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ABSTRAK 

Nama  : Ade Novira  

NIM   : 70300117033  

Judul  : Analisis motivasi kerja perawat pada masa pandemi COVID-19  di 

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit  Benyamin  Guluh 

Kabupaten Kolaka 

  

Pandemi merupakan wabah penyakit global yang menyebar luas dan 

mempengaruhi banyak orang, khususnya perawat sebagai profesional yang sangat 

rentan tertular virus COVID-19 karena berhadapan dengan pasien secara langsung, 

hal ini dapat meningkatkan kekhawatiran yang bisa mempengaruhi motivasi kerja 

perawat di masa pandemi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

motivasi kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 di BLUD RS  Benyamin  

Guluh Kabupaten Kolaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

desain penelitian yang digunakan yaitu survei deskriptif analitik. Instrumen yang 

digunakan adalah kuisioner, adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data 

primer dan sekunder. 

Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat motivasi kerja intrinsik perawat di 

masa pandemi COVID-19 terbanyak berada pada kategori sedang (58.1%), dimana  

indikator prestasi terbanyak berada pada kategori sedang (51.6%), indikator 

penghargaan kategori tinggi dan sedang dengan jumlah yang sama (50,0%), dan 

indikator tanggung jawab terbanyak berada pada kategori tinggi (56.5%). Tingkat 

motivasi kerja ekstrinsik perawat di masa pandemi COVID-19 terbanyak berada pada 

kategori tinggi (72.6%), dimana indikator kondisi kerja terbanyak berada pada 

kategori tinggi (64.5%), indikator imbalan terbanyak berada pada kategori tinggi 

(82.3%), indikator hubungan interpersonal dan indikator kebijakan semua berada pada 

kategori tinggi (100,0%). Tingkat motivasi kerja perawat di masa pandemi     

COVID-19 terbanyak berada pada kategori tinggi (62.9%). 

  Implikasi penelitian ini adalah : 1) Pemberian penghargaan kepada perawat 

perlu ditingkatkan agar perawat bisa lebih berprestasi dan bertanggung jawab serta 

meningkatnya kinerja perawat khususnya dimasa pandemi COVID-19. 2) Hasil 

penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengembangan ilmu manajemen 

keperawatan. 

     

Kata Kunci : COVID 19, Motivasi Kerja, Perawat  
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pandemi adalah suatu wabah penyakit global yang menyebar luas dan 

melampaui batas yang mempengaruhi banyak orang serta menyebabkan banyak 

kematian. Wabah virus corona memiliki tingkat penyebaran yang  bertambah 

secara signifikan dan meluas secara global serta menyebabkan kesulitan dan 

kerugian yang sangat besar dibeberapa Negara sehingga World Health 

Organization (WHO) telah menetapkan virus corona terbaru yaitu Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi. COVID-19 merupakan penyakit 

infeksi saluran napas yang diakibatkan oleh virus SARS-CoV-2. Kasus  

penyebaran COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran 

antar negara. Sampai tanggal 18 Agustus 2021, dilaporkan total kasus secara 

global terkonfirmasi sebanyak  208.534.980 jiwa, dimana kasus dilaporkan di 221 

negara/wilayah.  

Indonesia adalah salah satu negara terpadat di dunia, dengan demikian 

diperkirakan akan sangat menderita dan dalam periode waktu yang lebih lama        

(WHO, 2020 dalam Putri, 2020). Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 

(Kemenkes RI) melaporkan kasus COVID-19 di indonesia sampai tanggal 19 

agustus 2021 terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 3.908.247 jiwa 

(Kementrian Kesehatan RI, 2021). Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus 

meningkat dengan pesat dan tersebar di beberapa provinsi, khususnya di Sulawesi 

Tenggara dilaporkan sampai tanggal 19 Agustus 2021 yang terkonfirmasi positif 
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COVID-19 sebanyak 18.784 jiwa, termasuk yang sedang dalam perawatan 

sebanyak 2.629 dan meninggal sebanyak 447 (Kementrian Kesehatan RI, 2021).  

  Provinsi Sulawesi Tenggara hanya memiliki 2 Rumah Sakit rujukan 

COVID-19 dalam menangani pasien di masa pandemi COVID-19. Provinsi 

Sulawesi Tenggara memiliki beberapa Kabupaten, salah satunya yaitu Kabupaten 

Kolaka, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan bahwa 

Kabupaten Kolaka adalah salah satu dari 5 kabupaten yang memiliki jumlah kasus 

Positif terbanyak COVID-19 di provinsi Sulawesi Tenggara di buktikan data 

dilaporkan sampai tanggal 18 agustus 2021 yang terkonfirmasi positif COVID-19  

sebanyak 1.860 jiwa (Dinkes Sultra, 2021).  Pada masa pandemi ini setiap provinsi 

memiliki Rumah Sakit rujukan COVID-19, dan satu-satunya Rumah Sakit rujukan 

COVID-19 di Sulawesi Tenggara yang menjadi pusat pelayanan kesehatan pada 

masa pandemi di Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kolaka Utara dan 

sekitarnya adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh 

(BLUD RS Benyamin Guluh).  

BLUD RS Benyamin Guluh memiliki ruangan khusus untuk pasien yang 

terpapar virus COVID-19, dan menyiapkan alat perlindungan diri yang terbatas 

pada masa pandemi COVID-19.  BLUD RS Benyamin Guluh merupakan rumah 

sakit type C, jadi rumah sakit ini membutuhkan hasil riset sebagai dasar untuk 

melakukan peningkatan mutu pelayanan, dan motivasi kerja perawat sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan mutu pelayanan di Rumah sakit. Muculnya 

wabah COVID-19 membuat tenaga kesehatan khususnya perawat yang merawat 

langsung dan bertemu langsung dengan pasien maupun keluarga pasien akan lebih 

rentan terkena penyakit tersebut.  
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Perawat sebagai profesional sangat rentan tertular virus COVID-19 karena 

berhadapan dengan pasien secara langsung, hal ini dapat meningkatkan 

kekhawatiran yang bisa mempengaruhi motivasi kerja perawat di masa pandemi. 

Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang mendorong atau mempengaruhi 

seseorang individu untuk melakukan sesuatu dan turut dalam menentukan kinerja 

seseorang (B. Uno, 2019). Menurut teori Hezberg motivasi kerja seseorang 

individu dipengaruhi oleh faktor instrinsik yaitu motivasi yang sudah ada dalam 

diri pegawai atau tenaga kesehatan seperti prestasi, penghargaan, tanggung jawab, 

pekerjaan itu sendiri dan faktor ekstrinsik yaitu berasal dari luar diri karyawan/ 

pegawai seperti kondisi kerja, gaji, kebijakan perusahaan, pengawasan, keamanan 

kerja (Nursalam, 2016). Di masa pandemi COVID-19 ini perawat sangat 

memerlukan motivasi kerja atau daya pendorong agar seseorang pegawai mau dan 

rela memberikan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga 

dan waktunya untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya untuk 

mencapai tujuan tertentu (Siagian, Sondang 2012 dalam jurnal Gustin dkk., 2017). 

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai motivasi kerja perawat di 

rumah sakit. Penelitian yang dilakukan oleh Darma Yanti dkk (2020) tentang 

motivasi kerja perawat pada masa pandemi COVID-19, dimana hasil penelitiannya 

tentang motivasi kerja perawat pada masa pandemi ada pada kategori baik, kecuali 

pada indikator kompensasi yang membuat perawat banyak mengatakan tidak 

setuju. Penelitian kedua yang telah dilakukan oleh Patintingan dkk (2020) 

mengenai gambaran motivasi kerja perawat, yang menunjukkan hasil 

penelitiannya tentang gambaran motivasi kerja tekait motivasi intrinsik dan 
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motivasi ekstrinsik dalam kategori tinggi tetapi penelitian ini tidak dilakukan di 

masa pandemi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 perawat pelaksana di Rumah Sakit 

Benyamin Guluh bahwa 5 perawat merasa takut terjangkit COVID-19, sehingga 

mereka lebih waspada atau berhati-hati dalam bekerja. Dari wawancara dengan 5 

perawat 3 diantaranya  mengatakan motivasi kerja dan semangat kerjanya sebelum 

pandemi dan setelah pandemi COVID-19 mengalami perubahan, yaitu 

menurunnya dorongan semangat kerja perawat, perawat menjadi lebih berhati-hati 

saat bekerja salah satu penyebabnya adalah perawat merasa tidak aman dalam 

bekerja karena kepercayaannya terhadap informasi pasien terkait gejala yang 

dimiliki pasien tidak sejelas mungkin sehingga banyak perawat yang terinfeksi 

COVID-19 dikarenakan ketidakjujuran pasien terhadap gejala yang mereka 

hadapi. 

Berdasarkan yang penjelasan di atas maka penelitian mengenai motivasi 

kerja perlu dilakukan karena pada masa pandemi COVID-19 ini dibutuhkan 

dorongan kerja dari perawat agar bisa bekerja dengan maksimal karena tingginya 

daya penularan dari penyakit ini menyebabkan perawat rentan terkena penyakit ini, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis motivasi kerja 

perawat pada masa pandemi di Rumah Sakit Benyamin  Guluh Kabupaten Kolaka. 

B. Rumusan Masalah 

Pandemi merupakan suatu wabah penyakit global yang menyebar luas dan 

melampaui batas yang mempengaruhi banyak orang dan dapat mengakibatkan 

kematian, hal ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa untuk tenaga kesehatan, 

khususnya perawat sebagai profesional yang sangat rentan tertular virus     
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COVID-19 karena berhadapan dengan pasien secara langsung, dan hal ini dapat 

meningkatkan kekhawatiran yang bisa mempengaruhi motivasi kerja perawat di 

masa pandemi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah dengan pertanyaan penelitian “Bagaimana motivasi kerja 

perawat pada masa pandemi di rumah sakit BLUD RS Benyamin Guluh 

Kabupaten Kolaka?”. Dari pokok permasalahan ini, diuraikan dalam 3 sub 

masalah untuk menjawab pokok permasalahan: 

1. Bagaimanakah motivasi kerja intrinsik (Prestasi, penghargaan, tanggung 

jawab) perawat di masa pandemi COVID-19? 

2. Bagaimana motivasi kerja ekstrinsik (Kondisi kerja, imbalan, hubungan 

interpersonal, kebijakan) perawat di masa pandemi COVID-19 ? 

3. Bagaimana motivasi kerja perawat di masa pandemi COVID-19 ? 

C. Definisi Operasional  

 Tabel 1.1 Kajian Pustaka  

No Variabel Definisi Operasional Kriteria objektif Alat Ukur 

 

 

Motivasi Kerja 

Motivasi kerja yang 

dimaksud dalam penelitian 

ini yaitu  

dorongan kerja perawat 

yang berasal dari dalam 

maupun luar diri perawat 

pada masa pandemi 

COVID-19 dengan 

indikator prestasi, 

tanggung jawab, 

pengakuan, kondisi kerja, 

hubungan interpersonal, 

kompensasi, Kebijakan. 

Skor:  

0: Sangat tidak setuju 

1: Tidak Setuju 

2:Setuju 

3: Sangat Setuju 

 

Kategori motivasi 

kerja: 

Rendah : X < 66 

Sedang  : 66 ≤ X < 99    

Tinggi   : X ≥ 99  

 

Kuisioner 

1. 

Motivasi Kerja 

Intrinsik 

Motivasi kerja intrinsik 

yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu  

dorongan kerja perawat 

Skor: 

0: Sangat tidak setuju 

1: Tidak Setuju 

2:Setuju 

Kuisioner 
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yang berasal dari dalam 

diri perawat pada masa 

pandemi COVID-19 

dengan indikator prestasi, 

penghargaan dan tanggung 

jawab. 

3: Sangat Setuju 

 

Kategori motivasi 

kerja intrinsik: 

Rendah : X < 28 

Sedang  : 28 ≤ X < 42    

Tinggi   : X ≥ 42 

Prestasi Prestasi yang dimaksud 

dalam penelitian adalah 

persepsi responden 

terhadap keberhasilannya 

selama masa pandemic 

COVID-19 di BLUD RS 

Benyamin Guluh 

Kabupaten Kolaka. 

Skor: 

0: Sangat tidak setuju 

1: Tidak Setuju 

2:Setuju 

3: Sangat Setuju 

 

Kategori prestasi: 

Rendah : X < 8 

Sedang  : 8 ≤ X < 12    

Tinggi   : X ≥ 12 

Kuisioner 

Penghargaan Penghargaan yang 

dimaksud dalam penelitian 

ini adalah persepsi 

responden terhadap 

pengakuan yang 

didapatkan selama masa 

pandemi COVID-19 di 

BLUD RS Benyamin 

Guluh Kabupaten Kolaka 

Skor: 

0: Sangat tidak setuju 

1: Tidak Setuju 

2:Setuju 

3: Sangat Setuju 

 

Kategori penghargaan: 

Rendah : X < 8 

Sedang  : 8 ≤ X < 12    

Tinggi   : X ≥ 12 

Kuisione 

 

Tanggung Jawab Tanggung jawab yang 

dimaksud penelitian ini 

adalah persepsi responden 

terhadap kewajiban 

menjalankan tugas yang  

diberikan selama masa 

pandemi COVID-19 di 

BLUD RS Benyamin 

Guluh Kabupaten Kolaka 

Skor: 

0: Sangat tidak setuju 

1: Tidak Setuju 

2:Setuju 

3: Sangat Setuju 

 

Kategori tanggung 

jawab: 

Rendah : X < 12 

Sedang  : 12 ≤ X <18    

Tinggi   : X ≥ 18 

Kuisioner 

2. 

Motivasi Kerja 

Ekstrinsik 

Motivasi kerja ekstrinsik 

yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu 

dorongan kerja perawat 

yang berasal dari luar diri 

perawat pada masa 

pandemi COVID-19 

dengan indikator kondisi 

kerja, imbalan, hubungan 

interpersonal, kebijakan. 

Skor: 

0: Sangat tidak setuju 

1: Tidak Setuju 

2:Setuju 

3: Sangat Setuju 

 

Kategori motivasi 

kerja ekstrinsik: 

Rendah : X < 38 

Sedang  : 38 ≤ X < 57    

Tinggi   : X ≥ 57 

Kuisioner 

Kondisi Kerja Kondisi Kerja yang 

dimaksud dalam penelitian 

Skor: 

0: Sangat tidak setuju 

Kuisioner 
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ini adalah persepsi 

responden terhadap 

lingkungan tempat kerja 

kenyamanan dan 

kelengkapan sarana 

prasarana dimasa pandemi 

COVID-19 di BLUD RS 

Benyamin Guluh 

Kabupaten Kolaka. 

1: Tidak Setuju 

2:Setuju 

3: Sangat Setuju 

 

Kategori kondisi kerja: 

Rendah : X < 10 

Sedang  : 10 ≤ X <15    

Tinggi   : X ≥ 15 

Imbalan Imbalan yang dimaksud 

dalam penelitian adalah 

persepsi responden 

terhadap pendapatan yang 

diterima selama masa 

pandemi COVID-19 di 

BLUD RS Benyamin 

Guluh Kabupaten Kolaka. 

Skor: 

0: Sangat tidak setuju 

1: Tidak Setuju 

2:Setuju 

3: Sangat Setuju 

 

Kategori imbalan: 

Rendah : X < 10 

Sedang  : 10 ≤ X <15    

Tinggi   : X ≥ 15 

Kuisioner 

Hubungan 

Interpersonal 

Hubungan Interpersonal 

yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah 

persepsi responden 

terhadap hubungan dengan 

rekan kerja selama masa 

pandemi COVID-19 di 

BLUD RS Benyamin 

Guluh Kabupaten Kolaka. 

Skor: 

0: Sangat tidak setuju 

1: Tidak Setuju 

2:Setuju 

3: Sangat Setuju 

 

Kategori Hubungan 

Interpersonal: 

Rendah : X < 8 

Sedang  : 8 ≤ X < 12    

Tinggi   : X ≥ 12 

Kuisioner 

Kebijakan Kebijakan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah 

persepsi responden 

terhadap kebijakan, 

peraturan selama masa 

pandemi COVID-19 di 

BLUD RS Benyamin 

Guluh Kabupaten Kolaka. 

Skor: 

0: Sangat tidak setuju 

1: Tidak Setuju 

2:Setuju 

3: Sangat Setuju 

 

Kategori motivasi 

kerja: 

Rendah : X < 8 

Sedang  : 8 ≤ X < 12    

Tinggi   : X ≥ 12 

Kuisioner 
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D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka/penelitian terdahulu merupakan uraian singkat dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang relevan dengan 

penelitian ini dan bertujuan untuk membantu peneliti menyelesaikan masalah 

penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya 

yang relevan. 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

N

o 

Nama 

peneliti 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

1

.  
Ni Putu Emy 

Darma 

Yanti, Ida 

Aya Md 

Vera 

Susiladewi, 

Hary 

Pradika. 

(2020) 

Gambaran 

motivasi 

bekerja 

perawat 

dalam masa 

pandemi 

Coronavirus 

Disease 

(COVID-19) 

di Bali. 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

kuantitatif 

dengan desain 

deskriptif 

survey pada 

193 perawat di 

Bali melalui 

purposive 

sampling. 

Hasil analisis data 

mendapatkan mayoritas 

motivasi bekerja perawat 

dalam masa pandemi 

COVID-19 ada pada 

kategori baik yaitu 

52,8%. Mayoritas 

perawat menjawab setuju 

pada setiap item 

pernyataan yang 

diberikan kecuali poin 1 

dan 2 yaitu poin 

kompensasi.  

Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah 

sampelnya, penelitian 

sebelumnya 

sampelnya perawat di 

ruang isolasi COVID-

19, sedangkan 

penelitian ini akan 

meniliti sampel 

perawat yang bukan 

merawat di ruang 

isolasi. 

2

. 
Hardianti 

Merdekawati 

B, Usman , 

Makhrajani 

Majid 

(2019) 

Studi 

Tentang 

Motivasi 

Kerja 

Tenaga Non 

Pns Di 

Puskesmas 

Perawatan 

Cempae 

Kota 

Parepare 

Penelitian 

merupakan 

penelitian 

deskriptif 

dengan dengan 

tujuan utama 

untuk 

mengetahui 

gambaran 

tentang suatu 

keadaan secara 

objektif. 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah seluruh 

tenaga Non PNS 

di Puskesmas 

Cempae 

Analisis data 

menggunakan analisis 

univariat dan 

deskriptif. Hasil 

penelitian 

menunjukkan ada 

hubungan kebijakan 

pemimpin yaitu cukup 

baik sebanyak (41,5%), 

sangat baik sebanyak 

(39,6%) dan baik 

sebanyak (18,9%). 

Hubungan denga rekan 

kerja yaitu baik 

sebanyak (58,5%), 

cukup baik sebanyak 

(24,5%) dan sangat 

baik sebanyak (17,0%). 

Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah 

sampelnya, penelitian 

sebelumnya 

sampelnya Tenaga 

non PNS dan bukan 

di masa pandemic 

sedangkan penelitian 

ini akan meniliti 

sampel perawat yang 

bukan merawat di 

ruang isolasi dan 

pada masa pandemic. 
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sebanyak 53 

orang. Teknik 

pengambilan 

sampel dengan 

teknik total 

sampling, 

sebanyak 53 

tenaga Non PNS 

Kondisi kerja yakni 

cukup baik sebanyak 

(52,8%), baik sebanyak 

(45,3%) dan sangat 

baik sebanyak (1,9%) 

terhadap motivasi kerja 

tenaga Non PNS di 

Puskesmas Cemape 

Kota Parepare. 

3

. 
Suzan Dal , 

Çiğdem 

Bulgan 

(2021) 

The effects 

of leisure 

time 

satisfaction 

levels of 

healthcare 

workers on 

job 

motivations 

during  

COVID-19 

pandemic 

Sampel 

penelitian ini 

sebanyak 147 

petugas 

kesehatan (usia 

rata-rata, 34,13 

± 9,24 tahun; 

57,8% (n = 85) 

perempuan dan 

42,2% (n = 62) 

laki-laki) dari 

rumah sakit 

umum Turki 

yang bekerja di 

rumah sakit 

pandemi di 

Istanbul selama 

epidemi global 

COVID-19, 

berpartisipasi 

dalam penelitian 

ini secara 

sukarela. 

Penelitian ini 

menggunakan 

kuesioner.  

Hasil ini bahwa 

petugas kesehatan yang 

memiliki kepuasan 

waktu luang yang lebih 

tinggi selama periode 

Pandemi COVID-19 

memiliki motivasi 

kerja yang lebih tinggi. 

Jadi kami mengamati 

bahwa para profesional 

perawatan kesehatan 

yang berperan aktif 

dalam memerangi 

pandemi pada 

khususnya, tidak 

memiliki cukup waktu 

untuk bersantai.  

Pada penelitian ini 

akan meneliti 

gambaran motivasi 

kerja perawat di masa 

pandemic, sedangkan 

peneiliti sebelumnya 

meneliti pengaruh 

motivasi kerja dengan 

kepuasan waktu 

selama pandemic 

COVID-19. 

4

. 
Iqrar 

Ramadhan 

(2016) 

Gambaran 

Motivasi 

Kerja 

Pegawai 

Non Medis 

Di Rumah 

Sakit Umum 

Hasanah 

Graha Afiah 

Di Depok 

Jawa Barat 

Tahun 2016 

Sampel penelitian 

ini 129 responden 

dengan 

menggunakan 

desain studi cross 

sectional. Uji 

statistik yang 

digunakan adalah 

chi square. Untuk 

variable-variabel 

yang digunakan 

terdiri dari prestasi 

kerja, pengakuan 

kerja. 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

pegawai yang 

memiliki motivasi 

kerja 

yang tinggi yaitu 73 

pegawai (57,0%), 

sedangkan  pegawai 

yang memiliki 

motivasi 

kerja yang rendah 

yaitu 56 pegawai 

(43%). 

Pada penelitian ini 

akan meneliti 

gambaran motivasi 

perawat di masa 

pandemic COVID-

19, sedangkan 

peneliti sebelumnya 

mengukur motivasi 

pegawai non medis 

dan penelitiannya 

bukan pada masa 

pandemi COVID-19. 
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5

. 
Festy 

Debora 

Umpung, 

Junita Maja 

Pertiwi, 

Grace Ester 

Caroline 

Korompis.(2

020) 

Faktor-

Faktor yang 

Mempengar

uhi Motivasi 

Kerja 

Tenaga 

Kesehatan di 

Puskesmas 

Kabupaten 

Minahasa 

Tenggara 

Pada Masa 

Pandemi 

COVID-19 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif dengan 

pendekatan studi 

potong lintang. 

Penelitian ini 

dilaksanakan di 

Kabupaten 

Minahasa Tenggara 

pada Maret-

Oktober 2020. 

