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ABSTRAK 

Nama  : Nurul Hasanah 

 

Nim    : 70300115010 

 

Judul :  Model Handover Keperawatan dalam Meningkatkan Komunikasi 

Efektif di 

Rumah Sakit Haji Makassar 

 

Salah satu yang menjadi aspek penting dan mendasar dalam peningkatan 

mutu pelayanan adalah komunikasi efektif perawat yang tepat waktu, akurat, 

lengkap, dan jelas dan dipahami oleh penerima pesan. Keluhan dan 

berkomunikasi dengan efektif sangat penting dalam proses terjalinnya suatu 

hubungan. Kesalahan akibat penyampaian serah terima pada saat pergantian shift 

akan berakibat pada menurunnya indikator kualitas pelayanan terutama patient 

safety suatu rumah sakit 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dimana 

melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisa dan 

manyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami 

dan disimpulkan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 perawat di 8 ruang 

rawat inap di RSUD Haji Makassar. 

Pada penelitian ini didapatkan hasil pada model handover bedside terdapat 

16 responden yang sesuai menggunakan model bedside dan 14 responden yang 

tidak sesuai menggunakan model bedside, dan pada model handover tradisional 

terdapat 25 responden yang sesuai menggunakan model tradisional dan 5 

responden yang tidak sesuai  menggunakan model tradisional. Sedangkan dalam 

komunikasi SBAR terdapat 22 responden (73.3%) dalam kategori efektif dan  8 

responden (26.7%) dalam kategori tidak efektif. Sedangkan analisis hubungan 

model handover dengan komunikasi SBAR didapatkan hasil pada model bedside 

terdapat 18 responden yang kategori efektif dan terdapat 12 responden dalam 

kategori tidak efektif dalam komunikasi SBAR sedangkan pada model verbal 

terdapat 17 responden dalam kategori efektif  dan 13 responden berada pada 

kategori tidak efektif dalam komunikasi SBAR 

 

Kata Kunci : Handover Keperawatan, Komunikasi Efektif  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keperawatan merupakan bagian integral dari suatu pelayanan kesehatan di 

rumah sakit, karenanya tujuan pelayanan keperawatan merupakan salah satu 

bagian dari tujuan utama rumah sakit. Perawat memberikan pelayanan selama 

24 jam terus menerus pada pasien sehingga menjadikan satu-satunya profesi 

kesehatan di rumah sakit yang banyak memberikan persepsi terhadap 

pelayanan kesehatan pada pasien. Perawat sebagai salah satu dari ujung 

tombak rumah sakit, memerlukan suatu sistem untuk meningkatkan 

keselamatan pasien (patient safety). Andriani A, dkk. (2014) dan Aditama, 

(2010). 

Fenomena saat ini yang dijumpai dalam pelayanan keperawatan di rumah 

sakit terkait dengan komunikasi perawat dalam kegiatan timbang terima 

(handover) adalah kurang informasi yang disampaikan, sering terjadi salah 

persepsi, isi (content) komunikasi yang tidak fokus tentang masalah pasien, 

sehingga perawatan harus menanyakan ulang kepada perawat yang bertugas 

sebelumnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kesalahan akibat 

melaksanakan suatu tindakan (commission) atau tidak melakukan tindakan 

yang seharusnya diambil (omission). (Sugiharto, 2012) 

Pemberian asuhan keperawatan yang aman kepada pasien dapat mencegah 

terjadinya Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD). Berdasarkan laporan dari 

Institute of Medicine Amerika, bahwa di Utah dan Colorado ditemukan 
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kejadian tidak diharapkan sebesar 2,9% dan 6,6% di antaranya meninggal 

dunia, padahal 53% dari jumlah KTD tersebut dapat dicegah (Preventable 

adverse events) (Budiharjo, 2008). Data kejadian KTD tertinggi terjadi pada 

pasien rawat inap, sebagaimana dilaporkan Institute of Medicine (IOM) bahwa 

angka kematian akibat KTD pada pasien rawat inap di seluruh Amerika 

berjumlah 33,6 juta per tahun. Salah satu penyumbang KTD adalah 

pelaksanaan serah terima pasien di ruangan yang kurang optimal (Cohen dan 

Hilligoss, 2009). Kondisi ini akan mengakibatkan pemberian asuhan 

keperawatan yang tidak memuaskan pasien. 

Data Indonesia menurut Utarini (2011) menyatakan bahwa dari 15 rumah 

sakit dengan 4.500 rekam medis menunjukkan angka kejadian tidak diharapkan 

yaitu 8,0-98,2 untuk diagnostic error dan 4,1-91,6% untuk medication error.  

Laporan insiden keselamatan pasien di Indonesia diketahui Kejadian Tidak 

Diharapkan (KTD) 46%. Kesalahan dalam proses pelayanan disebabkan oleh 

berbagai hal, diantaranya proses pelayanan disebabkan oleh petugas (85%) dan 

peralatan (15%). Hal ini menggambarkan bahwa petugas memiliki peran 

penting dalam pelayanan kepada pasien. Tingginya angka KTD tersebut, salah 

satu penyebabnya adalah kesalahan komunikasi baik secara verbal atau tertulis 

antar multidisiplin dan antar shift, selain itu juga diakibatkan karena masalah 

sumber daya manusia diantaranya adalah tidak mengikuti kebijakan yang telah 

disepakati berupa standard operating procedure (SOP), pengetahun yang tidak 

adekuat, identifikasi pasien yang kurang tepat, pengkajian pasien yang tidak 
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lengkap, sumber daya manusia yang tidak memadai serta fungsi keperawatan 

yang tidak adekuat (Wallis, 2010). 

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan rumah sakit menyebabkan 

masyarakat semakin selektif untuk memilih rumah sakit yang mampu 

menyediakan kualitas pelayanan yang terbaik. Begitu pula tuntutan pelayanan 

kesehatan terus meningkat baik dalam aspek mutu maupun keterjangkauan 

serta cakupan pelayanan. Rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan 

pelayanan kesehatan yang optimal serta dapat meningkatkan mutu pelayanan 

sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Mutu 

pelayanan kesehatan menurut Institute Of Medicine (IOM) merupakan suatu 

langkah menuju peningkatan pelayanan kesehatan yang baik untuk individu 

maupun populasi sesuai dengan keluaran (outcome) kesehatan yang diharapkan 

dan sesuai dengan pengetahuan profesional terkini (Bustami, 2011).  

Salah satu yang menjadi aspek penting dan mendasar dalam peningkatan 

mutu pelayanan adalah komunikasi efektif perawat yang tepat waktu, akurat, 

lengkap, dan jelas dan dipahami oleh penerima pesan. Keluhan dan 

berkomunikasi dengan efektif sangat penting dalam proses terjalinnya suatu 

hubungan (Pohan, 2008). Dimensi hubungan antar manusia yang kurang baik 

dapat mengurangi kadar dimensi efektivitas dan dimensi kompetensi teknis 

dari layanan kesehatan yang diselenggarakan. 

Komunikasi efektif merupakan dasar bagi terciptanya hubungan 

interpersonal antara perawat dan klien yang menjadi metode utama dalam 

mengimplementasikan proses keperawatan (Watson, 2008). Seni dalam 
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keperawatan adalah kemampuan untuk peduli kepada klien dengan fokus pada 

komunikasi untuk memahami respon emosional terhadap pengalamannya 

menjadi klien. (Betcher, 2010). Kesalahan akibat penyampaian serah terima 

pada saat pergantian shift akan berakibat pada menurunnya indikator kualitas 

pelayanan terutama patient safety suatu rumah sakit (Fabre, 2010 dalam 

Manopo, 2012).  

Berdasarkan pengambilan data awal yang dilakukan wawancara dan 

observasi beberapa perawat di tiga ruangan rawat inap mengatakan bahwa ada 

satu ruangan yang terkadang tidak menerapkan handover. Sedangkan dua 

ruangan lainnya menerapkan handover setiap pergantian shift. Dan tidak 

adanya kesenjangan komunikasi antara pasien dan perawat, perawat dengan 

tenaga kesehatan berdasarkan observasi peneliti. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

membahasnya dalam penelitian dengan judul “Model Handover 

Keperawatan dalam Meningkatkan Komunikasi Efektif di Rumah Sakit 

Haji Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada Latar Belakang, maka hal 

yang ingin diteliti adalah “Bagaimana Model Handover Keperawatan dalam 

Meningkatkan Komunikasi Efektif Perawat di Rumah Sakit?” 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan awal peneliti mengenai hubungan antar 

variabel yang merupakan jawaban peneliti tentang kemungkinan hasil 
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penelitian. Di dalam pernyataan hipotesis, terkadang variabel yang akan diteliti 

dan pengaruh antar variabel-variabel tersebut. 

1. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada hubungan Model Handover keperawatan dengan komunikasi efektif  

di Rumah Sakit. 

2. Hipotesis Nol (H0) 

Tidak ada hubungan Model Handover keperawatan dengan meningkatkan 

komunikasi efektif perawat di Rumah Sakit. 

D. Definisi Operational dan Kriteria Objektif 

Definisi Operational adalah definisi berdasarkan karakteristik yang 

diamari dari sesuatu yang didefinisikan tersebut. Karakteristik yang dapat di 

amati (diukur) itulah yang merupakan kunci definisi operasional. Dapat di 

amati artinya memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau 

pengukuran secara cermat terhdap suatu objek atau fenomena yang kemudian 

dapat diulangi lagi oleh orang lain. (Nursalam, 2008) 

Table 1.1 Definisi Operasional dan Kriterian Objektif 

No. Variabel Definisi Operasional Kriteria objektif 
Skala 

ukur 

1.  Independet 

Model 

Handover 

a. Verbal, model 

handover yang 

dilakukan secara 

komunikasi 

langsung. 

b. Bedside Handover 

adalah timbang 

terima yang 

Dalam kuesioner 

ini yang 

didapatkan dari 

penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

skala likert 

sebanyak 40 item 

Ordinal 
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dilakukan di 

samping tempat 

tidur pasien, yang 

melibatkan seluruh 

tenaga kesehatan 

dan keluarga 

pasien. 

 

pertanyaan. Yang 

terdiri dari 8 butir 

petanyaan terkait 

Model SBAR, 20 

butir pertanyaan 

terkait model 

bedside handover, 

dan 12 pertanyaan 

terkait model 

verbal. Dengan 

rincian skor : 

a. Selalu (4) 

b. Sering (3) 

c. Kadang-

Kadang (2) 

d. Tidak Pernah 

(1) 

2.  Dependent 

Komunikasi 

Efektif 

Perawat 

Komunikasi Efektif 

adalah komunikasi dua 

arah yang dapat 

diterima dan dipahami 

dengan baik dan benar 

Diukur dengan 

menggunakan 

kuesioner yang 

terdiri dari 27 

pertanyaan tentang 

komunikasi efektif 

dengan ketentuan 

skor : 

e. Selalu (4) 

f. Sering (3) 

g. Kadang-

Kadang (2) 

h. Tidak Pernah 

(1) 

Ordinal 
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E. Kajian Penilitian 

No. 
Judul 

Penelitian 
Tujuan Metode Hasil 

Persamaan dan 

perbedaan 

dengan Riset 

1. Pengaruh 

Metode 

Komunikasi 

Efektif SBAR 

Terhadap 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Timbang 

Terima Pasien 

di Ruang 

Griyatama 

RSUD 

Tabanan 

Untuk 

menganalisa 

pengaruh 

komunikasi 

SBAR dengan 

efektifitas 

timbang terima 

(Handover) 

Desain 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah quasi 

eksperimen. 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa ada 

pengaruh yang 

kuat metode 

komunikasi 

efektif SBAR 

dengan 

efektifitas 

pelaksanaan 

timbang terima 

(handover) 

dengan nilai r 

=0,832 serta 

nilai t = 4,847 

dan p value 

0,001 (< α = 

0,05). 

