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ABSTRAK 

Nama : Sri Hartina HM 

NIM : 70300116044 

Judul : Hubungan Karakteristik Perawat dengan Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan Di Ruang Perawatan Rumah Sakit Haji Makassar 

 

Dokumentasi asuhan keperawatan adalah suatu bukti pencatatan dan 

pelaporan atas tindakan yang dilakukan oleh seorang perawat kepada pasien yang 

sedang dalam perawatan di rumah sakit. Di Indonesia saat ini, memiliki banyak 

permasalah yang berkaitan dengan pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan. 

Pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan merupakan indikator kinerja perawat 

salah satunya dipengaruhi oleh karakteristik perawat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan karakteristik perawat dengan dokumetasi asuhan keperawatan di 

ruang perawatan Rumah Sakit Haji Makassar. Desain penelitian ini adalah kuantitatif 

deskriptif dengan pendekatan Cross Sectional. Jumlah sampel 65 responden dengan 

teknik Purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan lembar 

observasi penilaian dokumentasi asuhan keperawatan Analisa data menggunakan uji 

statistik Chi Square dan Kolmogorov Smirnov. Hasil analisis bivariate menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin (p=0,683), usia (p=0,193), 

pendidikan (p=0,113), masa bekerja (p=1,000), dan beban kerja (p=0,696) dengan 

dokumentasi asuhan keperawatan menggunakan uji statistikuji Chi Square dan 

Kolmogorov Smirnov. Sedangkan menggunakan uji Chi Square menunjukkan bahwa 

ada hubungan antara pengetahuan dengan dokumentasi asuhan keperawatan 

(p=0,000). Jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik perawat berhubungan dengan 

dokumentasi asuhan keperawatan salah satunya tingkat pengetahuan.Pengetahuan 

perawat perlu ditingkatkan dalampenulisan dokumentasi asuhan keperawatan. 

 

Kata kunci : dokumentasi asuhan keperawatan, karakteristik perawat 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya manusia yang penting dan sangat 

dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang optimal terhadap pelayanan kesehatan di 

rumah sakit. Berhasil tidaknya suatu pelayanan kesehatan di rumah sakit 

tergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya 

(Ridwan, 2013). Semua kegiatan yang dilakukan harus dicatat dan dilaporkan 

sebagai laporan kinerja yang bisa dijadikan bahan evaluasi untuk pengambilan 

keputusan. Salah satu yang selalu dicatat dan dilaporkan adalah pencatatan tingkat 

pencapaian dokumentasi asuhan keperawatan. Dokumentasi proses asuhan 

keperawatan yang baik dan berkualitas haruslah akurat, lengkap dan sesuai 

standar. Apabila kegiatan keperawatan tidak didokumentasikan dengan akurat dan 

lengkap maka sulit untuk membuktikan bahwa tindakan keperawatan telah 

dilakukan dengan benar(Pancaningrum, 2015). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dokumentasi asuhan 

keperawatan dalam kriteria baik sebesar 47,4% dan perawat yang melengkapi 

dokumentasi keperawatan sebesar 57,2%. Sedangkan faktor yang paling 

berkontribusi dengan kelengkapan dokumentasi keperawatan adalah Ruang Dinas 

(p= 0,002; α= 0,05) setelah dikontrol oleh umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, dan tipe kelas ruangan (Noorkasiani, Gustina, & Maryam, 2015) 

Data World Health Organitation tahun 2009 menyatakan bahwa terdapat 7,8 

juta perawat di 198 negara. Badan Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (PPSDM) kesehatan kemenkes RI (2015) melaporkan jumlah rumah 
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sakit pada tahun 2014 sebanyak 2.406 dengan jumlah tenaga kesehatan terbanyak 

pada posisi perawat 122.689 orang yang bertugas di rumah sakit. Perawat 

merupakan tenaga medis yang memiliki kontak langsung paling sering dengan 

pasien sehingga rentan terhadap kelelahan. Kelelahan merupakan ancaman ter-

besar terhadap keselamatan pasien (Sitonga, 2016). Oleh karena itu dokumentasi 

merupakan wujud nyata yang dapat dievaluasi untuk menentukan baik buruknya 

asuhan keperawatan yang diberikan pasien. 

Perawat menghabiskan banyak waktu dalam melakukan pendokumentasi 

asuhan keperawatan dan belum ada standar penulisan yang baku membuat The 

American Nursing Associatiaon (ANA) pada tahun 2002 membuat pedoman 

tentang prinsip-prinsip agar mempersingkat proses dokumentasi asuhan 

keperawatan yang direkomendasikan untuk membantu perawat dalam 

pendokumentasi asuhan keperawatan di rumah sakit. Kebijakan tersebut tertuang 

dalam ANA Code Of Ethics for NursesWith Interpretive Statements dan Standards 

of Clinical Nursing Practice. Pada tahun 2008 prinsip-prinsip pendokumentasi 

direvisi dalam tiga bentuk pernyataan standar dokumentasi yaitu: communication 

, accountability dan safety(American Nurses Association, 2010). 

Menurut UU No. 38 tahun 2014, Keperawatan adalah kegiatan pemberian 

asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam 

keadaan sakit maupun sehat(Indonesia, 2014). Dalam melaksanakan tugasnya, 

perawat menerapkan proses keperawatan dengan menggunakan pendekatan 

sistematis dalam pemberian layanan keperawatan yang terdiri dari 5 langkah 

praktik keperawatan, diantaranya pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, 

dan evaluasi. Proses keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatan kepada 
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klien adalah bagian dari tanggung jawab dan tanggung gugat perawat kepada 

klien. Maka dari itu, perlu pendokumentasi yang baik dan benar dari langkah-

langkah proses asuhan keperawatan tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan kepada klien(Asmadi, 2008). 

Dalam pandangan Islam, banyak berbicara tentang pelayanan, dalam hal ini 

yang dimaksudkan yaitu tolongmenolong, oleh karena itu sebagai hamba Allah 

SWT, kita hendaknya saling tolong menolong antar sesama. Sebagaimana Firman 

Allah dalam surah Al Maidah 5:2 

   ...  َ َ اِۗنَّ اللّٰه ثمِْ وَالْعدُوَْانِ وَۖاتَّقوُا اللّٰه َِدِ ُْدُ وَتعَاَوَنوُْا عَلىَ الْبرِ ِ وَالتَّقْوٰىۖ وَلََ تعَاَوَنوُْا عَلىَ الَِْ  

 الْعِقاَبِ 

Terjemahnya : 

… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya(QS. Al Maidah 5:2). 

Hendaknya kalian, wahai orang-orang Mukmin, saling menolong(1) alam 

berbuat baik dan dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling 

menolong dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. 

Takutlah hukuman dan siksa Allah, karena siksa-Nya amat kejam bagi orang-

orang yang menentang-Nya. (1) Ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'ân telah 

terlebih dahulu beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam 

kebaikan, dibanding semua undang-undang positif yang ada (Shihab, 2009b) 

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan adalah asuhan keperawatan 

terhadap penderita yang menjalani rawat inap. Asuhan keperawatan yang 

dilakukan perawat dapat terlihat dari hasil dokumentasi asuhan keperawatan. 