Responden dalam 

penelitian ini yaitu 

61 tenaga kesehatan 

di 

puskesmas 

Minahasa 

Tenggara. Variabel 

dalam penelitian ini 

yaitu kompensasi, 

kondisi kerja, 

kebijakan, 

hubungan 

interpersonal dan 

motivasi kerja. 

Instrumen yang 

digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 

kuesioner, dan 

lainnya. Data 

diperoleh melalui 

secara online 

menggunakan 

google form. 

Analisis data 

dilakukan secara 

univariat, bivariat 

dan multivariate 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa hubungan 

antar kompensasi, 

kondisi kerja, dan 

kebijakan termasuk 

pada kategori kuat 

dan hubungan antar 

kedua 

variabel ini searah 

atau semakin tinggi 

kompensasi, 

kondisi kerja, dan 

kebijakan akan 

diikuti 

dengan semakin 

tinggi motivasi 

kerja atau 

sebaliknya. Hasil 

penelitian ini juga 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

hubungan antara 

hubungan 

interpersonal 

dengan motivasi 

kerja dimana 

hubungan antar 

variabel termasuk 

pada kategori 

sedang dan 

hubungan antar 

kedua variabel ini 

searah atau semakin 

baik hubungan 

interpersonal akan 

diikuti dengan 

semakin baiknya 

motivasi kerja atau 

sebaliknya.  

Penelitian ini meneliti 

gambaran motivasi 

kerja perawat di masa 

pandemic,sampel 

penelitian ini 62 

perawat, sedangkan 

penelitian 

sebelumnya meneliti 

faktor-faktor motivasi 

kerja 61 tenaga 

kesehatan di masa 

pandemic COVID-

19. 

6

. 
Yulianda, 

Sitti Raha 

Agoes 

Salim, Amru 

Nasution.(20

18) 

Beberapa 

Faktor Yang 

Berhubunga

n Dengan 

Motivasi 

Tenaga 

Kesehatan di 

Badan 

Layanan 

 Penelitian ini 

adalah penelitian 

survey dengan 

pendekatan 

kuantitatif. 

Menggunakan 

metode cross 

sectional study. 

Jumlah sampel 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

pencapaian prestasi 

terhadap motivasi 

tenaga kesehatan di 

Rumah Sakit Ibu 

Penelitian ini akan 

meneliti gambaran 

motivasi kerja 

perawat di masa 

pandemic COVID-

19,jumlah sampel 

pada penelitian ini 62 

perawat, sedangkan 

penelitian 
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Umum 

Daerah 

Rumah Sakit 

Ibu Dan 

Anak Banda 

Aceh 

adalah 75 orang, 

teknik pengambilan 

sampel dengan cara 

proporsional 

random sampling. 

Data diperoleh 

dengan wawancara 

menggunakan 

kuesioner kemudian 

dianalisis dengan 

uji chi-square. 

dan Anak. Ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

penghargaan 

terhadap motivasi 

tenaga kesehatan di 

Rumah Sakit Ibu 

dan Anak. Ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

tanggung jawab 

terhadap motivasi 

tenaga kesehatan di 

Rumah Sakit Ibu 

dan Anak Banda 

Aceh.  

sebelumnya meneliti 

beberapa faktor 

motivasi kerja pada 

75 tenaga kesehatan 

dan bukan pada masa 

pandemic COVID-

19. 

7

. 
Sisvana 

Damayanti 

(2018) 

Faktor-

Faktor yang 

Berhubunga

n dengan 

Motivasi 

Kerja 

Pegawai 

Tetap di 

Rumah Sakit 

Umum 

Daerah 

Kabupaten 

Penajam 

Paser Utara 

Kalimantan 

Timur 

Tahun 2014 

Penelitian 

dilakukan pada Mei 

hingga Juni 2014 

menggunakan 

instrumen 

kuesioner dengan 

pertanyaan tertutup. 

Analisis dilakukan 

pendekatan 

kuantitatif dengan 

desain studi cross 

sectional. Sampel 

dari penelitian 

adalah 138 orang 

dari 181 total 

populasi. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa sebanyak 

57,2% responden 

memiliki motivasi 

kerja kurang baik, 

dan baik, serta 

variabel yang 

paling dominan 

dengan motivasi 

kerja adalah 

variabel kebijakan 

tentang keamanan 

kerja 42,8% 

responden memiliki 

motivasi kerja. 

Pada penelitian ini 

akan meneliti 

gambaran motivasi 

perawat di masa 

pandemi COVID-19, 

sedangkan peneliti 

sebelumnya mengukur 

faktor-faktor motivasi 

pegawai tetap dan 

penelitiannya bukan 

pada masa pandemi 

COVID-19. 

8

. 
Nurbaeti, 

Hari Hartika 

(2016) 

Motivasi 

Kerja 

Tenaga 

Kesehatan 

Di 

Puskesmas 

Walenrang 

Kabupaten 

Luwu 

Dengan 

menggunakan 

metode survei 

analitik 

(observasional) 

dengan rancangan 

cross sectional 

study. Populasi 

penelitian adalah 

semua tenaga 

kesehatan (PNS, 

PTT dan Non PNS) 

yang ada di 

Puskesmas 

Walenrang 

sebanyak 106 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa ada 

hubungan antara 

pemberian insentif 

dengan motivasi 

kerja tenaga PNS 

(p=0,009), ada 

hubungan antara 

perhatian dengan 

motivasi kerja 

tenaga PNS 

(p=0,002), ada 

hubungan antara 

prestasi dengan 

motivasi kerja 

Pada penelitian ini 

akan meneliti 

gambaran motivasi 

perawat di masa 

pandemi COVID-19 

,sampel penelitian ini 

sebanyak 62 perawat, 

sedangkan peneliti 

sebelumnya 

mengukur motivasi 

tenaga kesehatan 

berstatus PNS dengan 

jumlah sampel 

sebanyak 30 orang 

dan penelitiannya 

bukan pada masa 
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orang. Sampel 

penelitian adalah 

tenaga kesehatan 

yang berstatus PNS 

sebanyak 30 orang, 

dengan teknik 

pengambilan 

sampel secara 

purposive sampling.  

 

tenaga PNS 

(p=0,045) dan tidak 

ada hubungan 

antara tanggung 

jawab dengan 

motivasi kerja 

tenaga PNS 

(p=0,066).  

pandemi COVID-19. 

9

. 
Rahmi 

Kurnia 

Gustin, 

Yuhendri 

Putra, Novia 

Delita 

(2017) 

Faktor-

Faktor Yang 

Berhubunga

n Dengan 

Motivasi 

Kerja 

Pegawai Di 

Puskesmas 

Kuamang 

Kecamatan 

Panti Tahun 

2016 

Desain penelitian 

mengunakan cross 

sectional dilakukan 

pada bulan Maret-

Agustus 2016 di 

Puskesmas 

Kuamang Kecamatan 

Panti Kabupaten 

Pasaman. Populasi 

penelitian seluruh 

pegawai Puskesmas 

berjumlah 40 

orang, semua populasi 

dijadikan sampel 

dengan mengunakan 

teknik sampel jenuh. 

Pengolahan data 

analisis secara univariat 

dan bivariat 

mengunakan uji 

statistik Chi-Square. 

Hasil penelitian 

ini 

menunjukkan 

faktor tanggung 

jawab, 

hubungan 

interpersonal, 

kondisi kerja 

dan pengawasan 

berhubungan 

dengan motivasi 

kerja pegawai di 

Puskesmas 

Kuamang. 

Untuk itu 

diharapkan 

kepada seluruh 

pegawai agar 

dapat 

menerapkan 

pola motivasi 

kerja dengan 

baik. 

Pada penelitian ini 

akan meneliti 

gambaran motivasi 

perawat di masa 

pandemi COVID-

19,dengan jumlah 

sampel 62 perawat  

sedangkan peneliti 

sebelumnya 

mengukur faktor-

faktor motivasi 

pegawai puskesmas 

sebanyak 40 orang 

dan penelitiannya 

bukan pada masa 

pandemi COVID-19. 

 

1

0

. 

Yus Mari 

Patintingan , 

Syahril A. 

Pasinringi, 

Rini 

Anggraeni 

(2020) 

Gambaran 

Motivasi 

Kerja 

Perawat Di 

Ruang 

Rawat Inap 

Rumah Sakit 

Universitas 

Hasanuddin 

Makassar 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif. 

Teknik pengambilan 

sampel menggunakan 

non probability (non 

random) sampling 

secara khusus dengan 

teknik exhaustive 

sampling. Responden 

dalam penelitian ini 

adalah seluruh perawat 

yang bekerja di ruang 

rawat inap RSUH, yang 

berjumlah 77 (tujuh 

puluh tujuh) responden. 

Hasil penelitian 

memperlihatkan 

bahwa motivasi 

kerja perawat di 

ruang rawat 

inap RS Unhas, 

terkait dengan 

prestasi tinggi 

(85,7%), 

pengakuan 

tinggi (76,6%), 

pekerjaan itu 

sendiri tinggi 

(85,7%), 

pengembangan 

tinggi (88,3%), 

Pada penelitian ini 

akan meneliti 

gambaran motivasi 

perawat di masa 

pandemi COVID-19 

sebanyak 62 perawat, 

sedangkan peneliti 

sebelumnya 

mengukur gambara 

motivasi kerja 

perawat di ruang 

rawat inap, 

penelitiannya bukan 

pada masa pandemi 

COVID-19. 
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Alat analisa yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

software pengolah data 

statistik SPSS. 

tanggung jawab 

tinggi (92,2%), 

Kebijakan dan 

administrasi 

tinggi (59,7%), 

supervisi tinggi 

(83,1%), kondisi 

kerja tinggi 

(77,9%), 

hubungan antar 

pribadi tinggi 

(88,8%), 

gaji/insentif 

sedang (62,3%), 

keamanan kerja 

dan status tinggi 

(63,6%). 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

motivasi kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 di Rumah Sakit Benyamin 

Guluh. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahui motivasi kerja intrinsik (prestasi, penghargaan, tanggung jawab). 

perawat di masa pandemi COVID-19. 

b. Diketahui motivasi kerja ekstrinsik (kondisi kerja, imbalan, hubungan 

interpersonal, kebijakan) perawat di masa pandemi COVID-19. 

c. Diketahui motivasi kerja perawat di masa pandemi COVID-19. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi Rumah Sakit 

Sebagai informasi untuk BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka 

tentang analisis motivasi kerja perawat pada masa pandemi di BLUD RS 

Benyamin Guluh. 

2. Bagi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan 

untuk mahasiswa kesehatan khususnya jurusan Ilmu Keperawatan UIN Alauddin 

Makassar.  
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3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

peneliti dan bisa menjadi sumber data bagi penelitian selanjutnya khususnya 

tentang analisis motivasi kerja perawat pada masa pandemi di Rumah Sakit. 
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 BAB II 

             TINJAUAN TEORITIS  

A. Motivasi Kerja 

1. Pengertian Motivasi 

      Motivasi berasal dari kata “motif” yang disebut sebagai daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. iMotif juga biasa disebut sebagai 

daya penggerak dari dalam subyek atau diri untuk melakukan kegiatan tertentu 

demi mencapai suatu tujuan.iBerawal dari kata “motif”, maka motivasi dapat 

disebut daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif dapat aktif pada saat-saat 

tertentu,iterutama pada saat kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat mendesak 

(AM, 2016). Menurut Sunyoto dalam Septiawan, dkk (2020) motivasi kerja 

merupakan suatu situasi yang mendorong kegiatan individu untuk melakukan 

aktivitas  tertentu demi mencapai keinginannya. Menurut Nursalam (2014) dalam 

buku manajemen keperawatan motivasi adalah keadaan karakteristik psikologis 

manusia yang memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang.i 

 Motivasi dapat diartikan secara sederhana yaitu faktor-faktor yang 

mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu kearah tujuan yang akan 

dicapainya. Menurut Rivai dalam Sanjaya (2018) motivasi adalah serangkaian 

sikap  dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang 

spesifik sesuai dengan tujuan individui.  
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Sesuai dengan penjelasan di atas Allah swt. berfirman dalam QS Al-Ra’d/13: 11. 

ٌٰ ٱلٰلََّ لََ يغَُيِّشُ يَا ٍۡ أيَۡشِ ٱلٰلَِِّۗ إِ ٍۡ خَهۡفهِۦِ يحَۡفظَىَُهَُۥ يِ ٍِ يذََيۡهِ وَيِ ٍۢ بيَۡ جٞ يِّ بقِىَۡوٍ  نهَُۥ يُعَقِّبَه

ُۚۥ وَيَا نهَىُ يٍِّ دُ  وَهِۦِ يٍِ حَخىٰه يغَُيِّشُواْ يَا بأََِفسُِهِىِۡۗ وَإرَِآ أسََادَ ٱلٰلَُّ بقِىَۡوٖ سُىٓءٗا فلَََ يَشَدٰ نهَ

 وَالٍ  

Terjemahnya :    
Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 
bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah 
Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.    

Menurut M. Quraish Sihab dalam Tafsir Al-Misbah, sesungguhnya 

Allahlah yang memelihara kalian. Setiap manusia memiliki 

sejumlah malaikat yang bertugas atas perintah Allah untuk menjaga dan 

memeliharanya. Mereka ada yang menjaga dari arah depan dan ada pula yang 

menjaga dari arah belakang. Demikian pula, Allah tidak akan mengubah nasib 

suatu bangsa dari susah menjadi bahagia, atau dari kuat menjadi lemah, sebelum 

mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai dengan keadaan 

yang akan mereka jalani. Dan apabila Allah berkehendak memberikan bencana 

kepada suatu bangsa, tidak akan ada seorang pun yang dapat melindungi mereka 

dari bencana itu. Tidak ada seorang pun yang mengendalikan urusan kalian dan 

tidak akan ada yang dapat menolak bencana tersebut (Shihab, 2005). 

 Dalam Tafsir Al Jalalayn menjelaskan bahwa ada malaikat-malaikat yang 

selalu mengikuti manusia secara bergiliran, para malaikat yang bertugas 

mengawasinya di hadapannya dan di belakangnya, dari belakangnya mereka 

menjaganya atas perintah Allah, dari gangguan jin dan makhluk-makhluk lainnya. 

https://risalahmuslim.id/kamus/malaikat
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Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum, artinya dia 

tidak akan mencabut dari mereka nikmat-Nya sehingga mereka mengubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dari keadaan yang baik dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum yakni menimpakan azab 

maka tak ada yang dapat menolaknya dari siksaan-siksaan tersebut (Al mahalliy 

& As-Suyuthi, 2007). 

 Dengan keterangan ayat tersebut membuktikan bahwa manusia mempunyai 

keharusan untuk berusaha dan mampu mengubah kondisi sendiri dari kemunduran 

dan keterbelakangan untuk menuju kepada kemajuan. Suatu prestasi kerja dan 

keberuntungan tidak dapat diraih dengan mudah oleh seseorang, melainkan 

melalui usaha dan kerja keras yang dibarengi dengan idealisme dan optimisme 

yang tinggi. Bekerja keras bagi manusia merupakan keharusan dan panggilan 

hidup manusia, kita harus berusaha dengan baik serta diiringi perbuatan yang 

berpahala. 

      Dalam Islam motivasi kerja dijelaskan dalam QS Al-Jumuah/62 : 10   

ةُ فٱََخشَِشُواْ فيِ ٱلۡۡسَۡضِ وَٱبۡخغَُىاْ يٍِ فضَۡمِ ٱلٰلَِّ وَٱرۡكُشُواْ ٱلٰلََّ كَثيِشٗا  فئَرَِا قضُِيجَِ ٱنصٰهىَه

ٌَ  نعَٰهكُٰىۡ حفُۡهِ   حُى

      Terjemahnya:    
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung. 

  

Menurut Tafsir Al-Jalalain ayat di atas apabila telah ditunaikan salat, 

maka bertebaranlah kalian di muka bumi perintah ini menunjukkan boleh (dan 

carilah) carilah rezeki (karunia Allah, dan ingatlah Allah) dengan ingatan 
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(sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung) yakni memperoleh 

keberuntungan, setiap manusia yang ada di bumi ini harus memiliki dorongan 

untuk lebih baik lagi dalam dirinya, hal ini dikarenakan Allah swt. hanya akan 

memberi karunia, rahmat, serta rizkinya kepada orang-orang yang memiliki 

semangat serta motivasi yang kuat dalam dirinya, serta ingatlah Allah banyak-

banyak ketika shalat maupun ketika bekerja (Al mahalliy & As-Suyuthi, 2007). 

Motivasi sangat berperan penting dalam diri manusia, karena tidak akan 

ada yang memenuhi semua kebutuhan kita, dan tidak akan mendapat apa yang 

kita inginkan kecuali dengan berusaha untuk meraihnya sendiri. Orang yang 

memiliki motivasi yang kuat pada dirinya akan selalu menanamkan niat baik yang 

sungguh-sungguh, dan selalu bekerja keras, serta berkerja secara profesionalisme. 

Rasulullah saw. dalam hadistnya beliau mengarahkan umat manusia agar beretos 

kerja yang tinggi dan mengarahkan kepada profesionalisme , sebagaimana yang 

di riwayatkan oleh Thabrani, No: 891 dan Baihaqi, No: 334. 

َ تعََالىعَهْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَىْهَا قاَلتَْ: قاَلَ رَسُىْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ  ًِ وَسَلَّمَ: إِنّ اللهَّ عَليَْ  

يحُِبّ إذَِا عَمِلَ أحََدُكُمْ عَمَلاً أنَْ يتُْقِىًَُ )رواي الطبروي والبيهقي(   

Artinya:  

Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
“Sesungguhnya Allah swt. mencintai seseorang yang apabila bekerja, 
mengerjakannya secara profesional”.  

Menurut Donald dalam Sardiman (2016) menjelaskan bahwa motivasi 

merupakan perubahan energi yang ada didalam diri seseorang yang ditandai 

adanya  “feeling” dan diawali dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari 

pengertian yang dikemukakan Donald diatas yang mengandung tiga elemen 

penting, yaitu:  
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a. Motivasi akan diawali dengan terjadinya perubahan energi pada diri setiap 

individu  manusia.  

b. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa/feeling, afeksi seseorang. 

c. Motivasi dirangsang karena adanya tujuan (AM, 2016) 

Dari pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa motivasi 

merupakan suatu dorongan atau keinginan yang tumbuh bisa dari dalam diri 

individu,  dari lingkungan seperti, orang tua, teman dekat, dan lain-lain yang 

membuat individu lebih bersemangat dalam melakukan sesuatu dan  mencapai 

tujuan yang diinginkan. Setiap individu mempunyai alasan tertentu dalam 

melakukan jenis kegiatan ataupun pekerjaan tertentu, mengapa individu yang satu 

lebih giat, sedangkan yang lainnya bekerja dengan biasa saja, hal ini sangat 

tergantung pada motivasi yang mendasari individu tersebut. Motivasi sangat 

penting untuk dipahami karena melalui motivasi ini seseorang terdorong untuk 

melakukan suatu pekerjaan. 

Dalam dunia keperawatan sangat dibutuhkan motivasi yang tinggi dalam 

melakukan suatu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dan hal ini 

dapat meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit. Perawat yang memiliki 

motivasi kerja yang rendah akan berperilaku malas dalam melakukan aktifitasnya 

yaitu melayani dan merawat pasien yang sedang membutuhkan bantuannya 

(Tawale dkk., 2011). Orang yang melakukan pekerjaan dengan motivasi yang 

rendah tidak akan dapat melakukan tugasnya secara maksimal sesuai kemampuan 

dan kesanggupannya, sebaliknya dengan motivasi yang tinggi seseorang akan 

melakukan pekerjaannya semaksimal kemampuannya. Motivasi kerja perawat 
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yang tinggi akan meningkatkan kinerja perawat sehingga setiap tugas akan 

dilaksanakan secara baik dan benar (R. R. Putri dkk., 2016).  

Motivasi yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang baik dan hal ini 

dapat memberikan dampak bagi seorang perawat dalam melakukan tindakannya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. 

Motivasi yang rendah akan menghasilkan kinerja yang rendah. Untuk dapat 

mencapai suatu tujuan, maka sangat diperlukan unsur-unsur sumber daya yang 

terlibat didalamnya seperti manusia, metode, lingkungan, peralatan dan dana. 

Sama halnya dengan motivasi, yang merupakan faktor utama dari individu dalam 

melakukan segala tindakan atau pekerjaan untuk mencapai hasil yang optimal. 

Motivasi kerja setiap orang juga pada dasarnya berbeda-beda. Contoh motivasi 

yang rendah yaitu perawat yang datang terlambat pada saat bekerja, perawat yang 

memberikan pelayanan yang kurang memuaskan pada pasien karena gaji tidak 

sesuai dengan yang diharapkan, perawat yang tidak nyaman dengan fasilitas yang 

ada karena fasilitas yang kurang memadai (Nursalam, 2014). 

Dirumah sakit selain profesi dokter, terdapat pula perawat yang 

memegang peranan penting dalam hal melayani dan merawat orang yang sakit 

secara langsung. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, seorang perawat sering 

dihadapkan pada suatu usaha penyelamatan kelangsungan hidup atau nyawa 

seseorang. Berkaitan dengan ruang lingkup kerjanya, perawat juga selalu 

berhadapan dengan hal-hal yang monoton dan rutin, seperti ruang kerja yang 

sesak dan sumpek bagi perawat yang bertugas di bangsal, perawat harus berhati-

hati dalam menangani peralatan diruangan operasi, serta harus dapat bertindak 

cepat namun tepat dalam menangani penderita yang masuk di Unit Gawat 
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Darurat. Schaufeli dan Jauczur (1994) menyatakan bahwa, perawat dalam 

menjalankan peran dan fungsinya, dituntut untuk memiliki keahlian, pengetahuan, 

dan konsentrasi yang tinggi. Selain itu pula seorang perawat akan selalu 

dihadapkan pada tuntutan idealisme profesi dan sering menghadapi berbagai 

macam persoalan baik dari pasien maupun rekan sekerjanya.  

Rumah Sakit merupakan institusi yang diharapkan dapat memberikan 

pelayanan prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam pelayanan 

kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit harus memiliki perawat yang bekerja 

secara professional dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya. 

Perawat merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pelayanan mutu 

dan kualitas rumah sakit. Perawat diharapkan memiliki motivasi yang tinggi dan 

disiplin yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya karena perawat harus 

memberikan pelayanan dan menangani pasien dengan cepat dan tepat serta harus 

sesuai dengan prosedur. Untuk memotivasi seorang perawat, selain dengan 

kesadaran dari orang itu sendiri, sangat perlu pula orang lain yang memberi 

motivasi karena dengan kehadiran orang lain, hal ini akan semakin meningkatkan 

motivasi dalam diri perawat (Zainaro dkk., 2017). 

