasi tekanan atau 

stres dalam kehidupan sehari-hari. Pengamatan terutama dilakukan 

terhadap pengasuh utama atau melalui modeling, di mana anak 

belajar melalui pengamatan dan peniruan, sehingga penting bagi 

keluarga untuk memberikan contoh perilaku positif yang dapat 

membentuk karakter anak ke arah yang baik. 
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b. Mesosystem, yang mencakup keluarga besar, tetangga, teman, dan 

layanan kesehatan primer. Sistem ini memiliki peran penting dalam 

menjaga kesehatan mental komunitas dan telah berkembang di luar 

lingkungan keluarga inti. Ini juga berpengaruh pada lingkungan dalam 

konteks yang lebih luas dan dapat mencegah praktik kesehatan yang 

tidak tepat. Layanan kesehatan primer memiliki peran dalam 

memberikan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang kesehatan mental. Oleh karena itu, subsistem ini 

sangat penting dalam mendorong terjadinya atau tercapainya 

kesehatan mental karena disinilah literasi atau pengetahuan tentang 

kesehatan mental mulai dibentuk atau dipromosikan. 

c. Exosystem, yang terdiri dari keluarga besar, tempat kerja, tetangga, 

dan lingkungan lainnya seperti Extended family. Misalnya, nenek atau 

kakek dapat menjadi bagian dari sistem ini. Sistem ini juga berperan 

dalam membentuk perilaku individu, terutama jika pengasuhan 

dilakukan dalam Extended family. Indonesia, pola pengasuhan yang 

melibatkan keluarga besar atau Extended family sering terjadi, karena 

kedua orangtua bekerja dan tidak dapat mengasuh sendiri anak-anak 

mereka, sehingga mereka menyerahkan tanggung jawab pengasuhan 

kepada keluarga besar seperti nenek, kakek, atau paman. Media massa 

juga penting dalam menyosialisasikan informasi tentang kesehatan 
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mental. Media massa sering mempublikasikan berita tentang 

kesehatan mental, yang dapat memengaruhi cara seseorang 

memahami kondisi kesehatan mereka dan apa yang bisa dilakukan 

terkait kesehatan mental. Tempat kerja juga dapat menciptakan 

berbagai tekanan, baik itu tekanan dari tuntutan tugas, tuntutan peran 

dan tuntutan antar pribadi dari pihak organisasi dan interaksinya 

dengan pekerjaan yang biasanya mendatangkan konflik atas apa yang 

dilakukan sehingga muncullah stres kerja (Mallapiang et al., 2017).  

d. Macrosystem merupakan struktur yang lebih besar dari individu, 

terkait dengan regulasi hukum dan kebijakan lainnya yang 

memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental. 

Contohnya adalah sistem asuransi atau kebijakan yang diterapkan di 

fasilitas medis seperti rumah sakit atau Puskesmas, yang memiliki 

dampak pada kemampuan seseorang untuk mendapatkan layanan 

kesehatan mental. 

Dalam konteks kesehatan mental, peran keluarga dan masyarakat dapat 

dipahami dalam dua peran utama, yakni sebagai faktor protektif dan faktor 

risiko.  

a. Faktor protektif/pelindung ini mengacu pada peran warga dan 

masyarakat dalam mendorong terciptanya kesehatan mental yang 

baik atau memungkinkan individu mencapai kesehatan mental yang 
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optimal. Berbagai langkah dapat diambil dalam hal ini, salah satunya 

adalah dengan menerapkan pola asuh yang positif. Ketika terbentuk 

atau terciptanya pola asuh yang positif, baik keluarga maupun 

masyarakat dapat berperan sebagai faktor pelindung. Pola asuh yang 

sesuai akan memberikan dukungan yang signifikan bagi 

perkembangan anak. Selanjutnya, penting untuk menunjukkan 

kepedulian dengan proporsionalitas, yang berarti memberikan 

perhatian yang sesuai dan seimbang tanpa berlebihan atau 

kekurangan, serta saling peduli terhadap kondisi orang lain dalam 

lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian, keluarga dan 

masyarakat dapat memberikan dukungan yang adil kepada setiap 

individu dengan cara memberikan bantuan atau dukungan yang 

setara, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengakses layanan kesehatan dan informasi tentang kesehatan 

mental. 

 Hal tersebut sejalan dengan penelitian Elizabeth Crouch (2019) yang 

menunjukkan bahwa faktor protektif seperti hubungan yang aman, 

stabil, dan penuh kasih sayang dapat membangun ketahanan dan me-

moderasi dampak jangka panjang dari pengalaman masa kecil yang 

buruk. Penelitian ini juga menemukan bahwa individu yang terpapar 

Exposure to Adverse Childhood Experience (ACEs) dan tumbuh dengan 
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orang dewasa yang membuat mereka merasa aman dan dilindungi 

lebih sedikit akan mengalami masalah kesehatan fisik dan mental 

yang buruk. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan faktor 

protektif seperti pola asuh positif, dukungan yang adil, dan kepedulian 

dengan proporsionalitas dari keluarga dan masyarakat dapat 

membantu mendorong terciptanya kesehatan fisik dan mental yang 

baik atau memungkinkan individu mencapai kesehatan mental yang 

optimal. 