Standar dokumentasi asuhan keperawatan bervariasi pada setiap institusi, padahal 
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di Indonesia memiliki standar dokumentasi asuhan keperawatan dari PPNI yaitu 

SDKI, SIKI dan SLKI. Oleh karena itu pelaksanaan asuhan keperawatan 

merupakan salah satu tolak ukur kualitas pelayanan dari suatu rumah sakit. Hal 

inilah yang masih memerlukan perhatian bagi para pelaksana asuhan 

keperawatan. 

Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Israa’ 17:7 : 

ـُٔوْا وُجُوْهَكُمْ وَلِيدَْخُلوُا الْمَسْ اِنْ احَْسَنْتمُْ احَْسَنْتمُْ 
خِرَةِ لِيَس ۤ مَا لَِنَْفسُِكُمْ ۗوَاِنْ اسََأتْمُْ فلََهَاۗ فَاِذاَ جَاۤءَ وَعْدُ الَْٰ ََ جِِدَ 

لِيتُبَ رُِوْا مَا عَلَوْا تتَبِْيْرًا  ةٍ وَّ لَ مَرَّ  ٧دخََلوُْهُ اوََّ

Terjemahnya : 

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika 

kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila 

datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-

orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam 

mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan 

untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. (QS. Al-

Israa’ 17:7) 

Jika kalian beruat baik, kamun taat kepada Allah dan senantiasa melakukan 

perintah serta meninggalkan larangan-Nya, berarti kamu berbuat baik kepada 

dirimu sendiri. Karena dengan demikian, kamu memberi manfaat kepada dirimu 

di dunia dan di akhirat. Di dunia, Allah Ta’ala mencegah kalian dari 

penganiayaan orang yang hendak menyusahkan kamu dan mengembalikan tipu 

dayanya kepada pundak mereka sendiri. Dan Allah mengembangkan harta kalian, 

dan Allah menambahi kekuatan pada kekuatanmu yang ada. Adapun di akhirat, 

Allah memberi pahala kepada kalian berupa surga yang mengalir dari bawahnya 

sungai-sungai, serta meridai kalian dengan keridaan dari Allah yang lebih besar 

(Al-Maraghi, 2010). 
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Dan kalau kalian bermaksiat kepada Tuhanmu dan melakukan apa yang Dia 

larang, berarti kalian menyusahkan diri sendiri. Karena, kamu membuat murka 

Allah sehingga Dia memberi kekuasaan kepada musuh-musuhmu untuk 

mengalahkan kamu di dunia, dan memberi kesempatan untuk mencelakakan 

kamu kepada orang yang ingin menyusahkan kalian, sedang di akhirat Dia akan 

menimpakan kepada azab yang menghinakan (Al-Maraghi, 2010). 

Maka, apabila datang saat ditimpakannya hukuman pada kali yang terakhir 

dari dua kali kamu membuat kerusakan di muka bumi, maka Kami pun 

membangkitkan kepada musuh-musuhmu supaya membuat kesusahan dan 

kesedihan yang tampak pada wajah kalian. Karena, keadaan-keadaan jiwa, 

memang bisa tampak pada wajah. Artinya, kegembiraan bisa tampak pada wajah, 

berupa kecemerlangan dan berseri-seri, sedang kesedihan dan rasa takut bisa 

tampak berupa kemasaman dan kesuraman. Dan upaya musuh-musuh itu masuk 

ke dalam dengan melakukan penindasan, penjajahan, dan penghinaan terhadap 

kalian, sebagaimana dulu pernah masuk pada kali yang pertama, dan supaya kamu 

menghancurkan apa yang telah kamu simpan dan kumpulkan sehancur-

hancurnya, sehingga tidak tersisa sedikitpun (Al-Maraghi, 2010). 

Dokumentasi asuhan keperawatan merupakan catatan otentik dalam 

penerapan manajemen asuhan keperawatan profesional, yang dapat digunakan 

untuk menghadapi tuntutan tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap semua 

tindakan yang dilakukan (Nursalam, 2015). Dokumentasi keperawatan merupakan 

bagian dari proses keperawatan, yang menjadi cerminan mutu pelayanan 

keperawatan di rumah sakit dan dapat digunakan sebagai bukti pelayanan 
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keperawatan.Permasalahan yang sering muncul di Indonesia adalah masih 

banyaknya perawat yang tidak melakukan pendokumentasi dengan maksimal. 

Dokumentasi asuhan keperawatan sangat penting bagi perawatkarena 

pelayanan asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien membutuhkan catatan 

dan pelaporan yang dapat digunakan sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat 

dari berbagai kemungkinan masalah yang dialami pasien baik masalah kepuasan 

maupun ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Dokumentasi asuhan 

keperawatan sangat berdampak pada kesejahteraan dalam pelayanan kesehatan di 

rumah sakit. 

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait 

dengan pentingnya pendokumentasi asuhan keperawatanbahwa dengan 

melaksanakan dokumentasi keperawatan dapat mencegah pengabaian dan 

penanggulangan yang tidak perlu, mempermudah komunikasi, memberi 

fleksibilitas dalam memberi asuhan keperawatan, mendorong partisipasi klien, 

memberi kepuasaan kepada perawat, dan tersedianya metode yang terorganisir 

dalam asuhan keperawatan(Tampubolon, 2019). 

Perawat beranggapan bahwa pelayanan kepada pasien lebih penting 

dibandingkan dengan melakukan pendokumentasi asuhan keperawatan. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya pengetahuan perawat tentang pentingnya 

dokumentasi asuhan keperawatan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya 

yang mengatakan bahwa pendidikan adalah salah satu faktor penyumbang teratas 

untuk dokumentasi keperawatan yang berkualitas, selain itu, pengawasan 

terhadap perawat dalam melaksanakan pendokumentasi asuhan keperawatan serta 

kurangnya kepercayaan diri dan motivasi dalam melakukan dokumentasi 
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keperawatan juga merupakan factor yang mempengaruhi kualitas pendokumentasi 

asuhan keperawatan(Kamil, Rachmah, & Wardani, 2018).  

Kurangnya pengetahuan perawat akan mempengaruhi sikap perawat dalam 

mendokumentasikan asuhan keperawatan, perawat akan cenderung bersikap 

negatif atau buruk dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan sehingga akan 

berdampak pada tidak maksimalnya penulisan dokumentasi keperawatan. Ketidak 

maksimalan penulisan dokumentasi keperawatan akan berdampak pada nilai guna 

dokumentasi keperawatan seperti administrasi, hukum, keuangan, penelitian, 

pendidikan (Nuryani & Susanti, 2014). 