2. Teori Motivasi Menurut Para Ahli 

  Secara umum, teori motivasi dibagi dalam dua kelompok, yang terdiri dari 

teori kandungan (content), yaitu memusatkan perhatian pada kebutuhan serta 

sasaran tujuan, dan alasan mereka berperilaku dengan cara tertentu. Hal-hal paling 

penting dari kedua kelompok tersebut yaitu terurai pada teori-teori di bawah ini: 
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a. FW. Taylor dan Manajemen Ilmiah 

  FW. Taylor merupakan salah satu tokoh angkatan “manajemen ilmiah” 

yaitu manajemen yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini 

memusatkan perhatian dan membuat pekerjaan lebih efektif dengan cara 

mengesampingkan metode kerja, pembagian tenaga kerja, dan penilaian 

pekerjaan. Dalam pendekatan ini pekerjaan akan dibagi-bagi dalam masing-

masing komponen kemudian diukur dengan menggunakan teknik-teknik 

penelitian pekerjaan dan diberi imbalan sesuai dengan produktivitas. Dengan 

pendekatan ini, motivasi yang disebabkan imbalan dapat tercapai dengan 

memenuhi sasaran (B. Uno, 2019). 

  Pendekatan ini menjadikan uang atau imbalan  sebagai motivasi yang 

paling utama. Tetapi setiap orang dan pekerjaan itu berbeda. Orang yang bekerja 

pada hal atau bagian yang tidak menyenangkan bagi dirinya biasanya tidak akan 

termotivasi oleh pekerjaannya. Dalam keadaan seperti yang di jelaskan, uang atau 

imbalan akan menjadi motivasi yaitu pendorong semangat yang paling utama. 

Imbalan adalah hal yang perlu diperhatikan, karena uang bisa membuat kehidupan 

seseorang menjadi lebih baik (B. Uno, 2019). 

b. Hierarki Kebutuhan Maslow 

 Hierarki itu didasarkan pada anggapan bahwa ketika seseorang telah 

memuaskan satu tingkat kebutuhan tertentu, maka mereka akan berkeinginan 

untuk berpindah lagi ke tempat yang lebih tinggi. Menurut Maslow setiap 

manusia memiliki lima tingkat kebutuhan dasar yang terdiri atas: kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan akan 

penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Setiap orang pada dasarnya memiliki 
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kebutuhan yang sama, akan tetapi karena budaya yang berbeda-beda, sehingga 

kebutuhan tersebut juga ikut berbeda (B. Uno, 2019).  Kebutuhan-kebutuhan yang 

disebutkan di atas  bisa dilihat dari gambar:  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Teori Hierarki Maslow 

(Sumber : Asrori, 2020) 

1) Kebutuhan Fisiologis 

 Kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita tetap hidup, terdiri dari 

makanan, tempat tinggal, pakaian, udara untuk bernafas, dll. 

2) Kebutuhan akan Rasa Aman 

 Ketika kebutuhan fisiologis seseorang telah terpuaskan, maka dia akan 

berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan  kesalamatan terhadap dirinya. 

Keselamatan yang di maksudkan yaitu seseorang merasa aman dari setiap 

jenis ancaman fisik maupun non fisik dan merasa terjamin. 

3) Kebutuhan akan cinta kasih atau kebutuhan sosial 

 Ketika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman sudah 

terpenuhi maka dia akan membutuhkan hubungan antarsesama. Cinta kasih 

yang dimaksudkan di sini adalah hubungan-hubungan pribadi yang 



25 
 

 
 

mendalam, tetapi kebutuhan ini juga termasuk kebutuhan untuk menjadi 

bagian dari berbagai kelompok sosial. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, 

orang mungkin melakukan pekerjaan  karena menginginkan mendapatkan 

imbalan agar kebutuhan fisiologis terpenuhi, tetapi hal tersebut juga bisa 

didukung dengan dasar hubungan kemitraan sosial. 

4) Kebutuhan akan penghargaan 

 Dalam kaitannya dengan pekerjaan, kebutuhan akan penghargaan 

orang lain hal yang penting, hal ini di maksudkan pekerjaan dapat di akui 

karena bermanfaat, menyediakan sesuatu hal yang dapat dicapai,serta 

pengakuan dan harga diri ataupun kehormatan.  

5) Kebutuhan Aktualisasi 

 Kebutuhan ini terdapat bagian paling atas pada teori hierarki Maslow 

dan kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan pemenuhan diri. Ketika 

seseorang telah memenuhi kebutuhannya yang lain, maka dia akan 

berkeinginan mencapai secara penuh potensinya dan kebutuhan yang terakhir 

ini hanya tercapai oleh beberapa orang. 

c. Teori Keberadaan, Keterkaitan, dan Pertumbuhan (Existence, Related, and Growth 

ERG) Aldefer 

Aldefer merumuskan kembali teori hierarki Maslow dalam tiga kategori, 

yang dinyatakan sebagai keberadaan, keterkaitan, dan pertumbuhan (exiatance, 

relatedness and growth-ERG), seperti pada gambar dan penjelasan sebagai berikut 

(B. Uno, 2019)  
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Gambar 2.2 : Teori ERG Clayton Aldefer 

(Sumber : Asrori, 2020) 

1) Kebutuhan akan keberadaan merupakan semua kebutuhan yang berhubungan 

dengan keberadaan manusia yang selalu dipertahankan dan selalu 

berhubungan dengan kebutuhan fisiologis dan rasa aman pada hierarki 

Maslow. 

2) Kebutuhan keterkaitan merupakan kebutuhan dengan hubungan kemitraan. 

3) Kebutuhan pertumbuhan merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan 

potensi seseorang dan berhubungan dengan kebutuhan penghargaan serta 

aktualisasi diri yang dirumuskan oleh Malow. 

  Menurut teori ini, semua kebutuhan muncul pada waktu yang bersamaan. 

Misalkan jika 1 tingkat tidak terpenuhi maka seseorang tersebut akan kembali ke 

tingkat lain. Perbedaan dari Maslow dan Aldefer adalah Maslow memandang 

manusia secara tetap menapaki hirarki kebutuhan sedangkan Aldefer memandang 

bahwa manusia bergerak naik turun dalam hirarki kebutuhan dari waktu ke waktu 

(Asrori, 2020). 
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d. Teori Motivasi Kesehatan Herzberg 

Teori ini merumuskan adanya beberapa faktor yang jika tidak ada akan 

menimbulkan ketidakpuasan dan faktor motivasi lain yang bisa membangkitkan 

usaha dan kinerja pegawai. Hal-hal yang tidak memuaskan ia gambarkan sebagai 

faktor kesehatan dan hal-hal yang memuaskan, dia gambarkan sebagai motivator 

(B. Uno, 2019). 

Herzberg mengemukakan faktor-faktor kesehatan tidak meningkatkan 

minat pegawai. Tetapi jika faktor-faktor tersebut tidak dapat memuaskan dalam 

berbagai hal, misalkan karena gaji tidak cukup tinggi atau kondisi kerja tidak 

menyenangkan, faktor-faktor itu menjadi sumber ketidakpuasan yang besar. Teori 

Herzberg ini menganggap gaji bukan sebagai motivator dalam hal ini pegawai-

pegawai profesional dan manajerial. Dalam teori ini menjelaskan mungkin uang 

dapat memotivasi orang tertentu dan waktu tertentu. Tetapi banyak hal lain dan 

bukan uang yang menyebabkan orang menunjukkan kinerja yang baik tetapi 

faktor-faktor pendorong semangat lain yang ditandai oleh Herzberg (B. Uno, 

2019) 

Dalam penelitian Herzberg, ia memperkuat  teori Abraham Maslow dan 

menspesifikkan teori hierarki kebutuhan dalam lingkungan kerja. Teori ini 

menegaskan bahwa pekerjaan itu sendiri dapat memberikan motivasi bagi seorang 

pegawai. Teori ini merumuskan dua faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu 

faktor pemuas atau intrinsic motivation yang meliputi prestasi, pengakuan, 

tanggung jawab, semuanya berkaitan dengan isi pekerjaan dan imbalan. Faktor 

kedua yaitu faktor pemelihara atau extrinsic factor/disatisfier  yang dimaksud di 

sini adalah faktor bersumber dari luar diri seseorang yang ikut menentukan 
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perilaku seseorang dalam kehidupannya. Faktor-faktor hygiene atau pemeliharaan 

meliputi kebijakan, supervisi, hubungan pribadi, hubungan dengan bawahan, 

status, dan keamanan (Nursalam, 2014). 

Faktor-faktor yang termasuk di sini adalah faktor-faktor dalam teori 

motivasi kesehatan Herzberg dijelaskan sebagai berikut:  

1) Motivator Factor 

Motivator factor berhubungan dengan aspek-aspek yang terkandung 

dalam pekerjaan. Jadi berhubungan dengan job content atau disebut juga 

sebagai aspek intrinsik dalam pekerjaan, sebagai berikut: 

a) Achievement (keberhasilan) 

Setiap orang tentu menginginkan keberhasilan dalam setiap kegiatan atau 

tugas yang dilaksanakan. Pencapaian prestasi atau keberhasilan dalam melakukan 

suatu pekerjaan akan menggerakkan yang bersangkutan untuk tugas-tugas 

berikutnya. Dengan demikian prestasi yang dicapai dalam pekerjaan akan 

menimbulkan sikap positif, yang selalu ingin melakukan pekerjaan dengan penuh 

tantangan. Menurut Maslow (1984), mengemukakan teori motivasi yang 

dinamakan  Maslow’s Need Hierarchy Theory/Theory of  Human Motivation. 

Teori tersebut mengemukakan tentang kebutuhan manusia yang tersusun dalam 5 

jenjang, salah satunya adalah aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan 

akan aktualisasi diri dengan menggunakan kemampuan, keterampilan dan potensi 

optimal untuk mencapai keberhasilan atau prestasi kerja (Hasibuan, 2016). 

Seseorang yang memiliki keinginan berprestasi sebagai suatu kebutuhan 

dapat mendorong untuk mencapai sasaran. Menurut Davis Mc Cleland bahwa 

tingkat “need of achievement” yang telah menjadi naluri kedua merupakan kunci 
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keberhasilan seseorang. Kebutuhan berprestasi biasanya dikaitkan dengan sikap 

positif, keberanian mengambil resiko yang diperhitungkan untuk mencapai sasaran 

yang telah ditentukan. 

b) Recognition (pengakuan) 

Hasibuan (2016) terdapat Herzberg’s Two Factors Motivation Theory yang 

dikemukakan oleh Frederick Herzberg (1950). Teori ini menyebutkan bahwa 

Recognition (pengakuan) merupakan salah satu dari Motivators Factor. Pengakuan 

sangat perlu diberikan kepada pegawai yang berprestasi, karena hal tersebut dapat 

memacu pegawai agar lebih berprestasi lagi. Pengakuan  juga berpengaruh pada 

disiplin kerja pegawai. 

Menurut Hasibuan (2016), ego dan sifat manusia yang selalu merasa 

dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya, dapat 

mendorong terwujudnya disiplin kerja. Pegawai yang memiliki motivasi tinggi 

terhadap pengakuan akan mengerahkan semua kemampuan serta energi yang 

dimilikinya demi mencapai prestasi kerja yang maksimal, salah satunya dengan 

berdisiplin kerja tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. Kehormatan dan 

pengakuan terhadap karyawan dapat diberikan dengan pengakuan atas jasa dan 

pengabdian karyawan. Kehormatan dapat berupa bonus atau cinderamata bagi 

karyawan yang berprestasi. Sedangkan pengakuan dapat diberikan dengan 

melakukan promosi jabatan.  

Pengakuan terhadap pegawai juga bisa dilakukan dengan melibatkan 

mereka dalam pengambilan keputusan. Dengan begitu, pegawai akan merasa 

bahwa pendapat  didengar. Menurut (Nawawi & Hadari, 2008) setiap karyawan 
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perlu diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

pekerjaan, sesuai dengan posisi, kewenangan dan jabatan masing-masing. 

c) Work it self (pekerjaan) 

Pekerjaan menurut Herzberg’s Two Factors Motivation Theory yang 

dikemukakan oleh Frederick Herzberg (1950) merupakan faktor motivasi bagi 

pegawai untuk berperforma tinggi. Pekerjaan atau tugas yang memberikan 

perasaan telah mencapai sesuatu, tugas itu cukup menarik, tugas yang memberikan 

tantangan bagi pegawai, merupakan faktor motivasi karena keberadaannya sangat 

menentukan bagi motivasi untuk berforma tinggi. Suatu pekerjaan akan disenangi 

oleh seseorang bila pekerjaan itu sesuai dengan kemampuannya, sehingga dia 

merasa bangga untuk melakukannya. Pekerjaan yang tidak disenangi atau kurang 

menantang biasanya tidak mampu menjadi daya dorong, bahkan pekerjaan tersebut 

cenderung menjadi rutinitas yang membosankan (Gaozali, 2005). 

d) Responsibility (tanggung jawab) 

Menurut Flippo (1996) bahwa tanggung jawab adalah merupakan 

kewajiban seseorang untuk melaksanakan fungsi fungsi yang ditugaskan dengan 

sebaik-baiknya sesuai dengan pengarahan yang diterima. Setiap orang yang 

bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi ingin dipercaya memegang 

tanggung jawab yang lebih besar dari sekedar apa yang telah diperolehnya. 

Tanggung jawab bukan saja atas pekerjaan yang baik, tetapi juga tanggung jawab 

berupa kepercayaan yang diberikan sebagai orang yang mempunyai potensi. Setiap 

orang ingin diikutsertakan dan ingin di akui sebagai orang yang memiliki potensi, 

dan pengakuan ini akan menimbulkan rasa percaya diri dan bersedia memikul 

tanggung jawab yang lebih besar (Gaozali, 2005). 
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Herzberg (1950) berpendapat bahwa, hadirnya faktor-faktor ini akan 

memberikan rasa puas bagi karyawan, akan tetapi pula tidak hadirnya faktor ini 

tidaklah selalu mengakibatkan ketidakpuasan kerja karyawan. 

2) Hygiene factor 

Hygiene factor ini adalah faktor yang berada disekitar pelaksanaan 

pekerjaan, berhubungan dengan job context atau aspek ekstrinsik pekerja, faktor-

faktor yang termasuk disini adalah: 

a)  balas jasa  

Upah atau gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada seseorang 

setelah melakukan suatu pekerjaan. Upah umumnya berupa uang atau materi 

lainnya. Karyawan yang diberi upah atau gaji sesuai dengan kerja yang dilakukan 

atau sesuai harapan, membuat karyawan bekerja secara baik dan bersungguh-

sungguh. Menurut Hasibuan (2016) besarnya imbalan atau kompensasi yang 

diterima seorang mencerminkan ukuran, nilai karya pegawai diantara para pegawai 

itu sendiri, keluarga, masyarakat, menunjukkan status dan martabat sosial. Apabila 

para pegawai memandang kompensasi yang diterimanya tidak memadai maka 

prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerjanya dapat turun secara drastis. 

Sedangkan bagi perusahaan, kompensasi sangat penting untuk diperhatikan karena 

hal tersebut mencerminkan upaya perusahaan untuk mempertahankan sumber daya 

manusia atau dengan kata lain agar pegawai memiliki loyalitas dan komitmen yang 

tinggi pada perusahaan. Kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima 

oleh karyawan sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam 

bentuk uang atau lainnya yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan 
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tunjangan lainnya seperti tunjangan hari raya, uang cuti dan lain-lain (Hariandja, 

2007).  

Tujuan pemberian kompensasi adalah untuk menarik pegawai yang 

berkualitas, motivasi kerja, membangun komitmen karyawan dalam upaya 

meningkatkan kompetensi organisasisecara keseluruhan. Bagi pegawai, gaji 

merupakan faktor penting untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan 

keluarganya. Gaji selain fungsi memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap pegawai 

juga dimaksudkan untuk menjadi daya dorong bagi pegawai agar dapat bekerja 

dengan penuh semangat. Menurut Timpe (1999) tidak ada satu organisasi pun 

yang dapat memberikan kekuatan baru kepada tenaga kerja atau meningkatkan 

produktivitas, jika tidak memiliki sistem kompensasi yang realitas dan gaji bila 

digunakan dengan benar akan memotivasi pegawai. 

b)  Working condition (kondisi kerja) 

Lingkungan kerja merupakan suatu variabel yang sangat mempengaruhi 

motivasi kerja karyawan. Hasil analisis deskriptif kualitatif memperlihatkan bahwa 

seorang karyawan akan memiliki motivasi kerja yang tinggi bila didukung oleh 

lingkungan kerja yang baik dan nyaman (Hasibuan, 2016). Desain kantor harus 

dibuat agar dapat menunjang arus kerja yang ada dan juga menyangkut kebersihan, 

keindahan, ketenangan, kelengkapan sarana dan prasarana pelaksanaan pekerjaan, 

dan sebagainya. 

c)  Interpersonal relation (hubungan antar pribadi) 

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan hubungan 

dengan orang lain, baik itu ditempat kerja maupun diluar lingkungan kerja. 

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan persahabatan dan mereka tidak 
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akan bahagia bila ditinggalkan sendirian, untuk itu mereka akan melakukan 

hubungan dengan teman-temannya. 

Menurut Hasibuan (2016), hubungan harmonis antara pimpinan dan 

karyawan atau hubungan vertical membuat suasana kerja baik. Selain itu 

hubungan harmonis diharapkan juga tercipta antar sesama karyawan (hubungan 

horizontal). Kedua hubungan baik tersebut menciptakan kondisi kerja harmonis 

antara pimpinan dengan karyawan dan antara sesama karyawan, sehingga suasana 

kerja tidak membosankan. Hubungan yang terbina baik tersebut dapat membuat 

para pegawainya merasamenjadi bagian yang penting dalam tercapainya tujuan 

perusahaan. Hal tersebut memotivasi kedisiplinan yang baik pada perusahaan. 

d) Company policy and administration (kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya) 

Kebijakan perusahaan pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis. 

Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap kebijakan dilakukan masing-masing 

manajer tiap bagian. Disinilah peranan masing-masing manajer, agar apa yang 

tertulis benar-benar direalisasikan dalam praktek oleh masing-masing manajer 

yang bersangkutan. Dalam hal ini agar mereka berbuat seadil adilnya.Kebijakan 

organisasi terutama yang menyangkut ketenagakerjaan. Penekanannya bukan 

tentang apakah sudah ada secara tertulis, tetapi bagaimana operasionalisasinya 

(Hariandja, 2007). 

e) Supervision technical (teknik pengawasan) 

Hasibuan (2016) terdapat Herzberg’s Two FactorsMotivation Theory 

yang dikemukakan oleh Federck Herzberg (1950). Teori ini menyebutkan bahwa 

teknik supervisi(pengawasan) merupakan salah satu dari hygiene factor. Apabila 

faktor ini tidak ada atau tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan timbulnya 
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ketidakpuasan dan tingkat absensi serta turn over karyawan akan meningkat. 

Menurut Hasibuan (2016) wakat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan 

paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai perusahaan. Hal tersebut 

serupa dengan yang dikemukakan dalam jurnal Apriliatin & Nurjahjanti (2010) 

yaitu disebutkan bahwa pengawasan terhadap para pegawai menjadi salah satu 

faktor pendukung dalam pelaksanaan disiplin kerja, dengan adanya pengawasan 

yang diatur sebagaimana mestinya, maka para pegawai akan terdorong untuk 

melaksanakan disiplin kerja. 

f) Rasa Aman 

Hasibuan (2016) mengemukakan teori motivasi yang dinamakan Maslow’s 

Need Hierarchy Theory/Theory of Human Motivation. Teori tersebut 

mengemukakan tentang kebutuhan manusia yang tersusun dalam 5 jenjang, salah 

satuya adalah safety and security needs (kebutuhan keselamatan dan keamanan). 

safety and security needs adalah kebutuhan akan kebebasan dari ancaman yakni 

merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam  melaksanakan 

pekerjaan. Kebutuhan ini mengarah kepada dua bentuk, yaitu : kebutuhan akan 

keamanan jiwa di tempat kerja pada saat melaksanakan pekerjaan dan kebutuhan 

akan keamanan di tempat kerja. 

Karyawan dalam bekerja membutuhkan konsentrasi dan ketenangan jiwa 

dan dapat diwujudkan dalam bentuk keamanan kerja. Jaminan keselamatan kerja 

dan asuransi apabila terjadi kecelakaan membuat karyawan bekerja sepenuh hati. 

Menurut Hasibuan (2016) definisi dari keamanan adalah suatu keadaan dimana 

para pegawai merasa bebas dari rasa takut dan juga bebas dari kemungkinan 

terjadinya kecelakaan akibat kerja. Nawawi (2008) menyatakan bahwa setiap 
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perusahaan berkewajiban untuk menciptakan dan mengembangkan serta memberi 

jaminan lingkungan kerja yang aman. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk 

mewujudkannya adalah dengan membentuk komite keamanan lingkungan kerja 

yang secara terus menerus melakukan pengamatan dan pemantauan kondisi tempat 

dan peralatan kerja guna menghindari segala sesuatu yang membahayakan para 

pekerja terutama dari segi fisik. Upaya lainnya yang dapat diwujudkan adalah 

melalui pembentukan tim (team) yang dapat memberikan respon cepat terhadap 

kasus gawat darurat bagi karyawan yang mengalami kecelakaan. 

Pandangan Islam terhadap hubungan kekeluargaan ini disebutkan dalam 

QS Al Hujarat/49: 10. 

ٍَ أخََىَيۡكُىۡۚ وَٱحقٰىُاْ ٱلٰلََّ  ٌَ إخِۡىَةٞ فأَصَۡهحُِىاْ بيَۡ ؤۡيُِىُ ًُ ا ٱنۡ ًَ ٌَ  إَِٰ ى ًُ   نعََهكُٰىۡ حشُۡحَ

 Terjemahnya:   

Sesungguhnya orang-orag mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 

antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada allah 

agar kamu mendapat rahmat. 

Menurut M. Quraish Sihab dalam Tafsir Al-Misbah sesungguhnya orang-

orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bersaudara. Sebab iman 

yang ada telah menyatukan hati mereka. Maka damaikanlah antara kedua saudara 

kalian demi menjaga hubungan persaudaraan seiman. Jagalah diri kalian dari azab 

Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan Nya, dengan 

harapan dia akan memberi kalian rahmat berkat ketakwaan kalian (Shihab, 2005). 

B. Sumber Daya Manusia Rumah Sakit 

Berdasarkan Permenkes Nomor 159/Menkes/Per/II/1988, setiap rumah 

sakit mempunyai kategori sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga medis, 

https://risalahmuslim.id/kamus/rasul
https://risalahmuslim.id/kamus/ketakwaan
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paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan, dan tenaga non medis, 

setiap rumah sakit harus memiliki sumber daya manusia tetap pada kategorinya.  