 Rasulullah SAW juga setuju untuk memberikan dukungan sesama 

manusia ketika tertimpa masalah. Hal tersebut dijelaskan dalam 

hadisnya sebagai berikut :  
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Terjemahnya : 

Dari Abu Mas’ud Radhiyallahu anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda, ‘ Barangsiapa menunjukkan suatu 
kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang 
melakukannya.” (Hadis Riwayat Muslim No. 1893) 
 

 Hadis tersebut menekankan pentingnya menunjukkan jalan kepada 

kebaikan kepada orang lain. Dalam konteks kesehatan mental, 

keluarga dan masyarakat yang berfungsi sebagai faktor protektif 

dapat menjadi sumber kebaikan dan dukungan bagi individu yang 
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mengalami kesulitan mental. Meminta bantuan kepada keluarga dan 

masyarakat, seseorang dapat menemukan solusi untuk kesehatan 

mental yang dihadapi dan memperoleh manfaat dari pengetahuan, 

dukungan dan pengalaman orang lain. Hal ini sejalan dengan ajaran 

hadis yang menyatakan bahwa orang yang menunjukkan kepada 

kebaikan akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang 

mengamalkannya. Demikian, melalui bantuan dan dukungan keluarga 

dan masyarakat, individu dapat memperkuat kesehatan mental 

mereka dan mengatasi tantangan yang dihadapi. 

b. faktor risiko adalah ketika mereka dapat menghambat individu atau 

membuatnya kesulitan dalam menjaga kesehatan mental. Beberapa 

situasi dalam masyarakat bisa membuat seseorang sulit mencapai 

kesehatan mental yang optimal. Salah satunya adalah pola asuh yang 

tidak tepat, yang bisa berdampak negatif atau tidak mendukung 

perkembangan karakter anak secara optimal. Misalnya, kasus 

pengabaian dalam pola asuh yang berujung pada perilaku kekerasan 

terhadap anak. Selain itu, masyarakat juga seringkali terjadi 

diskriminasi, yang mana stigma terhadap gangguan mental atau 

psikologis tertentu dapat membuat seseorang sulit mengakses 

layanan kesehatan mental. Terkadang, stigma ini juga dapat membuat 

individu merasa malu atau takut untuk meminta bantuan ketika 
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mereka membutuhkannya. Kemudian, kurangnya kepedulian juga 

dapat menjadi hambatan bagi seseorang untuk mendapatkan 

bantuan. Terkadang, ketika seseorang berbagi masalahnya, orang lain 

mungkin menganggapnya sebagai hal yang biasa. Ketika masyarakat 

atau keluarga tidak mampu memberikan dukungan yang adil kepada 

setiap individu, ini dapat memengaruhi kemampuan atau peluang 

seseorang untuk mencapai kesehatan mental yang baik. Oleh karena 

itu, penting untuk memberikan bantuan atau dukungan yang setara, 

sehingga masyarakat dan keluarga dapat berperan secara optimal 

dalam mempromosikan kesehatan mental. 

 Statement tersebut sejalan dengan penelitian Daniel Alexander 

Benjamin Walsh (2021), jurnal tersebut membahas tentang evaluasi 

kampanye anti-stigma yang terkait dengan kesehatan mental dan 

menunjukkan bahwa meskipun kampanye tersebut dilakukan lebih 

dari 20 tahun, evaluasi menunjukkan bahwa masyarakat masih 

mengalami stigma terhadap orang dengan pengalaman kesehatan 

mental yang buruk. Selain itu, jurnal ini menyoroti ke khawatirkan 

tentang dampak yang tidak diinginkan dari kampanye anti-stigma, 

seperti meningkatnya stigma terhadap orang dengan gangguan 

kesehatan mental yang lebih parah. Oleh karena itu, penting untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan 
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mental dan memberikan dukungan yang setara kepada setiap individu 

dalam keluarga dan masyarakat. 

Teori Broken Banner ini, kita dapat mengidentifikasi peran-peran dan 

pihak-pihak yang terlibat di setiap lapisan sistem. Hal ini memungkinkan kita 

untuk terlibat dengan mereka atau menganalisis pentingnya peran mereka 

dalam setiap sistem. Misalnya, dalam lingkungan keluarga, jika kita ingin 

meningkatkan kesehatan mental anak, pihak yang paling berperan adalah 

keluarga atau pengasuh utama seperti orangtua atau pengasuh pengganti 

yang menghabiskan banyak waktu dengan anak, di lingkungan yang lebih 

luas, seperti layanan kesehatan, kita dapat menyasar atau melibatkan pihak-

pihak yang terlibat dalam memberikan layanan primer, seperti Puskesmas 

dan kader-kader nya memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan 

pengetahuan dan akses masyarakat terhadap kesehatan mental. Selain itu 

dukungan keluarga adalah bagian dari dukungan sosial dan terdapat 4 jenis 

dukungan sosial yang harus diberikan keluarga yakni dukungan emosional, 

dukungan instrumental, dukungan informasi dan dukungan spiritual 

(Bujawati,E et al., 2016). 