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar merupakan salah satu Rumah 

Sakit di Makassar dan merupakan Rumah Sakit pendidikan yang bekerja sama 

dengan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Visi “Menjadi 

Rumah Sakit Pendidikan Islami, terpercaya, terbaik dan pilihan utama di Sulawesi 

Selatan Tahun 2020”. Adapun beberapa Misi Rumah Sakit Haji Makassar 

“Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan sumber daya manusia 

serta mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit, 

meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai aset berharga bagi rumah sakit. 

Oleh karena itu, harapannya mampu menerapkan pendokumentasi asuhan 

keperawatan yang baik dan tepat (Rumah Sakit Haji Makassar, 2020). 

Berdasarkan data dari Rumah Sakit Haji Makassar, terdiri dari beberapa 

tenaga medis, diantaranya dokter, perawat, bidan, apoteker, gizi, analis 

laboratorium, radiologi dan lain-lain. Dari data yang telah di telusuri oleh peneliti, 

tenaga perawat sangat mendominasi di rumah sakit tersebut yaitu sebanyak 287 

perawat. Maka dari itu, perawat dalam hal ini sangat mempengaruhi 
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kualitasdalam pendokumentasi. Sedangkan data kelengkapan dokumentasi asuhan 

keperawatan pada buku status pasien yaitu pada tahap pengkajian 81,13%, 

diagnosa 75,47%, intervensi 28,39%, implementasi 71,69% dan evaluasi 67,92%. 

Berdasarkan Studi pendahuluan yang dilakukan di ruang perawatan di Rumah 

Sakit Haji Makassar, dari hasil wawancara dengan salah satu kepala ruangandari 

ruang Rinra Sayang Lt II mengatakan bahwa Rumah Sakit Haji Makassar sudah 

menerapkan dokumentasi pencatatan yang terintegrasi, namun kelengkapan dan 

ketepatan dokumentasi rekam medis di Rumah Sakit Haji Makassar dirasa masih 

kurang efektif, karena tenaga kesehatan ketika selesai melakukan perawatan 

kepada pasien mereka terkadang tidak langsung melakukan 

pendokumentasi(Rumah Sakit Haji Makassar, 2020). 

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan karakteristik 

perawat dengan  dokumentasi asuhan keperawatan melihat belum ada penelitian 

yang serupa terkait hal ini, dari sasaran penelitian juga belum terdapat penelitian 

yang serupa di Rumah Sakit Haji Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka ditetapkan rumusan masalah 

penelitian adalah “Bagaimanakahhubungan karakteristik perawat dengan dokumetasi 

asuhan keperawatan di ruang perawatan rumah sakit haji makassar?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah diketahuinyahubungan karakteristik 

perawat dengan dokumetasi asuhan keperawatan di ruang perawatan Rumah Sakit 

Haji Makassar  
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2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini, antara lain:  

a. Diketahuinya hubungan jenis kelamin perawat dengan dokumentasi 

asuhan keperawatan di Rumah Sakit Haji Makassar  

b. Diketahuinyahubungan usia perawat dengandokumentasi asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Haji Makassar 

c. Diketahuinyahubungan pendidikan perawat dengan dokumentasi asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Haji Makassar  

d. Diketahuinya hubungan lamabekerja perawat dengan dokumentasi asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Haji Makassar  

e. Diketahuinyahubungan pengetahuan perawat dengan dokumentasi asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Haji Makassar  

f. Diketahuinyahubungan beban kerja perawat dengan dokumentasi asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Haji Makassar  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi 

peneliti terkhusus terkait dokumentasi asuhan keperawatan di Rumah Sakit, 

sehingga dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya. Selain itu, sebagai 

sumber referensi tambahan dan acuan pengembangan konsep dan intervensi 

pada penelitian selanjutnya tentang dokumentasi yang tepat agar dapat 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 
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2. Bagi pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi institusi 

dan mahasiswa terkait dengan dokumentasi asuhan keperawatan serta sebagai 

bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

dokumentasi asuha keperawatan yang tepat.  

3. Bagi pelayanan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk perawat di 

rumah sakit dan bagian pelayanan masyarakat, sehingga perawat mampu 

mendokumentasikan asuhan keperawatan dalam peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan.  

E. Hipotesis 

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Ho (Hipotesis Nol)  

a. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan dokumentasi asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Haji Makassar 

b. Tidak ada hubungan antara usia dengan dokumentasi asuhan keperawatan 

di Rumah Sakit Haji Makassar 

c. Tidak ada hubungan antara pendidikandengan dokumentasi asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Haji Makassar 

d. Tidak ada hubungan antara lamabekerja dengan dokumentasi asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Haji Makassar 

e. Tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan dokumentasi asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Haji Makassar 
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f. Tidak ada hubungan antara beban kerja dengan dokumentasi asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Haji Makassar 

2. H1 (Hipotesis Alternatif) 

a. Ada hubunganantara jenis kelamin dengan dokumentasi asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Haji Makassar 

b. Ada hubungan antara usia dengan dokumentasi asuhan keperawatan di 

Rumah Sakit Haji Makassar 

c. Ada hubungan antara pendidikan dengan dokumentasi asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Haji Makassar 

d. Ada hubungan antara lamabekerja dengan dokumentasi asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Haji Makassar 

e. Ada hubungan antara pengetahuan dengan dokumentasi asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Haji Makassar 

f. Ada hubungan antara beban kerja dengan dokumentasi asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Haji Makassar 

F. Definisi Operasional 

Donsu (2016) mendefinisikan definisi operasional sebagai variabel 

operasional yang dilakukan penelitian berdasarkan karakteristik yang diamati. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang akan diteliti, yaitu hubungan 

karakteristik perawat dengan pendokumentasi asuhan keperawatan di ruang 

perawatan Rumah Sakit Haji Makassar. 
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Table 1.1Defenisi  Operasional Karakteristik Perawat 

No Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala Data 

1. Variable Independen 

Karakteristik Perawat 

a. Jenis 

kelamin 

Identitas seksual dari 

responden 

Satu item 

pertanyaan pada 

kuesioner A 

terkait jenis 

kelamin 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

Nominal 

b. Usia 

 

Lama hidup responden 

yang dihitung dari 

tahun kelahiran sampai 

tahun penelitian 

dilakukan 

Satu item 

pertanyaan pada 

kuesioner A 

terkait usia 

responden 

1. 20-25 

tahun 

2. 26-30 

tahun 

3. 31-35 

tahun 

4. 36-40 

tahun 

5. >40 tahun 

Ordinal 

c. Pendidikan 

terakhir 

Jenjang studi formal 

akhir yang ditempuh 

oleh responden 

Satu item 

pertanyaan pada 

kuesioner A 

terkait pendidikan 

terakhir 

responden 

1. SPK 

2. D3 

keperawata

n 

3. S1 

keperawata

n 

4. Profesi 

Nurse 

5. S2 

Keperawata

n 

Ordinal 

 