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, rumah sakit membutuhkan 

tenaga kerja untuk menjalankan seluruh aktifitas yang ada, sehingga dapat 

mencapai target-target pekerjaan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

sebuah rumah sakit beranekaragam dan harus mampu bekerja sama agar mampu 

memberikan pelayanan yang maksimal termasuk kepuasan pada pelayanan. Oleh 

karena itu, dibutuhkan standarisasi ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Undang-

undang RI pada pasal 1 nomor 36 tahun 2014, yang dimaksudkan dengan tenaga 

kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan 

serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan 

upaya kesehatan.  

Dalam Undang-undang RI pada pasal 11 nomor 36 tahun 2014 

menyebutkan beberapa jenis tenaga kesehatan, salah satunya adalah tenaga 

keperawatan. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga 

keperawatan adalan tenaga kesehatan yang terdiri dari berbagai jenis perawat. 

Keperawatan merupakan suatu seni dan ilmu yang mencakup berbagai aktivitas 

konsep dan keterampilan yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu. 

Keperawatan sebagai suatu profesi adalah unik karena keperawatan ditujukan ke 

berbagai respon individu dan keluarga terhadap masalah kesehatan yang dihadapi.  

Profesi keperawatan telah memenuhi sebagai suatu profesi, salah satunya cirinya 

bahwa profesi keperawatan telah menyelenggarakan program pendidikan 

keprofesian bertujuan menghasilkan perawat yang bertanggung jawab. 
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Keperawatan suatu bentuk pelayanan profesional yang sepenuhnya terintegrasi ke 

dalam pelayanan kesehatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang 

komprenhensif didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada 

individu, keluarga dan komunitas baik sakit maupun sehat mencakup seluruh 

aspek kehidupan (Budiono, 2016). 

C. Pandemi COVID-19 

1. Pengertian pandemi COVID-19 

Wabah adalah penyebaran penyakit di masyarakat di mana orang yang 

terjangkit memiliki jumlah yang lebih banyak dari biasanya pada komunitas atau 

masyarakat. Wabah bisa terjadi secara terus-menerus, mulai hitungan hari hingga 

tahun. Wabah bukan hanya terjadi pada suatu wilayah, tetapi bisa juga menyebar 

ke wilayah lain. Anggapan masyarakat yang sering kali kita dengar adalah setiap 

kali terjadi penyebaran penyakit menular, masyarakat cepat-cepat 

menyebutkannya sebagai wabah (Ais, 2020). Kenyataannya tidak begitu, penyakit 

dapat dinyatakan sebagai wabah apabila:  

a. Sudah lama tidak terjangkit di masyarakat.  

b. Muncul penyakit baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya.  

c. Penyakit tersebut baru pertama kali menjangkiti masyarakat suatu daerah.  

Pandemi adalah wabah yang menyebar ke seluruh dunia. Dengan kata lain, 

wabah ini menjadi masalah bersama warga dunia. Contoh pandemi halna dengan 

influenza yang dahulu pernah menjadi pandemi di tingkat dunia (Winarno, 2020). 

Kriteria sebuah penyakit di sebut Pandemi menurut Masrul (2020), 

sebagai berikut: 
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a. Virus bisa memunculkan penyakit maupun kematian 

b. Penularan virus dari orang ke orang terjadi secara pesat 

c. Virus telah menyebar hamper ke seluruh pelosok dunia 

COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi kesehatan dunia 

(WHO) pada 11 Maret 2020, karena dampak COVID-19 yang semakin luas, dan 

bukan hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga hilangnya nyawa seseorang, 

selain itu COVID-19 menyebabkan penderitaan kemanusiaan akibat menurunnya 

ekonomi, lapangan kerja berkurang , dan bahkan banyak tempat kerja ditutup. 

Karyawan-karyawan banyak kehilangan pekerjaan akibat dari munculnya virus 

ini, pengangguran dimana-mana dan kebutuhan hidup tetap harus terpenuhi 

(Burhanuddin dkk., 2020). 

Virus corona merupakan virus yang biasanya menyerang saluran 

pernapasan. Nama ini berasal dari kata latin "corona", yang artinya adalah 

mahkota. Nama virus corona ini diambil dari bagian terluar yang mengelilingi 

virus ini yang berbentuk  runcing seperti mahkota. Corona virus merupakan 

keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada 

manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu 

biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) dan Sindrom pernapasan Akut Berat/Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS). Penyakit ini menyebar melalui droplet dari batuk dan bersin. 

Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari atau dalam aerosol selama tiga jam. 

Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga maret 2020 tidak diketahui 

apakah penularan melalui juga melalui feses (Ais, 2020).  
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2. Pencegahan penularan Covid-19  

Pencegahan dan pengendalian ditempatkan pada prioritas yang paling 

utama dalam kebijakan pemerintahan. Institusi kesehatan pada semua 

tingkatan/level harus mengikuti petunjuk pemerintah pusat/daerah setempat; 

memperkuat pedoman kerja pencegahan; membentuk kelompok ahli pencegahan; 

pengendalian covid-19 yang melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan 

terkait (Ais, 2020).  

Dalam pencegahan penularan covid-19 Ais (2020) menyebutkan hal yang 

mesti dilakukan , misalnya:  

a. Protokol Kesehatan  

Protokol kesehatan ditetapkan di seluruh dunia. Di Indonesia, sistem yang 

diterapkan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.  

b.  PSBB   

Dalam pasal 2 peraturan pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 dijelaskan 

pelaksanaan PSBB terkait penanganan COVID-19 dilakukan dengan persetujuan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, 

selanjutnya dengan tujuan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau pembatasan terhadap pergerakan 

orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu. 

c.  Lock Down  

Lock down adalah karantina wilayah. Karantina wilayah ini merupakan 

salah satu bagian respon dari kedaulatan kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan 

kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila sudah ditetapkan 

terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah itu. Setiap 



40 
 

 
 

anggota masyarakat yang terkena karantina wilayah tidak diperbolehkan keluar 

masuk area karantina. 

Adapun pencegahan menurut pandangan islam, menjauhkan diri dari wabah, 

berdasarkan hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5287:  

ثَنَا مَرَُ بْنُ  حَفْصُ  حَدَّ ثَنَا ع  عْبَةُ  حَدَّ  قَالَُ سَعْدُ  بْنَُ إبِْرَاهِيمَُ سَمِعْتُ  قَالَُ ثَابِتُ  أبَِي بْنُ  حَبِيبُ  أخَْبَرَنِي قَالَُ ش 

ثُ  زَيْدُ  بْنَُ أ سَامَةَُ سَمِعْتُ  بِيُِّ عَنُْ سَعْدًا ي حَدِّ هُ  وَسَلَّمَُ عَلَيْهُِ اللَّّ ُ صَلَّى النَّ اع ونُِبُِ سَمِعْت مُْ إذَِا قَالَُ أنََّ  الطَّ

ُ ل وهَا فَلَُ بِأرَْض  ُ وَقَعَُ وَإذَِا تَدْخ  وا فَلَُ بِهَا وَأنَْت مُْ بِأرَْض  ج  ثُ  سَمِعْتَهُ  أنَْتَُ فَق لْتُ  مِنْهَا تَخْر   وَلَُ سَعْدًا ي حَدِّ

ه  نْكِر   نَعَمُْ قَالَُ ي 

Artinya:   

“Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Habib bin 
Abu Tsabit dia berkata; saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata; saya 
mendengar Usamah bin Zaid bercerita kepada Sa'd dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Apabila kalian mendengar wabah 
lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika 
ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka 
janganlah kalian keluar dari negeri tersebut." Lalu aku berkata; "Apakah kamu 
mendengar Usamah menceritakan hal itu kepada Sa'd, sementara [Sa'd] tidak 
mengingkari perkataannya Usamah?" Ibrahim bin Sa'd berkata; "Benar." (HR 
Bukhori, 5287). 

Intisari dari hadis tersebut yaitu perihal upaya konkret sebagai prioritas utama 

dalam menghindari diri dari madharat serta memperoleh manfaat, dalam kondisi 

pandemi COVID-19, masyarakat perlu untuk menjauhkan diri dari wabah tersebut 

agar tidak terkena wabah, sebaliknya jika seseorang sedang berada di sebuah wilayah 

atau lingkungan yang tengah terkena wabah, maka dilarang untuk keluar wilayah atau 

lingkungan itu agar wabah yang berada pada lingkungannya tidak meluas ke daerah 

lain (Lidwa Pusaka dalam Arifin dkk, 2020).  
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Teori Dua Faktor Herzberg 

(1966) dalam B. Uno (2019) 

1. Faktor Motivasi 

(Instrinsik) 

a.  Prestasi 

b. Penghargaan 

c. Pekerjaan itu Sendiri 

d. Tanggung Jawab 

e.Pertumbuhan 

2. Faktor Kesehatan 

(Ekstriksik) 

a. Supervisi 

b. Kondisi Kerja 

c. Balas Jasa/Imbalan 

d. Hubungan Interpersonal 

e. Kebijakan  

f. Keamanan Kerja 

D. Kerangka Teori 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Herzber (1966), Maslow (1943), Alderfer (1978), Taylor (1915) dalam B.Uno 

(2019) 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

Hierarki Kebutuhan Maslow 

(1943) dalam B.Uno (2019) 

1. Kebutuhan Fisiologi 

2. Kebutuhan akan rasa aman 

3. Kebutuhan Harga Diri 

4. Aktualisasi Diri 

Motivasi Kerja 

FW. Taylor dan Manajemen 

Ilmiah (1915) dalam B.Uno 

(2019) 

 

Uang atau imbalan sebagai 

motivasi utama 

Teori Existence, Related, and 

Growth ERG (1978) dalam 

B.Uno (2019) 

 

1. Kebutuhan akan keberadaan 

2. Kebutuhan keterkaitan 

3. Kebutuhan pertumbuhan 
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E. Kerangka Konsep 

 

   

 

 

  

 

 

 

Sumber: Herzber (1966) dalam B.Uno (2019) 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Motivasi Intrinsik 

a. Prestasi 

b. Penghargaan 

c. Tanggung Jawab 

 Motivasi Kerja 

Motivasi Ekstrinsik 

a. Kondisi Kerja 

b. Balas 

 Jasa/Imbalan 

c. Hubungan 

Interpersonal 

d. Kebijakan 
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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif atau penelitian 

yang dilakukan untukkmenjawab pertanyaan penelitian dengan langkah-

langkah mengikutii kaidah keilmuan yaitu konkret atau empiris, rasionall serta 

sistematis, objektif terstruktur, dengan hasill data penelitian yang diperoleh 

berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan metode statistika, kemudian 

desain penelitian yang digunakan yaitu surveii deskriptif analitik atau 

merupakan suatu metode yang berfungsii untuk mendeskripsikan variabel yang 

diteliti melaluii data atau sampel penelitian serta menganalisis untuk membuat 

suatu kesimpulan (Masturoh & Nauri, 2018). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten 

Kolaka. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan pada tanggal 21 Juni 2021- 12 Juli 2021. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah semua wilayah yang terdiri atas objek maupun subjek 

yang memiliki kriteria tertentu yang sudah dii tetapkan peneliti untuk di 

pelajari (Sugiono, 2018). 

Populasi dalam penelitian ini adalah perawat pelaksana berjumlah 158 

perawat yang bekerja di rumah sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka 

(BLUD RS Benyamin Guluh, 2020). 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang memiliki 

karakteristik dari populasi itu sendiri (Sugiono, 2018).  Untuk menentukan 

ukuran sampel dari populasi, peneliti menggunakan rumus slovin, menurut 

Ridwan dan Engku (2011) bahwa apabila populasi sudah diketahui dapat 

menggunakan rumus Slovin. Besar sampel untuk populasi kecil atau lebih 

kecil dari 1000 dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. 

Penentuan besar sampel ditentukan dengan rumus Slovin sebagai berikut:  

n = 
 

       
 

Keterangan :  

 n : jumlah sampel 

 N : jumlah populasi  

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

n  =  
 

       
   

 =  
   

           
 

 =  
   

      
 

 =  
   

    
 

  =  62 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah probability sampling  dengan teknik proportionate stratified random 

sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan terlebih dahulu membuat 
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penggolongan atau pengelompokkan populasi menurut karakteristik tertentu. 

Alasan menggunakan teknik ini karena yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini perawat pelaksana di BLUD RS Benyamin Guluh yang terbagi 

ke dalam 7 ruangan. Agar semua ruangan dapat terwakili, maka sampel 

diambil dari masing-masing ruangan dengan proporsi sama. Pengambilan 

sampel penelitian ini menggunakan cara accidental yaitu pengambilan sampel 

yang kebetulan ada di lokasi penelitian dan sesuai kriteria inklusi dan ekslusi.  

Tabel 3.1 Jumlah sampel dan populasi perawat pada setiap ruangan 

No Nama ruangan Jumlah Perawat Jumlah Sampel 

1. Seruni 24 24/158x62 = 9 

2. Delima 28 28/158x62 = 11 

3. Melati 23 23/158x62 = 9 

4. Edelwais 16 16/158x62 = 6 

5. Nilam 19 19/158x62 = 7 

6. Anggrek 9 9/158x62 = 4 

7. ICU 17 17/158x62 = 7 

8. IGD 22 22/158x62 = 9 

 Total 158   62 

Adapun kriteria inklusi dan ekslusi dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Kriteria inklusi 

 Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2015). 

Kriteria inklusi dalam sampel ini adalah sebagai berikut: 

1. Perawat bersedia menjadi responden 

2. Perawat yang tidak dalam masa cuti 

3. Perawat pelaksana 

4. Perawat yang mengisi kuisioner secara lengkap  

5. Perawat yang belum dan sudah terpapar COVID-19 

b. Kriteria ekslusi  

1. Perawat di ruang isolasi COVID-19 
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2. Perawat yang tidak ada di lokasi penelitian 

3. Perawat yang tidak bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun 

langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut :  

1. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

yaitu dengan membagikan kuesioner pada perawat pelaksana di BLUD RS 

Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka. Pengumpulan data dilakukan dengan 

bantuan enumerator yaitu salah satu perawat di BLUD RS Benyamin Guluh yang 

telah mendapatkan penjelasan mengenai pengisian kuesioer penelitian . 

b. Data Sekunder 

Pegumpulan data tidak dilakukan sendiri oleh peneliti, tetapi diperoleh 

darii pihak lain, dalam hal inii penelitii mengambil data perawat dari buku profil 

Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka.  

2. Metode Pengumpulan Data 

1. Mengurus kelengkapan surat pengantar kepada pihak Rumah Sakit Benyamin 

Guluh. 

2. Mengumpulkan data primer dan sekunder  sesuai i kriteria inklusi  dan ekslusi. 

3. Melakukan langkah-langkah pengolahan data. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat pengumpul data yang disesuaikan 

dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian i ini 

instrument penelitian yang digunakan adalah kuisioner. Menurut Masturoh & 
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Anggita (2018) kuisioner adalah teknik pengumpulan data berisikan 

pertanyaan atau pernyataan peneliti yang kemudian akan dijawab oleh 

responden.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuisioner untuk menganalisis motivasi kerja perawat di masa 

pandemi COVID-19 yang telah dimodifikasi dari instrumen penelitian Iqrar 

Ramadhan (2016). Pada penelitian ini peneliti menggunakan satu kuisioner 

untuk mengumpulkan data yaitu kuisioner motivasi kerja yang terdiri dari 33 

item pernyataan yaitu 4 item prestasi, 4 item penghargaan,  6 item tanggung 

jawab, 5 item kodisi kerja, 5 item imbalan, 4 item hubungan interpersonal, 4 

item kebijakan dengan menggunakan Skala Likert, dengan skor (4) Sangat 

Setuju, (3) Setuju, (2) Tidak Setuju, (1) Sangat Tidak Setuju. Untuk membuat 

kategorisasi diperlukan mean dan satuan standar deviasi populasi. Standar 

deviasi dihitung dengan cara mencari rentang skor, yaitu skor maksimal yang 

mungkin diperoleh responden dikurangi dengan skor minimal yang mungkin 

diperoleh responden, kemudian rentang skor tersebut dibagi enam (S. Azwar, 

2012) 

Tabel 3.2 Rumus Kategorisasi Batas  

Rumus   Kategori 

X ≥ M + 1SD    Tinggi  

M - 1SD ≤ X < M + 1SD   Sedang 

X < M - 1SD Rendah 

Rumus yang digunakan oleh peneliti untuk menghitung mean ideal 

dan standar deviasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Perhitungan skor tertinggi dan terendah jumlah butir dan penskoran. 

Skor tertinggi = 4 x jumlah item  

Skor terendah = 1 x jumlah item  
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a) Motivasi kerja  

 Skor Tertinggi = 4 x 33 = 132 

 Skor Terendah = 1 x 33 = 33 

b) Motivasi kerja intrinsik 

 Skor Tertinggi = 4 x 14 = 56 

 Skor Terendah= 1 x 14 = 14 

1) Prestasi 

Skor Tertinggi = 4 x 4 = 16 

  Skor Terendah = 1 x 4 = 4 

2) Penghargaan  

  Skor Tertinggi =  4 x 4 = 16 

  Skor Terendah = 1 x 4 =  4 

3) Tanggung Jawab  

  Skor Tertinggi = 4 x 6 = 24 

  Skor Terendah= 1 x 6 = 6 

c) Motivasi kerja ekstrinsik  

1) Kondisi Kerja  

 Skor Tertinggi = 4 x 5 = 20 

 Skor Terendah = 1 x 5 = 5 

2) Imbalan  

  Skor Tertinggi = 4 x 5 = 20  

  Skor Terendah= 1 x 5 = 5 

3) Hubungan Interpersonal  

 Skor Tertinggi = 4 x 4 = 16 

 Skor Terendah = 1 x 4 = 4 

4) Kebijakan  
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  Skor Tertinggi = 4 x 4 = 16 

  Skor Terendah= 1 x 4 = 4 

2. Menghitung Mean ideal 

Mean ideal = ½ (skor tertinggi + skor terendah)  

a) Motivasi kerja ½ (132 + 33) = 82,5 

b) Motivasi kerja intrinsik ½ (56 + 14 ) = 35 

1) Prestasi ½ (16 + 4) = 10 

2) Penghargaan ½ (16+4) = 10 

3) Tanggung Jawab ½ (24+6) + 18 

c) Motivasi kerja ekstrinsik ½ (76 +19 ) = 47,5     

1) Kondisi Kerja ½ (20 + 5) = 15 

2) Imbalan ½ (20+ 5) = 15 

3) Hubungan Interpersonal ½ (16 + 4) = 10 

4) Kebijakan ½ (16 + 4) = 10 

3.  Menghitung standar deviasi (SD) 

SD = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah)  

a) Motivasi kerja 1/6 (132 - 33) = 16,5 

b) Motivasi kerja intrinsik 1/6 (56 -14 ) = 7 

1) Prestasi 1/6 (16 - 4) = 2 

2) Penghargaan 1/6  (16-4) = 2 

3) Tanggung Jawab 1/6 (24-6) = 3 

c) Motivasi kerja ekstrinsik 1/6 (76 -19 ) = 9,5     

1) Kondisi Kerja 1/6 (20-5) = 2,5 

2) Imbalan 1/6 (20-5) = 2,5 

3) Hubungan Interpersonal 1/6 (16-4) = 2 

4) Kebijakan  1/6 (16-4) = 2 
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Maka didapatkan kategorisasi motivasi kerja, motivasi kerja intrinsik dan motivasi 

kerja ekstrinsik, yaitu : 

Keterangan:  

M   : Mean (1/2) 

SD : Standar Deviasi (1/6) 

X  : Skor motivasi kerja 

Tabel 3.3 Kategori Kuisioner 

No   Variabel Kategori 

1.  Motivasi Kerja Rendah  =  X < M - 1SD 

  =  X < 82,5 - 16,5  

              =  X< 66 

Sedang  = M - 1SD ≤ X < M + 1SD 

  = 82,5-16,5 ≤ X < 82,5 + 16,5  

               = 66 ≤ X< 99 

Tinggi   = X≥ M + 1SD 

  = X ≥ 82,5 + 16,5  

               = X ≥ 99 

2. Motivasi Kerja Intrinsik Rendah  =  X < M - 1SD 

  =  X < 35 - 7  

              =  X< 28 

Sedang  = M - 1SD ≤ X < M + 1SD 

  = 35-7  ≤ X < 35 + 7  

               = 28 ≤ X< 42 

Tinggi   = X ≥ M + 1SD 

  = X ≥ 35 + 7  

                    = X ≥ 42 

Prestasi  Rendah  =  X < M - 1SD 

  =  X < 10 - 2 

              =  X < 8 

Sedang  = M - 1SD ≤ X < M + 1SD 

  = 10 - 2  ≤  X < 10 + 2  

               = 8 ≤ X< 12 

Tinggi   = X ≥ M + 1SD 

  = X ≥ 10 + 2  

               = X ≥ 12 

Penghargaan Rendah  =  X < M - 1SD 

  =  X < 10 - 2 

              =  X < 8 

Sedang  = M - 1SD ≤ X < M + 1SD 

  = 10 - 2  ≤  X < 10 + 2  

               = 8 ≤ X< 12 

Tinggi   = X ≥ M + 1SD 

  = X ≥ 10 + 2  

               = X ≥ 12 
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Tanggung Jawab Rendah  =  X < M - 1SD 

  =  X < 15 - 3  

              =  X< 12 

Sedang  = M - 1SD ≤ X < M + 1SD 

  = 12 - 3 ≤ X < 12 + 3  

               = 11 ≤ X< 18 

Tinggi   = X ≥ M + 1SD 

  = X ≥ 12 + 3  

               = X ≥ 18 

3. Motivasi Ekstrinsik Rendah  =  X < M - 1SD 

  =  X < 47,5 – 9,5 

              =  X< 38 

Sedang  = M - 1SD ≤ X < M + 1SD 

  = 47,5-9,5 ≤ X < 47,5 + 9,5  

               = 38 ≤ X< 57 

Tinggi   = X ≥ M + 1SD 

  = X ≥ 47,5 + 9,5  

               = X ≥ 57 

Kondisi Kerja Rendah  =  X < M - 1SD 

  =  X < 12,5 - 2,5  

              =  X< 10 

Sedang  = M - 1SD ≤ X < M + 1SD 

  = 12,5 - 2,5 ≤ X < 12,5 + 2,5  

               = 10 ≤ X< 15 

Tinggi   = X≥ M + 1SD 

  = X ≥ 12,5 + 2,5  

               = X ≥ 15 

Imbalan Rendah  =  X < M - 1SD 

  =  X < 12,5 - 2,5  

              =  X< 10 

Sedang  = M - 1SD ≤ X < M + 1SD 

  = 12,5 - 2,5 ≤ X < 12,5 + 2,5  

               = 10 ≤ X< 15 

Tinggi   = X≥ M + 1SD 

  = X ≥ 12,5 + 2,5  

               = X ≥ 15  

Hubungan Interpersonal Rendah  =  X < M - 1SD 

  =  X < 12,5 - 2,5  

              =  X< 10 

Sedang  = M - 1SD ≤ X < M + 1SD 

  = 12,5 - 2,5 ≤ X < 12,5 + 2,5  

               = 10 ≤ X< 15 

Tinggi   = X≥ M + 1SD 

  = X ≥ 12,5 + 2,5  

               = X ≥ 15 

Kebijakan Rendah  =  X < M - 1SD 

  =  X < 10 - 2 

              =  X < 8 

Sedang  = M - 1SD ≤ X < M + 1SD 

  = 10 - 2  ≤  X < 10 + 2  

               = 8 ≤ X< 12 

Tinggi   = X ≥ M + 1SD 

  = X ≥ 10 + 2  

               = X ≥ 12 
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1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Wahyudi dalam Ovan & Saputra (2020) validitas berasal dari 

kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Kuisioner yang berisi 

ibeberapa pertanyaan untuk mengukur suatu hal dikatakan valid jika setiap 

butir pertanyaan yang menyusun kuisioner tersebut memiliki keterkaitan yang 

tinggi. Reabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana 

suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali 

atau lebih. Instrumen dikatakan reliable saat dapat mengungkapkan data yang 

bisa dipercaya (Arikunto dalam Ovan & Saputra, 2020). 