6. Mental Health First Aid dan Alur Bantuan 

Mental health first aid adalah tindakan pertama yang diberikan kepada 

seseorang yang mengalami masalah psikologis atau gangguan mental. 

Fokusnya adalah pada peningkatan kesehatan mental melalui pelatihan yang 
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berkualitas dan memberikan panduan untuk pertolongan selanjutnya sebelum 

seseorang berkonsultasi dengan ahli ketika mengalami masalah psikologis 

atau mental. Manfaat dari pelatihan ini termasuk meningkatkan kepercayaan 

diri dalam memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami masalah, 

mengenali tanda-tanda awal masalah kesehatan mental, memberikan 

pertolongan pertama sebelum konsultasi dengan ahli, mencegah tindakan 

melukai diri sendiri atau orang lain, serta mencegah gangguan mental menjadi 

lebih parah dengan identifikasi dini. Intervensi dini memungkinkan 

pencegahan atau intervensi awal yang dapat membantu dalam penyembuhan 

yang lebih cepat. Selain itu, juga bisa membimbing seseorang untuk 

mendapatkan bantuan yang sesuai, baik itu dari para ahli, lembaga, atau pusat 

kesehatan mental yang dapat memberikan dukungan. Dengan bantuan mental 

health first aid, kita dapat membantu mengurangi stigma terkait masalah 

kesehatan mental, sehingga orang menjadi lebih terbuka dan bersedia 

berbicara tentang masalah kesehatan mental yang mereka alami (Dzemaili et 

al., 2023) 

Kemudian bagaimana cara melakukan mental health first aid? Langkah 

pertama adalah menunjukkan perhatian dan ekspresikan bahwa kita peduli 

serta siap menolong. Kadang-kadang, seseorang tidak membuka diri tentang 

masalah kesehatan mental mereka karena takut orang lain tidak peduli atau 

ragu-ragu apakah kita akan membantu mereka. Selanjutnya, kita dapat 
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menyediakan waktu untuk mendengarkan, untuk mendukung hal ini, kita bisa 

melatih kemampuan mendengar aktif, misalnya dengan menggunakan 

pertanyaan terbuka yang memungkinkan untuk eksplorasi lebih lanjut 

daripada pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka seperti bagaimana, 

mengapa, di mana, dan kapan dapat mendorong orang untuk menceritakan 

lebih banyak. Penting juga untuk menyediakan waktu untuk mendengarkan 

secara “full story”, dengan meluangkan waktu untuk mendengarkan 

keseluruhan cerita, kita dapat menghindari membuat keputusan atau 

penilaian dengan tergesa-gesa. 

Selanjutnya, penting untuk tidak memaksa seseorang yang tidak ingin 

berbicara atau berbagi perasaannya. Lebih baik menawarkan bantuan tanpa 

menekan, karena tekanan dapat menciptakan kesan negatif. Selain itu, kita 

dapat memberikan bantuan praktis yang mudah dilakukan, seperti 

menyediakan makanan atau membantu menjadwalkan pertemuan dengan ahli 

jika mereka menginginkannya. Hal lain yang dapat dilakukan adalah 

meyakinkan mereka bahwa ada jalan keluar dari situasi yang mereka hadapi. 

Sikap kita sebaiknya tetap seperti biasanya tanpa berlebihan, agar mereka 

tidak merasa tidak nyaman. Terkadang, perubahan sikap yang terlalu 

mencolok setelah kita mengetahui masalah mereka dapat membuat mereka 

merasa tidak nyaman, terutama jika kita tiba-tiba berubah secara drastis. 
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Setelah itu, penting untuk mengeksplorasi atau mencari tahu alasan 

mengapa mereka mungkin menolak bantuan atau pertolongan. Dengarkan 

tanpa menilai, hanya mendengarkan apa yang mereka katakan. Beberapa 

orang dengan masalah psikologis mungkin hanya membutuhkan seseorang 

yang mendengarkan tanpa memberikan masukan. Mereka mungkin sudah 

lelah mendengar saran dari orang lain sepanjang hidup mereka. Selain itu, 

setelah memberikan bantuan kepada orang lain, kita juga harus menjaga 

kesehatan mental kita sendiri. Menjadi pendengar atau memberikan bantuan 

kepada orang dengan masalah mental atau psikologis bisa menjadi 

melelahkan, dan kita mungkin lupa untuk merawat diri sendiri (Wadsworth et 

al., 2023) 

Adapun orang yang tepat untuk melakukan Mental Health Fisrt Aid 

adalah siapapun yang ingin membantu orang lain untuk menciptakan 

komunitas yang lebih sehat dan bahagia dapat menjadi agen perubahan dalam 

kesehatan mental. Orang-orang yang dapat terlibat termasuk guru, tetangga, 

orangtua, teman, kader kesehatan, atau siapapun yang bersedia membantu. 