Persamaan : 

Peneliti sama 

sama 

menggunakan 2 

variabel yaitu 

Handover 

dengan 

Komunikasi 

Efektif 

 

Perbedaan : 

Yang 

membedakan 

antara penilitian 

ini adalah model 

handover 

keperawatan 

2. Faktor-Faktor 

yang 

mempengaruhi 

komunikasi 

pada saat 

handover di 

ruang rawat 

inap rumah 

sakit 

Hasanuddin 

Makassar 

Untuk 

menganalisis 

pengaruh 

pengetahuan, 

sikap, 

ketersediaan 

prosedur tetap, 

kepemimpinan

, dan rekan 

kerja terhadap 

handover. 

Desain 

penelitian 

yang 

digunakan 

survey 

analitik 

dengan 

rancangan 

cross 

sectional 

study. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

pengetahuan, 

sikap, 

ketersediaan 

prosedur tetap, 

kepemimpinan 

dan rekan kerja 

berpengaruh 

terhadap 

handover. 

Variabel yang 

paling 

berpengaruh 

terhadap 

handover adalah 

pengetahuan. 

Persamaan : 

Sama sama 

meneliti antara 

komunikasi 

dengan 

handover 

 

 

Perbedaan : 

Penilitian ini 

berbeda variabel 

3. Efektivitas 

Metode 

Handover 

dalam 

Untuk 

mengetahui 

Efektivitas 

Metode 

Desain 

penelitian 

ini 

menggunak

Hasil dari 

penelitian ini, 6 

artikel hasil 

pembahasan 

Persamaan : 

Untuk 

Mengetahui 

Model 
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Meningkatkan 

Komunikasi 

Perawat 

Handover 

dalam 

Meningkatkan 

Komunikasi 

Perawat 

an 

sistematika 

review 

(Systematic 

Review) 

mennunjukkan 

bahwa metode 

handover 

dengan SBAR 

sangat efektif 

untuk 

meningkatkan 

komunikasi 

antar perawat. 

Handover dalam 

meningkatkan 

Komunikasi 

Perawat 

 

Perbedaan : 

Berbeda desain 

penelitian dan 

tempat 

penelitian 

 

F. Tujuan penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

Model Handover Keperawatan dalam meningkatkan komunikasi efektif 

perawat di Rumah Sakit. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui Model Handover Keperawatan Di ruang Rawat Inap RSUD 

Haji Makassar 

b. Mengetahui Komunikasi Efektif Perawat Di Ruang Rawat Inap RSUD 

Haji Makassar 

c. Menganalisa Model Handover Keperawatan Dalam Komunikasi 

Komunikasi Efektif Perawat Di Rumah Sakit 

G. Manfaat penelitian 

1. Bagi Pendidikan  

Di harapkan dapat menambah pengetahuan dan pembelajaran bagi 

mahasiswa dalam materi mata kuliah manajemen khususnya manajemen 
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timbang terima (Handover) dan dapat digunakan sebagai referensi dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Instansi Rumah Sakit 

Di harapkan dengan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan 

informasi untuk meningkatkan manajemen handover keperawatan sehingga 

dapat meningkatkan komunikasi efektif perawat. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat menambah jumlah jenis 

penelitian tentang keperawatan yang saat ini sangat terbatas jumlahnya di 

Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Handover 

1. Pengertian 

Handover memiliki beberapa istilah lain yaitu overhand dan report 

nursing. Dalam Bahasa Indonesia Handover dikenal dengan istilah, operan, 

serah terima, dan timbang terima. Menurut AMA (2006), handover 

merupakan pengalihan tanggung jawab profesional dan akuntabilitas untuk 

beberapa atau semua aspek perawatan pasien, atau kelompok pasien, 

kepada orang lain atau kelompok profesional secara sementara atau 

permanen. (Cecep, 2013) 

Melaporkan merupakan suatu bentuk penyampaian atau penuturan 

tentang sesuatu yang dilihat, didengar, dilakukan atau dipertimbangkan. 

Sebagai contoh, perawat dinas (shift) pagi melaporkan kondisi terakhir 

klien dan tindakan keperawatan yang telah diberikan kepada perawat shift 

sore dalam pelaksanaan operan (Agus Priyanto, 2009). 

Handover adalah komunikasi oral dari informasi tentang pasien yang 

dilakukan oleh perawat pada pergantian shift jaga. Definisi dari handover 

adalah transfer tentang informasi (termasuk tanggung jawab dan tanggung 

gugat) selama perpindahan perawatan yang berkelanjutan yang mencakup 

peluang tentang pertanyaan, klarifikasi dan konfirmasi tentang pasien. 

Handoffs juga meliputi mekanisme transfer informasi yang dilakukan, 
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tanggung jawab utama dan kewenangan perawat dari perawat sebelumnya 

ke perawat yang akan melanjutkan perawatan (Friesen, 2008). 

Handover atau timbang terima merupakan teknik atau cara untuk 

menyampaikan dan menerima sesuatu (laporan) yang berkaitan dengan 

keadaan pasien. Timbang terima pasien dilakukan seefektif mungkin 

dengan menjelaskan secara singkat, padat, jelas dan lengkap tentang 

tindakan mandiri perawat, tindakan kolaboratif yang sudah dilakukan atau 

yang akan dilakukan dan perkembangan saat ini. Informasi yang 

disampaikan harus akurat sehingga kesinambungan asuhan keperawatan 

dapat berjalan dengan sempurna. Operan dilakukan oleh perawat primer 

keperawatan kepada perawat primer (penanggung jawab)dinas sore atau 

dinas malam secara tertulis dan lisan (Nursalam, 2007) 

Handover merupakan kegiatan komunikasi yang terjadi antara shift 

sebelumnya dengan shift selanjutnya. Komunikasi berlangsung untuk 

pergantian dinas. Isi laporan yang sudah dilaporkan kepada shift berikutnya 

menyangkut segala hal yang terkait yang sudah dilakukan, rencana 

tindakan berikutnya, dan lain lain (Asmuji, 2012). 

2. Tujuan Handover 

Menurut AHHA (2009) Tujuan Nasional Clinical Initiative Handover 

adalah untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan meningkatkan serah 

terima dalam berbagai pengaturan kesehatan. 

Menurut Nursalam (2011) ada tiga tujuan handover: 

a. Menyampaikan kondisi atau keadaan pasien secara umum 
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b. Menyampaikan hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh shift 

berikutnya 

c. Tersusunnya rencana kerja untuk shift berikutnya 

3. Manfaat Handover 

Manfaat handover menurut AHHA (2009) adalah: 

a. Peningkatan kualitas asuhan keperawatan yang berkelanjutan. 

Misalnya, penyediaan informasi yang tidak akurat atau adanya 

kesalahan yang dapat membahayangkan kondisi pasien. 

b. Mentransfer informasi tentang keadaan pasien, handover juga 

merupakan sebuah kebudayaan atau kebiasaan yang dilakukan oleh 

perawat. Timbang terima mengandung unsur-unsur kebudayaan, tradisi 

dan kebiasaan. Selain itu, handover juga sebagai dukungan terhadap 

teman sejawat dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan 

selanjutnya. 

c. Handover juga memberikan “manfaat katarsis” (upaya untuk 

melepaskan beban emosional yang terpendam), karena perawat yang 

mengalami kelelahan emosional akibat asuhan keperawatan yang 

dilakukan bisa diberikan kepada perawat berikutnya pada pergantian 

dinas dan tidak dibawa pulang. Dengan kata lain, proses handover dapat 

mengurangi kecemasan yang terjadi pada perawat. 

d. Handover memiliki dampak yang positif bagi perawat, yaitu 

memberikan motivasi, menggunakan pengalaman dan informasi untuk 

membantu perencanaan pada tahap asuhan keperawatan selanjutnya 
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(pelaksanaan asuhan keperawatan terhadap pasien yang 

berkesinambungan), meningkatkan kemampuan komunikasi antar 

perawat, menjalin suatu hubungan kerja sama dan bertanggung jawab 

antar perawat, serta perawat dapat menigkuti perkembangan pasien 

secara komprehensif. 

e. Handover juga memiliki manfaat bagi oasien diantaranya, pasien 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, dan dapat 

menyampaikan masalah secara langsung bila ada yang belum 

terungkap. Bagi rumah sakit, handover dapat meningkatkan pelayanan 

keperawatan kepada pasien secara komprehensif. 

Sedangkan manfaat menurut Nur Hidaya (2013): 

a. Manfaat handover bagi perawat 

1) Meningkatkan kemampuan komunikasi antar perawat 

2) Menjalin hubungan kerjasama dan bertanggung jawab antar perawat 

3) Pelaksanaan asuhan keperawatan terhadap pasien yang 

berkesinambungan 

4) Perawat dapat mengikuti perkembangan pasien secara paripurna 

b. Manfaat handover bagi pasien 

1) Klien dapat menyampaikan masalah secara langsung bila ada yang 

belum terungkap. (Nur Hidayah, 2013) 

4. Prinsip Handover 

Friesen, White dan Byers (2009) memperkenalkan enal standar prinsip 

handover keperawatan, yaitu; 
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a. Kepemimpinan dalam handover  

Semakin luas proses handover (lebih banyak peserta dalam kegiatan 

handover), peran pemimpin menjadi sangat penting untuk mengelola 

timbang terima pasien di klinis. Pemimpin harus memiliki pemahaman 

yang komprehensif dari proses timbang terima pasien dan pereannya 

sebagai pemimpin. Tindakan segera haus dilakukan oleh pemimpin 

pada eskalasi pasien yang memburuk. 

b. Pemahaman tentang handover  

Mengatur sedemikian rupa agar timbul suatu pemahaman bahwaa 

handove pasien harus dilaksanakan dan merupajan bagian penting dari 

pekerjaan sehari-hari dari perawat dalam merawat pasien. Memastikan 

bahwa staf bersedia untuk menghadiri handover pasien yang relevan 

untuk mereka. Meninjau jadwal dinas staf klinis untuk memastikan 

mereka hadir dan mendukung kegiatan handover pasien. Membuat 

solusi-solusi invoatif yang diperlukan untuk memperkuat pentingnya 

kehadiran staf saat handover pasien. 

c. Peserta yang mengikuti handover 

Mengidentifikasi dan mengorientasikan peserta, melibatkan mereka 

dalam tinjauan berkala tentang proses hadnover pasien. 

Mengidentifikasi staf yang harus hadir, jika memungkinkan pasien dan 

keluarga harus dilibatkan dan dimasukkan sebagai paserta dalam 

kegiatan handover pasien. Dalam tim multidisplin, timbang terima 
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pasien harus terstruktur dan memungkinkan anggota multiprofesi hadir 

untuk pasiennya yang relevan. 

d. Waktu handover 

Mengatur waktu yang disepakati, durasi dan frekuensi untuk timbang 

terima pasien. Hal ini sangat direkomendasikan, dimana strategi ini 

memungkinkan untuk dapat memperkuat ketepata waktu. Timbang 

terima pasien tidak hanya pada pergantian jadwal kerja, tapi setiap kali 

terjadi perubahan tanggung jawab misalnya ketika pasien diantar dari 

bangsal ke tempat lain untuk suatu pemeriksaan. Ketepatan waktu 

handover sangat penting untuk memastikan proses perawatan yang 

berkelnajutan, aman dan efektif. 

e. Tempat handover  

Handover pasien terjadi secara tatap muka dan disisi tempat tidur 

pasien. Jika tidak dapat dilakukan, maka pilihan lain harus 

dipertimbangkan untuk memastikan handover pasien berlangsung 

efektif dan aman. Untuk komunikasi yang efektif, pastikan bahwa 

tempat handover pasien bebas dari gangguan kebisingan di bangsal 

secara umum atau bunyi alat berkomunikasi. 

f. Proses handover 

1) Standar protocol 

Standar protocol harus jelas mengidentifikasi pasien dan peran 

peserta, kondisi klinis dari pasien, daftar pengamatan/pencatatan 
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terakhir yang paling oenting, latar belakang yang relevan tentang 

situasi klinis pasien, penilaian dan tindakan yang perlu dilakukan. 