Instrumen pada penelitian ini menggunakan kuesioner baku yang 

dimodifikasi dari penelitian Iqrar Ramadhan dengan hasil uji validitas 

kuesioner tersebut semua item pernyataan dinyatakan valid dengan nilai r 

yang dihasilkan lebih besar dari r tabel, dan nilai chroncbach’ alpha yang 

dihasilkan adalah 0,913. Sehingga dapat dikatakan bahwa kuisioner tersebut 

reliebel untuk digunakan sebagai alat ukur motivasi kerja. Kuisioner penelitian 

yang telah dimodifikasi telah di lakukan uji validitas dan reliabilitas di BLUD 

RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka.  

Uji validitas penelitian ini dilakukan pada perawat pelaksana di 

ruangan Mawar BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan 

jumlah responden sebanyak 33 orang dan di uji menggunakan SPSS. Hal ini 

sesuai pendapat Singarimbun dan Effendi (1995) yang menyatakan bahwa 

jumlah minimal dalam uji coba kuesioner adalah 30 responden, apabila r 

hitung ˃ r tabel pada tingkat signifikansi tertentu maka item pernyataan pada 

kuesioner tersebut dikatakan valid dan untuk menghitung r tabel dapat 

menggunakan rumus yaitu (Masturoh & Nauri, 2018): 
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√     
 

Keterangan:  

r : Nilai r tabel  

t : Nilai t tabel 

df : Derajat bebas (n-2)   

Nilai t tabel dicari dengan menggunakan bantuan Microsoft Execl dengan 

memasukan rumus = TINV (tingkat signifikansi, derajat bebas), t tabel yang 

didapatkan yaitu = TINV(0.05,31)  sehingga t tabel yang diperoleh 2.036933, 

kemudian dapat dihitung nilai r tabel sebagai berikut: 

          

√            
 

          
               

 

   0,343   

Sehingga dari rumus di atas apabila r ˃ 0,343 maka dikatakan valid 

sedangkan apabila r ˂ 0,343 maka dikatakan tidak valid, atau dapat pula 

dilihat dari nilai P value jika P value ˂ 0,05 maka dikatakan valid. Hasil uji 

validitas penelitian ini 7 pernyataan tidak valid karena memiliki nilai person 

lebih kecil dari nilai r tabel maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. 

Selain itu penyebab 7 pernyataan tidak valid karena kalimat yang digunakan 

tidak mudah dipahami, seperti pada butir pernyataan pada nomor 5, 6, 21 dan 
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29 “Saya selalu berusaha untuk mendapatkan nilai plus atas pekerjaan yang 

saya lakukan”, “Saya selalu diberi pujian apabila berprestasi oleh atasan 

saya”, “Saya menerima bonus jika saya berprestasi dalam bekerja”, dan 

“Lingkungan kerja dan sarana yang tersedia mendorong saya melakukan 

asuhan keperawatan dengan baik pada masa pandemi  COVID-19” 

pernyataan tersebut memiliki kata yang  tidak dipahami oleh responden 

seperti, kata selalu, plus, dan bonus.  

Terdapat pula kalimat yang dapat menimbulkan keraguan atau 

ketidakjelasan dan memiliki makna ganda seperti pada butir pernyataan no 

10,35, dan 39 “Saya selalu dipuji atas hasil kerja saya yang baik di masa 

pandemi COVID-19”, “Rekan kerja membantu dengan senang hati dalam 

bekerja selama masa pandemic COVID-19”, “Saya mengetahui kebijakan 

yang ada di RS selama masa pandemi COVID-19”. Butir pernyataan tersebut 

sudah terwakilkan di setiap indikator, sehingga peneliti menghapus 

pernyataan tersebut dari 40 pernyataan menjadi 33 pernyataan. Hal ini sesuai 

pendapat Vivi Herlina (2019) mengatakan apabila terdapat suatu item 

pernyataan yang tidak lolos pengujian maka item pernyataan tersebut dapat di 

hapus. Setelah itu peneliti melakukan uji valid ulang dan semua pernyataan 

berjumlah 33 sudah valid karena nilai person lebih besar dari r tabel.  

Reliabilitas sendiri merupakan indeks yang mengambarkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya dan diandalkan, hal tersebut 

menunjukan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten jika dilakukan 

pengukuran dua kali maupun lebih terhadap gejala yang sama, dengan 

menggunakan alat ukur yang sama (Natoatmodjo, 2012). Rentangan nilai 

koefisien alpha berkhisar antara 0 (tanpa reliabilitas) sampai dengan 1  

(reliabilitas sempurna). Jadi, reabilitas instrumen motivasi kerja perawat         
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pada penelitian ini adalah 0,905 yang artinya reliabilitas sangat baik 

(excellent reliability) (Budiasturi & Bandur, 2018). 

F.  Pengolahan Data 

Menurut Masturoh & Anggita (2018) Pengolahan data teridiri dari : 

1. Editing 

Pengeditan adalah pemeriksaan idata yang telah dikumpulkan. 

Pengeditan i dilakukan karena kemungkinan data yang masuk tidak 

memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. 

2. Coding 

Coding adalah kegiatan merubah data dalam bentuk huruf menjadi 

data dalam bentuk angka/bilangan.  

Untuk memudahkan dalam analisis data, maka data yang telah diberi 

kode dilakukan penilaian dengan skoring sesuai dengan nilai dari kode-kode 

yang telah ditentukan. 

3.  Entry Data 

Setelah semua data yang terkumpul lengkap dan benar serta telah 

melewati tahap data coding dan data scoring, maka langkah selanjutnya 

adalah memasukan data dari instrumen ke dalam aplikasi SPSS agar mudah 

dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS untuk 

melakukan uji univariat. 

4. Cleaning data 

Cleaning data dilakukan untuk pengecekan kembali data yang sudah 

dientri apakah sudah betul atau ada kesalahan pada saat memasukkan data. 
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G.  Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan analisis univariat, dimana jenis analisis 

ini digunakan untuk penelitian isatu variabel. Analisis ini dilakukan terhadap 

penelitian deskriptif, dengan menggunakan statistik deskriptif (Siyoto & 

Sodik, 2015). 

F. Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, 

penelitian ini sudah memperoleh keterangan layak etik dari Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 

Alauddin Makassar dengan nomor surat C.045/KEPK/FKIK/VI/2021. 

Penelitian ini hanya melibatkan responden yang mau terlibat saja secara sadar 

bukan adanya paksaan dan peneliti juga menerapkan prinsip-prinsip etik 

dalam melakukan penelitian ini gunanya untuk melindungi responden dari 

berbagai kekhawatiran dan dampak yang timbul selama kegiatan penelitian 

(Nursalam, 2015) yaitu: 

1. Informed Consent (Persetujuan Responden) 

Informed Consent dilakukan melalui instrumen penelitian 

(kuesioner) dengan menjelaskan kepada responden maksud dan tujuan dari 

penelitian ini. Bila subjek tidak mengisi kuesioner, maka peneliti tidak 

boleh melakukan spam chat, meneror melalui media sosial ataupun 

tindakan memaksa lainnya dan harus tetap menghormati hak-hak 

responden. 

2. Anonymity (Tanpa Nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan 

nama responden dalam penelitian, sehingga pada kuesioner tersebut, 
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responden hanya akan diminta untuk memberikan kode/inisial yang 

merupakan huruf awalan dari nama responden. Contoh (M). 

3. Beneficience (manfaat) 

 Dalam sebuah penelitian hendaknya memperoleh manfaat yang 

sebesar-besarnya, khususya untuk Rumah sakit Benyamin Guluh 

Kabupaten Kolaka tentang motivasi kerja perawat. Penelitian ini memiliki 

resiko sangat rendah karena pada penelitian ini hanya diberikan pernyataan 

dalam bentuk kuesioner dan tidak dilakukan perlakuan atau uji coba.  

4. Confidentially (Kerahasiaan)  

 Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya 

kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian, 

yang tidak termasuk data yang dibutuhkan peneliti tidak akan 

dipresentasikan pada saat hasil serta kuesioner yang sudah digunakan 

peneliti untuk mengukur motivasi kerja melalui responden akan 

dihilangkan setelah selesai presentasi tutup.   
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 BAB IV    

 HASIL DAN PEMBAHASAN  

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

  Pada awalnya rumah sakit ini memiliki nama Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD), namun berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor: 16 

Tahun 2011 tepatnya pada tanggal 18 November 2011 RSUD ditetapkan 

sebagai badan layanan Umum Daerah (BLUD) dan berganti nama menjadi 

BLUD RS Benyamin Guluh. Nama Benyamin Guluh di gunakan untuk 

menghormati tokoh masyarakat Mekongga yang juga sebagai mantri kesehatan 

pertama di Kolaka yang turut serta dalam mempertahankan NKRI dalam 

wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dan merupakan salah satu 

tokoh pendiri Kabupaten Kolaka. Status Rumah Sakit Benyamin Guluh sebagai 

Badan layanan Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka adalah 

Rumah Sakit Type C yang merupakan pusat rujukan pasien yang berasal dari 

unit-unit pelayanan kesehatan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kolaka 

dan sekitarnya. Lokasi BLUD RS Benyamin Guluh  sangat strategis karena 

terletak di pusat kota Kolaka sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. 

B. Hasil Penelitian  

    Penelitian ini tentang analisis motivasi kerja perawat pada masa 

pandemi COVID-19 yang telah dilaksanakan pada 21 juni – 12 juli. Responden 

dalam penelitian ini adalah perawat pelaksana sebanyak 62 orang. Jenis 

penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan hasil data penelitian 

yang diperoleh berupa angka-angka kemudian desain penelitian yang 

digunakan survei deskriptif analitik. 
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1. Karakteristik Responden 

  Karakteristik responden yang didapatkan pada saat penelitian 

menunjukkan  sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan dengan 

persentase sebesar 85.5% dengan jumlah responden 53 orang.  Distribusi 

responden berdasarkan umur dengan rentang 36-45 tahun menempati posisi 

teratas sebanyak 37 orang dengan presentase sebesar 59.7% sementara 

responden berdasarkan umur dengan rentang antara 17-25 tahun berada pada 

posisi terendah dengan persentase 0% artinya tidak ada responden yang berusia 

17-25 tahun. Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan yang 

menempati posisi teratas yakni responden dengan pendidikan terakhir S1 

Keperawatan+Ners dengan persentase 54.8%  sebanyak 34 orang, sedangkan 

distirbusi responden pendidikan terakhir yang menempati posisi terendah yakni 

pendidikan terakhir S.Kep dengan persentase 16.1%  sebanyak responden 10 

orang. 

  Distribusi responden berdasarkan lama bekerja yang menempati 

posisi teratas yakni responden dengan lama bekerja selama >10 tahun dengan 

persentase 58.1% dengan jumlah responden 36 orang, sedangkan distiribusi 

responden pendidikan terakhir yang menempati posisi terendah yakni 

responden dengan  lama bekerja selama <5 tahun  dengan persentase 19.4% 

dengan jumlah responden 12 orang. Distribusi responden berdasarkan status 

kepegawaiannya sebagian besar dengan status kepegawaian PNS dengan 

persentase 74.2% dengan jumlah responden 46 orang. Hasil penelitian 

menunjukkan sebagian besar responden bukan penyintas COVID-19 sebanyak 

45 orang dengan presentase terbanyak sebesar 72.6%. 
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 Berdasarkan uraian di atas maka distribusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin, lama bekerja, dan pendidikan terakhir 

pada tabel berikut :    

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis   

Kelamin,Umur, Lama Bekerja, Pendidikan Terakhir, Status 

Kepegawaian. 

Karakteristik    Frekuensi       Persentase% 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 9 14.5% 

Perempuan 53 85.5% 

Umur  

17-25 tahun 0 0% 

26-35 tahun 11 17.7% 

36-45 tahun 37 59.7% 

46-55 tahun 14 22.6% 

Penddidikan 

D3 18 29.0% 

S.Kep 10 16.2% 

Ners 34 54.8% 

Lama Bekerja   

<5 tahun 12 19.4% 

5-10 tahun 14 22.6% 

>10 tahun 36 58.0% 

Status Kepegawaian 

PNS 46 74.2% 

Non PNS 16 25.8% 

Penyintas COVID-19     

Ya 17 27.4% 

Tidak 45 72.6% 

  Sumber: Data Primer, 2021  

  
2.      Analisis Univariat 

 Analisis univariat menjelaskan tentang distribusi variabel yang 

meliputi motivasi kerja, dimana motivasi kerja dibagi lagi menjadi dua yaitu 

motivasi kerja intrinsik dan motivasi kerja ekstrinsik, kemudian di dalam 
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motivasi kerja terdapat beberapa indikator yaitu prestasi, penghargaan, 

tanggung jawab, kondisi kerja, imbalan, hubungan interpersonal, kebijakan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada tabel 4.2 tentang analisis 

univariat menunjukkan bahwa tingkat motivasi kerja terbagi menjadi 3 bagian 

yaitu rendah, sedang, dan tinggi. 

  Motivasi kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten 

Kolaka terbanyak berada pada pada kategori tinggi yaitu 39 responden dengan 

persentase 62.9%, dan tidak ada perawat yang memiliki motivasi kerja rendah 

pada masa pandemi COVID-19.  

      Tabel 4.2    

Distribusi Kategori Tingkat Motivasi Kerja Perawat Pada Masa Pandemi     

COVID-19 di Kabupaten Kolaka 

Kategori            Frekuensi         Persentase% 

Motivasi Kerja   

Rendah          0         0% 
Sedang 23 37.1% 
Tinggi 39 62.9% 

 Sumber: Data Primer, 2021  

  Motivasi kerja intrinsik perawat pada masa pandemi COVID-19 

terbanyak berada pada kategori sedang sebanyak 36 responden dengan 

persentase 58.1% dan tidak ada responden yang memiliki motivasi kerja 

intrinsik rendah pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kolaka. 

      Tabel 4.3   

Distribusi Kategori Tingkat Motivasi Kerja Intrinsik Perawat Pada Masa 

Pandemi COVID-19 di Kabupaten Kolaka 

          Kategori              Frekuensi          Persentase% 

Motivasi Kerja Intrinsik   

Rendah  0  0% 

Sedang 36 58.1% 

Tinggi 26 41.9% 

 Sumber: Data Primer, 2021  
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  Motivasi kerja perawat berdasarkan indikator prestasi pada masa 

pandemi COVID-19 terbanyak berada pada kategori sedang sebanyak 32 

responden dengan persentase 51.6% dan tidak ada responden memiliki motivasi 

kerja intrinsik rendah berdasarkan indikator prestasi pada masa pandemi 

COVID-19 di Kabupaten Kolaka. 

Tabel 4.4 

Distribusi Kategori Tingkat Motivasi Kerja Intrinsik Berdasarkan 

Indikator Prestasi Perawat Pada Masa Pandemi COVID-19 di 

Kabupaten Kolaka 

         Kategori            Frekuensi         Persentase% 

Prestasi     

Rendah                    0 0% 

Sedang 32 51.6% 

Tinggi 30 48.4% 

 Sumber: Data Primer, 2021   

 Motivasi kerja perawat berdasarkan indikator penghargaan pada masa 

pandemi COVID-19 kategori tinggi dan sedang pada posisi yang sama 

sebanyak 31 responden dengan persentase 50,0% dan tidak ada responden yang 

memiliki motivasi kerja rendah berdasarkan indikator penghargaan perawat 

pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kolaka. 

Tabel 4.5 
Distribusi Kategori Tingkat Motivasi Kerja Intrinsik Berdasarkan 

Indikator Penghargaan Perawat Pada Masa Pandemi COVID-19  

di Kabupaten Kolaka 

        Kategori            Frekuensi           Persentase% 

Penghargaan   

Rendah 0 0% 

Sedang 31 50.0% 

Tinggi 31 50.0% 

 Sumber: Data Primer, 2021  

  Motivasi kerja perawat berdasarkan indikator tanggung jawab pada 

masa pandemi COVID-19 terbanyak berada pada kategori tinggi sebanyak 35 
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responden dengan persentase 56.5%, dan tidak ada responden yang memiliki 

motivasi kerja berdasarkan indikator tanggung jawab perawat kategori rendah 

pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kolaka. 

Tabel 4.6 

Distribusi Kategori Tingkat Motivasi Kerja Intrinsik Berdasarkan 

Indikator Tanggung Jawab Perawat Pada Masa Pandemi COVID-19  

di Kabupaten Kolaka 

          Kategori            Frekuensi           Persentase% 

Tanggung Jawab   

Rendah   0  0% 

Sedang 27 43.5% 

Tinggi 35 56.5% 

 Sumber: Data Primer, 2021  

  Motivasi kerja ekstrinsik perawat pada masa pandemi COVID-19 

terbanyak berada pada kategori tinggi sebanyak 45 responden dengan 

persentase 72.6 %, dan tidak ada responden yang memiliki motivasi ekstrinsik 

kategori rendah pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kolaka. 

Tabel 4.7 

Distribusi Kategori Tingkat Motivasi Kerja Ekstrinsik Perawat Pada 

Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Kolaka 

                 Kategori            Frekuensi         Persentase% 

 Motivasi Kerja Ekstrinsik  

Rendah            0                        0% 

Sedang 17 27.4% 

Tinggi 45 72.6% 

 Sumber: Data Primer, 2021   

  Motivasi kerja perawat berdasarkan indikator kondisi kerja pada masa 

pandemi COVID-19 terbanyak berada pada kategori tinggi sebanyak 40 

responden dengan persentase 64.5% dan tidak ada responden yang memiliki 

motivasi kerja berdasarkan indikator kondisi kerja dengan kategori rendah pada 

masa pandemic COVID-19 di Kabupaten Kolaka. 
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Tabel 4.8 

Distribusi Kategori Tingkat Motivasi Kerja Ekstrinsik Berdasarkan 

Kondisi Kerja Perawat Pada Masa Pandemi COVID-19  

di Kabupaten Kolaka 

                 Kategori            Frekuensi           Persentase% 

Kondisi Kerja   

Rendah            0                        0% 

Sedang 22 35.5% 

Tinggi 40 64.5% 

 Sumber: Data Primer, 2021  

  Motivasi kerja perawat berdasarkan indikator imbalan pada masa 

pandemic COVID-19 terbanyak berada pada kategori tinggi sebanyak 51 

responden dengan persentase 82.3%, dan tidak ada responden yang memiliki 

motivasi kerja berdasarkan indikator tanggung jawab dengan kategori rendah 

pada masa pandemi di Kabupaten Kolaka.  

Tabel 4.9 

Distribusi Kategori Tingkat Motivasi Kerja Ekstrinsik Berdasarkan 

Imbalan Perawat Pada Masa Pandemi COVID-19  

di Kabupaten Kolaka 

                 Kategori       Frekuensi

  

          Persentase% 

Imbalan   

Rendah            0                0% 

Sedang 11 17.7% 

Tinggi 51 82.3% 

 Sumber: Data Primer, 2021  

 Motivasi kerja perawat berdasarkan indikator hubungan interpersonal 

pada masa pandemi COVID-19, yaitu  semua responden ada pada kategori 

tinggi sebanyak 62 responden kategori tinggi dengan persentase 100,0% . 
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Tabel 4.10 

Distribusi Kategori Tingkat Motivasi Kerja Ekstrinsik Berdasarkan 

Hubungan Interpersonal Perawat Pada Masa Pandemi COVID-19  

di Kabupaten Kolaka 

                 Kategori                  Frekuensi    Persentase% 

Hubungan Interpersonal   

Rendah                 0         0% 

Sedang                 0         0% 

Tinggi           62            100.0% 

 Sumber: Data Primer, 2021 

  Motivasi kerja perawat berdasarkan indikator kebijakan pada masa 

pandemi COVID-19, yaitu semua responden ada pada kategori tinggi sebanyak 

62 responden kategori tinggi dengan persentase 100,0%. 

Tabel 4.11 

Distribusi Kategori Tingkat Motivasi Kerja Ekstrinsik Berdasarkan 

Kebijakan Perawat Pada Masa Pandemi COVID-19  

di Kabupaten Kolaka 

                 Kategori                  Frekuensi    Persentase% 

 Kebijakan   

       Rendah                 0         0% 

   Sedang                 0         0% 

   Tinggi            62            100.0% 

 Sumber: Data Primer, 2021 

C. Pembahasan  

1. Analisis Motivasi Kerja Perawat Pada Masa Pandemi COVID-19  Di 

Kabupaten Kolaka  

Motivasi merupakan kondisi (energi) yang menggerakkan individu 

untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi berasal dari dua dorongan, yaitu 

dorongan dari dalam diri sendiri (internal motivation) dan dorongan dari 

luar diri/pihak lain (external motivation). Adapun tingkatan motivasi 

tersebut rendah, sedang, dan tinggi. Perbedaan tingkatan motivasi individu 

dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi hasil kerja dan bahkan kinerja 
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di dalam organisasi (Pangemanan dkk., 2019). Ditinjau dari kelompok 

umur, responden yang memiliki motivasi kerja tinggi sebagian besar 

berumur 46-55 (78,6%), artinya semakin bertambah umur seseorang maka 

semakin tinggi motivasi kerjanya.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pangemanan dkk (2019) dengan judul gambaran motivasi perawat dalam 

melakukan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Manado 

menjelaskan bahwa kemampuan dan keterampilan seseorang dapat 

dihubungkan dengan umur, karena semakin lama umur seseorang maka 

pemahaman  dan pengetahuan terhadap masalah akan lebih dewasa dalam 

tindakan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Azwar (2010) 

menyatakan ada hubungan yang signifikan antara umur dengan motivasi 

kerja. Dari penelitian tersebut telah diketahui bahwa terdapat korelasi antara 

kepuasan kerja dengan usia seorang karyawan. Artinya, kecenderungan 

yang sering terlihat ialah bahwa semakin lanjut usia karyawan, tingkat 

kepuasan kerjanya pun biasanya semakin tinggi. Menurut Gibson (1987) 

dalam Ilyas (2002) bahwa umur pegawai dapat mempengaruhi kinerja 

individu, karena umur berkaitan erat dengan kedewasaan atau maturitas 

seseorang, bahwa semakin tinggi umur seseorang, kedewasaan teknis, dan 

psikologisnya juga semakin tinggi. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden jenis 

kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan responden jenis kelamin 

laki-laki. Sampai saat ini juga pekerjaan atau profesi sebagai perawat masih 

identik dengan pekerjaan yang didominasi dan dilakukan oleh kaum 

perempuan, mengingat profesi ini sangat membutuhkan jiwa penyayang, 

membutuhkan kesabaran yang tinggi dan naluri keibuan. Tokoh-tokoh 
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perempuan sangat menonjol dalam dunia keperawatan contohnya Florance 

Nightingale yang merupakan pelopor perawat modern (The Lady With The 

Lamp). Terdapat pula perbedaan kemampuan antara pria dan wanita dalam 

hubungan antara manusia dimana wanita memiliki tingkat kepekaan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan pria (Edyana, 2008).  