Bahkan orang lanjut usia pun, jika mereka mampu memberikan dukungan 

dengan tujuan mendukung orang lain, mereka juga dapat memberikan Mental 

Health First Aid (Encina-Zu n iga et al., 2023). 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sok Hui 

(2021) yang menyatakan bahwa Youth and Teen Mental Health First Aid 
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(MHFA) sebagai program pelatihan yang dirancang untuk membantu orang-

orang yang tidak terlatih dalam memberikan bantuan pertama pada orang 

yang mengalami masalah kesehatan mental, termasuk remaja. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa pelatihan MHFA dapat meningkatkan pengetahuan, 

pengenalan, sikap dan kepercayaan diri, niat membantu dan perilaku 

membantu pada peserta pelatihan, termasuk remaja. Pelatihan MHFA juga 

dapat membantu individu untuk mengenali tanda-tanda awal masalah 

kesehatan mental, memberikan dukungan emosional, dan mengarahkan 

individu ke layanan kesehatan mental yang tepat. Oleh karena itu, penelitian 

ini mendukung statement bahwa siapapun yang bersedia membantu, 

termasuk remaja, dapat memberikan Mental Health First Aid. 

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 406 Tahun 2009, 

di Indonesia, mekanisme pelayanan kesehatan mental di tingkat primer 

berfungsi sebagai langkah awal untuk memberikan bantuan kepada individu 

yang membutuhkan pertolongan lebih lanjut atau bantuan dari ahli. Jika 

bantuan yang diberikan melalui mental health first aid tidak mencukupi atau 

jika individu tersebut memerlukan perawatan yang lebih intensif, kita dapat 

memberikan penjelasan kepada mereka tentang bagaimana cara mendapatkan 

bantuan tambahan. 

Pada level pertama, masyarakat dapat mandiri mengunjungi fasilitas 

pelayanan kesehatan primer atau fasilitas tersebut dapat mengunjungi mereka 
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atau merujuk mereka. Rujukan ini bisa berasal dari fasilitas non-kesehatan, 

perawat kesehatan jiwa, kader, guru, atau pihak lainnya. Salah satu fasilitas 

pelayanan kesehatan primer yang umum dikunjungi adalah Puskesmas. Di 

sana, prosesnya meliputi pendaftaran, pemeriksaan, penilaian, tindakan 

medis, dan rujukan. Jika diperlukan penanganan yang lebih serius, Puskesmas 

akan merujuk pasien tersebut ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, 

seperti rumah sakit umum yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau 

kesehatan fisik. Jika masalahnya terkait dengan kesehatan mental, pasien akan 

dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk penanganan lebih lanjut. Di sana, selain 

psikiater dan dokter jiwa, juga terdapat psikolog yang bekerja sama dalam 

menangani masalah mental atau psikologis yang dialami oleh individu. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil analisis mayoritas kedua institusi ini memiliki tingkat 

kesehatan mental yang rendah, dimana dari 30 responden sebanyak 20 

orang (66,7%) di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar dan 52 orang (67,5%) 

di SMAN 8 Takalar termasuk dalam kategori rendah. Hasil Uji T-Independen 

menghasilkan nilai P sebesar 0,053 yang mengindikasikan bahwa hipotesis 

alternatif tidak diterima atau Ha ditolak yang artinya tidak ada perbedaan 

signifikansi dalam literasi kesehatan mental antara kedua institusi tersebut. 

2. Berdasarkan hasil analisis mayoritas siswa di Pesantren Modern Tarbiyah 

Takalar menunjukkan tingkat help seeking behavior yang tinggi buktinya 

dari 30 orang terdapat 16 orang (53,3%) yang berada di kategori tinggi. 

Sementara di SMAN 8 Takalar mayoritas siswa memiliki tingkat help seeking 

behavior yang rendah dari 77 responden terdapat 57 orang (74%) 

kategorinya rendah. Analisis statistik uji T-Independen menghasilkan nilai 

P sebesar 0,019 yang menunjukkan bahwa hipotesis alternatif diterima 

atau Ha diterima artinya terdapat perbedaan yang signifikan dalam skor 

rata-rata help seeking behavior antara kedua institusi tersebut. 

3. Berdasarkan skor koefisien korelasi yang didapatkan sebesar 0,004 maka 

disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang terjadi antara literasi kesehatan 
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mental dan help seeking behavior. Adapun arah korelasi pada kedua 

variabel tersebut bersifat positif yang artinya semakin seseorang memiliki 

tingkat literasi kesehatan mental yang tinggi maka semakin tinggi pula help 

seeking behavior-nya dan begitu sebaliknya. Selanjutnya berdasarkan skor 

signifikansi sebesar 0,983 maka hipotesis penelitian ini tidak diterima atau 

Ha ditolak artinya tidak ada korelasi literasi kesehatan mental dan help 

seeking behavior pada remaja yang berisiko depresi di Pesantren Modern 

Tarbiyah Takalar. 

4. Berdasarkan skor koefisien korelasi yang didapatkan sebesar 0,540 maka 

disimpulkan bahwa keeratan korelasi yang terjadi antara literasi kesehatan 

mental dan help seeking behavior berada pada kategori sedang. Adapun arah 

korelasi pada kedua variabel tersebut bersifat positif yang artinya semakin 

seseorang memiliki tingkat literasi kesehatan mental yang tinggi maka 

semakin tinggi pula tingkat help seeking behavior-nya dan begitu sebaliknya. 