2) Kondisi pasien memburuk 

Pada kondisis memburuk, memungkinkan pengelolaan pasien 

secara cepat dan tepat pada penurunan kondisi yang terdeteksi. 

3) Informasi kritis lainnya 

Prioritaskan informasi penting lainnya, misalnya: tindakan yang 

luar biasa, rencana pemindaham pasien, kesehatan kerja dan risiko 

keselamatan kerja atau tekanan yang dialami oleh staf. 

5. Jenis Handover 

Serah terima pasien terjadi di seluruh kontinum perawatan kesehatan 

dalam semua jenis pengaturan layanan. Ada berbagai jenis serah terima 

pasien dari satu penyedia jasa perawatan kesehatan kepada yang lain, 

seperti transfer pasien dari satu lokasi ke lokasi lain dalam suatu rumah 

sakit atau transisi informasi dan tunggung jawab selama serah teroma 

pasien antar shift pada unit yang sama. 

Menurut Hughes (2008); Australian Resource Centre for Healthcare 

Innovation (2009); Friesen, White, dan Byers (2009) (Dalam Cecep, 2013) 

beberapa jenis serah terima pasien yang berhubungan dengan perawat; 

a. Serah Terima pasien antar shift 

b. Serah terima pasien antar unit keperawatan 

c. Serah terima pasien antara unit perawatan dengan unit pemeriksaan 

diagnostik. 
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d. Serah terima pasien antar fasilitas kesehatan 

e. Serah terima pasien dan obat-obatan 

6. Model-model Handover 

a. Handover dengan model tradisional  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kassesan dan Jagoo 

(2005) di sebutkan bahwa operan jaga (handover) yang masih 

tradisional adalah: 

1) Dilakukan hanya di meja perawat. 

2) Menggunakan satu arah komunikasi sehingga tidak memungkinkan 

munculnya pertanyaan atau diskusi. 

3) Jika ada pengecekan ke pasien hanya sekedar memastikan kondisi 

secara umum. 

4) Tidak ada kontribusi atau feedback dari pasien dan keluarga 

sehingga proses informasi dibutuhkan oleh pasien terkait status 

kesehatannya tidak up to date. 

b. Handover dengan model Bedside 

Menurut Rush (2012) operan yang dilakukan sekarang sudah 

menggunakan model bedside handover yaitu handover yang dilakukan 

di samping tempat tidur pasien dengan melibatkan pasien atau keluarga 

pasien secara langsung untuk mendapatkan feedback. Secara umum 

materi yang disampaikan dalam proses operan jaga baik secara 

tradisional maupun bedside handover tidak jauh berbeda, hanya saja 

pada bedside handover memiliki beberapa kelebihan diantaranya: 
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1) Meningkatkan keterlibatan pasien dalam mengambil keputusan 

terkait kondisi penyakitnya secara up to date. 

2) Meningkatkan hubungan caring dan komunikasi antara pasien 

dengan perawat. 

3) Mengurangi waktu untuk melakukan klarifikasi ulang pada kondisi 

pasien secara khusus. 

Bedside handover juga tetap memperhatikan aspek tentang 

kerahasiaan pasien jika ada informasi yang harus ditunda terkait adanya 

komplikasi penyakit atau persepsi medis yang lain.  

Menurut Joint Commission Hospital Patient Safety, menyusun 

pedoman implementasi untuk operan, selengkapnya sebagai berikut: 

1) Interaksi dalam komunikasi harus memberikan peluang untuk 

adanya pertanyaan dari penerima informasi tentang informasi 

pasien. 

2) Informasi tentang pasien yang disampaikan harus up to date 

meliputi terapi, pelayanan, dan kondisi saat ini serta yang harus 

diantisipasi. 

3) Harus ada proses verifikasi tentang penerimaan informasi oleh 

perawat penerima dengan melakukan pengecekan dengan 

membaca, mengulang atau mengklarifikasi. 

4) Penerima harus mendapatkan data tentang riwayat penyakit, 

termasuk perawatan dan terapi sebelumnya. 
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5) Handover tidak disela dengan tindakan lain untuk meminimalkan 

kegagalan informasi atau terlupa (Frisen, A. M., White, V. 

S.,Byers, F. J, 2008). 

7. Efek Handover dalam shift jaga 

Operan jaga memiliki efek-efek yang sangat mempengaruhi diri 

seorang perawat sebagai pemberi layanan kepada pasien. Efek-efek dari 

shift kerja atau operan adalah sebagai berikut: 

a. Efek Fisiologi 

Kualitas tidur termasuk tidur siang tidak seefektif tidur malam, 

banyak gangguan dan biasanya diperlukan waktu istirahat untuk 

menebus kurang tidur selama kerja malam. Menurunnya kapasitas fisik 

kerja akibat timbulnya perasaan mengantuk dan lelah. Menurunnya 

nafsu makan dan gangguan pencernaan. 

b. Efek Psikososial 

Efek ini berpengaruh adanya gangguan kehidupan keluarga, efek 

fisiologis hilangnya waktu luang, kecil kesempatan untuk berinteraksi 

dengan teman, dan mengganggu aktivitas kelompok dalam 20 

masyarakat. Saksono (1991) mengemukakan pekerjaan malam 

berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang biasanya dilakukan 

pada siang atau sore hari. Sementara pada saat itu bagi pekerja malam 

dipergunakan untuk istirahat atau tidur, sehingga tidak dapat 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, akibat tersisih dari 

lingkungan masyarakat. 
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c. Efek Kinerja 

Kinerja menurun selama kerja shift malam yang diakibatkan oleh 

efek fisiologis dan efek psikososial. Menurunnya kinerja dapat 

mengakibatkan kemampuan mental menurun yang berpengaruh 

terhadap perilaku kewaspadaan pekerjaan seperti kualitas kendali dan 

pemantauan. 

d. Efek Terhadap Kesehatan 

Shift kerja menyebabkan gangguan gastrointestinal, masalah ini 

cenderung terjadi pada usia 40-50 tahun. Shift kerja juga dapat menjadi 

masalah terhadap keseimbangan kadar gula dalam darah bagi penderita 

diabetes. 

e. Efek Terhadap Keselamatan Kerja 

Survei pengaruh shift kerja terhadap kesehatan dan keselamatan 

kerja yang dilakukan Smith et. Al (dalam Adiwardana, 1989), 

melaporkan bahwa frekuensi kecelakaan paling tinggi terjadi pada akhir 

rotasi shift kerja (malam) dengan rata-rata jumlah kecelakaan 0,69% per 

tenaga 21 kerja. Tetapi tidak semua penelitian menyebutkan bahwa 

kenaikan tingkat kecelakaan industri terjadi pada shift malam. Terdapat 

suatu kenyataan bahwa kecelakaan cenderung banyak terjadi selama 

shift pagi dan lebih banyak terjadi pada shift malam (Anita Nuur 

Lailiyyati, 2013). 
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8. Dokumentasi Dalam Handover 

Komunikasi keperawatan digunakan untuk memvalidasi asuhan 

keperawatan, sarana komunikasi antar tim kesehatan, dan merupakan 

dokumen pasien dalam pemberian asuhan keperawatan. Keterampilan 

dokumentasi yang efektif memungkinkan perawat untuk 

mengkomunikasikan kepada tenaga kesehatan lainnya dan menjelaskan apa 

yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan oleh perawat dan perlu di 

dokumentasikan dalam operan antara lain: 

a. Identitas pasien. 

b. Diagnosa medis pesien. 

c. Dokter yang menangani. 

d. Kondisi umum pasien saat ini. 

e. Masalah keperawatan. 

f. Intervensi yang sudah dilakukan dan belum dilakukan. 

g. Tindakan kolaborasi. 

h. Rencana umum dan persiapan lain. 

i. Tanda tangan dan nama terang. 

Manfaat pendokumentasian adalah: 

a. Dapat digunakan lagi untuk keperluan yang bermanfaat. 

b. Mengkomunikasikan kepada tenaga perawat dan tenaga kesehatan 

lainnya tentang apa yang sudah dan akan dilakukan kepada pasien. 

c. Bermanfaat untuk pendataan pasien yang akurat karena berbagai 

informasi mengenai pasien telah dicatat (Suarli & Yayan B, 2009) 
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9. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Handover 

Pelaksanaan operan merupakan bagian dari manajemen keperawatan. 

Dimana operan ini memindahkan tanggung jawab dari satu orang/tim 

petugas ke petugas yang lain. Pada saat itu dilakukan verifikasi informasi 

yang up to date dengan menggunakan waktu seefektif dan seefisien 

mungkin (friesen, 2008). Dalam pelaksanaan operan ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain sebagai berikut: 

a. Pendidikan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Didalam bekerja seringkali faktor pendidikan merupakan syarat 

paling pokok untuk fungsi-fungsi tertentu sehingga dapat tercapainya 

kesuksesan dalam bekerja. Dengan demikian pada pekerjaan tertentu, 

pendidikan akademis sudah tercukupi, akan tetapi pada pekerjaan 

lainnya menuntut jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga jenjang 

pendidikan seseorang harus sesuai dengan jabatan yang dipegang ( 

As’ad, 2010). 

b. Pengetahuan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003. Pengetahuan 

adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. 

Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti 

motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta 

keadaan sosial budaya (M As’ad, 2010). 
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Pengetahuan diawali dari rasa ingin tahu yang ada dalam diri 

manusia. Pengetahuan selama ini diperoleh dari proses bertanya dan 

selalu di tujukan untuk menemukan kebenaran seperti yang dijelaskan 

dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah swt akan memberikan 

kelapangan bagimu dan ketika Allah mengatakan berdirilah maka Allah 

akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman serta diberikan 

ilmu pengetahuan dan percayalah Allah akan melihat segala sesuatu 

yang kita kerjakan. (Q.S Al- Mujadalah, 28:11) 

الَّذِينَ آمَنىُا إذَِا قِيلَ لكَُمْ تفَسََّحُىا فيِ الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُىا يفَْسَحِ  ياَ أيَُّهاَ

ُ الَّذِينَ آمَنىُا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوُتىُا  ُ لكَُمْ وَإذَِا قِيلَ انْشُزُوا فاَنْشُزُوا يزَْفعَِ اللََّّ اللََّّ

 ُ َِ َ  ِيالْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللََّّ ز تِمَا تعَْمَلىُ   
Terjemahan : 

Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, 

“Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 

“bedirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggakan 

orang-orang uang beriman di antaramu dan orang orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. 

 

c. Waktu 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah seluruh 

rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau 

berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua 

buah keadaan atau kejadian, dan bisa merupakan lama berlangsungnya 

suatu kejadian. 
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Manajemen waktu dalam keperawatan adalah bagaimana seorang 

perawat bisa menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin 

dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan untuk merencanakan, 

mengorganisir, mengarahkan. Dalam buku nursalam, 2013 menyatakan 

bahwa semakin banyak dilaporkan maka semakin lama waktu yang 

dibutuhkan saat operan. 

B. Tinjauan Umum tentang  Komunikasi Efektif 

1. Pengertian 

Komunikasi adalah bagian dari strategi koordinasi yang berlaku dalam 

pengaturan pelayanan di rumah sakit khususnya pada unit keperawatan. 