d. Tingkat 

Pengetahua

n 

Kumpulan informasi 

tentang pengertian, 

tujuan, manfaat 

sumber yang dipahami 

oleh perawat, 

diperoleh dari proses 

belajar perawat 

Satu item 

pertanyaan pada 

kuesioner A 

terkait tingkat 

pengetahuan  

responden 

1. Tinggi 

2. Rendah 

Ordinal 

e. Lama 

bekerja 

Lamanya kegiatan 

yang dilakukan 

perawat sejak pertama 

kali bertugas di 

keperawatan sampai 

Satu item 

pertanyaan pada 

kuesioner A 

terkait lamanya 

responden bekerja 

1. 1-5 tahun 

2. 6-10 tahun 

3. 11-15 

tahun 

Rasio 
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penelitian dilakukan 4. >16 tahun 

f. Beban 

kerja 

Aktivitas yang 

dilakukan perawat 

pada waktu jam kerja, 

dengan cara mengukur 

proporsi waktu kerja 

untuk kegiatan 

produktif/kegiatan 

langsung dan kegiatan 

tidak produktif/tidak 

langsung dengan 

metode daily log 

Satu item 

pertanyaan pada 

kuesioner A 

terkait beban kerja 

responden 

1. Berat 

2. Ringan 

Rasio 

2. Variable Dependen 

Dokumentasi Standar Asuhan Keperawatan 

a. Pengkajian 

 

Aspek yang dinilai : 

a. Menggunakan 

format pengkajian 

sesuai dengan target 

kompetensi 

b. Data dikelompokkan 

(bio-psiko-sosio-

spiritual). 

c. Kemampuan 

mengumpulkan data 

objektif dan 

subjektif 

d. Keakuratan dan 

kelengkapan data 

yang dikumpulkan 

e. Kemampuan 

mengkategorikan 

data 

f. Kemampuan 

menyusun analisa 

data yang tepat 

g. Analisa data 

memiliki etiologi 

yang rasinal 

h. Data dikaji sejak 

pasien masuk sampai 

pulang. 

i. Melengkapi format 

catatan pengkajian 

Satu item 

pertanyaan pada 

kuesioner B 

terkait 

pendokumentasi 

pada tahap 

pengkajian 

a. >4 : 

Terlaksana 

b. ≤4 : tidak 

terlaksana 

Rasio 
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pasien dengan tepat 

b. Diagnosa Aspek yang dinilai : 

a. Kesesuaian dengan 

data pendukung 

yang ada 

b. Ketetapan 

perumusan diagnosis 

keperawatan 

berdasarkan 

referensi Standar 

Diagnosa 

Keperawatan 

Indonesia (SDKI) 

c. Kemampuan 

menentukan prioritas 

diagnosis 

keperawatan 

d. Diagnosa 

keperawatan 

mencarikan PE/PES 

e. Merumuskan 

diagnosa 

keperawatan 

actual/resiko 

f. Melakukan analisis 

dan interpretasi data 

Satu item 

pertanyaan pada 

kuesioner B 

terkait 

pendokumentasi 

pada tahap 

diagnosa 

a. >3 : 

Terlaksana 

b. ≤ 3 : tidak 

terlaksana 

Rasio 

c. Intervensi Aspek yang dinilai : 

a. Ketepatan dalam 

menyusun intervensi 

keperawatan 

berdasarkan Standar 

Intervensi 

Keperawatan 

Indonesia (SIKI) 

b. Membuat rencana 

keperawatan 

berdasarkan 

kebutuhan pasien 

c. Disusun menurut 

urutan prioritas 

d. Rencana tindakan 

mengacu pada tujuan 

dengan kalimat 

Satu item 

pertanyaan pada 

kuesioner B 

terkait 

pendokumentasi 

pada tahap 

intervensi 

a. >4 : 

terlaksana 

b. ≤4 : tidak 

terlaksana 

Rasio 
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perintah, terinci dan 

jelas, dan atau 

melibatkan 

pasien/keluarga. 

e. Rencana tindakan 

menggambarkan 

keterlibatan 

pasien/keluarga. 

f. Rencana tindakan 

menggambarkan 

kerja sama denga 

Tim Kesehatan 

g. Terdapat intervensi 

utama yang merujuk 

pada pemecahan 

masalah 

h. Rasional bersifat 

ilmiah dan 

disesuaikan dengan 

kondisi pasien 

d. Implement

asi 

Aspek yang dinilai : 

a. Dibuat secara 

sistematis sesuai 

dengan waktu 

tindakan yang 

dilakukan 

b. Bahasa operasional 

yang memiliki hasil 

terukur 

c. Tindakan 

dilaksanakan 

mengacu pada 

rencana keperawatan 

d. Ketepatan dalam 

penggunaan alat 

secara efisien sesuai 

kebutuhan 

e. Ketepatan dalam 

pendokumetasian 

tindakan 

keperawatan 

f. Semua tindakan 

yang telah 

Satu item 

pertanyaan pada 

kuesioner B 

terkait 

pendokumentasi 

pada tahap 

implementasi 

a. >4 : 

terlaksana 

b. ≤ 4 : tidak 

terlaksana 

Rasio 
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dilaksanakan dicatat 

ringkas dan jelas 

g. Ada legalitas 

penanggung jawab 

tindakan (nama jelas 

dan tanda tangan) 

e. Evaluasi Aspek yang dinilai : 

a. Didasarkan pada 

ketercapaian standar 

luaran yang 

diharapkan 

berdasarkan Standar 

Luaran Keperawatan 

Indonesia (SLKI) 

b. Mencapai 

SOAP/SOAPIER 

c. Kesimpulan masalah 

pada poin 

Assessment dibuat 

secara jelas 

d. Ketepatan dalam 

menetukan rencana 

tindak lanjut 

(planning) 

e. Mengevaluasi dan 

menyesuaikan 

rencana keperawatan 

sesuai dengan 

kebutuhan pasien 

f. Evaluasi dilakukan 

secara terus menerus 

g. Hasil evaluasi 

dicatat 

Satu item 

pertanyaan pada 

kuesioner B 

terkait 

pendokumentasi 

pada tahap 

evaluasi 

a. >4 : 

terlaksana 

b. ≤ 4 : tidak 

terlaksana 

Rasio 

G. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bertujuan untuk membantu peneliti menyelesaikan masalah 

penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya 

yang relevan. 
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Table 2.1 Kajian Pustaka 

Judul 

Penelitian 
Tujuan Metode Hasil 

Perbedaan 

dengan Riset 

Pendokumenta

si Standar 

Asuhan 

Keperawatan 

Di Rumah 

Sakit Umum 

Daerah 

Mamuju, 

Indonesia 

(Supratti, 

Ashriady. 

2016) 

Untuk 

mengetahui 

pendokumentasi 

keperawatan 

berdasarkan 

standar asuhan 

keperawatan di 

RSUD 

Kabupaten 

Mamuju. 

Penelitian 

kuantitatif 

deskriptif 

dengan 

pendekata

n 

observasio

nal 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

dokumentasi keperawatan 

berdasarkan standar 

asuhan keperawatan yaitu 

kategori penilaian kurang 

lengkap 91 perawat 

(97,8%), keperawatan 

mendiagnosis kategori 47 

perawat yang relevan 

(50,5%), perencanaan 

kategori relevan 44 

perawat (47,3%), 

implementasi kategori 

lengkap perawat (52,7%) 

dan evaluasi kategori 

lengkap 59 perawat 

(63,4%). 