Dari hasil penelitian ini juga sebagian besar responden yang 

memiliki motivasi kerja baik berjenis kelamin perempuan (67,9%). Sesuai 

dengan penelitian Nurhaeni (2001) terhadap perawat menunjukkan secara 

proporsional bahwa perawat perempuan kinerjanya lebih baik dibanding 

laki-laki. Tetapi, analisis ini tidak sejalan dengan hasil riset oleh Robbins 

(2006) yang mengatakan hanya ada sedikit perbedaan penting antara laki-

laki dan perempuan yang mempengaruhi kinerja mereka. 

Pendidikan responden terbanyak berpendidikan Ners dengan 

persentase 54,8%. Pendidikan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan 

seseorang. Bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semkin 

tinggi keinginan untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan. 

Pendidikan keperawatan mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas 

pelayanan keperawatan. Pendidikan yang tinggi dari seorang perawat akan 

memberi pelayanan yang optimal (Tri Anggoro & Aeni, 2018). Dari hasil 

penelitian ini didapatkan sebagian besar responden yang berpendidikan Ners 

memiliki motivasi kerja tinggi (85,3%). Hal ini sesuai dengan pendapat 

Gillies (2002), perawat dengan pendidikan tinggi mempunyai kemampuan 

kerja yang lebih tinggi. Gibson (1996) juga mengemukakan bahwa tingkat 

pendidikan yang tinggi umumnya menyebabkan seseorang lebih mampu dan 

bersedia menerima tangung jawab. 
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Masa kerja atau lama bekerja dalam organisasi perlu untuk 

diketahui karena masa kerja itu dapat merupakan salah satu indikator 

tentang kecendrungan para pekerja dalam berbagai aspek/ segi kehidupan 

organisasional. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden 

memiliki motivasi kerja tinggi yang telah bekerja >10 tahun, artinya 

Semakin lama seseorang berkarya dalam suatu organisasi semakin tinggi 

produktivitasnya karena, karyawan semakin berpengalaman dan memliki 

keterampilan dalam tugas. Zahara dkk (2011) mengungkapkan masa kerja 

dan kepuasan saling berkaitan positif, semakin lama seseorang bekerja, 

maka semakin terampil dan berpengalaman pula melaksanan pekerjaannya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden berstatus PNS 

memiliki motivasi kerja tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ayudia 

dkk (2020) menunjukkan bahwa motivasi kerja perawat PNS lebih tinggi di 

bandingkan motivasi kerja pegawai Non PNS di BLUD. 

Hasil penelitian ini menunjukkan perawat penyintas COVID-19 

sebagian besar memiliki motivasi kerja tinggi, hasil penelitian ini didukung 

pula dengan pernyataan salah satu perawat penyintas COVID-19 yang 

menyampaikan bahwa menjadi penyintas COVID-19 tidak membuat 

semangat kerjanya menurun drastis, perawat juga menyampaikan bahwa dia 

tetap berhati-hati dalam bekerja dan ingin meyakinkan masyarakat dan 

teman-temannya mengenai virus COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara 

di atas dapat diketahui bahwa menjadi penyintas COVID-19 tidak membuat 

motivasi kerja perawat menurun, karena masih banyak hal lain yang dapat 

meningkatkan motivasi kerja perawat, disisi lain persepsi perawat juga 

mengenai peran perawat salah satunya adalah sebagai educator. Dimana 

perawat sebagai petugas kesehatan membantu klien mengenal kesehatan, 
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maupun mencegah penyakit, guna memulihkan kesehatan serta memelihara 

kesehatan (Asriwati & Irawati, 2019). 

Islam merupakan agama yang selalu menjunjung tinggi rasa 

persaudaraan sehingga hendaknya manusia saling mengingatkan dan saling 

memberikan motivasi dalam melanjutkan proses kehidupan, hal ini 

dibuktikan dengan turunnya ayat dalam QS. Al-Baqarah :155-156. 

شِ  شَاثِ وَبشَِّ ًَ َْفسُِ وَانثٰ ٍَ الْۡيَْىَالِ وَالَْۡ ٍَ انْخَىْفِ وَانْجُىعِ وََقَْصٍ يِ وَنَُبَْهىََُكُٰىْ بشَِيْءٍ يِ

( ٍَ ٍَ إِرَا أصََابخَْهىُْ يُصِيبتٌَ قاَنىُا إَِٰ ٥١١انصٰابِشِي ٌَ )( انزِٰي ِ وَإَِاٰ إنِيَْهِ سَاجِعُى   (٥١١ا لِلَّٰ

Terjemahnya: 

 “dan sungguh akan kami berikan contoh kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) 

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: 

“innalilahi wa inna ilaihi raaji’un” 

Menurut M. Quraish Sihab dalam Tafsir Al-Misbah, cobaan atau 

ujian yang diberikan Allah swt. kepada hambanya hanyalah sedikit 

dibandingkan dengan potensi yang telah dianugerahkan allah kepada 

hambanya. Ujian itu berupa ketakutan seperti keresahan hati menyangkut 

sesuatu yang buruk yang akan terjadi, kelaparan, kekurangan harta, jiwa. 

Allah swt. memberitahukan kepada hambanya supaya mempersiapkan diri 

dalam menghadapinya.  Maka ujian yang sebenarnya adalah bagaimana 

respon manusia itu sendiri. Ujian terbesar adalah justru kegagalan manusia 

dalam bersikap atas cobaan tersebut. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa 

semua manusia bersaudara dan Allah swt. mengharapkan kepada seluruh 

hambanya untuk senantiasa bersama dalam kondisi apapun dan saling 

tolong menolong serta saling memotivasi (Shihab, 2005). 
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Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas perawat memiliki 

tingkat motivasi bekerja yang tinggi pada masa pandemi COVID-19 di 

Kabupaten Kolaka. Motivasi perawat pada masa pandemi COVID-19 di 

Kabupaten Kolaka mayoritas ada pada kategori tinggi, dapat dilihat dari 

indikator tanggung jawab, imbalan, hubungan interpersonal, kebijakan yang 

sebagian besar perawat ada pada kategori tinggi, motivasi perawat yang 

tinggi di Kabupaten Kolaka sangat berpengaruh positif terhadap mutu 

pelayanan kesehatan di Kabupaten Kolaka pada masa pandemi COVID-19. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Darma Yanti dkk (2020) yang 

menganalisis tentang motivasi kerja perawat di masa pandemi COVID-19 

juga menemukan bahwa motivasi kerja perawat di masa pandemi COVID-

19 pada kategori baik.  

Hasil penelitian ini didukung dengan item pernyataan yang memiliki 

nilai paling tinggi diantara semua pernyataan adalah “adanya saling 

menghormati antar sesama rekan kerja” dengan persentase 84,2%. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa jika terjalin hubungan yang harmonis 

sesama rekan kerja, saling mendukung, saling membantu dalam melakukan 

tindakan dimasa pandemi COVID-19, hal ini dapat memberikan suatu 

dorongan semangat kerja dan motivasi dalam bekerja khususnya di masa 

pandemi COVID-19. 

 Hasil penelitian ini didukung dengan pernyataan salah satu perawat 

yang menyampaikan bahwa jika mereka mempunyai masalah, mereka akan 

menyelesaikan secepatnya, dan mereka juga selalu saling mengingatkan 

untuk berhati-hati dalam bekerja maupun saat melakukan tindakan di masa 

pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (N. R. 

Putri, 2020) mengenai analisis motivasi kerja perawat di Ruang Rawat inap 
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RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II, mengatakan semakin baik 

hubungan dalam kelompok kerja maka akan memberikan motivasi bagi 

perawat. Masroor (2005) dalam Putri, dkk (2016) menjelaskan bahwa faktor 

teman kerja seperti memberi dukungan antara sesama perawat, kerja sama 

antara satu dengan yang lain, dan tidak mementingkan diri sendiri, 

merupakan hal-hal yang mempengaruhi perawat dalam motivasi kerja. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pandangan Islam terhadap 

hubungan kekeluargaan yang disebutkan dalam QS Al Hujarat : 10. 

  ٌَ ى ًُ ٍَ أخََىَيۡكُىۡۚ وَٱحقٰىُاْ ٱلٰلََّ نعََهكُٰىۡ حشُۡحَ ٌَ إخِۡىَةٞ فأَصَۡهحُِىاْ بيَۡ ؤۡيُِىُ ًُ ا ٱنۡ ًَ   إَِٰ

Terjemahnya:   
Sesungguhnya orang-orag mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan 
bertakwalah kepada allah agar kamu mendapat rahmat. 

Menurut M. Quraish Sihab dalam Tafsir Al-Misbah sesungguhnya 

orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bersaudara. 

Sebab iman yang ada telah menyatukan hati mereka. Maka damaikanlah 

antara kedua saudara kalian demi menjaga hubungan persaudaraan seiman. 

Jagalah diri kalian dari azab Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan Nya, dengan harapan akan diberikannya kalian rahmat 

berkat ketakwaan kalian (Shihab, 2005). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Pangemanan dkk (2019). Yang berjudul gambaran motivasi perawat dalam 

melakukan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Manado 

dimana motivasi perawat tinggi di Rumah Sakit Bhayangkara Manado dan 

sangat berpengaruh positif terhadap mutu pelayanan di rumah sakit tersebut. 

Motivasi yang tinggi menghasilkan kinerja yang baik dan memberikan 

dampak bagi seorang perawat dalam melakukan tindakan secara efektif dan 

https://risalahmuslim.id/kamus/rasul
https://risalahmuslim.id/kamus/ketakwaan
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efisien untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan (Nursalam, 

2014). 

Selain itu dapat kita lihat juga bahwa hasil penelitian menunjukkan 

bahwa motivasi kerja ekstrinsik kategori tinggi (72,6%) lebih banyak 

dibandingkan motivasi kerja intrinsik yang berada pada kategori tinggi 

(41,9%). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Adhitya 

Saktiawan dkk  (2015) mengenai gambaran motivasi perawat di ruang rawat 

inap melati RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi bekerja yang berasal dari dalam 

diri perawat lebih kuat dari pada motivasi yang berasal dari luar diri 

perawat. Hasil penelitian ini berbeda, dimana motivasi bekerja yang berasal 

dari luar diri perawat lebih kuat dari pada motivasi yang berasal dari dalam 

diri perawat, hal ini terjadi karena penelitian ini dilakukan pada masa 

pandemi COVID-19, dimana perawat yang bekerja di Rumah Sakit merasa 

takut terjangkit virus COVID-19, sehingga motivasi yang berasal dalam diri 

perawat menurun.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ariasti & Tri 

Handayani, 2019) mengenai hubungan tingkat kecemasan dengan motivasi 

kerja perawat  di RSUD dr. Soeratno Gemolong yang menunjukkan hasil 

nilai signifikansi 0,001 (α<0.05) yang dapat diartikan ada hubungan yang 

signifikan antara tingkat kecemasan dengan motivasi kerja perawat. 

Menurut Ariasti & Tri Handayani (2019) tenaga perawat kemungkinan 

melakukan kontak dengan cairan darah berkuman, cairan tubuh, urin, 

kotoran manusia dan mutah yang mengandung kuman penyakit sehingga 

resiko tersebut menimbulkan kecemasan pada perawat yang bekerja di 

ruang beresiko tertular penyakit seperti ruang penyakit dalam.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri 

dkk (2016)  mengenai analisis motivasi kerja perawat di ruangan rawat inap 

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II menunjukkan tingkat motivasi 

kerja dari teori ERG Aldefer pada kategori tinggi. Menurut teori ERG 

Aldefer seseorang termotivasi bekerja karena untuk memenuhi 

kebutuhannya, apabila kebutuhan tidak terpenuhi akan mempengaruhi 

kinerja perawat. Tetapi apabila terpenuhi maka seseorang akan cenderung 

mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Motivasi kerja merupakan 

stimulus atau dorongan bagi setiap perawat untuk bekerja dan mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  Hasil penelitian ini sesuai dengan teori 

Imogene M. King (1981) dalam proses Keperawatan menegaskan bahwa 

akan terjadi kepuasan jika tujuan dicapai, asuhan keperawatan yang efektif 

terjadi jika tujuan dicapai, dan akan terjadi penyusunan tujuan dan 

pencapaian tujuan bersama jika perawat yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan khusus (King I, 1981). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa motivasi kerja perawat 

pada masa pandemi COVID-19 pada kategori tinggi dikarenakan adanya 

dorongan dari luar diri perawat seperti hubungan interpersonal yang baik, 

kondisi kerja yang baik dan kebijakan yang ditetapkan sudah sesuai. Selain 

itu, motivasi kerja tinggi dikarenakan sebagian besar perawat di Rumah 

Sakit sudah berpengalaman dan berpendidikan tinggi. Motivasi kerja 

merupakan elemen yang tidak dapat dikesampingkan dalam suatu instansi, 

oleh karena itu, sangat diperlukan faktor untuk menumbuhkan dan 

mendorong motivasi kerja perawat khususnya dimasa pandemi COVID-19. 

Karena semakin tinggi motivasi kerja seseorang, dapat meningkatkan 

kinerjanya di masa pandemi COVID-19. Walaupun pada dasarnya setiap 
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individu memiliki tingkat motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan individu tersebut. Semakin banyak aspek-aspek 

dalam pekerjaan sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin 

tinggi motivasi yang dirasakan dan sebaliknya. 

2. Analisis Motivasi Kerja Intrisik Perawat Pada Masa Pandemi   

COVID-19  Di Kabupaten Kolaka  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  motivasi intrinsik perawat 

terbanyak berada pada kategori sedang (58,1%). Motivasi intrinsik yang di 

maksud di sini adalah faktor yang bersumber dari dalam diri yang meliputi 

prestasi, penghargaan, dan tanggung jawab. Dapat dilihat dari item 

pernyataan yang paling tinggi pada motivasi kerja intrinsik adalah “Saya 

terdorong untuk ikut memberi pendapat dalam pengambilan keputusan di 

masa pandemi COVID-19” dengan persentase (77,4%). Hal ini 

membuktikan sebagian besar perawat pada masa pandemi terdorong untuk 

ikut serta dalam pengambilan keputusan. Tetapi, dilihat dari item pernyataan 

yang paling rendah pada motivasi kerja intrinsik adalah “Prestasi yang saya 

capai hingga saat ini sudah sangat memuaskan” (65,1%), artinya perawat 

belum puas dalam pencapaian prestasinya di masa pandemi COVID-19. 

Dari hasil penelitian ini sebagian besar indikator motivasi intrinsik 

ada pada kategori sedang  yaitu indikator prestasi (51,6%) dan penghargaan 

(50,0%). Hal ini membuktikan peningkatan motivasi masih perlu dilakukan 

oleh seluruh perawat di Kabupaten Kolaka. Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian  Qurrotul Aeni dkk,  (2016) menunjukan sebagian besar 

responden memiliki motivasi kerja intrinsik yang tinggi yaitu sebanyak 17 

responden (54,8%), hal ini dikarenakan karena penelitian ini diakukan pada 

masa pandemi COVID-19 sehingga motivasi kerja intrinsik perawat 
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menurun. Sejumlah ahli telah menyampaikan pekerjaan dipengaruhi  oleh  

faktor  motivasi  intrinsik  yang dimanifestasikan pada keberhasilan, 

penghargaan, tanggung jawab, pekerjaan dan peningkatan diri. Teori 

Herzberg merumuskan dua faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu 

faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik (Nursalam, 2014).  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa hasil penelitian 

motivasi intrinsik perawat masih perlu dilakukan upaya-upaya dari pihak 

Rumah Sakit untuk meningkatkan motivasi intrinsik perawat, seperti 

pemberian penghargaan kepada perawat yang berprestasi, sehingga perawat 

lebih semangat dalam mencapai prestasi yang lebih dan perawat bisa lebih 

puas atas pencapaiannya di masa pandemi COVID-19. 

a. Analisis Motivasi Kerja Intrisik Perawat berdasarkan indikator prestasi pada 

masa pandemi COVID-19  di Kabupaten Kolaka  

Hasil penelitian ini menunjukkan indikator prestasi terbanyak berada 

pada kategori sedang (51,6%). Prestasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah persepsi responden terhadap keberhasilannya pada masa pandemic 

COVID-19. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari item pernyataan tentang 

prestasi yang telah dicapai (62,9%), item pernyataan  tersebut memiliki nilai 

terendah yang artinya sebagian besar perawat masih belum puas atas prestasi 

yang dicapai dimasa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Sulastri (2002)  mengenai tentang pengaruh motivasi kerja terhadap 

prestasi kerja pegawai, diperoleh prestasi kerja yang cukup baik (65,1%). 

Menurut Mangkunegara (2016) prestasi kerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya. Seseorang yang 

ingin mencapai prestasi merupakan kunci suatu motivasi dan kepuasan kerja. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Heider dalam Sastrohadiwiryo (2012) 

yang menyatakan performance (prestasi) adalah hasil interaksi antara motivasi 

dengan ability (kemampuan dasar), dengan demikian orang yang motivasinya 

tinggi tetapi memiliki ability yang rendah akan menghasilkan performance 

yang rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sulastri (2012) 

penelitian tentang pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai, 

mengatakan bahwa ada pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja 

pegawai. Hal ini sejalan dengan teori pencapaian tujuan Imogene M. King 

dimana penegasan teori ini mengatakan akan terjadi kepuasan jika tujuan telah 

dicapai dan akan terjadi penyusunan tujuan dan pencapaian tujuan bersama jika 

perawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus (King I, 1981).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi perawat berdasarkan indikator 

prestasi pada masa pandemi COVID-19 masih pada kategori sedang sehingga 

perawat belum maksimal dalam pencapaian tujuannya di masa pandemi 

COVID-19 dikarenakan belum tercapainya prestasi perawat di masa pandemi 

COVID-19. Keberhasilan seorang perawat dapat dilihat dari prestasi yang 

diraihnya. Agar seorang perawat dapat berhasil dalam melaksanakan 

pekerjaannya, maka pihak Rumah Sakit masih perlu memperhatikan dan 

memberikan kesempatan kepada perawat agar perawat dapat berusaha 

mencapai hasil yang lebih baik di masa pandemi COVID-19. 

b. Analisis motivasi kerja intrisik perawat berdasarkan indikator penghargaan 

pada masa pandemi COVID-19  Di Kabupaten Kolaka  

Hasil penelitian ini menunjukkan indikator penghargaan ada pada 

kategori sedang (50,0%) dan tinggi (50,0%). Penghargaan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah persepsi responden terhadap pengakuan yang 

didapatkan selama masa pandemi COVID-19. Dapat dilihat dari item 
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pernyataan pada indikator penghargaan yang memiliki nilai paling rendah 

adalah item pernyataan tentang “pengabdian perawat yang diakui oleh atasan” 

(66,9%) artinya sebagian besar perawat merasa pengabdiannya belum diakui 

oleh atasannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan beberapa 

perawat yang menyampaikan bahwa masih kurangnya pemberian penghargaan 

kepada perawat di masa pandemi COVID-19, mereka mengatakan kadang-

kadang mereka mendapatkan pujian saat bekerja, tetapi penghargaan dalam 

bentuk  barang belum pernah didapatkan pada masa pandemi COVID-19.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Zainaro dkk (2017) tentang hubungan motivasi kerja terhadap kinerja perawat 

pelaksana di ruang rawat inap Rumah Sakit Umu Daerah Alimuddin Umar 

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017, dimana menurut pendapat Zainaro dkk 

(2017) kurang baiknya motivasi kerja perawat di Ruang Inap dapat dipengaruhi 

oleh kurangnya penghargaan yang diberikan kepada perawat yang berprestasi, 

penghargaan di sini diberikan dalam bentuk pengakuan dari pimpinan atau 

kepala keperawatan yang memiliki kinerja bagus, sehingga pengakuan atau 

pujian dari pimpinan atau kepala keperawatan tersebut memberikan kepuasan 

batin bagi perawat. Motivasi kerja perawat dapat ditingkatkan dengan 

beriorentasi pada prestise (penghargaan) sesuai dengan kompetensi dan 

keterampilan yang dimiliki perawat (Iin dkk., 2011). Setiap orang ingin 

diikutsertakan dan ingin di akui sebagai orang yang memiliki potensi, dan 

pengakuan ini akan menimbulkan rasa percaya diri dan siap memikul tanggung 

jawab yang lebih besar. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi perawat berdasarkan indikator 

penghargaan pada masa pandemi COVID-19 masih pada kategori sedang dan 
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tinggi dengan jumlah yang sama, artinya sebagian perawat sudah merasa 

penghargaan yang diberikan baik, tetapi sebagian juga perawat merasa masih 

kurang diakui pengabdiannya pada masa pandemi COVID-19. Penghargaan/ 

pengakuan sangat perlu diberikan karena pengakuan dapat memberikan 

kepuasan batin bagi perawat dalam bekerja. Penghargaan juga sangat perlu 

diberikan kepada pegawai yang berprestasi, karena hal tersebut dapat memacu 

pegawai agar lebih berprestasi lagi. 

c. Analisis motivasi kerja intrisik perawat berdasarkan indikator tanggung jawab 

pada masa pandemi COVID-19  di Kabupaten Kolaka 

Hasil penelitian ini menunjukkan indikator tanggung jawab terbanyak 

berada pada kategori tinggi (56,5%). Tanggung jawab yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah persepsi responden terhadap kewajiban menjalankan tugas 

yang diberikan pada masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian Yustisia dkk, (2020) mengenai adaptasi perilaku 

caring perawat pada pasien COVID-19 di Ruang Isolasi menunjukkan hasil 

penelitian semua partisipan menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 

memenuhi kebutuhan pasien secara berhati-hati terhadap pasien COVID-19, 

meskipun masih ada pemenuhan kebutuhan spiritual yang belum optimal 

selama pelaksanaan asuhan keperawatan. Dalam penelitian Yustisia dkk, 

(2020) berpendapat bahwa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas akan 

terlihat dari seorang perawat profesional dengan menampilkan perilaku caring 

dalam seluruh aktivitas pelayanan keperawatan.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan Herzberg (1960) mengemukakan 

bahwa salah satu unsur motivasi dalam bekerja adalah tanggung jawab. Dapat 

kita lihat pernyataan paling tinggi “Saya selalu hadir tepat waktu pada masa 

pandemi COVID-19” (77,0%), artinya sebagian besar perawat mengatakan 

http://jurnal.umb.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/1059
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/1059


79 

 

 

setuju pada item pernyataan ini. Hasil ini didukung dengan hasil wawancara 

singkat yang dilakukan peneliti, beberapa responden mengatakan bahwa 

mereka selalu hadir tepat waktu karena adanya aturan yang dibuat oleh atasan 

di masa pandemi COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa perawat akan lebih 

bertanggung jawab, disiplin dalam bekerja karena adanya aturan yang dibuat 

oleh atasan. 