Selanjutnya, karena mendapatkan skor signifikansi sebesar 0,000 maka 

dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini diterima atau Ha diterima 

artinya terdapat korelasi antara literasi kesehatan mental dan help seeking 

behavior pada remaja yang berisiko depresi di SMAN 8 Takalar 
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B. Implikasi Penelitian  

 Saran untuk penelitian berikutnya mencakup beberapa hal : 

1. Peneliti menyarankan untuk menggunakan sampel yang lebih luas dengan 

jumlah partisipan yang lebih besar dan berasal dan berbagai wilayah 

geografis dengan latar belakang pendidikan yang beragam.  

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan faktor-faktor 

lain yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap help 

seeking behavior, selain literasi kesehatan mental untuk diteliti lebih lanjut. 

3. Penelitian selanjutnya juga disarankan mengeksplorasi populasi yang 

berbeda seperti dewasa awal atau mahasiswa (kelompok usia lain) atau 

dalam konteks penelitian berbeda.  

4. Kedua institusi pendidikan yaitu Pesantren Modern Tarbiyah Takalar dan 

SMAN 8 Takalar disarankan untuk mengadopsi program pelatihan yang 

mempromosikan kesehatan mental antar siswa. Program tersebut dapat 

mencakup edukasi tentang kesehatan mental, meningkatkan pengetahuan, 

dan kesadaran mahasiswa tentang tata cara mencari bantuan profesional 

serta dukungan sosial.  

5. Selain itu kedua institusi pendidikan tersebut diharapkan menyediakan 

fasilitas layanan kesehatan psikologis, seperti konseling yang memadai, 

sehingga siswa dapat dengan mudah mengakses konsultasi dan 
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mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk masalah kesehatan mental 

mereka. 
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KUESIONER PENELITIAN 

“Studi Komparatif Literasi Kesehatan Mental dan Hubungannya dengan Help Seeking 

Behavior pada Remaja yang Berisiko Depresi di Kabupaten Takalar” 

 

A. Tingkat Depresi 

Nama    :  

Kelas    : 

Jenis Kelamin   : 

Alamat Kampung Halaman : 

Usia    : 

Media Sosial   :  

Petunjuk : Centang lah kolom dibawah ini sesuai adik rasakan selama 1 bulan terakhir 

Apakah Adik bersedia mengisi kuesioner ini? (Ya)/(Tidak) 

No Aspek Penilaian 0 1 2 3 

1. Menjadi marah karena hal-hal kecil/sepele     

2. Merasa seperti tidak kuat lagi untuk melaksanakan suatu kegiatan     

3. Pesimis     

4. Merasa sedih dan depresi     

5. Kehilangan minat pada banyak hal (misal; makan dan sosialisasi)     

6. Merasa diri tidak layak     

7. Merasa hidup tidak berharga     

8. Tidak dapat menikmati hal-hal yang dilakukan     

9. Merasa hilang harapan dan putus asa     

10. Sulit untuk antusias pada banyak hal     

11. Merasa tidak berharga     

12. Tidak ada harapan untuk masa depan     

13. Merasa hidup tidak berarti     

14. Sulit untuk meningkatkan inisiatif dalam melakukan sesuatu     

 

Keterangan: 

0 : Tidak Pernah 

1 : Kadang-Kadang 

2 : Pernah 

3 : Sering 

 

 



NAMA  :  

B. Tingkat Literasi Kesehatan Mental 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan baik setiap pernyataan yang disertai dengan jawaban yang tersedia 

2. Pilihlah jawaban yang menurut anda sesuai dengan pikiran dan pengalaman anda, 

kemudian berikan tanda (√) pada tempat yang telah di sediakan disebelah kanan 

No Item Benar/Ya Salah/Tidak 

1. Kesehatan mental merupakan bagian dari kesehatan secara 

keseluruhan 

  

2. Gangguan mental disebabkan oleh pemikiran yang salah/negatif   

3. Banyak orang mengalami masalah mental tanpa menyadarinya   

4. Semua gangguan mental disebabkan oleh tekanan dari luar   

5. Komponen-komponen kesehatan mental meliputi kecerdasan 

normal, suasana hati stabil, sikap positif, hubungan 

interpersonal yang baik, dan adaptabilitas 

  

6. Sebagian besar gangguan mental tidak dapat disembuhkan   

7. Layanan psikologis atau psikiatri sebaiknya dicari jika 

seseorang mencurigai adanya masalah psikologis atau 

gangguan mental. 

  

8. Masalah psikologis dapat terjadi pada hampir semua usia.    

9. Gangguan mental dan masalah psikologis tidak dapat dicegah   

10. Salah satu contoh gangguan mental yang parah adalah 

Schizophrenia / ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) 

  

11. Sikap positif, hubungan interpersonal yang baik, dan gaya 

hidup sehat dapat membantu menjaga kesehatan mental. 

  

12. Individu dengan riwayat keluarga gangguan mental memiliki 

risiko lebih tinggi mengalami masalah psikologis dan gangguan 

mental. 

  

13. Masalah psikologis pada remaja dapat memengaruhi nilai 

akademis. 

  

14. Individu dewasa tengah atau lanjut usia tidak mungkin 

mengalami masalah psikologis dan gangguan mental. 

  

15. Individu dengan temperamen buruk (mudah marah) lebih 

mungkin mengalami masalah mental. 