- Lokasipenelit

ian 

Factor Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kelengkapan 

Pendokumenta

si Asuhan 

Keperawatan 

(Siswanto, dkk. 

2013) 

Untuk 

mengidentifikas

i hubungan 

antara 

karakteristik, 

beban kerja 

perawat, dan 

kelengkapan 

pendokumentasi 

asuhan 

keperawatan di 

ruang umum 

instalasi rawat 

inap RS.  

Penelitian 

kuantitatif 

dengan 

desain 

observasi 

analitik 

- Tidak ada hubungan 

antara umur dengan 

kepengkapan 

pendokumentasi 

- Ada hubungan masa kerja 

dengan kelengkapan 

pendokumentasi 

- Ada hubungan antara 

pelatihan dengan 

kelengkapan 

pendokumentasi 

- Ada hubungan antara 

beban kerja perawat 

dengan kelengkapan 

pendokumentasi 

- Variable 

penelitian 

- Tujuan 

penelitian 

- Lokasi 

penelitian 

What is the 

problem with 

nursing 

Untuk 

mengidentifikas

i masalah 

Mengguna

kan 

pendekata

- Pengawasan yang tidak 

memadai untuk perawat 

tentang keperawatan 

- Sasaran 

penelitian 

- Lokasi 
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documentation 

? Perspective 

of Indonesian 

nurses 

(Kamil, 

Rachmah, 

Wardani. 2017) 

dokumentasi 

keperawatan 

n kualitatif 

melalui 

diskusi 

kelompok 

terarah 

(FGD) 

dengan 

perawat 

kepala dan 

staf 

dengan 

memberik

an 

pertanyaan 

terbuka 

tentang 

dokument

asi 

keperawat

an proses 

diberikan. 

dokumentasi 

- Masalah kompetensi 

dalam dokumentasi 

- Kurangnya kepercayaan 

diri dan motivasi pada 

dokumentasi. 

penelitian 

Factor yang 

berhubungan 

dengan mutu 

pendokumentas

i asuhan 

keperawatan di 

RSUD Dr. 

Soetomo 

Surabaya 

(Susiana. 2019) 

Untuk 

menganalisis 

hubungan antara 

motivasi, 

supervisi, dan 

beban kerja 

dengan mutu 

pendokumentasi 

asuhan 

keperawatan di 

Instalasi Rawat 

Inap Medik 

RSUD Dr. 

Soetomo 

Surabaya 

Mengguna

kan desain 

deskriptif 

korelasi 

dengan 

pendekata

n cross-

sectional. 

 

- Ada hubungan antara 

motivasi, supervisi, dan 

beban kerja dengan mutu 

pendokumentasi asuhan 

keperawatan 

- Tujuan 

penelitian 

- Variable 

penelitian 

Faktor-Faktor 

yang 

Berhubungan 

dengan 

Kelengkapan 

Untuk 

mengidentifikas

i faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

Desain 

penelitian 

adalah 

survei 

analitik 

Pelaksanaan dokumentasi 

keperawatan dalam 

kriteria baik sebesar 

47,4% dan perawat yang 

melengkapi dokumentasi 

- Tujuan 

penelitian 

- Lokasi 

penelitian 
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Dokumentasi 

Keperawatan 

 

(Noorkasiani, 

Gustina, 

Maryam. 2015) 

dengan 

kelengkapan 

dokumentasi 

keperawatan 

 

dengan 

pendekata

n cross 

sectional. 

keperawatan sebesar 

57,2%. Sedangkan faktor 

yang paling berkontribusi 

secara bermakna dengan 

kelengkapan dokumentasi 

keperawatan adalah 

Ruang Dinas (p= 0,002; 

α= 0,05) setelah dikontrol 

oleh umur, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, dan 

tipe kelas ruangan. 

Hubungan 

karakteristik 

perawat, sikap, 

beban kerja, 

ketersediaan 

fasilitas dengan 

pendokumentas

i asuhan 

keperawatan di 

rawat inap 

BPRSUD Kota 

Salatiga 

 

(Martini. 2007) 

Menganalisis 

hubungan antara 

karakteristik 

perawat, sikap, 

beban 

kerja dan 

ketersediaan 

fasilitas, 

supervisi 

dengan praktek 

pendokumentasi 

asuhan 

keperawatan di 

rawat inap 

BPRSUD Kota 

Salatiga. 

Penelitian 

ini 

merupaka

n 

penelitian 

eksplanato

ry survey 

dengan 

mengguna

kan dua 

pendekata

n 

kuantitatif 

dan 

kualitatif, 

sedangkan 

waktu 

pengumpu

lan data 

secara 

cross 

sectional. 

Pengetahuan perawat 

52% yang mempunyai 

pengetahuan baik p value 

0,0001. Sikap yang baik 

mencapai 57% p value 

0,000. 

Beban kerja sedang 37% 

p value 0,011. Format 

tersedia 61% p value 

0,001. 

Standar asuhan 

keperawatan tersedian 

59% p value 0,001 serta 

hasil 

pendokumentasi asuhan 

keperawatan pengkajian 

43%, diagnose 29,6%, 

perencanaan keperawatan 

29,8%, tindakan 57,8%, 

evaluasi 53,4%, catatan 

asuhan keperawatan 69%. 

Hasil analisis statistik 

untuk variabel 

pengetahunan, sikap, 

beban kerja serta fasilitas 

ada berhubungannya 

dengan 

pendokumentasi asuhan 

keperawatan, sedangkan 

untuk variabel umur, 

masa kerja dan 

pendidikan tidak ada 

- Lokasi 

penelitian 

- Variable 

penelitian 
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hubungan. 

Mentoring 

Kepala 

Ruangan 

Meningkatkan 

Kepatuhan 

Perawat dalam 

Pendokumenta

si Asuhan 

Keperawatan 

(Saputra, Arif, 

Priscilla. 2019) 

Untuk 

mengetahui 

hubungan peran 

mentoring 

kepala ruangan 

terhadap 

kepatuhan 

perawat dalam 

melaksanakan 

pendokumentasi 

asuhan 

keperawatan di 

Rumah Sakit 

Islam 

Palembang 

Penelitian 

kuantitatif 

dengan 

metode 

korelasi 

dengan 

pendekata

n cross 

sectional 

Tidak ada hubungan 

peran mentoring kepala 

ruangan dengan 

kepatuhan perawat dalam 

pendokumentasi asuhan 

keperawatan 

- Variabel 

penelitian 

- Tujuan 

penelitian 

- Sasaran 

penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

1. Pengertian Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

Dokumen yaitu sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai 

sebagai bukti atau keterangan. Sedangkan dokumentasi yaitu pengumpulan, 

pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; 

pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (KBBI, 

2008).  Dokumentasi merupakan catatan tertulis yang memuat pernyataan 

mengenai aktivitas atau kejadian secara sah. Dokumentasi keperawatan 

merupakan alat komunikasi  dari satu profesi ke profesi lain mengenai status 

kesehatan klien. Dokumentasi keperawatan mamuat hasil aktivitas atau 

kegitaan keperawatan yang di lakukan oleh perawat kepada klien, mulai dari 

tahap pengkajian sampai tahap evaluasi. Dokumentasi keperawatan 

merupakan bukti tindakan keperawatan yang dilakukan perawat kepada klien, 

oleh karena itu perlu dibuat format pendokumentasi yang harus disepakati 

bersama yang didalamnya memuat pengkajian, diagnose, intervensi, 

implementasi dan evaluasi(Asmadi, 2008). 