Komunikasi terdapat berbagai informasi mengenai perkembangan pasien 

antar profesi kesehatan di rumah sakit merupakan komponen yang 

fundamental dalam perawatan pasien (Suhriana, 2012). Komunikasi yang 

efektif dalam komunikasi dalam lingkungan perawatan kesehatan 

membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan bagaimana mengatakannya 

serta memiliki kepercayaam diri dan kemampuan untuk memeriksa bahwa 

pesan telah diterima dengan baik dan benar (Suhriana, 2012). 

Komunikasi efektif didefinisikan sebagai proses dua arah pengiriman 

pesan dengan tepat dan benar yang dapat diterima dan dipahami oleh orang 

lain (Onong Uchana Effendy, 2011). Komunikasi efektif terjadi apabila 

dalam komunikasi menghasilkan persamaan persepsi sehingga tidak 

menimbulkan multi tafsir dan multi interpretasi dari pihak-pihak yang 

terlibat dalam proses komunikasi (Nasir, Muhith, Sajidin, Mubarak, 2009). 
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Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan 

sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh 

karena itu, dalam bahasa asing menyebutkan the communication is in tune, 

yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa 

pesan yang disampaikan. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylavia Moss, 

komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat 

menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan 

sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. 

Komunikasi yang efektif menggabungkan satu set keterampilan 

termasuk komunikasi nonverbal, keterampilan mendengarkan, mengelola 

stress pada saat itu, kemampuan untuk berkomunikasi tegas dan 

kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi sendiri dengan lawan 

bicara. Komunikasi yang efektif adalah lem yang membantu 

memperdalam hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kerja sama 

tim, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah (Robinson, et al, 

2016) 

بىِِّ صلى الله عليه وسلم  ثَ  –عَنْ أبَىِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌَ إذَِا حَدَّ

 كَذَبَ ، وَإذَِا وَعَدَ أخَْلفََ ، وَإذَِا اؤْتُمِنَ خَانَ 

Terjemahan : 

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang 

munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia 

mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat (HR. Al- Bukhari) 

 

2. Komponen Komunikasi 

Menurut Suarli (2010) terdapat enam komponen komunikasi sebagai 

berikut; 
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a. Komunikator, orang yang menyampaikan pesan 

b. Komunikan, orang yang menerima pesan 

c. Pesan, sesuatu yang disampaikan oleh pengirim kepada seseorang yang 

dituju (penerima) dengan maksud dan tujuan tertentu.  

d. Lingkungan, yaitu tempat dimana komunikasi dilaksanakan. 

Lingkungan ini dapat berupa lingkungan internal maupun lingkungan 

eksternal. 

e. Media pesan, adalah alat atau sarana perantara yang digunakan oleh 

pengirim pesan dengan tujuan agar pesan bisa sampai kepada penerima. 

Misalnya, pendengaran, penglihatan, media elektronik, maupun media 

cetak. 

f. Tingkat pesan, adalah tingkat pentingnya pesan.  

3. Tipe Komunikasi 

Beberapa tipe klasifikasi komunikasi yang sering digunakan oleh 

seorang komunikator menurut Cangara, H (2004), yaitu: 

a. Komunikasi Intrapersonal 

Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri 

sendiri yang terdiri atas sensasi, persepsi, memori dan berpikir. 

b. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah pengiriman pesan antara dua orang 

atau lebih dengan efek feedback langsung. Komunikasi interpersonal 

memiliki sifat dua arah yang melibatkan dua orang dalam situasi 

interaksi. 
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c. Komunikasi Publik 

Komunikasi publik adalh suatu proses komunikasi dimana pesan yang 

disampaikan pembicara dengan situasi tatap muka namun didepan 

khalayak yang lebih besar dengan tujuan menumbuhkan semangat 

kebersamaan, memberikan informasi, mendidik, serta mempengaruhi 

orang lain. 

d. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung dimana pesan 

yang dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang 

sifatnya misal melalui alat-alat yang bersifat mekanis. 

4. Model Komunikasi 

a. Komunikasi tertulis 

Komunikasi tertulis adalah bagian yang penting dalamorganisasi. 

Dalam mencapai setiap kebutuhan individu/staf, setiap organisasi telah 

mengembangkan metode penulisan dalam mengkomunikasikan 

pelaksanaan pengelolaan (Nursalam, 2012) 

b. Komunikasi Secara Langsung 

Komunikasi oral cepat, tetapi dapat menyebabkan hanya sedikit 

orang yang mendapatkan informasi daripada yang seharusnya. Manaje 

berkomunikasi secara verbal ke atas dan ke bawah dan secara formal 

maupun secara informal. (Bessie dan Carol, 2010) 
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c. Komunikasi Nonverbal 

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi dengan menggunakan 

ekspresi wajah, gerakan tubuh atau sikap tubuh “body languange”. 

Menurut Arnold dan Boggs (1989 dalam Nursalam 2012), komunikasi 

nonverbal meliputi komponen emosi terhadap pesan yang disampaikan 

atau yang diterima. Dalam artian komunikasi nonverbal lebih 

mengandung arti signifikan dibandingkan komunikasi verbal. Tetapi 

akan sangat membahayakan jika komunikasi nonverbal disalahartikan 

tanpa adanya penjelasan verbal. 

d. Komunikasi Via Telepon 

Pada era sekarang ini, manajer snagat tergantung melakukan  

komunikasi menggunakan telepon. Dengan kemudahan sarana 

komunkasi tersebut, memungkinkan manajer untuk merespons setiap 

perkembangan dan masalah dalam organisasi. (Nursalam, 2012) 

5. Faktor – Faktor Komunikasi Efektif 

Agar komunikasi bisa berlangsung efektif, perlu diperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Menurut Scoot M Cultip dan Allen dalam 

(Effendi, 2017), faktor-faktor tersebut disebut dengan The Seven 

Communication, Yaitu: 

a. Credibility 

Kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan. Seorang komunikator 

yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan 
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dapat tersasar dengan baik. Beberapa hal yang berhubungan dengan 

kredibilitas misalnya kualifikasi atau tingkat keahlian seseorang.  

b. Context  

Konteks berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya 

komunikasi. Supaya komunikasi berjalan efektif, konteks yang tepat 

menjadi hal yang menarik perhatian komunikan. 

c. Content 

Isi pesan merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak 

disampaikan kepada audiens. Komunikasi menjadi efektif apabila isi 

pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui 

oleh komunikan 

d. Clarity 

Pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-

macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Kejelasan informasi 

adalah hal penting yang bisa mengurangi dan menghindari risiko 

kesalahpahaman pada komunikan. 

e. Continuity and consistency 

Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu 

disampaikan secara berkesinambungan atau kontinyu. Misalnya, pesan 

pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menggunakan 

kendaran umum dibandingkan kendaraam pribadi harus selalu 

disampaikan melalui berbagai media secara terus menerus suoaya pesan 

itu dapat tertanam dalam benak dan mempengaruhi perilaku masyarakat 
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f. Capability of audience 

Komukasi dapat dikaakan berhasil apabila sang penerima pesan 

memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Dalam hal 

ini, tingkat pemahaman seseorang bisa berbeda-beda tergantung 

beberapa faktor, contohnya latar belakang pendidikan, usia ataupun 

status sosial. 

g. Channels of Distibution  

Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk 

berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Bentuk-bentuk media 

komunikasi yang biasa digunakan saat ini adalah media cetak ataupun 

elektronik. Pertimbangkan secara matang pemilihan media yang sesuai 

dan tepat sasaran agar tidak terjadi yang sia-sia. 

6. Hukum Komunikasi Efektif 

Dalam Suranto (2011) menjelaskan bahwa Keefektifan komunikasi 

dapat juga dijelaskan dari perspektif the 5 Inevitable Laws of Effective 

Communication (Lima Hukum Komunikasi Efektif). Lima hukum tersebut 

yaitu Respect, Empathy, Audible, Clarity, dan Humble (REACH) yang 

berarti meraih.  

a. Respect 

Hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi interpersonal 

yang efektif adalah respect, ialah sikap menghargai merupakan hukum 

yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Ingatlah 

bahwa pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. 
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Jika kita bahkan harus mengkritik atau memarahi seseorang, lakukan 

dengan penuh respek terhadap harga diri dan kebanggan seseorang. 

Jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling 

menghargai dan menghormati, maka kita dapat membangun kerja 

sama yang menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan kualitas 

hubungan antar manusia. 

b. Empathy  

Empathy adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita 

pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu 

prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita 

untuk mendengarkan atau mengerti oleh orang lain. Komunikasi 

empatik dilakukan dengan memahami dan mendengar orang lain 

terlebih dahulu, kita dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan 

yang kita perlukan dalam membangun kerjasama atau sinergi dengan 

orang lain. Rasa empati akan meningkatkan kemampuan kita untuk 

dapat menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang akan 

memudahkan penerima atau komunikan menerimanya. 

Oleh karena itu, memahami perilaku komunikan merupakan 

keharusan. Dengan memahami perilaku komunikan, maka kita dapat 

empati dengan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, minat, 

harapan, dan kesenangan dari komunikan.  
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c. Audible 

Audible adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. 

Mengacu pada kemampuan menggunakan berbagai media maupun 

perlengkapan bantu audio visual yang akan membantu agar pesan yang 

disampaikan dapat diterima dengan baik. 

d. Clarity  

Selain pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka hukum 

keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri 

sehingga tidak menimbulkan multi intrpertasi atau berbagai penafsiran 

yang berlainan. Clarity dapat pula berarti keterbukaan dan 

transparansi. Dalam berkomunikasi interpersonal kita perlu 

mengembangkan sikap terbuka (tidak ada yang ditutup – tutupi atau 

disembunyikan), sehingga dapat menimbulkan rasa percaya dari 

penerima pesan. 

e. Humble  

Hukum kelima dalam membangun komunikasi interpersonal yang 

efektif adalah sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang 

terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai 

orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. 

Sikap rendah hai pada intinya antara lain : sikap melayani, sikap 

menghargai, mau mendengar, dan menerima kritik, tidak sombong, 

dan memandang rendah orang lain, berani mengakui kesalahan, 
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memaafkan, lemah lembut, dan penuh pengendalian diri, serta 

mengutamakan kepentingan yang lebih besar. 

7. Komunikasi efektif antar tenaga Kesehatan 

Komunikasi dikatakan efektif apabila pemahaman pesan yang 

disampaikan oleh pengirim sama dengan pemahaman oleh penerima pesan. 

Ada lima kualitas umum yang dipertimbangkan untuk efektivitas 

komunikasi yaitu adanya keterbukaan (openess), saling mendukung 

(Supportiveness), bersikap positif (Possitiveness), memahami perasaan 

orang lain (emphaty), dan kesetaraan (equality). 

Komunikai efektif juga harus dilandaskan pada hubungan interpersonal 

yang efektif dimana memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Dapat dipercaya 

Seseorang yang mempunyai kelebihan dan merupakan pengakuan 

komunikan terhadap keberadaan komunikator dalam hal seorang 

komunikator memiliki kompetensi dalam hal yang dibicarakan, sikap 

atau keteguhan pendirian sehingga pesan yang disampaikan tidak 

berubah. 

b. Konteks  

Pesan yang disampaikan sesuai dengan yang dibutuhkan saat ini 

c. Isi (Content) 

Isi pesan yang menarik untuk diikuti, disimak 

d. Kejelasan  

Pesan yang disampaikan harus jelsa dan tidak menimbulkan multitafsir 
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e. Kesinambungan dan konsistensi 

Pesan yang disampaikan harus konsisten dan berkesinambung serta 

tidak menyimpang dari topik atau tujuan komunikasi. 

f. Kapabilitas sasaran 

Materi dan teknik penyampaian pesan disesuaikan dengan kemampuan 

lawan bicara. 

8. Teknik penyampaian pesan efektif 

Pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. 