  

16. Masalah mental atau gangguan dapat terjadi ketika seseorang 

menghadapi stres psikologis akibat peristiwa besar dalam hidup 

(misalnya, kematian anggota keluarga, broken home/korban 

perceraian dll). 

  

17. Apakah Anda pernah mendengar tentang Hari Kesehatan 

Mental Internasional? 

  

18. Apakah Anda pernah mendengar tentang Hari Anti Narkoba 

International? 

  



19. Apakah Anda pernah mendengar tentang Hari Pencegahan 

Bunuh Diri Internasional/ World Suicide Prevention Day? 

  

20. Apakah Anda pernah mendengar tentang Hari Tidur Dunia/ 

World Sleep Day? 

  

 

C. Tingkat Help Seeking Behavior 

No Pertanyaan STS TS S SS 

1. Ada beberapa masalah sebaiknya hanya dibahas di dalam 

lingkup keluarga  

    

2. Jika saya memutuskan mencari bantuan profesional untuk 

masalah psikologis, saya harus memahami dengan baik 

tentang tindakan yang perlu diambil dan orang yang tepat 

untuk diajak bicara. 

    

3. Saya tidak ingin pasangan hidup saya (suami, istri, dll.)/ 

keluarga saya tahu jika saya mengalami masalah psikologis. 

    

4. Mengalihkan perhatian pada pekerjaan merupakan cara 

efektif untuk menghindari terlalu banyak memikirkan dan 

merasa khawatir terkait hal-hal pribadi. 

    

5. Jika seorang teman dekat meminta saran mengenai masalah 

psikologis, kemungkinan besar saya akan menyarankan 

mereka untuk mencari bantuan profesional 

    

6. Menjadi sakit mental membawa beban rasa malu.     

7. Sebaiknya kita tidak perlu mengetahui segalanya tentang 

diri sendiri. 

    

8. Jika saat ini saya menghadapi masalah psikologis yang 

serius, saya yakin bahwa terapi psikologis membuat saya 

merasa legah 

    

9. Individu sebaiknya mencoba menyelesaikan masalah 

mereka sendiri terlebih dahulu dan mencari bantuan 

profesional sebaiknya menjadi opsi terakhir. 

    

10. Jika saya mengalami masalah psikologis, saya bisa 

mendapatkan bantuan profesional jika saya mau. 

    

11. Orang penting dalam hidup saya mungkin akan 

menganggap saya rendah, jika mereka mengetahui bahwa 

saya mengalami masalah psikologis. 

    

12. Berbagai masalah psikologis cenderung akan teratasi 

dengan sendirinya. 

    

13. Relatif mudah bagi saya untuk menyisihkan waktu untuk 

berkonsultasi dengan profesional mengenai masalah 

psikologis 

    

14. Terdapat pengalaman dalam hidup saya yang tidak akan 

saya diskusikan dengan siapa pun. 

    

15 Saya ingin mendapatkan bantuan profesional jika saya 

khawatir atau marah dalam waktu yang lama. 

    



16. Saya akan merasa tidak nyaman/malu mencari bantuan 

profesional untuk masalah psikologis,jika orang-orang 

disekitar saya mengetahuinya 

    

17. Telah didiagnosis dengan gangguan mental adalah sebuah 

celaan dalam hidup seseorang. 

    

18. Sikap orang yang bersedia mengatasi konflik dan ketakutan 

mereka tanpa mengandalkan bantuan profesional layak 

dihargai 

    

19. Jika saya percaya bahwa saya sedang mengalami 

kehancuran mental, kecenderungan pertama saya adalah 

mencari bantuan profesional 

    

20. Jika orang yang tepat membantu saya adalah keluarga, saya 

akan dengan senang hati berbagi cerita pribadi dengannya 

    

21. Orang dengan karakter kuat cenderung mampu mengatasi 

masalah psikologis secara mandiri, dan mungkin 

memerlukan sedikit bantuan dari profesional. 

    

22. Saya akan merasa canggung pergi ke profesional karena apa 

yang mungkin dipikirkan beberapa orang tentang saya 

    

23. Jika saya telah menerima pengobatan untuk masalah 

psikologis, saya tidak akan merasa itu seharusnya 'ditutupi' 

    

24. Saya akan merasa malu jika tetangga saya melihat saya 

pergi ke kantor seorang profesional yang berurusan dengan 

masalah psikologis. 

    

 

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 
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Kepada Yth, 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONCENT)

 Calon Responden 
 

Di,- 

Tempat 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Salam sejahtera, 

Perkenalkan saya Rindi Dwi Cantika mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat 

2020, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar. Saat ini, saya sedang 

melakukan penelitian guna menyusun skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Saya 

memohon partisipasi saudara/i dalam penelitian saya yang berjudul “Studi Komparatif Literasi 

Kesehatan Mental dan Hubungannya dengan Help Seeking Behavior pada Remaja yang Berisiko 

Depresi di Kabupaten Takalar”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat literasi kesehatan mental pada 

remaja akhir yang sekolah di tingkat SMA/MA pada dua lingkup sekolah yang berbeda yakni 

pesantren dan sekolah umum yang berlokasi di Kabupaten Takalar. Pengisian kuesioner 

membutuhkan waktu 10-15 menit. Penelitian ini telah mendapatkan izin dari Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar.  