Dokumentasi adalah segala yang tertulis atau tercetak oleh individu yang 

berwewenang. Catatan harus menjelaskan keperawatan yang diberikan kepada 

klien, status dan kebutuhan klien yang komprehensif (Potter & Perry, 2005). 

Tungpalan mengatakan, dokumen merupakan catatan yang dapat dijadikan 

bukti dan catatan yang dapat dibuktikan dalam hal hokum. Sedangkan 

pendokumentasi merupakan kegiatan mencatat atau merekam sebuah 
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peristiwa, objek, maupun aktivitas pelayanan yang dianggap penting. 

Adapun Fisbach mengungkapkan bahwa yang dapat dijadikan bukti atau 

dapat dibuktikan dari tuntunan, berisi data yang lengkap, nyata, dan tercatat, 

tidak hanya mengenai tingkat kesakitan pasien, tetapi juga jenis, tipe, kualitas, 

dam kuantitas pelayanan kesehatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan 

pasien(Dinarti, Aryani, Nurhaeni, & Chairani, 2009). 

Allah SWT berfirman dalam surah Al- Baqarah 2:282 

وَلْيَكْتبُْ  تبُوُْهُۗ َْ ىفاَ سَمًّ ىاجََلٍمُّ
ااذِاَتدَاَ َُنْتمُْبدِ َُْنٍاِلٰٰٓ باِلْعدَلِْۖ  ُٰٰٓا َُُّهَاالَّذِ ُْنَاٰمَنوُْٰٓ  ...بَّيْنَكُمْكَاتِب ٌۢ

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar… (QS. Al-
Baqarah 2:282). 

(Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengadakan utang piutang), 

maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan 

lain-lain(secara tidak tunai), misalnya pinjaman atau pesanan(untuk waktu 

yang ditentukan) atau diketahui, (maka hendaklah kamu catat) untuk 

pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya. (Dan hendaklah ditulis) 

surat utang itu (di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil) maksudnya 

benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya. 

(Dan janganlah merasa enggan) atau berkeberatan (penulis itu) untuk 

(menuliskannya) jika ia diminta.(Al-Mahalli & As-Suyuti, 2010) 

Surat di atas menjelaskan bahwa Segala apapun yang kita kerjakan 

seharusnya kita mencatatnya, supaya ada bukti. Dan kita sebagai perawat dan 

tim medis lainnya membutuhkan hal tersebut dalam hal perlindungan hukum. 
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2. Tujuan Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

Perry & potter (2005) juga menjelaskan tujuan pendokumentasi yaitu 

sebagai alat komunikasi tim kesehanan untuk menjelaskan perawatan klien 

termaksuk perawatan individual, edukasi klien dan penggunaan rujukan untuk 

rencana pemulangan. Dokumentasi sebagai tagihan finansial dengan 

menjelaskan sejauh mana lembaga perawatan mendapatkan ganti rugi atas 

pelayanan yang diberikan bagi klien(Potter & Perry, 2005). 

Tujuan dokumentasi lainnya adalah edukasi, dengan catatan ini peserta 

didik belajar tentang pola yang harus di temui dalam berbagai masalah 

kesehatan dan menjadi mampu untuk mengantisipasi tipe perawatan yang di 

butuhkan oleh klien. Tujuan pengkajian, catatan memberikan data yang di 

gunakan perawat untuk mengidentifikasi dan mendukung diagnosa 

keperawatan dan merencanakan intervensi yang sesuai. Dokumentasi sebagai 

data untuk penelitian, perawat dapat menggunakan catatan klien selama study 

riset untuk mengumpulkan informasi tentang faktor-faktor tertentu. Audit dan 

pemantauan, tinjauan teratur tentang informasi pada catatan klien memberi 

dasar untuk evaluasi tentang kualitas dan ketepatan perawat yang diberikan 

dalam suatu institusi.  

Dokumentasi legal merupakan pendokumentasi yang akurat sebagai satu 

pertahanan diri terbaik terhadap tuntutan yang berkaitan dengan asuhan 

keperawatan. Dokumentasi penting untuk meningkatkan efisiensi perawatan 

klien secara individual (Harahap, 2013). 
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Adapun tujuan utama dari pendokumentasiyaitu : 

a. Mengidentifikasi status kesehatan pasien dalam mencatat kebutuhan 

pasien, merencanakan tindakan, melakukan tindakan, dan mengevaluasi 

tindakan 

b. Dokumentasi untuk penelitian, keuangan, hukum, dan etika (Wahid & 

Suprapto, 2012). 

Tujuan lain dari dokumentasi, yaitu : 

a. Bukti kualitas asuhan keperawatan 

b. Bukti legalitas 

c. Informasi bagi perlindungan klien 

d. Bukti terhadap apikasi standar praktek keperawatan 

e. Sumber informasi statistic untuk standard dan riset keperawatan 

f. Pengurangan biaya informasi 

g. Sumber informasi untuk data yang akan dimasukkan 

h. Komunikasi konsep resiko tindakan keperawatan 

i. Persepsi hak klien 

j. Dokumentasi keperawatan untuk profesi dan tanggung jawab etik dan 

kerahasiaan pasien tetap terjaga 

k. Suatu data keuangan yang sesuai 

l. Data perencanaan layanan kesehatan dimasa yang akan datang (Wahid & 

Suprapto, 2012). 

3. Manfaat Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

a. Hukum  

Dapat digunakan sebagai bukti di persidangan 
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b. Jaminan mutu 

Sebagai gambaran pelayanan kesehatan yang telah diberikan 

c. Komunikasi 

Dokumentasi keperawatan merupakan alat perekam terhadap masalah 

yang berhubungan dengan pasien. Pesawa atau tenaga kesehatan lain dapa 

melihat catatan yang ada yang telah di catat oleh perawat sebelum 

pergantian jam kerja.  

d. Keuangan 

Dapat menjadi acuan pertimbangan biaya perawatan pasien. Mampu 

memperkirakan secara pasti biaya yang diperlukan sesuai dengan tindakan 

yang diberikan. 

e. Pendidikan 

Dokumentasi keperawatan memuat riwayat perkembangan pasien mulai 

dari masuk rumah sakit hingga pasien pulang. Perkembangan pasien 

merupakan bahan pembelajaran yang efektif dalam perkembangan 

pendidikan keperawatan. 

f. Penelitian 

Data dalam dokumentasi keperawatan dapat dijadikan sebagai 

bahan/objek penelitian dan pengembangan profesi keperawatan. 

g. Akreditasi  

Dengan adanya dokumentasi keperawatan, dapat diketahui sejauh mana 

peran dan fungsi keperawatan. Dan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan tingkat pelayanan kesehatan suatu institusi pelayanan 
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kesehatan. Pendokumentasi profesional mampu mempengaruhi mutu 

pelayanan kesehatan yang lebih baik (Wahid & Suprapto, 2012). 