Pesan mempunyai tiga komponen: makna, simbol yang digunakan untuk 

menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan. Simbol terpenting 

adalah kata-kata atau bahasa, yang dapat mempresentasikan objek, 

gagasam perasaan, baik ucapan maupun tuisan. Kata- kata memungkinkan 

untuk berbagi pikiran dengan orang lain. (Effendy, 2013) 

Banyak cara untuk menyampaikan pesan yaitu dengan tatap muka atau 

melalui media komunikasi. Agar komunikasi dapat efektif, maka cara 

penyampaian pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat sesuai 

dengan karakteristik komunikan maupun keadaan di lingkungan sosial yang 

bersangkutan. Jalaludin Rakhmat (2013) mengatakan bahwa keberhasilan 

komuniasi sebagian ditentukan oleh kekuatan pesan. Dengan pesan, 

seseorang dapat mengendalikan sikap dan perilaku komunikan. Agar proses 

komunikasi terlaksana secara efektif.  

Dalam Rakhmat (2013) mengemukakan lima langkah-langkah 

menyusun pesan, yang kemudian disebut motivated sequence, yaitu; 
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a. Attention (perhatian) artinya bahwa pesannya harus dirancang dan 

disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan perhatian 

dari komunikan 

b. Need (Kebutuhan) komunikator kemudian berusaha meyakinkan 

komunikan bahwa pesan yang disampaikan itu penting bagi komunikan 

c. Satisfacrion (Pemuasan) dalam hal ini komunikator memberikan bukti 

bahwa yang disampaikan adalah benar 

d. Visualization (Visualisasi) komunikator memberikan bukti-bukti lebih 

konkret sehingga komunikan bisa turut menyaksikan 

e. Action (Tindakan) komunikator mendorong agar komunikan bertindak 

positif yaitu melaksanakan pesan dari komunikator tersebut.   

9. Strategi membangun komunikasi efektif 

Menurut Endang dan Maliki (2006) Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam menciptakan suatu komunikasi yang efektif. 

a. Ketahui mitra bicara (Audience)  

Kita harus sadar dengan siapa kita bicara, apakah orang tua, anak-

anak, laki-laki atau perempuan, status sosialnya seperti apa pangkat, 

jabatan dan semacamnya. Dengan mengetahui audience kita, kita harus 

cerdik dalam memilih kata-kata yang digunakan dala menyampaikan 

informasi atau buah pikiran kita. Artinya, bahasa yang dipakai harus 

sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audience kita.  
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b. Ketahui tujuan  

Tujuan kita berkomunikasi akan sangat menentukan cara kita 

menyampaikan informasi, tentu komunikasi kita bersifat pengumuman.  

c. Perhatikan konteks 

Konteks disini bisa saja berarti keadaan atau lingkungan pada saat 

berkomunikasi. Pada saat berkomunikasi konteks sangat berperan 

dalam memperjelas informasi yang disampaikan.  

d. Pahami Bahasa  

Bahasa dapat menjadi ciri atau identitas suatu bangsa. Berbicara 

identitas berarti berbicara harga diri atau kebanggaan. Dengan 

memahami bahasa orang lain berarti berusaha menghargai orang lain. 

Tetapi memahami bahasa di sini tidak berarti harus memahami semua 

bahasa yang dipakai oleh mitra bicara kita.  

Untuk memperjelas pesan yang hendak disampaikan dalam 

berkomunikasi, gunakanlah kalimat-kalimat sederhana yang mudah 

dipahami. Kalimat panjang dan kompleks seringkali mengaburkan 

makna. Kepiawaian dalam menggunakan kalimat-kalimat yang 

sederhana dan tepat dalam berbahasa akan sangat mempengaruhi 

efektifitas komunikasi. 

10. Hambatan Komunikasi Efektif 

Menurut Arumsari (2016) ada beberapa hambatan dalam komunikasi 

efektif perawat, yaitu: 
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a. Konflik Peran 

Keadaan tidak menyenangkan yang dialami oleh perawat dapat 

menimbulkan stress bagi perawat yang nantinya akan berujung pada 

terjadinya kejenuhan kerja. Ketidaknyamanan yang dialami perawat 

akan berdampak pada pelayanan yang diberikan mengingat perawat 

sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan.  

Ketidak sesuaian jumlah perawat dengan jumlah pasien yang harus 

mereka rawat membuat perawat harus dapat beradaptasi dengan 

keadaan tersebut. Adaptasi yang terjadi bersifat buruk dikarenakan 

perawat terbiasa dengan hal itu sehingga perawat akan lupa untuk 

berkomunikasi. 

b. Faktor Demografi Keluarga 

1) Usia 

Usia menjadi salah satu hambatan komunikasi efektif perawat. 

Callinan dan Brandt (2015) menyebutkan bahwa hambatan perawat 

dalam berkomunkasi dengan orang lanjut usia dikarenakan adanya 

gangguan kognitif. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik 

berkomunikasi yang sesuai dengan keadaan mereka, seperti 

penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan berbicara secara 

perlahan 

2) Latar belakang pendidikan 

Latar belakang pendidikan mempengaruhi pemaham mereka 

dalam mencerna informasi yang diberikan oleh perawat. Astuti dan 
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Widodo (2011) mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka semakin mudah ia dalam menerima informasi yang 

diberikan petugas kesehatan begitupun sebaliknya. 

3) Status Ekonomi 

Status ekonomi dapat mempengaruhi komunikasi yang ada 

dikarenakan diperlukan banyak pertimbangan sehingga keluarga 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengambil suatu 

keputusan. Loghmani (2014) yang menyatakan bahwa status 

ekonomi dapat mempengaruhi interaksi antara perawat dengan 

pasien dikarenakan terkadang keluarga pasien menolak tindakan 

yang disarankan karena masalah keuangan 

c. Kesalahpahaman 

Kesalahpahaman yang sering terjadi antara perawat dengan 

pasien/keluarga pasien juga menjadi hambatan perawat dalam 

berkomunikasi dengan keluarga pasien. Kesalahpahaman itu terjadi 

karena adanya perbedaan kultur budaya dan bahasa 

C. Hubungan Handover dengan Komunikasi Efektif 

Menurut AMA (2006) handover merupakan pengalihan tanggung jawab 

profesional dan akuntabilitas untuk beberapa atau semua aspek perawatan 

pasen atau kelompok pasien kepada prang lain atau kelompok profesiona 

secara sementara atau permanen. 

Handover merupakan komunikasi yang terjadi pada saat perawat 

melakukan pergantian shift dan memliki tujuan yang spesifik yaitu 
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mengkomunikasikan informasi tentang keadaan pasien pada asuhan 

keperawatan sebelumnya. Jandover merupakan suatu cara dalam 

menyampaikan dan meneima laporan yang berkaitan dengan keadaaan pasien. 

Timbang terima (Handover) adalah suatu cara dalam menyampaikan dan 

menerima suatu laporan yang berkaitan dengan klien (Nursalam, 2007) 

Di dalam handover diperlukan komunikasi yang elas tentang kebutuhan 

pasien terhadap apa yang sudah dan yang belum diintervensi serta respon 

pasien yang terjadi. Perawat melakukan handover dengan menyampaikan 

kondisi pasien secara akurat didekat pasien. Dalam handover perawat harus 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan bersifat lemah lembut. 

Handover secraa verbal sudah digunakan secara ekstensif dalam keperawatan 

(Nursalam, 2011) 

Handover harus dilakukan seefektif mungkin secara singkat, jelas dan 

lengkap tentang tindakna mandiri perawat, tindakan kolaboratif yang sudah 

dilakukan aau belum dan perkembangan pasien saat itu. Informasi yang 

disampaikan harus akurat, sehingga kesinambungan asuhan keperawatan dapat 

berjalan dengan sempurna. Handover merupakan penyampaian resiko tinggi 

untuk keselamatan pasien, tahapan bahaya meliputi perawatan, efek samping 

dan klaim hukum malpraktik (Cecep Triwibowo, 2013)  

D. Kerangka Teori 

Handover memiliki beberapa istilah lain yaitu overhand dan report 

nursing. Dalam Bahasa Indonesia Handover dikenal dengan istilah, operan, 

serah terima, dan timbang terima. Menurut AMA (2006), handover merupakan 
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pengalihan tanggung jawab profesional dan akuntabilitas untuk beberapa atau 

semua aspek perawatan pasien, atau kelompok pasien, kepada orang lain atau 

kelompok profesional secara sementara atau permanen. (Cecep, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Handover : 

1. Verbal 

2. Bedside 

3. SBAR(Cecep,

2013) 

Faktor – faktor yang 

mempengaruhi 

handover : 

1. Pendidikan 

(As’ad, 2010) 

2. Pengetahuan 

(As’ad, 2010) 

3. Waktu 

(Nursalam, 

2013) 

Model Komunikasi: 

1. Komunikasi Tertulis 

2. Komunikasi Secara 

Langsung 

3. Komunikasi Nonverbal 

4. Komunikasi via Telepon 

(Nursalam 2012) 

Komponen Komunikasi: 

1. Komunikator 

2. Komunikan 

3. Pesan 

4. Lingkungan 

5. Media pesan 

6. Tingkat pesan (Suarli, 

2010) 

Hambatan Komunikasi: 

1. Konflik Peran 

2. Faktor Demografi 

Keluarga 

3. Kesalah pahaman  

(Arumsari,2016) 

Dokumentasi dalam 

Handover: 

1. Identitas Pasien 

2. Diagnosa medis pasien 

3. Dokter yang menangani 

4. Kondisi umum pasien 

saat ini 

5. Masalah keperawatan 

6. Intervensi yang sudah 

dilakukan dan belum 

dilakukan. 

7. Tindakan kolaborasi 

8. Rencana umum dan 

persiapan lain 

9. Tanda tangan dan nama 

terang. (Suarli &Yayan 

B, 2009) 
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E. Kerangka Konsep 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

Variabel Independen     Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   : Variabel Independent 

   : Variabel Dependent 

   : Variabel Perancu 

   : Variabel Yang Dikontrol 

 

 

 

 

pHandover 

pHandover Komunikasi Efektif 

Faktor – faktor yang mempengaruhi : 

1. Pengetahuan 

2. Sikap 

3. Kerja sama 
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F. Alur Penelitian 

Bagan 2.3 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

Pengambilan data awal 

Populasi 

Sampel 

Membagikan kuesioner kepada 

responden dan pengisian kuesioner 

dilakukan oleh responden sendiri. Peneliti 

menemui responden secara langsung 

untuk memberikan kuesioner dan 

menjelaskan tata cara pengisian 

kuesioner 

Analisis dan pembahasan 

Selesai 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

deskriptif, dimana melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, 

yaitu menganalisa dan manyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat 

lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. (Siswanto, dkk 2017) 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di RSUD Haji Makassar pada 11-18 

Desember 2019 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan sumber data yang di perlukkan dalam 

suatu penelitian. Penentuan sumber data dalam suatu penelitian sangat 

penting dan menentukan hasil keakuratan penelitian. (Suryanto, 2011). 

Populasi dalam penelitian ini adalah perawat yang bertugas di ruang rawat 

inap di RSUD Haji Makassar. Berdasarkan daftar rekapitulasi data seluruh 

perawat rawat inap RSUD Haji Makassar dengan jumlah 197 perawat. 
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2. Sampel  

Sampel merupakan sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari 

suatu populasi. Menurut Didi Budijanto dalam Pustadin (Kemenkes RI) 

untuk penentuan sampel dalam menggunakan Quota sampling yaitu bahwa 

besar sampel ditentukan dahulu tanpa perhitungan statistik.  

Menurut Arikunto dalam penelitian Saldi (2015) bahwa jika populasi 

lebih dari 100 maka peneliti mengambil sampel penelitian sebanyak 10-

15%. Pada penelitian ini menggunakan kuota lima belas persen (15%) di 

ruang rawat inap RSUD Haji Makassar. 