Dalam penelitian ini masih ada responden yang memiliki tanggung 

jawab sedang (43,5%). Dapat dilihat dari item pernyataan yang paling rendah 

“saya siap melayani pasien COVID-19” (64,5%) artinya masih ada perawat 

yang tidak setuju dalam melayani pasien COVID-19. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan Gustin dkk (2017) tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dengan motivasi kerja pegawai di Puskesmas Kuamang Kecamatan Panti 

Tahun 2016, mengatakan seseorang yang bertanggung jawab akan 

menyelesaikan masalahnya artinya jika seseorang telah merasa bertanggung 

jawab pada pekerjaan maka hasil dari pekerjaan akan menjadi suatu prestasi 

sehingga dapat lebih memotivasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan 

berikutnya.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perawat memiliki 

tanggung jawab tinggi karena adanya aturan yang telah ditetapkan pada masa 

pandemi COVID-19. Tetapi tanggung jawab perawat dalam merawat pasien 

COVID-19 masih kurang, karena kekhawatirannya terjangkit COVID-19. 

Menurut peneliti, hal ini juga dikarenakan prestasi dan penghargaan perawat 

masih berada pada kategori sedang. Setiap orang ingin diikutsertakan dan ingin 

diakui sebagai orang yang berpotensi, sehingga ini akan menimbulkan rasa 

percaya diri dan siap memikul tanggung jawab yang lebih besar sehingga patut 

dipertahankan dan perlu ditingkatkan. 
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3. Analisis Motivasi Kerja Ekstrinsik Perawat Pada Masa Pandemi 

COVID-19  Di Kabupaten Kolaka  

Hasil penelitian motivasi ekstrinsik perawat terbanyak berada pada  

kategori tinggi (72,6%). Dari penelitian ini diketahui bahwa semua indikator 

motivasi ekstrinsik terbanyak berada pada kategori tinggi diantaranya 

kondisi kerja (64,5%), imbalan (82,3%), hubungan interpersonal (100%), 

dan kebijakan (100%). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Sulaiman (2017) mengenai motivasi kerja ekstrinsik perawat pelaksana di 

ruangan Critical Care Unit Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Banda 

Aceh menunjukkan hasil bahwa motivasi ekstrinsik yang tinggi dapat 

menyelesaikan asuhan keperawatan kepada pasien.  Penelitian ini diperkuat 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sayuni 

(2009) yaitu ada tujuh faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu gaji, 

kondisi lingkungan kerja, jaminan sosial, dan hubungan dengan reka kerja.  

Hasil penelitian ini juga dapat dilihat dari item pernyataan pada 

indikator kebijakan yang tinggi setelah indikator hubungan interpersonal 

yaitu “pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan seadil-adilnya” dengan 

persentase (83,4%). Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar responden 

setuju dengan pelaksanaan kebijakan dan sebagian besar perawat hadir tepat 

waktu karena adanya kebijakan atau aturan yang telah dibuat di Rumah 

Sakit. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Damayanti (2018) 

menunjukkan bahwa kondisi kerja fisik, hubungan interpersonal, 

pengawasan, gaji, keamanan kerja memiliki hubungan yang signifikan 

dengan motivasi kerja pegawai tetap. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa motivasi kerja 

ekstrinsik perawat tinggi karena hubungan dengan rekan kerja yang baik, 
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adanya saling menghormati antarperawat, kondisi kerja yang nyaman dan 

bersih serta kebijakan yang ditetapkan pada masa pandemi COVID-19. 

Walaupun motivasi kerja intrinsik berada pada kategori sedang, faktor yang 

mendasari kepuasan juga berasal dari luar diri individu atau berada disekitar 

individu seperti imbalan, kondisi kerja, hubungan interpersonal dan 

kebijakan. 

a. Analisis motivasi kerja ekstrinsik perawat berdasarkan indikator kondisi kerja 

pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kolaka . 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja ekstrinsik perawat 

berdasarkan indikator kondisi kerja terbanyak pada kategori tinggi (64,5%). 

Kondisi kerja yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu persepsi responden 

terhadap lingkungan tempat kerja dan kenyamanan pada masa pandemi 

COVID-19. Dapat dilihat dari item pernyataan dengan nilai tertinggi adalah 

“ruangan tempat saya bekerja bersih dan rapi” dengan persentase (81,0%), hal 

ini dikarenakan adanya rasa nyaman pada tempat kerja, sebagian besar 

repsonden mengatakan ruangan tempat saya bekerja bersih dan rapi. Hasil 

penelitian ini didukung oleh beberapa perawat yang menyampaikan bahwa 

ruangan tempat bekerja mereka bersih, fasilitas cukup, tetapi mereka tetap 

selalu berhati-hati saat bekerja, karena mereka sadar bahwa  bekerja di 

lingkungan rumah sakit dan menjadi perawat sangat rentan terkena penyakit 

khususnya virus COVID-19 di masa pandemi ini.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Khairina, 2013) mengenai 

pelaksanaan peran kepala ruangan dalam peningkatan motivasi kerja 

perawat di rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin mengatakan bahwa selain 

dukungan sosial, gaji, lingkungan juga sangat berpengaruh karena jika 

lingkungan bersih, nyaman maka akan mendorong semangat motivasi kerja.  

http://repository.unism.ac.id/319/
http://repository.unism.ac.id/319/
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Tetapi hasil penelitian indikator kondisi kerja menunjukkan masih ada 

responden berada pada kategori sedang (37%) dapat dilihat dari item 

pernyataan dengan nilai terendah adalah sebagian perawat merasa tidak aman 

dalam melakukan tindakan di masa pandemi COVID-19 (70,9%). Hasil 

penelitian ini juga sesuai dengan teori Maslow mengatakan ketika kebutuhan 

fisiologis seseorang telah terpuaskan, maka dia akan berkeinginan untuk 

memenuhi kebutuhan kesalamatan terhadap dirinya. Keselamatan yang di 

maksudkan yaitu seseorang merasa aman dari setiap jenis ancaman fisik 

maupun non fisik dan merasa terjamin (B. Uno, 2019). Masa pandemi virus 

COVID-19 adalah kondisi dimana setiap orang harus menyesuaikan diri 

dengan kondisi di mana ancaman virus itu tetap nyata dan bisa menghinggapi 

siapa saja (Apriansyah dkk., 2021).  

Kondisi kerja atau lingkungan kerja yang mendukung pasti akan 

memberikan kenyamanan dan keefektifan dalam bekerja. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Budiman, dkk (2013) yang menyatakan responden 

yang memiliki kondisi kerja yang baik lebih besar presentasinya (78,3%) 

dalam motivasi kerja yang baik dibandingkan dengan responden yang memiliki 

kondisi kerja yang buruk (33,3%). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasan 

dkk (2012) tentang pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja aktivis pada 

lembaga swadaya masyarakat di Kota Banda Aceh sebesar 64,2%. Penelitian 

ini menunjukkan motivasi kerja mempunyai hubungan erat dengan faktor-

faktor lingkungan kerja fisik. Menurut Gustin & Kurnia, (2017) kondisi kerja 

amat menentukan tingkat gairah kerja yang dirasakan seperti menyenangkan, 

menyejukkan, dan tidak bising, maka semua orang akan termotivasi untuk 

bekerja giat. Namun kondisi kerja yang kacau balau, pengap, gelap dan bising, 
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akan menurunkan motivasi kerja yang pada akhirnya akan menurunkan 

produktifitas dalam organisasi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kondisi kerja perawat 

pada masa pandemi COVID-19 baik, karena kondisi kerja yang nyaman dan 

bersih, sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja perawat pada masa 

pandemi COVID-19. Hal ini dapat memberikan kenyamanan perawat dalam 

bekerja pada masa pandemi COVID-19. 

b. Analisis motivasi kerja ekstrinsik perawat berdasarkan indikator imbalan pada 

masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kolaka. 

Hasil penelitian pada indikator imbalan terbanyak berapa pada   

menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori tinggi 

(82,3%). Imbalan yang dimaksud dalam penelitian adalah persepsi responden 

terhadap pendapatan dan balas jasa yang diterima selama masa pandemi      

COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari item pernyataan yang memiliki nilai 

tertinggi adalah “Saya menerima jaminan kesehatan yang memadai” dengan 

persentase (79,0%), artinya sebagian perawat mengatakan setuju pada 

pernyataan tersebut, dikarenakan pegawai menerima jaminan kesehatan yang 

memadai dimasa pandemi ini.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariasti & Handayani 

(2019), yang menyatakan beberapa responden mengungkapkan bahwa 

pemenuhan kebutuhan fisiologis sebagai faktor utama untuk bekerja dan 

terdapat beberapa responden yang menyatakan bahwa bekerja di rumah sakit 

memudahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan saat mereka sakit atau 

ada keluarga yang sakit dengan jaminan kesehatan. Menurut Maslow setiap 

manusia memiliki lima tingkat kebutuhan dasar, salah satunya kebutuhan rasa 
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aman artinya ketika kebutuhan fisiologis seseorang telah terpenuhi, maka dia 

akan berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan kesalamatan terhadap dirinya 

(B. Uno, 2019). Sehingga jika seseorang mendapatkan jaminan kesehatan yang 

memadai di masa pandemi, maka dia akan merasa lebih aman dan tenang 

mengenai kesehatan dirinya.  

Hasil penelitian indikator imbalan menunjukkan masih ada responden 

yang berada pada kategori sedang (22,8%), hal ini dapat diliat dari item 

pernyataan dengan nilai terendah adalah “selain gaji tetap, saya menerima 

insentif dalam bentuk barang pada masa pandemi COVID-19” dengan 

persentase (75%), hal ini membuktikan bahwa sebagian perawat tidak setuju 

dengan pernyataan tersebut. Tetapi, pemberian insentif kepada karyawan tidak 

sepenuhnya berpengaruh pada penurunan motivasi kerja, hal ini sejalan dengan 

penelitian Wardana dkk (2012) mengenai hubungan pemberian insentif 

terhadap motivasi kerja di instalasi rawat inap  medikal RSUD Arifin Achmad 

Pekanbaru yang menunjukkan hasil penelitiannya tidak ada hubungan yang 

signifikan antara pemberian insentif material dan non material terhadap 

motivasi kerja perawat di instalasi rawat inap medical RSUD Arifin Achmad.  

Hasil penelitian ini menunjukkan pada item pernyataan kompensasi 

yang perawat terima sudah sesuai dengan beban kerja sudah cukup baik dan 

cukup untuk memenuhi kebutuhan perawat.  Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Eldayana (2015)  mengenai hubungan pemberian insentif dengan 

motivasi kerja perawat ruang rawat inap kelas III RSUD Ince Abdul Moeis 

menunjukkan hasil rekapitulasi data variabel insentif sebagian besar dari 

responden memberikan pendapat bahwa pemberian insentif yang diterima 

cukup sesuai dengan beban kerja yang ada. Jika perawat diberikan kompensasi 

sesuai dengan kerja yang dilakukan atau sesuai harapan, membuat karyawan 
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bekerja secara baik dan bersungguh-sungguh. Begitupun jika pegawai 

memandang kompensasi yang diterimanya tidak memadai maka prestasi kerja, 

motivasi dan kepuasan kerjanya dapat turun secara drastis (Handoko.,2003).  

Tujuan insentif sendiri adalah untuk meningkatkan motivasi karyawan 

dalam upaya mencapai tujuan dengan menawarkan perangsang finansial 

melebihi gaji dasar (Darma Yanti dkk., 2020). Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Tiffany dkk (2017) mengenai kompensasi 

serta motivasi kerja perawat kontrak Rumah Sakit Umum Subang 

menunjukkan hasil gambaran kompensasi di dapatkan skor ideal dengan 

persentase 49,21% . 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa imbalan yang diterima 

perawat pada masa pandemi COVID-19 tinggi, karena jaminan kesehatan yang 

didapatkan sudah memadai, hal ini dikarenakan pada masa pandemi perawat 

rentan tertular virus COVID-19 atau virus lain, sehingga dengan adanya 

jaminan kesehatan yang memadai dapat meningkatkan motivasi kerja perawat 

pada masa pandemi COVID-19. Dan masih perlu adanya pemberian insentif 

berupa barang oleh pihak Rumah Sakit agar perawat lebih termotivasi dalam 

bekerja pada masa pandemi COVID-19. 

c. Analisis motivasi kerja ekstrinsik perawat berdasarkan indikator hubungan 

interpersonal pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kolaka  

Hasil penelitian pada indikator hubungan interpersonal menunjukkan 

semua responden berada pada kategori tinggi (100%). Hubungan interpersonal 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi responden terhadap 

hubungan dengan rekan kerja pada masa pandemi COVID-19. Dapat dilihat 

dari item pernyataan yang memiliki nilai paling tinggi adalah “adanya saling 

menghormati antar sesama rekan kerja” (84,2%) pada indikator hubungan 
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interpersonal. Artinya  pada pernyataan tersebut sebagian besar perawat banyak 

mengatakan setuju.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adhitya Saktiawan dkk 

(2015) mengenai gambaran motivasi perawat di ruang rawat inap melati RSUD 

Panembahan Senopati Kabupaten Bantul tahun 2015 bahwa untuk dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan baik, haruslah didukung oleh suasana atau 

hubungan kerja yang harmonis antara sesama pegawai maupun atasan dan 

bawahan motivasi ini yang patut dipertahankan dan perlu ditingkatkan oleh 

seluruh perawat seluruh perawat di ruang rawat inap melati RSUD 

Panembahan Senopati Bantul. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang 

dilakukan oleh Ayu (2014) di puskesmas IV Koto Agam kabupaten Agam 

tahun 2014 menunjukkan hubungan interpersonal dan motivasi kerja yang 

tinggi sebanyak 78,9%. Hal ini sejalan dengan teori motivasi Mc. Cleland yaitu 

yang berhubungan dengan kebutuhan akan afiliasi dimana disebutkan manusia 

ingin berinteraksi dengan orang lain, mempunyai rasa cinta dan menghindari 

penolakan oleh kelompoknya (Gustin dkk., 2017). 

Menurut Hasibuan (2016), hubungan harmonis diharapkan juga 

tercipta antar sesama rekan kerja (hubungan horizontal). Hubungan baik 

tersebut menciptakan kondisi kerja harmonis antara sesama rekan kerja, 

sehingga suasana kerja tidak membosankan. Hubungan yang terbina baik 

tersebut dapat membuat para perawat  merasa menjadi bagian yang penting 

dalam tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu hubungan interpersonal 

yang baik akan sangat mempengaruhi pegawai dalam peningkatan motivasi 

kerja terutama dilingkungan kerjanya dan begitu juga sebaliknya, jika 

hubungannya tidak baik dengan rekan kerja akan timbul ketidaknyamanan 



87 

 

 

yang akhirnya akan mempengaruhi motivasinya dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa hubungan interpersonal 

yang baik sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perawat pada masa 

pandemi COVID-19. Hal ini sangat patut untuk dipertahankan, karena 

hubungan yang terbina baik dapat membuat para perawat merasa menjadi 

bagian yang penting dalam tercapainya tujuan organisasi atau instansi. 

d. Analisis motivasi kerja ekstrinsik perawat berdasarkan indikator Kebijakan 

pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kolaka  

Hasil penelitian indikator kebijakan semua responden berada pada 

kategori tinggi (100%). Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian adalah 

persepsi responden terhadap kebijakan, peraturan pada masa pandemi COVID-

19. Dapat dilihat dari item pernyataan yang memiliki nilai paling tinggi adalah 

“atasan saya membuat peraturan selama masa pandemi COVID-19” dengan 

persentase (83,4%). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari 

Merdekawati dkk, (2019) tentang motivasi kerja tenaga kesehatan di 

puskesmas kerawatan Cempae kota Parepare menunjukkan bahwa sebagian 

besar pegawai dapat menunjukkan motivasinya berdasarkan kebijakan seperti 

pemberian insentif dan promosi jabatan oleh pimpinan bagi pegawai yang 

memperlihatkan kinerja yang baik dalam upaya meningkatkan motivasi 

kerjanya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pimpinan menyebabkan semangat dalam bekerja, sehingga para tenaga kerja 

merasa termotivasi dengan kebijakan yang di keluarkan oleh kepala 

puskesmas.  

Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa peraturan, SOP, intruksi 

kerja di RS disosialisasikan secara terbuka dan pelaksanaan kebijakan 
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dilakukan dengan seadil-adilnya. Hal ini membuktikan bahwa jika kebijakan 

dilaksanakan sesuai dan dilaksanakan seadil-adilnya dapat meningkatkan 

motivasi kerja perawat di masa pandemi COVID-19. Menurut Hariandja 

(2007) menekankan disinilah peranan masing-masing atasan, agar apa yang 

tertulis benar-benar direalisasikan dan berbuat seadil adilnya, bukan tentang 

apakah sudah ada secara tertulis, tetapi bagaimana operasionalisasinya sudah 

terlaksana dengan sebaik-baiknya (Hariandja, 2007). Hal ini sejalan dengan 

pendapat Azwar (1996) mengemukakan kebijakan yang kondusif akan 

memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kebijakan yang 

ditetapkan dari atasan selama masa pandemi COVID-19 dapat meningkatkan 

motivasi kerja perawat, dan kebijakan yang dilaksanakan dengan seadil-adilnya 

dapat memberikan dampak positif bagi kinerja perawat di pada masa pandemi 

COVID-19. 

2. Keterbatasan Penelitian 

1. Pada pelaksanaan penelitian ini terdapat hambatan yang menjadi 

keterbatasan penelitian tidak dapat memberikan kuisioner langsung kepada 

perawat di masa pandemi COVID-19, sehingga adanya kemungkinan 

terjadinya bias, kebenaran pengisian kuisioner sangat tergantung kepada 

kejujuran perawat memberikan jawaban pada saat pengisian kuisioner. 

2. Sulitnya mengumpulkan jawaban responden melalui google form di masa 

pandemi COVID-19, sehingga peneliti dibantu oleh enumerator. 

3. Penelitian  dilakukan di tengah masa pandemi COVID-19. Jadi proses 

observasi dan wawancara tidak bisa dilakukan dengan maksimal terkait 

motivasi kerja perawat di Kabupaten Kolaka. 
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 BAB V  

  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dijabarkan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan 

yaitu: 

1. Tingkat motivasi kerja intrinsik perawat di masa pandemi COVID-19 

terbanyak berada pada kategori sedang (58.1%), dimana  indikator prestasi 

terbanyak berada pada kategori sedang (51.6%), indikator penghargaan 

kategori tinggi dan sedang dengan jumlah yang sama (50,0%), dan indikator 

tanggung jawab terbanyak berada pada kategori tinggi (56.5%).  

2. Tingkat motivasi kerja ekstrinsik perawat di masa pandemi COVID-19 

terbanyak berada pada kategori tinggi (72.6%), dimana indikator kondisi 

kerja terbanyak berada pada kategori tinggi (64.5%), indikator imbalan 

terbanyak berada pada kategori tinggi (82.3%), indikator hubungan 

interpersonal dan indikator kebijakan semua berada pada kategori tinggi 

(100,0%). 

3. Tingkat motivasi kerja perawat di masa pandemi COVID-19 terbanyak 

berada pada kategori tinggi (62.9%).  

B. Saran 

1. Bagi Instansi Rumah Sakit 

a. Meningkatkan motivasi kerja harus dilakukan bukan hanya oleh atasan, rekan 

kerja, tetapi yang lebih penting memotivasi dari diri perawat itu sendiri. 

Perawat pelaksana sebaiknya lebih bertanggung jawab penuh atas segala 

tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien, perawat mampu 
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berprestasi dalam bekerja demi kesejahteraan perawat dan juga pasien 

khususnya di masa pandemi COVID-19. 

b. Pihak terkait dalam hal ini  BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka 

sebaiknya lebih memperhatikan indikator yang dapat meningkatkan motivasi 

perawat dalam bekerja khususnnya memberikan penghargaan atau pengakuan 

kepada perawat agar perawat bisa lebih berprestasi serta meningkatnya kinerja 

perawat khususnya dimasa pandemi COVID-19. 

2. Bagi Peneliti 

   Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja perawat dimasa pandemi yang 

daerah berbeda atau dengan melaksanakan studi perbandingan tentang motivasi 

kerja dimasa pandemi dan setelah masa pandemi, juga memperbanyak 

indikator motivasi kerja yang diteliti, dengan demikian hasilnya akan lebih 

bervariasi dan diharapkan dapat memecahkan masalah tentang motivasi kerja 

perawat di rumah sakit.  

C. Implikasi Penelitian 

1. Pemberian penghargaan atau pengakuan kepada perawat perlu ditingkatkan 

agar perawat bisa lebih berprestasi dan bertanggung jawab serta 

meningkatnya kinerja perawat khususnya dimasa pandemi COVID-19. 

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengembangan ilmu 

manajemen keperawatan. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PERNYATAAN PENELITI 

Kepada Yth. 

Perawat Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh 

Kabupaten Kolaka 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Alauddin 

Makassar. 

Nama : Ade Novira 

NIM : 70300117033 

Akan mengadakan penelitian  tentang “Analisis Motivasi Kerja 

Perawat pada masa pandemic COVID-19 di Badan Layanan Umum 

Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka”. Untuk itu saya 

mohon kesediaannya menjadi responden dalam penelitian ini. Segala hal yang 

bersifat rahasia akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk penelitian ini. 

       Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya sebagai 

responden saya ucapkan terimakasih. 

Makassar, 17 April 2021 

Peneliti, 

 

Ade Novira 
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Lampiran 2  

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama responden : 

Usia : 

        Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan maksud 

dari pengumpulan data untuk penelitian tentang “Analisis motivasi kerja 

perawat pada masa pandemic COVID-19 di Badan Layanan Umum Daerah 

Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka” Untuk itu secara sukarela 

saya menyatakan bersedia menjadi responden penelitian tersebut. Adapun bentuk 

kesediaan saya adalah bersedia mengisi kuesioner. Demikian pernyataan ini saya 

buat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. 