4. Metode Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

Metode dokumentasi asuhan keperawatan adalah metode narasi, metode 

masalah berorentasi medical record (POMR), metode SOAP/IER dan metode 

fosus carting. Masing-masing metode dokumentasi akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Metode narasi 

Dokumentasi narasi adalah metode tradisional untuk merekam asuhan 

keperawatan. Format dokumen informasi spesifik untuk kondisi klien. 

Data dicatat dalam catatan kemajuan tanpa kerangka pengorganisasian. 

Untuk mencari data yang dibutuhkan, perlu memilahmilah informasi. 

b. Masalah Berorientasi Medical Record (POMR) 

Landasan dari metode ini adalah satu daftar masalah klien yang 

dihasilkan oleh anggota tim perawatan kesehatan. Proses keperawatan 

merupakan dasar untuk metode POMR dari mendokumentasikan masalah 

klien. 

Potter et, al., (2006) menyatakan keuntungan dari metode ini adalah 

dapat memberikan penekanan pada persepsi klien tentang masalah 

mereka, memerlukan evaluasi berkelanjutan dan revisi rencana perawatan, 

memberikan kesinambungan perawatan diantara anggota tim kesehatan, 

meningkatkan komunikasi yang efektif antara anggota tim kesehatan, 

meningkatkan efisiensi dalam menggumpulkan data, menyediakan 

informasi dalam urutan kronologis dan memperkuat proses keperawatan. 
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c. SOAP/IER 

Metode berorientasi dokumentasi adalah cara terstruktur catatan 

pengembangan narasi ditulis oleh semua tim kesehatan anggota, dengan 

menggunakan SOAP (subjuktif, objektif, analisa dan planing). IER 

(intervensi, evaluasi dan revisi). Tujuan rencana tindakan, saran intervensi 

ketika intervensi didentifikasi dan berubah untuk memenuhi kebutuhan 

klien. Evaluasi bagaimana hasil perawatan di evaluasi. Revisi ketika 

perubahan pada masalah asli berasal dari revisi intervensi, hasil garis 

perawatan atau waktu ini digunakan untuk menunjukan perubahan. 

d. Focus Charting 

Dengan metode dokumentasi ini, perawat mengidentifikasi “focus” 

berdasarkan masalah klien atau perilaku ditentukan selama penilaian. 

Sebagai contoh, dokumentasi focus dapat mencerminkan sebuah perhatian 

klien atau perilaku, sebagai output urin menurun. Sebuah perubahan 

kondisi atau perilaku klien, seperti disorientasi waktu, tempat dan orang. 

Peristiwa penting dalam perawatan klien, seperti kembali dari oprasi. 

Dalam focus charting penilaian status klien intervensi yang dilakukan dan 

dampak dari intervensi pada hasil klien yang diselenggarakan dibawah 

judul data, tindakan dan respon. 

Data subjektif yang mendukung focus disebutkan atau 

menggambarkan status klien pada saat peristiwa penting atau intervensi. 

Tindakan selesai atau direncanakan intervensi keperawatan berdasarkan 

penelitian perawat dan status klien. Respon mengenai intervensi pada hasil 

klien lebih jelas. Lembarandan cheklist sering digunakan untuk 
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mendokumentasikan penilaian rutin, berkelanjutan dan pengamatan seperti 

perawatan pribadi, tanda-tanda vital, asupan dan keluaran. Informasi 

direkam pada lembaran atau daftar tidak perlu diulang dalam catatan 

perkembangan asuhan keperawatan. 

5. Tahap-Tahap Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

Dalam pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan, perawat harus 

mengikuti beberapa tahapan dokumentasi asuhan keperawatan. Asuhan 

keperawatan merupakan proses atau rangkaian kegiatan pada praktik 

keperawatan yang diberikan secara langsung kepada klien berdasarkan 

kaidah-kaidah keperawatan sebagai suatu profesi yang berdasarkan ilmu dan 

kiat keperawatan, bersifat humanistik, dan berdasarkan pada kebutuhan 

objektif klien untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. 

Proses keperawatan adalah proses pemecahan masalah yang menekankan 

pada pengambilan keputusan tentang keterlibatan perawat yang dibutuhkan 

oleh pasien(Potter & Perry, 2005). Proses keperawatan digunakan secara terus 

menerus ketika merencanakan dan memberi asuhan keperawatan. Perawat 

menganggap pasien sebagai figur sentral dalam rencana asuhan dan 

memastikan ketepatan semua aspek asuhan keperawatan dengan 

mengobservasi respon pasien (Wilkinson & Ahern, 2011). 

Pengkajian (pengumpulan data) adalah langkah awal dalam perpikir kritis 

dan pengambilan keputusan yang menghasilkan diagnosis keperawatan. 

Perawat menggunakan definisi dan batasan karakteristik diagnosis 

keperawatan untuk memvalidasi diagnosis. Pada saat mendiagnosis 

keperawatan dan faktor yang berhubungan atau faktor resiko ditentukan 
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rencana asuhan dibuat. Perawat menyelesaikan hasil pada pasien yang relevan 

meliputi persepsi pasien dan hasil yang diharapkan. Perawat kemudian 

bekerja sama dengan pasien untuk menentukan aktivitas yang membantu 

dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan. Akhirnya setelah 

mengimplementasikan aktivitas keperawatan, perawat mengevaluasi rencana 

asuhan dan kemajuan pasien. Apakah diagnosa keperawatan masih sesuai? 

Apakah pasien mencapai tujuan yang diharapkan? Apakah interval 

pendokumentasi dan tanggal target masih sesuai dan realistis? Apakah 

intervensi tertentu tidak lagi dibutuhkan? Rencana individual kemudian 

direvisi sesuai dengan kebutuhan. 

Dibawah ini akan diuraikan masing-masing tahapan dokumentasi asuhan 

keperawatan, yaitu : 

a. Dokumentasi Pengkajian Asuhan Keperawatan 

Pengkajian adalah langkah awal proses keperawatan, yaitu merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang 

pasien yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, konsultasi dan 

pemeriksaan agar dapat mengidentifikasi, mengenali masalah, mengenali 

kebutuhan kesehatan dan keperawatan pasien baik fisik, sosial dan 

spiritual. Adapun tujuan dari pengkajian yaitu mengidentifikasi kebutuhan 

pasien, menganalisa permasalahan pasien, sebagai bahan untuk melihat 

perubahan pasien, dan sebagai bahan penulisan intervensi keperawatan 

yang efektif (Dinarti et al., 2009). 