D. Kriteria Inklusi dan Kriteria Eksklusi 

1. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2016). Kriteria 

dimana subjek penelitian dapat mewakili dalam sampel penelitian yang 

memenuhi syarat sebagai sampel yaitu: 

a) Perawat  di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar. 

b) Bersedia menjadi responden 

c) Perawat berpendidikan S1 

2. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat 

mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian 

yaitu: 

a) Perawat yang tidak bekerja di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar 
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b) Perawat pelaksana yang tidak bersedia menjadi responden 

c) Perawat pelaksana cuti 

E. Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsug dari sumber penelitian 

atau pada responden untuk mendapatkan data primer dengan cara 

memberikan kuesioner dengan langkah-langkah berikut: 

a. Peneliti memberikan penjelasan tentang tujuan penelitian 

b. Setelah responden memahami tentang tujuan penelitian kemudian 

peneliti mengajukan surat persetujuan untuk ditanda tangani pada 

lembar persetujuan oleh responden. 

c. Jika responden telah bersedia, maka lembar kuesioner diberikan kepada 

responden. 

d. Jika kuesioner selesai di isi oleh responden, selanjutnya dilakukan 

pengumpulan dan persiapan untuk diolah dan dianalisa. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari institusi yang 

bersangkutan, meliputi metode handover di RSUD Haji Makassar. 

3. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam artian lebih cermat, lengkap dan sistematis (Ilyas 

ismail, 2015) 
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Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner yang berisikan pertanyaan yang akan dijawab oleh 

responden/sampel. Dimana instrumen yang digunakan adalah model-model 

handover dan komunikasi efektif yang dibuat oleh peneliti dan diukur oleh 

skala likert.  

F. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan data 

Data yang diperoleh kemudian diolah, sebelum data diolah secara 

sistematik, terlebih dahulu dinyatakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Editing  

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data 

yang diperoleh atau dikumpulkan.data tersebut dilakukan pengecekan 

dengan maksud memeriksa kelengkapan data, kesinambungan data dan 

keseragaman data dalam usaha melengkapi data yang masih kurang. 

b. Koding  

Koding adalah pemberian kode numeric terhadap data yang terdiri 

dari beberapa kategori. Dilakukan pengkodean dengan maksud agar 

data-data tersebut mudah diolah yaitu dengan cara semua jawaban atau 

data disederhanakan dengan membertikan simbol – simbol/kode dalam 

bentuk angka maupun alphabet pada nomor dan daftar pertanyaan. 

c. Entry data 

Entry data adalah kegiatan memasukkan data dari kuesioner ke 

paket program komputer agar dapat dianalisis, kemudia membuat 
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distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat table 

kontingensi. 

d. Tabulating data 

Tabulating data adalah kegiatan memasukkan data yang telah 

diperoleh untuk disusun berdasarkan variabel yang diteliti. Setelah 

selesai pembuatan kode, selanjutnya dilakukan pengelompokkan data 

sesuai dengan variabel – variabel yang akan diteliti (Hidayat, 2007) 

2. Analisa Data 

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, angket dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit –unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih yang lebih penting dan membuat kesimpulan. (Ilyas Ismail, 

2015) 

a. Analisis Univariat 

Univariat merupakan proses analisis data tiap variabelnya. Pada 

penelitian ini analisis univariat dilakukan terhadap dari hasil penelitian, 

analisis ini akan menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap 

variabel yang diteliti. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat merupakan analisis yang dilakukan terhadap dua 

variabel yang diduga berhubungan. Rumus statistik yang digunakan 
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dalam penelitian ini yaitu uji Chi-Square dengan tingkat signifikan 

p<0,05 (Nursalam, 2008) 

 

G. Etika Penelitian 

Masalah etika dalam penelitian keperawatan merupakan masalah yang 

sangat penting, karena akan berhubungan dengan manusia secara langsung 

(Hidayat, 2008) 

Menurut Nursalam (2008), ada tiga bagian yang menjadi prinsip etika dala 

penelitian (pengumpulan data), yaitu: 

1. Prinsip manfaat 

a. Bebas dari penderitaan 

Penelitian harus dilaksanakan tanpa mengakibatkan penderitaan 

kepada subjek, khususnya bukan menggunakan tindakan. 

b. Bebas dari eksploitasi 

Peneliti menjelaskan secara jelas manfaat dan tujuan penelitian 

untuk perkembangan ilmu keperawatan, sehingga responden 

mengerti dan yakin bahwa informasi yang diberikannya untuk 

peneliti digunakan untuk tuja dan kepentingan penelitian dan tidak 

akan disalahgunakan untuk kepentingan lainnya. 

c. Risiko  

Penelitian harus hati-hati mempertimbangkan risiko dan 

keuntungan yang akan berakibat kepada subjek pada setiap 

tindakan. 
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2. Prinsip menghargai hak asasi manusia 

a. Hak untuk ikut atau tidak menjadi responden 

Peneliti memberikan hak yang terbuka kepada responden bahwa 

responden memiliki hak untuk memutuskan berpartisipasi dalam 

penelitian atau tidak tanpa paksaan dari siapapun 

b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan 

Peneliti menjelaskan secara terbuka semua informasi penelitian 

kepada responden, mulai dari tujuan penelitian, manfaat, 

keuntungan dan risiko penelitia, prosedur yang dipakai, serta 

semua informasi yang terkair kepada reponden dan bertanggung 

jawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada responden. 

c. Informent concent 

Peneliti menjelaskan kepada responden bahwa responden memiliki 

hak untuk menyetujui atau menolak berpartisipasi dalam penelitian 

ini. Peneliti memberikan hak bebas apakah responden ini 

menandatangani informed concent atau tidak. Jika responden 

menandatangai informes concent itu berarti responden bersedia 

untuk berpastisipasi dalam penelitian. 

3. Prinsip keadilan 

a. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil 

Subjek atau responden harus diperlakukan secara adil dan baik 

sebelum, selama dan sesudah keikutsertaan dalam penelitian tanpa 
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adanya deskriminasi apabila ternyata mereka tidak bersedia atau 

dikeluarkan dari penelitian. 

b. Hak dijaga kerahasiaannya  

Peneliti merahasiakan semua informasi terkait dengan identitas 

responden dengan cara menyamarkan setiap nama responden 

dimana hanya peneliti yang mengetahui kode responden tersebut. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya RSUD Haji Makassar 

Awal berdirinya RSUD Haji Makassar bertujuan untuk mendukung 

pelayanan serta kelancaran akses kesehatan kepada calon jamaah haji dan 

masyarakat sekitar. Rumah sakit ini juga pada awalnya merupakan daerah 

Bekas Rumah Sakit Kusta Jongaya. 

RSUD Haji di dirikan berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan 

Nomor 802/VII/1992 tentang susunan organisasi dan tata kerja rumah 

sakit dan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1314/IX/1992 tentang 

tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Haji Makassar. Rumah sakit ini 

telah di resmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto 

pada tanggal 16 juni 1992 dengan di tanda tanganinya prasasti peresmian 

RSUD Haji Makassar. 

Pada awal berdirinya Departemen Kesehatan menempatkan RSUD 

Haji Makassar sebagai rumah sakit dengan tipe C yang tertuang dalam 

Surat Keputusan Nomor 762/XII/1993, kemudian dengan perjalanan yang 

membutuhkan waktu yang panjang mampu membawa RSUD Haji 

Makassar sebagai Rumah Sakit tipe B pada tanggal 02 Agustus 2010 oleh 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1226/Menkes/SK/VIII/2010 

tentang Penetapan Status Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar  dari 

Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan.  
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Sampai saat ini RSUD Haji Makassar terus melakukan perbaikan 

dan inovasi demi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.Hal ini dapat 

kita lihat dengan di raihnya akreditasi dengan peringkat paripurna oleh 

Komite Akreditasi Rumah Sakit ( KARS). 

2.  Kondisi Gegrafis 

RSUD Haji Makassar di dirikan dengan luas tanah 10.6 Hektar 

yang merupakan  hakmilik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada 

ujung bagian selatan kota Makassar. RSUD Haji Makassar berlokasi di 

Jalan Dg. Ngeppe No.14 Kelurahan Jongaya kec.Tamalate Kota 

Makassar. 

3. Visi , Misi dan Motto 

Adapun visi dan misi RSUD Haji Makassar yakni : 

a. Visi 

“Menjadi Rumah Sakit Islami, Terpercaya, Terbaik dan Menjadi 

Pilihan Utama di Sulawesi Selatan Tahun 2020”. 

b. Misi 

1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan 

yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat 

2) Menyelenggarakan pendidikan dan riset tenaga kesehatan 

berkarakter islami 

3) Menyelenggarakan pola tata kelola layanan kesehatan yang baik, 

akuntabel, berbasis “The Next golden Habits” 
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4) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan SDM, 

serta mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana 

rumah sakit 

5) Meningkatkan kesejahtraan karyawan sebagai aset berharga bagi 

rumah sakit. 

c. Motto 

“Kesembuhan Anda Adalah Kebahagiaan Kami, Kebahagiaan Anda 

Adalah Kebanggan Kami” 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini tentang gambaran model handover keperawatan dengan 

komunikasi efektif di lakasanakan pada 11-18 desember 2019. Responden 

dalam penelitian ini adalah perawat yang bekerja di ruangan Rawat Inap 

perawat berjumlah 30 responden. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

bersikap deskriptif analitik dengan pendektan cross-sectional. Penelitian ini 

di lakukan selama 4 langkah, langkah penelitian memberikan lembaran 

persetujuan (informed consent) kepada responden sebagai bentuk persetujuan 

untuk menjadi responden dalam penelitian tersebut,selanjutnya peneliti 

membagikan sebanyak 3 kuesioner tentang handover kepada 

responden,kuesioner pertama penggunaan komunikasi SBAR yang terdiri 8 

pertanyaan,kuesioner kedua penggunaan model bedside handover yang terdiri 

20 pertanyaan, dan kuesioner ketiga penggunaan model verbal yang terdiri 

dari 12 pertanyaan. Setelah responden mengisi kuesiner tersebut,selanjutnya 

peneliti melakukan proses pengolahan data dengan menggunakan program 
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SPSS dengan menggunakan uji statistik Chi-Square. Teknik pengambilan 

sampel yang di gunakan adalah kouta purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel dengan adanya tujuan tertentu, dan bukan di dasarkan atas strata, 

random, atau geografi. 

1. Karakteristik Responden 

Adapun karakteristik responden sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, 

Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir Untuk Perawat di Ruangan 

Rawat Inap di RSUD Haji Makassar (n=30) 

     Sumber: Data primer 2019 

Tabel 4.1 menunjukkan proporsi karakteristik responden 

berdasarkan umur, jumlah terbanyak adalah kelompok umur 26-35 tahun 

(dewasa awal) dengan jumlah 19 responden (63.3%), sedangkan kelompok 

umur paling sedikit yaitu kelompok umur 46-55 tahun (lansia awal) 

dengan jumlah 1 responden (3.3%). Jenis kelamin perempuan memiliki 

jumlah terbanyak yaitu 26 responden (86.7%), sedangkan jumlah jenis 

laki-laki adalah 4 responden (13.3%). Berdasarkan pendidikan terakhir 

Karakteristik Frekuensi Persentase % 

Umur 

Remaja akhir 

Dewasa awal 

Dewasa akhir 

Lansia awal 

 

3 

19 

7 

1 

 

10.0 

63.3 

23.3 

3.3 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

4 

26 

 

13.3 

86.7 

Pendidikan Terakhir 

DIII 

S1 

Ns 

 

10 

15 

5 

 

33.3 

50.0 

16.7 
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jumlah terbanyak adalah S1 sebanyak 15 responden (50.0%), sedangkan 

yang paling sedikit adalah Ners sebanyak 5 responden (16.7%).  