Kolaka, 17 April 2021 

Responden, 

 

(   )



Propo  
  

 

KUISIONER 

ANALISIS MOTIVASI KERJA PERAWAT PADA MASA PANDEMI  DI 

RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM BENYAMIN  GULUH 

KABUPATEN KOLAKA 
 

 

Lampiran 3 

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 

Sebelum mengisi kuisioner ini, anda dimohon menuliskan identitas anda secara 

lengkap, dan lingkari pilihan yang pada bagian berikut ini. Kerahasiaan identitas/data 

anda dijamin sepenuhnya oleh peneliti. Terimakasih atas kesediaan dan 

kerjasamanya. 

Identitas Respoden 

 

1. Inisial Responden  : 

2. Umur                        

a. 17-25 tahun 

b. 26-35 tahun 

c. 36-45 tahun 

d. 46-55 tahun 

3. Jenis Kelamin         

a. Laki-Laki 

b. Perempuan 

4. Pendidikan              

a. D3 

b. S.Kep 

c. Ners 

5.  Lama Bekerja         

b. < 5 tahun 

c. 5-10 tahun 

d. >10 tahun 

Apakah anda penyintas COVID-19 ? 

a. Ya 

b. Tidak 

   Berikut ini akan disajikan pernyataan-pernyataan terkait motivasi kerja 

perawat selama masa pandemic COVID-19 di Badan Layanan Umum Daerah Rumah 

Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka.  

   Mohon untuk memberikan tanda (√) pada setiap pernyataan paling sesuai 

dengan perasaan dan pikiran anda mengenai motivasi kerja anda selama masa 



Propo  
  

 

KUISIONER 

ANALISIS MOTIVASI KERJA PERAWAT PADA MASA PANDEMI  DI 

RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM BENYAMIN  GULUH 

KABUPATEN KOLAKA 
 

 

pandemi COVID-19 di BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka. Terdapat 

empat pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan , yaitu: 

b. Keterangan 

SS : Sangat Setuju di beri nilai 4 

S : Setuju di beri nilai 3 

    TS: Tidak Setuju diberi nilai 2 

    STS : Sangat Tidak Setuju diberi nilai 1 

No Pernyataan SS S TS STS 

Prestasi 

1. Kenaikan pangkat diberikan kepada perawat sesuai 

dengan prestasi kerja perawat 

    

2. Perawat merasakan dorongan untuk selalu 

mempertahankan prestasi kerja yang baik selama 

masa pandemi COVID-19 

    

3. Saya mampu memotivasi diri saya untuk mencapai 

prestasi pada masa pandemic COVID-19 

    

4. Prestasi yang saya capai hingga saat ini sudah 

sangat memuaskan. 

    

Penghargaan 

5. Atasan saya selalu memberikan pujian bila 

pekerjaan saya baik pada masa pandemi COVID-

19 

    

6. Pendapat saya selalu di dengar oleh atasan saya 

selama pandemi COVID-19 

    

7. Saya merasa pengabdian saya selama ini di akui 

oleh atasan. 

    

8 Saya terdorong untuk ikut memberi pendapat 

dalam pengambilan keputusan di masa pandemi 

COVID-19 

 

 

 

   

Tanggung Jawab 

9. Saya selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya selama masa pandemi COVID-19 
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10. Saya selalu hadir tepat waktu pada masa pandemi 

COVID-19 

    

11. Saya bertanggung jawab atas pekerjaan yang saya 

lakukan pada masa pandemi COVID-19 

    

12. Saya siap melayani pasien COVID-19     

13. Saya merasa senang jika diberikan tanggung jawab 

dalam bekerja di masa pandemic COVID-19 

    

14. Saya merasa sudah menjalankan tugas dengan baik 

dan professional pada masa pandemi COVID-19 

    

Kondisi Kerja 

15. Saya merasa aman dalam melakukan tindakan di 

masa pandemi COVID-19. 

    

16. Ruangan tempat saya bekerja bersih dan rapi     

17. Fasilitas di tempat kerja saya sangat mendukung 

dalam melaksanakan tindakan di masa pandemi 

COVID-19 

    

18. Kondisi lingkungan tempat kerja saya aman dan 

nyaman selama masa pandemi COVID-19. 

    

19. Ketersediaan peralatan yang ada di RS memadai 

untuk menunjang pekerjaan saya selama masa 

pandemi COVID-19. 

    

Imbalan/Balas Jasa 

20. Kompensasi yang saya terima sudah sesuai dengan 

beban kerja saya.  

    

21. Gaji yang saya terima cukup untuk memenuhi 

kebutuhan saya 

    

22. Selain gaji tetap, saya menerima insentif dalam 

bentuk uang pada masa pandemi COVID-19 

    

23. Selain gaji tetap, saya menerima insentif dalam 

bentuk barang pada masa pandemi COVID-19 

    

24. Saya menerima jaminan kesehatan yang memadai.     

Hubungan Interpersonal 

25 Adanya saling menghormati antar sesama rekan 

kerja 
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26. Saya memiliki komunikasi yang baik dengan rekan 

kerja. 

    

27. Saya memiliki rekan kerja yang mendukung dalam 

melakukan tindakan keperawatan.  

    

28. Atasan saya memberikan semangat untuk bekerja 

selama masa pandemi COVID-19 

    

29. Saya menjalin hubungan yang harmonis antara 

sesama teman sejawat dengan saling mendukung. 

    

Kebijakan 

30. Peraturan,SOP,intruksi kerja di RS disosialisasikan 

secara terbuka kepada saya dan rekan kerja sayadi 

masa pandemic COVID-19. 

    

31. Kebijakan yang diterapkan pada masa pandemi 

COVID-19 membuat saya semangat bekerja. 

    

32. Atasan saya membuat peraturan selama masa 

pandemi COVID-19 

    

33. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan seadil-

adilnya selama masa pandemi COVID-19. 
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Lampiran 4 

Tabel 6.1 Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Kerja 

No. Uraian  Nomor Soal Total  

1.  Prestasi  

 a. Pencapaian 

prestasi/keberhasilan 

1,2,4,6 4 

b. Keinginan untuk 

berprestasi 

 3,5  2 

2. Penghargaan/pengakuan 

 a. Pengakuan atas jasa dan 

pengabdian 

7,9,10 3 

b. Pengambilan keputusan 8,11 2 

3. Tanggung Jawab  

 a. Melaksanakan fungsi-

fungsinya 

12,13,14,17 4 

b. Siap memiliki tanggung 

jawab lebih 

15,16 2 

4. Kondisi Kerja  

 a. Lingkungan kerja 17,18,19 3 

b. Kelengkapan fasilitas, 

sarana prasana 

20,21,22 3 

5. Imbalan/Balas Jasa 

 e. Pemberian kompensasi 

f. Pemberian tunjangan,bonus 

selain gaji 

24,25 

26,27,28,29 

2 

4 

6. Hubungan Interpersonal 

 1. Hubungan saling 

mendukung. 

30,31,34 3 

2. Bantuan saat melakukan 

tindakan. 

32,33,35 3 

7. Kebijakan  

 a. Pelaksanaan kebijakan 36,37,38,39,40 5 

 Jumlah 40 
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Lampiran 5 

Tabel 6.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan r Tabel r Hitung Ket 

P1 0.343 0.601 Valid 

P2 0.343 0.508 Valid 

P3 0.343 0.547 Valid 

P4 0.343 0.532 Valid 

P5 0.343 0.502 Valid 

P6 0.343 0.511 Valid 

P7 0.343 0.575 Valid 

P8 0.343 0.371 Valid 

P9 0.343 0.567 Valid 

P10 0.343 0.402 Valid 

P11 0.343 0.455 Valid 

P12 0.343 0.351 Valid 

P13 0.343 0.472 Valid 

P14 0.343 0.397 Valid 

P15 0.343 0.372 Valid 

P16 0.343 0.597 Valid 

P17 0.343 0.563 Valid 

P18 0.343 0.500 Valid 

P19 0.343 0.429 Valid 

P20 0.343 0.583 Valid 

P21 0.343 0.547 Valid 

P22 0.343 0.480 Valid 

P23 0.343 0.513 Valid 

P24 0.343 0.568 Valid 

P25 0.343 0.354 Valid 

P26 0.343 0.567 Valid 

P27 0.343 0.401 Valid 

P28 0.343 0.540 Valid 

P29 0.343 0.407 Valid 

P30 0.343 0.516 Valid 

P31 0.343 0.692 Valid 

P32 0.343 0.384 Valid 

P33 0.343 0.531 Valid 

Cronbach’s Alpha 0.905 
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Lampiran 6 

Tabel 6.3 Hasil jumlah nilai pernyataan kuisioner 

Pernyataan Nilai Persentase (%) 

P1 177 71.3% 

P2 189 76.2% 

P3 189 76.2% 

P4 156 62.9% 

P5 176 70.9% 

P6 187 75.4% 

P7 166 66.9% 

P8 192 77.4% 

P9 187 75.4% 

P10 191 77.0% 

P11 184 74.1% 

P12 160 64.5% 

P13 181 72.9% 

P14 188 75.8% 

P15 176 70.9% 

P16 201 81.0% 

P17 200 80.6% 

P18 184 74.1% 

P19 193 77.3% 

P20 187 75.4% 

P21 189 77.4% 

P22 189 77.4% 

P23 186 75% 

P24 196 79.0% 

P25 209 84.2% 

P26 202 81.4% 

P27 197 79.4% 

P28 201 81.0% 

P29 201 81.0% 

P30 206 83.6% 

P31 207 83.4% 

P32 204 82.2% 

P33 206 83.0% 
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Lampiran 7  

            HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN 

 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 TOTAL 

P1 Pearson 

Correlation 

.448
**

 

.519
**

 

.268 .075 -

.038 

.658
**

 

.463
**

 

.038 .426
*
 .778

**
 

.601
**

 

Sig. (2-tailed) .009 .002 .132 .679 .836 .000 .007 .835 .013 .000 .000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P2 Pearson 

Correlation 

.612
**

 

.339 .617
**

 

.174 -

.010 

.319 .682
**

 

.251 .020 .422
*
 

.508
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .054 .000 .333 .958 .071 .000 .159 .914 .015 .003 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P3 Pearson 

Correlation 

.149 .039 .201 .604
**

 

-

.046 

.062 .256 .391
*
 

-.019 .089 .547
**

 

Sig. (2-tailed) .409 .828 .263 .000 .797 .733 .150 .025 .915 .621 .001 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P4 Pearson 

Correlation 

.288 .122 .249 .126 .216 .134 .379
*
 

.047 -.085 .153 .531
**

 

Sig. (2-tailed) .104 .499 .162 .485 .228 .458 .030 .795 .639 .396 .001 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P5 Pearson 

Correlation 

-

.028 

.753
**

 

.177 .122 .184 .547
**

 

.090 -

.061 

.879
**

 .559
**

 

.314 

Sig. (2-tailed) .875 .000 .326 .497 .305 .001 .618 .738 .000 .001 .075 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P6 Pearson 

Correlation 

.645
**

 

.203 .542
**

 

.016 .161 .076 .459
**

 

-

.080 

-.171 -

.017 

.276 

Sig. (2-tailed) .000 .257 .001 .930 .371 .673 .007 .658 .340 .927 .120 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P7 Pearson 

Correlation 

.176 .062 .179 .294 -

.076 

.114 .239 .064 -.060 .145 .502
**

 

Sig. (2-tailed) .327 .731 .320 .097 .675 .529 .180 .722 .741 .421 .003 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
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P8 Pearson 

Correlation 

.220 -

.194 

.052 -

.015 

.457
**

 

-

.073 

.102 -

.008 

-.188 -

.071 

.511
**

 

Sig. (2-tailed) .219 .280 .775 .933 .007 .687 .571 .966 .294 .695 .002 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P9 Pearson 

Correlation 

.322 .426
*
 

.201 -

.078 

-

.212 

.736
**

 

.460
**

 

.045 .375
*
 .744

**
 

.575
**

 

Sig. (2-tailed) .068 .013 .261 .666 .236 .000 .007 .806 .032 .000 .000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P10 Pearson 

Correlation 

.688
**

 

.116 .411
*
 

-

.088 

.069 .065 .484
**

 

-

.086 

-.141 -

.009 

.256 

Sig. (2-tailed) .000 .520 .018 .626 .705 .721 .004 .632 .435 .960 .150 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P11 Pearson 

Correlation 

.012 .033 .070 .654
**

 

.127 .003 .082 .313 .029 -

.009 

.371
*
 

Sig. (2-tailed) .945 .856 .700 .000 .481 .985 .650 .077 .872 .961 .033 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P12 Pearson 

Correlation 

.140 .101 .178 .157 .250 .271 .339 .134 -.079 .276 .567
**

 

Sig. (2-tailed) .437 .575 .323 .384 .161 .127 .053 .457 .661 .120 .001 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P13 Pearson 

Correlation 

.136 .467
**

 

.050 .110 .287 .446
**

 

.196 -

.061 

.479
**

 .460
**

 

.402
*
 

Sig. (2-tailed) .452 .006 .781 .543 .105 .009 .275 .735 .005 .007 .020 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P14 Pearson 

Correlation 

.522
**

 

.035 .244 -

.045 

.078 .048 .479
**

 

.073 .039 .165 .455
**

 

Sig. (2-tailed) .002 .845 .172 .804 .668 .790 .005 .685 .830 .357 .008 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P15 Pearson 

Correlation 

.031 -

.246 

-

.312 

.005 -

.263 

-

.131 

.012 .032 -.030 .147 .351
*
 

Sig. (2-tailed) .864 .167 .077 .976 .140 .466 .949 .858 .868 .414 .045 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P16 Pearson .148 - - - .228 - .156 - -.058 .111 .472
**
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Correlation .143 .024 .158 .022 .196 

Sig. (2-tailed) .411 .429 .893 .381 .201 .902 .387 .275 .750 .539 .006 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P17 Pearson 

Correlation 

.167 .258 .004 -

.284 

-

.432
*
 

.516
**

 

.241 -

.084 

.301 .666
**

 

.397
*
 

Sig. (2-tailed) .353 .147 .983 .109 .012 .002 .176 .644 .089 .000 .022 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P18 Pearson 

Correlation 

.337 .074 .217 -

.134 

.025 .229 .400
*
 

.033 .231 .347
*
 

.372
*
 

Sig. (2-tailed) .055 .681 .224 .457 .890 .200 .021 .856 .195 .048 .033 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P19 Pearson 

Correlation 

.472
**

 

.078 .562
**

 

.048 -

.059 

.322 .558
**

 

.109 .069 .284 .597
**

 

Sig. (2-tailed) .006 .666 .001 .790 .743 .068 .001 .546 .702 .109 .000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P20 Pearson 

Correlation 

.226 .399
*
 

.148 .105 .003 .530
**

 

.274 .248 .414
*
 .559

**
 

.563
**

 

Sig. (2-tailed) .205 .021 .412 .560 .985 .002 .123 .164 .017 .001 .001 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P21 Pearson 

Correlation 

.175 -

.289 

-

.117 

.108 -

.285 

-

.260 

-

.035 

.164 -.133 -

.005 

.277 

Sig. (2-tailed) .330 .103 .518 .549 .108 .144 .848 .361 .459 .978 .119 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P22 Pearson 

Correlation 

.304 -

.034 

.096 .357
*
 

.192 .042 .343 .598
**

 

-.015 .228 .500
**

 

Sig. (2-tailed) .085 .853 .593 .042 .284 .816 .050 .000 .932 .202 .003 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P23 Pearson 

Correlation 

-

.038 

-

.134 

-

.093 

-

.075 

.099 .004 .071 .053 -.015 .228 .429
*
 

Sig. (2-tailed) .834 .457 .607 .677 .584 .985 .695 .770 .932 .202 .013 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P24 Pearson .264 .388 .211 - - .563 .303 .008 .423
*
 .590 .583

**
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Correlation 
*
 .026 .242 

**
 

**
 

Sig. (2-tailed) .138 .026 .239 .884 .175 .001 .087 .966 .014 .000 .000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P25 Pearson 

Correlation 

.573
**

 

.207 .585
**

 

.096 -

.177 

.306 .649
**

 

.310 .071 .349
*
 

.547
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .248 .000 .594 .324 .083 .000 .079 .696 .047 .001 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P26 Pearson 

Correlation 

.337 -

.223 

-

.008 

.413
*
 

.044 -

.101 

.161 .651
**

 

-.157 -

.057 

.480
**

 

Sig. (2-tailed) .055 .213 .966 .017 .809 .577 .372 .000 .384 .755 .005 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P27 Pearson 

Correlation 

.259 -

.149 

.096 .063 .186 .012 .206 .210 -.155 .056 .513
**

 

Sig. (2-tailed) .145 .408 .595 .728 .300 .945 .251 .242 .390 .755 .002 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P28 Pearson 

Correlation 

.143 .378
*
 

.265 .172 .170 .503
**

 

.263 .189 .522
**

 .419
*
 

.568
**

 

Sig. (2-tailed) .428 .030 .136 .339 .345 .003 .140 .291 .002 .015 .001 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P29 Pearson 

Correlation 

.000 -

.036 

.162 .154 .332 .000 .083 -

.039 

-.108 -

.160 

.337 

Sig. (2-tailed) 1.00

0 

.843 .368 .393 .059 1.00

0 

.645 .830 .549 .374 .055 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P30 Pearson 

Correlation 

.136 .179 .341 .789
**

 

.378
*
 

.214 .291 .671
**

 

.088 -

.006 

.354
*
 

Sig. (2-tailed) .452 .318 .052 .000 .030 .233 .101 .000 .627 .973 .043 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P31 Pearson 

Correlation 

1 .151 .612
**

 

.149 .070 .130 .629
**

 

.301 .013 .113 .567
**

 

Sig. (2-tailed)  .401 .000 .409 .698 .470 .000 .089 .944 .533 .001 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P32 Pearson .151 1 .527 .322 .278 .766 .387 .036 .639
**

 .596 .401
*
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Correlation 
**

 
**

 
*
 

**
 

Sig. (2-tailed) .401  .002 .068 .117 .000 .026 .842 .000 .000 .021 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P33 Pearson 

Correlation 

.612
**

 

.527
**

 

1 .416
*
 

.270 .492
**

 

.770
**

 

.292 .095 .169 .540
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .002  .016 .129 .004 .000 .099 .597 .346 .001 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P34 Pearson 

Correlation 

.149 .322 .416
*
 

1 .383
*
 

.134 .254 .622
**

 

.047 -

.056 

.407
*
 

Sig. (2-tailed) .409 .068 .016  .028 .456 .153 .000 .795 .758 .019 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P35 Pearson 

Correlation 

.070 .278 .270 .383
*
 

1 .052 .111 .177 .116 -

.122 

.292 

Sig. (2-tailed) .698 .117 .129 .028  .775 .539 .325 .520 .498 .099 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P36 Pearson 

Correlation 

.130 .766
**

 

.492
**

 

.134 .052 1 .514
**

 

.068 .439
*
 .758

**
 

.516
**

 

Sig. (2-tailed) .470 .000 .004 .456 .775  .002 .707 .011 .000 .002 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P37 Pearson 

Correlation 

.629
**

 

.387
*
 

.770
**

 

.254 .111 .514
**

 

1 .212 .102 .441
*
 

.692
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .026 .000 .153 .539 .002  .235 .573 .010 .000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P38 Pearson 

Correlation 

.301 .036 .292 .622
**

 

.177 .068 .212 1 -.067 -

.028 

.384
*
 

Sig. (2-tailed) .089 .842 .099 .000 .325 .707 .235  .710 .877 .027 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P39 Pearson 

Correlation 

.013 .639
**

 

.095 .047 .116 .439
*
 

.102 -

.067 

1 .526
**

 

.261 

Sig. (2-tailed) .944 .000 .597 .795 .520 .011 .573 .710  .002 .142 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P40 Pearson 

Correlation 

.113 .596
**

 

.169 -

.056 

-

.122 

.758
**

 

.441
*
 

-

.028 

.526
**

 1 .531
**
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Sig. (2-tailed) .533 .000 .346 .758 .498 .000 .010 .877 .002  .001 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

TOT

AL 

Pearson 

Correlation 

.567
**

 

.401
*
 

.540
**

 

.407
*
 

.292 .516
**

 

.692
**

 

.384
*
 

.261 .531
**

 

1 

Sig. (2-tailed) .001 .021 .001 .019 .099 .002 .000 .027 .142 .001  

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.905 33 
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Lampiran 8 

Crosstab Umur 

 

motivasi 

Total sedang tinggi 

Umur 26-35 Count 9 2 11 

% within Umur 81.8% 18.2% 100.0% 

36-45 Count 11 26 37 

% within Umur 29.7% 70.3% 100.0% 

46-55 Count 3 11 14 

% within Umur 21.4% 78.6% 100.0% 

Total Count 23 39 62 

% within Umur 37.1% 62.9% 100.0% 

 

Crosstab Jenis Kelamin 

 

motivasi 

Total sedang tinggi 

JK Laki-Laki Count 6 3 9 

% within JK 66.7% 33.3% 100.0% 

Perempuan Count 17 36 53 

% within JK 32.1% 67.9% 100.0% 

Total Count 23 39 62 

% within JK 37.1% 62.9% 100.0% 

 

Crosstab Pendidikan 

 

motivasi 

Total sedang tinggi 

Pendidikan D3 Count 16 2 18 

% within Pendidikan 88.9% 11.1% 100.0% 

S.Kep Count 2 8 10 

% within Pendidikan 20.0% 80.0% 100.0% 

Ners Count 5 29 34 

% within Pendidikan 14.7% 85.3% 100.0% 

Total Count 23 39 62 

% within Pendidikan 37.1% 62.9% 100.0% 
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Crosstab Lama Bekerja 

 

motivasi 

Total Sedang tinggi 

LB <5 tahun Count 10 2 12 

% within LB 83.3% 16.7% 100.0% 

5-10 tahun Count 9 5 14 

% within LB 64.3% 35.7% 100.0% 

>10 tahun Count 4 32 36 

% within LB 11.1% 88.9% 100.0% 

Total Count 23 39 62 

% within LB 37.1% 62.9% 100.0% 

 

Crosstab Status Kepegawaian 

 

motivasi 

Total Sedang tinggi 

SK PNS 
Count 9 37 46 

% within SK 19.6% 80.4% 100.0% 

NonPNS 
Count 14 2 16 

% within SK 87.5% 12.5% 100.0% 

Total 
Count 23 39 62 

% within SK 37.1% 62.9% 100.0% 

 

Crosstab Penyintas COVID-19 

 

motivasi 

Total sedang tinggi 

P.Covid Ya Count 2 15 17 

% within P.Covid 11.8% 88.2% 100.0% 

tidak Count 21 24 45 

% within P.Covid 46.7% 53.3% 100.0% 

Total Count 23 39 62 

% within P.Covid 37.1% 62.9% 100.0% 
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