Kuesioner ini ditujukan kepada siswa-siswi di tingkat SMA/MA kelas XII karena termasuk 

pada remaja akhir yang sekolah di SMAN 8 Takalar dan Pesantren Modern Tarbiyah Takalar. 

Semua data yang diperoleh dari penelitian ini akan dijaga keamanan dan kerahasiaan nya serta 

hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan tanpa 

menyertakan identitas responden. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesediaan saudara/i. 

Satu respon dari saudara/i sangat berharga bagi saya.  

Apabila terdapat saran ataupun pertanyaan yang ingin disampaikan, saudara/i dapat 

menghubungu saya melalui WA (Rindi Dwi Cantika) 085210645600 atau email saya 

rindidwicantika09@gmail.com   

mailto:rindidwicantika09@gmail.com
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MASTER TABEL HELP SEEKING BEHAVIOR DI SMAN 8 TAKALAR 



 

 



OUTPUT KATEGORI LITERASI KESEHATAN MENTAL DI SMAN 8 TAKALAR 

 

 

Statistics 

 Skor Kategori 

N Valid 77 77 

Missing 0 0 

 

 

 
Frequency Table 

 

Skor 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5 1 1.3 1.3 1.3 

6 1 1.3 1.3 2.6 

7 6 7.8 7.8 10.4 

8 9 11.7 11.7 22.1 

9 14 18.2 18.2 40.3 

10 22 28.6 28.6 68.8 

11 8 10.4 10.4 79.2 

12 7 9.1 9.1 88.3 

13 5 6.5 6.5 94.8 

14 2 2.6 2.6 97.4 

15 1 1.3 1.3 98.7 

16 1 1.3 1.3 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

 

 

Kategori 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 52 67.5 67.5 67.5 

Tinggi 25 32.5 32.5 100.0 

Total 77 100.0 100.0  



 



OUTPUT KATEGORI LITERASI KESEHATAN MENTAL DI PESANTREN MODERN 

TARBIYAH TAKALAR 

  

Statistics 

 Jumlah Skor Kategori 

N Valid 30 30 

Missing 0 0 

 

 

 
Frequency Table 

 

Jumlah Skor 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 8 2 6.7 6.7 6.7 

9 3 10.0 10.0 16.7 

10 15 50.0 50.0 66.7 

12 4 13.3 13.3 80.0 

13 2 6.7 6.7 86.7 

14 3 10.0 10.0 96.7 

15 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

Kategori 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 20 66.7 66.7 66.7 

Tinggi 10 33.3 33.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 



UJI T INDEPENDENT SKOR LITERASI KESEHATAN MENTAL PESANTREN MODERN TARBIYAH TAKALAR 

DENGAN SMAN 8 TAKALAR 

 

Group Statistics 

 
Sekolah dan Pesantren N Mean 

Std. 

Deviation 

 

Hasil Skor Literasi 

Kesehatan Mental 

Pesantren Modern 

Tarbiyah Takalar 
30 10.20 1.846 

 

SMAN 8 Takalar 77 9.96 2.048 
 

 

Group Statistics 

 Sekolah dan Pesantren Std. Error Mean 

Hasil Skor Literasi Kesehatan Mental Pesantren Modern Tarbiyah Takalar .337 

SMAN 8 Takalar .233 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-tes

t for 

Equ

ality 

of 

Mea

ns 

      

F Sig. t 

      

      

Hasil Skor 

Literasi 

Kesehatan 

Mental 

Equal 

variances 

assumed 

.014 .907 
1.95

4 

      

Equal 

variances not 

assumed 

  
2.04

7 

      

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 
   

df 

Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

   

   

Hasil Skor Literasi 

Kesehatan Mental 

Equal variances 

assumed 
105 .053 .839 

   



Equal variances not 

assumed 
58.378 .045 .839 

   

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil Skor Literasi 

Kesehatan Mental 

Equal variances assumed .429 -.012 1.690 

Equal variances not 

assumed 
.410 .018 1.659 

 



OUTPUT UJI INDEPENDENT HELP SEEKING BEHAVIOR 
 

  /MISSING=  

Institusi penelitian N Mean 

Std. 

Deviation 

 

Skor hasil help seeking 

behavior 

Pesantren Tarbiyah 

Takalar 
30 61.63 3.586 

 

SMAN 8 Takalar 77 59.16 5.242 
 

 

Group Statistics 

 Institusi penelitian Std. Error Mean 

Skor hasil help seeking behavior Pesantren Tarbiyah Takalar .655 

SMAN 8 Takalar .597 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-tes

t for 

Equ

ality 

of 

Mea

ns 

      

F Sig. t 

      

      

Skor hasil 

help seeking 

behavior 

Equal 

variances 

assumed 

.802 .372 
2.37

8 

      

Equal 

variances not 

assumed 

  
2.79

5 

      

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 
   

df 

Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

   

   

Skor hasil help 

seeking behavior 

Equal variances 

assumed 
105 .019 2.477 

   

Equal variances not 

assumed 
77.009 .007 2.477 

   



 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Skor hasil help seeking 

behavior 

Equal variances assumed 1.042 .411 4.544 

Equal variances not 

assumed 
.886 .713 4.242 

 