Distribusi hrekuensi responden berdasarkan umur yakni umur 

responden dengan rentan 20-35 tahun menempati posisi teratas dengan 

persentase sebesar 63,3 % dengan jumlah responden sebanyak 19 orang, 

sementara posisi terendah frekuensi responden berdasarkan umur yaitu 

rentan 51-65 tahun dengan persentase sebesar 3,3 % dengan jumlah 

responden hanya 1 orang. 

 Karakteristik responden yang didapatkan pada saat penelitian 

menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 

adalah perempuan dengan persentase sebesar 80,0% dengan jumlah  24 

orang, sementara responden dengan jenis kelamin perempuan hanya  

berjumlah 24 orang (80,0%). 

Pada distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan yang 

menempati posisi tertinggi yakni responden dengan pendidikan terakhir S1 

Keperawatan dengan persentase sebesar 70,0 % atau sebanyak 21 

responden, dan posisi terendah ditempati oleh pendidikan profosi Ners 

dengan persentase sebesar 3,3 % yaitu hanya 1 orang. 
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1. Model Handover Keperawatan di Ruangan Rawat Inap di RSUD Haji 

Makassar 

Tabel 4.2 

Distribusi Model  Bedside Handover Keperawatan di Ruangan 

 Rawat Inap di RSUD Haji Makassar 

 pada Desember 2019 (n=30) 

 

 

Model 

Handover  

Ruangan 

Ar - 

Rahman 

Rinra 2 Rinra 1 Al - 

Kautsar 

Ar - 

Raudah 

Al- Fajar Ad - 

Dhuha 

       

F P F P F P F P F P F P F P 

Bedside 3 18.8% 1 6.3% 0 0.0% 3 18.8% 3 18.8% 0 0.0% 6 37.5% 

Tidak 

Digunakan 

0 0.0% 2 14.3% 4 28.6% 1 7.1% 1 7.1% 6 42.9% 0 0.0% 

Total 3 10.0% 3 10.0% 4 13.3% 4 13.3% 4 13.3% 6 20.0% 6 20.0% 

Sumber: Data primer 2019 

Pada tabel 4.2 dapat dilihat model handover bedside di setiap ruangan, 

pada ruangan Ar- Rahman ada 3 responden (18.8%) yang menggunakan model 

bedside, di ruangan rinra terdapat 1 responden (6.3%) yang menggunakan model 

bedside sedangkan 2 responden (14.3%) lainnya tidak menggunakan model 

bedside, di ruangan al – kautsar terdapat 3 responden (18.8%) yang menggunakan 

model bedside sedangkan 1 responden (7.1%) tidak menggunakan model bedside, 

di ruangan ar – raudah ada 3 responden (18.8%) yang menggunakan model 

bedside sedangkan 1 responden (7.1%) tidak menggunakan bedside, di ruangan al 

– fajar tidak ada yang menggunakan model bedside, dan di ruangan ad – dhuha 

terdapat 6 responden (37.5%) yang menggunakan model bedside.  
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Tabel 4.3 

Distribusi Model Handover Tradisional Keperawatan di Ruangan 

 Rawat Inap di RSUD Haji Makassar 

 pada Desember 2019 (n=30) 

 

Model 

Handover  

Ruangan 

Ar - 

Rahman 

Rinra 2 Rinra 1 Al – 

Kautsar 

Ar - 

Raudah 

Al- Fajar Ad - 

Dhuha 

F P F P F P F P F P F P F P 

              

Verbal 3 12.5% 3 12.5% 4 16.7% 4 16.7% 2 8.3% 2 8.3% 6 25.0% 

Tidak 

Digunakan 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 33.3% 4 66.7% 0 0.0% 

Total 3 10.0% 3 10.0% 4 13.3% 4 13.3% 4 13.3% 6 20.0% 6 20.0% 

 Sumber: Data primer 2019 

Pada tabel 4.3 dapat dilihat model handover verbal di tiap ruangan, pada 

ruangan ar – rahman terdapat 3 responden (12.5%) yang menggunakan model 

tradisional, juga ruangan rinra 2 terdapat 3 responden (12.5%) yang menggunakan 

model tradisional, pada ruangan rinra 1 terdapat 4 responden (16.7%) yang 

menggunakan model tradisional, ruangan al-kautsar terdapat 4 responden (16.7%) 

yang menggunakan model tradisional, sedangkan ruangan ar – raudah terdapat 2 

responden (8.3%) yang menggunakan model tradisional dan juga tidak 

menggunakan model tradisional sebanyak 2 reponden (33.3%), di ruangan al – 

fajar terdapat 2 responden (8.3%) yang menggunakan model tradisional dan juga 

terdapat yang tidak menggunakan model tradisional sebanyak 4 responden 

(66.7%), di ruangan ad – dhuha 6 responden (25.0%) menggunakan model 

tradisonal. 
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2. Komunikasi SBAR perawat diruang rawat inap RSUD Haji Makassar 

Tabel 4.3 

Distribusi Komunikasi SBAR Perawat di Ruangan 

Rawat Inap di RSUD Haji Makassar 

pada Desember 2019 (n=30) 

 

 Sumber: Data Primer 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan komunikasi SBAR untuk kategori 

efektif terdapat 22 responden (73.3) dan 8 responden (26.7) masuk dalam 

kategori tidak efektif. 

3. Hubungan Model Handover Keperawatan dengan Komunikasi SBAR 

Perawat di RSUD Haji Makassar 

Tabel 4.4 

Distribusi Hubungan Model Handover Keperawatan 

 dengan Komunikasi SBAR Perawat di Ruangan 

Rawat Inap di RSUD Haji Makassar 

pada Desember 2019 (n=30) 

Model Handover Komunikasi SBAR 

Efektif Tidak Efektif 

Handover Bedside 18 12 

Handover Tradisional 17 13 

 Sumber: Data Primer 2019 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan 2 model yang kategori efektif 

maupun tidak efektif dalam komunikasi SBAR. Pada model bedside 

terdapat 18 responden yang kategori efektif dan terdapat 12 responden 

dalam kategori tidak efektif dalam komunikasi SBAR sedangkat pada 

Komunikasi SBAR F P 

Efektif 22 73.3% 

Tidak efektif 8 26.7% 

Total 30 100.0% 
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model verbal terdapat 17 responden dalam kategori efektif  dan 13 

responden berada pada kategori tidak efektif dalam komunikasi SBAR 

C. Pembahasan 

1. Gambaran Data Demografi Responden  

 Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa karakteristik responden 

paling banyak dengan usia 26-35 tahun di ruangan rawat inap sebanyak 19 

responden (63,3). Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa paling sedikit 

adalah usia responden dengan rentan 17-25 tahun terdapat 3 responden di ruangan 

rawat inap dan usia termuda pada penelitian ini adalah usia 23 tahun dan tertua 35 

tahun. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh 

(Sudresti,2015) bahwa perawat yang masih berusia muda memiliki sudut pandang 

yang berbeda, budaya, bahasa dan lainnya sehingga usia yang relatif lebih muda 

dan dengan pengalaman yang masih terbatas akan berefek terhadap komunikasi 

seseorang. Menurut asumsi peneliti bahwa perawat yang berusia 17-25 tahun 

masih memiliki rasa percaya diri yang rendah sehingga berdampak pada 

kemampuan berkomunikasi terhadap pasien. 

Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa perawat berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 26 respoden (86,7) lebih banyak dibandingkan laki-laki 4 

responden (13,3) di ruangan rawat inap.  

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pendidikan terakhir 

responden yang paling banyak adalah S1 sebanyak 15 responden (50,0).data hasil 
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observasi penelitian (hartati,2018) menujukkan bahwa perawat dengan pendidikan 

tinggi  (sarjana/S1) maupun masa kerja yang lebih lama memiliki kemampuan 

komunikasi yang lebih baik dibandingkan dengan pendidikan D3 maupun masa 

kerja yang pendek, hasil penelitian ini sependapat dengan mode proses 

komunikasi yang di gambarkan oleh schermerhorn,Hunt dan orbon dalam kosil 

kedokteran indonesia (2006) yaitu komunikasi akan berjalan efektif atau dapat 

saja terjadi kesenjangan antara maksud pengirim pesan dengan yang di mengerti 

oleh penerima pesan karena beberapa hambatan seperti penegtahuan, pengalaman, 

perbedaan sudut pandang, budaya, bahasa dan lainnya sehingga usia yang relative 

lebih muda dan dengan pengalaman yang masih terbatas akan berefek terhadap 

kemampuan komunikasi seseorang.  

Hal ini sejalan dengan penelitian (Hartati,2018) mengatakan bahwa 

perawat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan berjalan efektif 

atau dapat saja terjadi kesenjangan antara maksud pengirim pesan dengan yang di 

mengerti oleh penerima pesan karena beberapa hambatan seperti pengetahuan, 

pengalaman yang terbatas akan berdampak pada kemampuan komunikasi. Hal ini 

bila dihubungkan dengan penelitian (Maya,2018) mengatakan tingkat 

pengetahuannya seseorang akan memulai mengenal dan mencoba atau melakukan 

suatu tindakan. Penambahan pengetahuan tidak bisa hanya dalam waktu yang 

singkat, tetapi harus secara terus menerus dan berkelanjutan, juga perlu ditambah 

dengan informasi-informasi baru, sehingga pengetahuan terus bertambah dan 

mendalam, karena dengan mengkridtalisasinya pengetahuan akan tetap 

menjadikan kontrol terhadap seseorang untuk berperilaku baik.  
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2. Model Handover Keperawatan di Ruang Rawat Inap RSUD Haji 

Makassar 

a. Model Handover Bedside 

Dari hasil penelitian bahwa model handover bedside di 7 ruang 

rawat inap RSUD Haji Makassar dari 30 responden terdapat 16 responden 

yang menggunakan model handover bedside dan 14 responden yang tidak 

menggunakan model handover bedside. Yang dapat disimpulkan bahwa 

lebih dominan yang menggunakan model handover bedside.  

Model Bedside handover yaitu metode transfer informasi selama 

perpindahan perawatan atau pertukaran antar shift yang dilakukan di 

samping tempat tidur pasien yang bertujuan untuk berbagi informasi antar 

pasien dan petugas untuk memastikan kesinambungan keperawatan. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aisyah. 2018) yang 

mengatakan bahwa melalui pendekatan handover bedside dapat menggali 

data atau informasi tentang pasien, dimana perawat akan lebih mudah 

memastikan keselamatan pasien yang mencakup lingkungan pasien, 

seperti posisi tempat tidur, alat-alat medis yang berada di samping pasien 

dipastikan berfungsi dengan baik.  

Hal ini juga sejalan dengan (McKinlay L.2014) handover bedside 

memungkinkan pasien untuk memantau atau memeriksa informasi yang 

diberikan. Hal ini juga menjadi kesempatan bagi perawat untuk 

menindaklanjutin permintaan pasien, untuk  perawatan pasien yang lebih 

baik. Hasil penelitian lainnya (Aisyah,2019) rendahnya ketidakpuasan 
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pasien pada serah terima bedside handover dibandingkan tradisional 

handover disebabkan karena bedside dilakukan di samping tempat tidur 

pasien dengan melibatkan pasien atau keluarga pasien secara langsung 

untuk mendapatkan feedback. Hal ini sesungguhnya meningkatkan 

keterlibatan pasien dalam mengambik keputudsn terkait kondisi 

penyakitnya dan meningkatkan hubungan keperawatan dan komunikasi 

antara pasien dengan perawat. 

b. Model Tradisional Handover 

Dari hasil penelitian bahwa model tradisional handover di 7 ruang 

rawat inap RSUD Haji Makassar dari 30 responden terdapat 24 responden 

yang menggunakan model tradisional dan 6 responden yang tidak 

menggunakan model tradisional. Yang dapat disimpulkan adalah lebih 

dominan yang menggunakan model tradisional bedside. 

Model Tradisional handover ialah metode transfer informasi 

selama perpindahan perawatan atau pertukaran antar shift yang dilakukan 

di nurse station. 

3. Komunikasi SBAR perawat diruang rawat inap RSUD Haji Makassar 

SBAR merupakan alat komunikasi yang di rekomendasikan oleh WHO. 

SBAR merupakan metode terstruktur untuk mengkomunikasikan informasi 

penting membutuhkan perhatian dan tindakan segera. SBAR berkontribusi 

dalam peningkatan efektifitas manajemen dan meningkatkan keselamatan 

pasien (raymon & harrison,2014) 
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Berdasarkan data dan hasil analisis menggunakan uji distribusi frekuensi 

menujukkan bahwa komunikasi SBAR menujukkan efektif Di Rumah Sakit 

Umum Daerah Haji Makassar, komunikasi efektif dengan teknik SBAR 

keperawatan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pemberian asuhan 

keperawatan. Jika komunikasi efektif dengan teknik SBAR ini di laksanakan 

sesuai dengan teknik SBAR, dan perawat menggunakan teknik SBAR dengan 

bai maka akan berdampak dalam kualitas pemberian asuhan keperawatan atau 

intervensi salah satunya meningkatkan mutu pelayanan yang di berikan kepada 

pasien. 

Penelitian ini  sejalan dengan (Maulana,2018) adapun hasil penelitiannya 

yang menujukkan bahwa semua responden di setiap unit menyatakan bahwa 

selalu menggunakan komunikasi efektif dengan teknik SBAR saat 

penyampaian kondisi dan kesehatan pasien kepada dokter ataupun tenaga 

kesehatan lainnya.  

Ada beberapa partisipan memiliki pengetahuan baik dan kurang baik saat 

menjelaskan komunikasi efektif dengan teknik SBAR, dari pernyataan 

partisipan yang di dapatkan peneliti dari wawancara mendalam kepada 

perawat, ada beberapa perawat yang menjelaskan dengan baik dan ada perawat 

yang menjelaskan dengan cukup baik di karenakan perawat yang masih kurang 

memahami berkomunikasi efektif dengan teknik SBAR . 

Dalam hal ini menujukkan bahwa semua partisipan yang peneliti lakukan 

wawancara menyatakan bahwa SOP SBAR sangat diperlukan seluruh tenaga 

kesehatan lain khusus nya perawat, dikarenakan untuk menyatukan persepsi 
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perawat dalam berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain,memberitahu 

perawat dalam komunikasi SBAR dengan baik,mengatasi masalah perawat dan 

tenaga kesehatan lain yang lupa menggunakan komunikasi efektif dengan 

teknk SBAR saat penyampaian kondisi dan kesehatan pasien kepada dokter 

ataupun tenaga kesehatan lainnya. (Maulana,2017) 

4. Analisa Model Handover Keperawatan dengan Komunikasi SBAR 

Perawat di RSUD Haji Makassar 

 

a. Model bedside dengan komunikasi efektif 

Dari hasil penelitian menujukkan bahwa model bedside dengan 

komunikasi efektif terdapat 18 responden dan 12 yang tidak efektif  artinya 

komunikasi efektif lebih di terapkan di ruangan rawat inap dan hal ini 

sejalan dengan penelitian (Tuasikal,2015) yang mengatakan bahwa dengan 

adanya komunikasi efektif dapat membantu dalam meningkatkan 

komunikasi antar perawat,baik idividu dengan tim yang akhirnya dapat 

mempengaruhi perubahan dalam meningkatkan budaya keselamatan pasien 

dari tim, sehingga ada dampak positif dan terlihat ada perbaikan pada 

pelaporan insiden keselamatan kerja. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Nyoman,2017) berdasarkan hasil uji 

Rank spearmen diperoleh nilai p=0.032 yang artinya ada hubungan 

penggunaan metode komunikasi SBAR dengan kualitas pelaksanaan 

bedside handover dengan nilai Correlation Coefficient sebesar 0.750, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode komunikasi SBAR 

dengan kualitas pelaksanaan bedside handover memiliki hubungan yang 

kuat dan arah korelasi hubungan positif. 
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Menurut analisa peneliti, dari 30 responden terdapat 7 responden yang 

tidak menggunakan model bedside handover tetapi dapat menjalankan 

komunikasi yang efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satu 

nya beban kerja. Beban kerja yang tinggi akan memungkinkan timbulnya 

stress kerja. Stress kerja adalah situasi faktor yang terkait dengan pekerjaan, 

berinteraksi dengan faktor dari dalam diri individu dan mengubah kondisi 

fisiologi dan psikologi sehingga berdampak pada pekerjaan yang 

dilakukannya. Didukung oleh penelitian (Diana,2017) membuktikan adanya 

hubungan beban kerja perawat dengan pelaksanaan timbang terima pasien, 

dimana semakin tingginya beban kerja perawat dapat menyebabkan 

kesalahan dalam penyampaian dan pengartian informasi yang diberikan 

perawat pada saat pertukaran shift saat timbang terima pasien, sehingga 

penyampaian komunikasi yang tidak tepat dan pelaksanaan timbang terima 

yang jarang tepat waktu disebabkan karena ketidakhadiran perawat atau 

karena beban kerja.  

Teori yang dikemukakan oleh koentjoro 2007, pasien harus 

memperoleh jaminan keselamatan selama mendapatkan perawatan atau 

pelayanan dilembaga pelayanan kesehatan, yakni terhindar dari berbagai 

kesalahan tindakan medis. Untuk itu, komunikasi terhadap berbagai 

informasi mengenai perkembangan pasien antar profesi kesehatan di rumah 

sakit merupakan komponen yang fundamental dalam perawatan pasien. 

Semua komponen yang ada pada SOP timbang terima shift, membutuhkan 

komunikasi yang baik antara perawat dengan petugas kesehatan lainnya 
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maupun perawat dengan pasien, begitupun pada komponen-komponen yang 

termasuk pada sasaran keselamatan pasien.komunikasi dapat menjadi sarana 

dalam membina hubungan.  

Penelitian yang pernah di lakukan oleh (Hanafi,2012) tentang 

keterampilan komunikasi interpersonal perawat sangat berpengaruh 

peningkatan  kepuasan pasien menujukkan hasil p value=0,000 (0,05) 

berarti ada pengaruh komunikasi interpersonal terhadap tingkat kepuasan 

pasien di IRNA dewasa kelas 3 RS baptis kediri. Jadi, dengan 

memperhatikan komunikasi yang baik, dapat membuat segala informasi 

informasi yang diberikan maupun di terima dapat lebih akurat, dan 

hubungan baik pun akan terjalin dari pemberi pesan dan penerima pesan 

(Sinolongan,dkk, 2018)   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perawat di RSUD Haji 

Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model Handover Keperawatan yang digunakan di setiap ruangan rawat 

inap RSUD Haji Makassar dari 30 responden secara keseluruhan, terdapat 

yang menggunakan model handover bedside sebanyak 16 responden, 

sedangkan yang menggunakan tradisional handover sebanyak 24 

responden. 

2. Metode komunikasi SBAR di rumah sakit haji makassar sudah efektif hal 

ini di harapkan dapat meningkatkan efektifitas pelayanan yang diberikan 

dapat memuaskan costemer baik internal maupun eksternal, dan dengan 

efektifnya komunikasi SBAR mampu memberikan kesinambungan dalam 

memberikan asuhan  terhadap pasien lebih jelas dan lebih akurat,sehingga 

pelayanan yang diberikan lebih berkualitas. 

B. Saran 

1. Diharapkan penelitian ini dapt memberikan manfaat kepada institusi 

pendidika, khususnya bagi RSUD Haji Makassar agar lebih meningkatkan 

handover dan komunikasi SBAR 

2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian yang akan melakukan penelitian serupa, dengan 
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memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian dan 

melakukan penelitian yang lebih mendalam 

3. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan masyarakat 

tentang model handover keperawatan dan komunikasi SBAR. 
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Lampiran 1
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Lampiran 2 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

(Informed Concent) 

Kepada Yth, 

Calon Responden 

Di,- 

Tempat 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi 

Ilmu Keperawatan UIN Aladdin Makassar 

Nama : Nurul Hasanah 

Nim : 70300115010 

Alamat : Jln. Mustafa Dg Bunga, Lorong IV “Pondok Istana” 

Akan mengadakan penelitian yang berjudul “Model Handover 

Keperawatan dalam Meningkatkan Komunikasi Efektif Di RSUD Haji 

Makassar”. Untuk keperluan tersebut, saya memohon kesediaan dari bapak/ibu 

untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah saya sediakan. Atas 

partisipasi dan kebijakan bapak/ibu kami ucapkan terima kasih. 

 

Samata,    Desember 2019 

    Peneliti 

 

  Nurul Hasanah 
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Lampiran 3 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(Informd Concent) 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia dan tidak keberatan 

menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program 

Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar. 

Nama : Nurul Hasanah 

Nim : 70300115010 

Alamat : Jln. Mustafa Dg Bunga, Lorong IV “Pondok Istana” 

Saya berharap penelitian ini tidak akan mempunyai dampak negatif serta 

merugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga pertanyaan yang akan saya 

jawab benar- benar dirahasiakan. Dengan demikian secara sukarela dan tidak ada 

unsur paksaan dari siapapun, saya siap berpartisipasi dalam penelitian ini. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak 

manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Makassar,      Desember 2019 

      Responden 

 

 

   (                                             ) 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 

 

DISTRIBUSI FREKUENSI 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

D3 10 33,3 33,3 33,3 

Ns 15 50,0 50,0 83,3 

S1 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
 

Jenis kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Lk 4 13,3 13,3 13,3 

Pr 26 86,7 86,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
 

UMUR 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Remaja akhir 3 10,0 10,0 10,0 

Dewasa awal 19 63,3 63,3 73,3 

Dewasa akhir 7 23,3 23,3 96,7 

Lansia awal 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Model bedside ,269 30 ,000 ,813 30 ,000 

Model tradisional ,191 30 ,007 ,920 30 ,026 
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Komunikasi sbar ,314 30 ,000 ,770 30 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 
FREKUENSI KOMUNIKASI 

 
 

Komunikasi SBAR 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Efektif 22 73,3 73,3 73,3 

Tidak efektif 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

Bedside 2 * Komunikasi SBAR 

   

 

Crosstab 

 Komunikasi SBAR Total 

Efektif Tidak Efektif 

bedside 2 

Sesuai 
Count 15 1 16 

% within bedside 2 93,8% 6,3% 100,0% 

Tidak Sesuai 
Count 7 7 14 

% within bedside 2 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 
Count 22 8 30 

% within bedside 2 73,3% 26,7% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,308
a
 1 ,007   

Continuity Correction
b
 5,242 1 ,022   

Likelihood Ratio 7,905 1 ,005   
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Fisher's Exact Test    ,012 ,010 

Linear-by-Linear 

Association 

7,065 1 ,008   

N of Valid Cases 30     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,73. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 
 

Tradisional 2 * Komunikasi 1 
 

 

Crosstab 

 Komunikasi SBAR Total 

Efektif Tidak Efektif 

Tradisional 2 

Sesuai 
Count 17 8 25 

% within Tradisional 2 68,0% 32,0% 100,0% 

Tidak Sesuai 
Count 5 0 5 

% within Tradisional 2 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 22 8 30 

% within Tradisional 2 73,3% 26,7% 100,0% 

 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,182
a
 1 ,140   

Continuity Correction
b
 ,852 1 ,356   

Likelihood Ratio 3,451 1 ,063   

Fisher's Exact Test    ,287 ,185 

Linear-by-Linear 

Association 

2,109 1 ,146   

N of Valid Cases 30     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,33. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran 11 
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