UJI KORELASI LITERASI KESEHATAN MENTAL DAN HELP SEEKING BEHAVIOR DI PESANTREN 

MODERN TARBIYAH TAKALAR DAN SMAN 8 TAKALAR 

 

 

Correlations 

 

Skor Literasi 

Kesehatan 

Mental 

Skor Help 

Seeking 

Behavior 

Skor Literasi Kesehatan 

Mental 

Pearson Correlation 1 .004 

Sig. (2-tailed)  .983 

N 30 30 

Skor Help Seeking Behavior Pearson Correlation .004 1 

Sig. (2-tailed) .983  

N 30 30 

 

 

 

Skor Literasi 

Kesehatan 

Mental 

Skor Help 

Seeking 

Behavior 

Skor Literasi Kesehatan 

Mental 

Pearson Correlation 1 .540** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 77 77 

Skor Help Seeking Behavior Pearson Correlation .540** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 77 77 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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LAMPIRAN: DOKUMENTASI PENGAMBILAN DATA DI PESANTREN MODERN TARBIYAH 

TAKALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN : DOKUMENTASI PENGAMBILAN DATA DI SMAN 8 TAKALAR 

 



RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Penulis bernama lengkap Rindi Dwi Cantika dilahirkan di 

Kalosi Sidrap 1 Januari 2002 dan merupakan anak kedua dari dua 

bersaudara dari pasangan H. Nasruddin dan Hj. Sarinah. 

Mengawali pendidikan formal di Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 

9 Tanrutedong (2008-2014) dan melanjutkan Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama di SMPN 1  

 

Menengah Pertama di SMPN 1 Duapitue (2014-2017). Penulis melanjutkan jenjang 

pendidikan formal Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Wajo (2017-2020). Penulis masuk 

di Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

(FKIK), UIN Alauddin Makassar pada tahun 2020. 

Kemudian untuk menyelesaikan studi di Prodi Kesehatan Masyarakat penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Studi Komparatif Literasi Kesehatan Mental dan 

Korelasi-nya dengan Help Seeking Behavior pada Remaja yang Berisiko Depresi di 

Kabupaten Takalar” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Kesehatan Masyarakat. 

Saya aktif berpartisipasi dalam organisasi, termasuk sebagai Staff Kewirausahaan 

di ISMKMI SULSELBAR selama tahun kepengurusan 2021/2022, di mana saya berperan 

sebagai pengurus daerah. Selain itu, saya juga menjabat sebagai Staff Departemen 

Penalaran dan Keilmuan di HMJ Kesehatan Masyarakat pada tahun yang sama. 

Saya juga telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan dalam 

bentuk jurnal. Pada tahun 2021, saya menulis jurnal berjudul "The Effectiveness of 

Family Health Education in Improving Covid-19 Prevention Behavior in Elementary 

School Children." Selanjutnya, pada tahun 2022, saya menghasilkan dua jurnal yaitu 

"Development of Brain Gym Flipbook To Prevent Depression in Adolescent" dan "Analisis 

Status Gizi Kesehatan Masyarakat dengan Pendekatan Antropometri di Dusun 



 
Saya juga telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan dalam 

bentuk jurnal. Tahun 2021, saya menulis jurnal berjudul "The Effectiveness of Family 

Health Education in Improving Covid-19 Prevention Behavior in Elementary School 

Children." Selanjutnya, pada tahun 2022, saya menulis dua jurnal yaitu "Development of 

Brain Gym Flipbook To Prevent Depression in Adolescent" dan "Analisis Status Gizi 

Kesehatan Masyarakat dengan Pendekatan Antropometri di Dusun Makkiobaji, Kec. 

Sanrobone, Kab. Takalar." 

Selain itu, saya telah meraih beberapa penghargaan dan sertifikat dari berbagai 

kompetisi. Pada tahun 2021, saya menjadi Oral Presenter di Ispec 10th International 

Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development. Di tahun berikutnya, 

saya kembali menjadi Oral Presenter di Ankara International Congress on Scientific 

Research-VII. Pengalaman, karya ilmiah, dan penghargaan ini mencerminkan komitmen 

dan dedikasi saya dalam bidang kesehatan masyarakat, serta kontribusi saya dalam 

berbagai kegiatan ilmiah dan organisasi. 

Saya juga telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan dalam 

bentuk jurnal. Pada tahun 2021, saya menulis jurnal berjudul "The Effectiveness of 

Family Health Education in Improving Covid-19 Prevention Behavior in Elementary 

School Children." Selanjutnya, pada tahun 2022, saya menghasilkan dua jurnal yaitu 

"Development of Brain Gym Flipbook To Prevent Depression in Adolescent" dan "Analisis 

Status Gizi Kesehatan Masyarakat dengan Pendekatan Antropometri di Dusun 

Makkiobaji, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar." 

Selain itu, saya telah meraih beberapa penghargaan dan sertifikat dari berbagai 

kompetisi. Pada tahun 2021, saya menjadi Oral Presenter di Ispec 10th International 

Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development. Di tahun berikutnya, 

saya kembali menjadi Oral Presenter di Ankara International Congress on Scientific 
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