Kriteria pengkajian keperawatan, meliputi pengumpulan data 

dilakukan dengan cara anamnesa/wawancara, observasi, pemeriksaan 
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fisik, dan pemeriksaan penunjang. Data didapatkan dari pasien, keluarga, 

atau orang yang terkait, tim kesehatan, rekam medis, dan catatan lain. 

Data difokuskan untuk mengidentifikasi status kesehatan klien masa lalu, 

status kesehatan klien saat ini, riwayat keluarga, status biologis-psiko 

logis-sosial-spiritual, interpretasi data dan pengelompokkan data serta 

dokumentasi data (Potter & Perry, 2005). 

Pengkajian awal dilakukan ketika pertama kali pasien masuk rumah 

sakit. Format yang digunakan pun bermacam-macam. Umunya yang 

digunakan yaitu : 

1) Format tanya jawab  

Pertanyaan yang digunakan bersifat umum, contohnya : identitas 

pasien seperi nama, jumlah anggota keluarga, atau riwayat penyakit 

dahulu misalnya penyakit yang pernah di derita, dll) atau yang bersifat 

pribadi ( status ekonomi, spiritual, seksual, dll). 

2) Format chek list dengan komentar terbuka 

Format ini banyak digunakan karena bentuknya terstruktur, lebih 

menghemat waktu dalam pendokumentasi, format ini juga digunakan 

agar memilimalisir perawat untuk lupa pada salah satu item 

pengkajian, karena hanya ada pilihan “ya” atau “tidak” ataupun berupa 

pilihan. 

3) Format kuesioner atau daftar pertanyaan 

Format ini digunakan untuk pasien yang berpendidikan tinggi dan 

dengan tingkat membaca dan pembendaharaan kata yang baik (Dinarti 

et al., 2009). 
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b. Dokumentasi Diagnosa Asuhan Keperawatan 

Tahap diagnosa ini adalah tahap pengambilan keputusan pada proses 

keperawatan , yang meliputi identifikasi apakah masalah klien dapat 

dihilangkan, dikurangi atau dirubah masalahnya melalui tindakan 

keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah suatu pernyataan yang 

menguraikan respons aktual atau potensial klien terhadap masalah 

kesehatan yang dapat diatasi oleh kompetensi perawat. Respon aktual dan 

potensial klien didapatkan dari data dasar pengkajia, tinjauan literatur 

yang berkaitan, catatan medis masa lalu, dan konsultasi dari professional 

yang lain yang membutuhkan intervensi dari domain praktik keperawatan. 

Perumusan diagnosa keperawatan aktual adalah menjelaskan masalah 

nyata saat ini sesuai dengan data klinik yang ditemukan. Potensial/resiko 

menjelaskan masalah kesehatan nyata akan terjadi jika tidak di lakukan 

intervensi.  

Perawat menganalisis data pengkajian untuk merumuskan diagnosis 

keperawatan meliputi analisis dan interpretasi data, pengumpulan data, 

identifikasi masalah klien, dan perumusan diagnosis keperawatan. Untuk 

mengidentifikasi kebutuhan klien, perawat harus menentukan masalah 

kesehatan klien. Masalah kesehatan aktual adalah masalah yang dirasakan 

atau dialami oleh klien seperti gangguan pola tidur berhubungan dengan 

lingkungan yang bising. Suatu masalah kesehatan berisiko mewaspadakan 

perawat pada pentingnya pencegahan (Potter & Perry, 2005). Faktor risiko 

untuk diagnosa keperawatan risiko menunjukkan kerentanan klien atau 

kelompok terhadap suatu penyakit atau kecelakaan. 
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Perumusan diagnosa keperawatan didasarkan pada identifikasi 

kebutuhan klien. Data pengkajian dapat menunjukkan masalah, perawat 

diarahkan pada pemilihan diagnosa keperawatan yang sesuai. Label 

diagnostik didukung oleh batasan karakteristik yang menunjukkan data 

dasar pengkajian klien. Label adalah masalah yaitu respon aktual atau 

potensial klien terhadap kesehatan atau penyakit. Faktor yang 

berhubungan adalah kondisi etiologis atau penunjang lainnya yang 

mempengaruhi respon klien (Potter & Perry, 2005). 

Frase “yang berhubungan dengan” mengidentifikasi etiologi atau 

penyebab masalah. Ini bukan pernyataan penyebab dan efek, tetapi lebih 

menunjukkan bahwa etiologi dapat menunjang atau berkaitan dengan 

masalah. Etiologi atau penyebab diagnosa keperawatan harus terdapat 

dalam domain praktik keperawatan dan kondisi yang berespon terhadap 

intervensi keperawatan. 

c. Dokumentasi Rencana Asuhan Keperawatan 

Setelah merumuskan diagnosa keperawatan, perawat menetapkan 

prioritas diagnosa keperawatan membuat peringkat dalam urutan 

kepentingan yang didasarkan pada hirarki Maslow. Prioritas ditegakkan 

untuk mengidentifikasi urutan intervensi keperawatan (Potter & Perry, 

2005). Selanjutnya perawat merumuskan tujuan dan hasil yang 

diperkirakan dengan klien untuk setiap diagnosa keperawatan yang 

bertujuan untuk memberikan arahan terhadap intervensi keperawatan dan 

untuk menentukan keefektifan intervensi keperawatan. 



33 

 

 
 

Rencana keperawatan adalah semua tindakan yang akan dilakukan 

oleh perawat untuk membantu klien beralih dari status kesehatan saat ini 

kestatus kesehatan yang lebih baik, diuraikan dalam hasil yang 

diharapkan. Merupakan pedoman tertulis untuk perawatan klien. Rencana 

keperawatan terorganisasi sehingga setiap perawat dapat dengan cepat 

mengidentifikasi tindakan perawatan yang diberikan. 

Rencana asuhan keperawatan yang di rumuskan dengan tepat 

memfasilitasi kontinuitas asuhan perawatan dari satu perawat ke perawat 

lainnya. Sebagai hasil semua perawat mempunyai kesempatan untuk 

memberikan asuhan yang berkualitas tinggi dan konsisten. Rencana 

asuhan keperawatan tertulis mengatur pertukaran informasi oleh perawat 

dalam laporan pertukaran dinas. Rencana keperawatan tertulis juga 

mencakup kebutuhan klien jangka panjang (Potter & Perry, 2005). 

d. Dokumentasi Pelaksanaan (Implementasi) Asuhan Keperawatan 

Implementasi keperawatan merupakan inisiatif dari rencana tindakan 

untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai setelah 

rencana tindakan disusun dan ditujukan untuk membantu klien mencapai 

tujuan yang diharapkan. Rencana tindakan yang spesifik dilaksanakan 

untuk memodifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan 

klien. Tindakan keperawatan dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu 

pertama tahap persiapan, tahap awal tindakan keperawatan ini menuntut 

perawat untuk mengevaluasi yang diindentifikasi pada tahap perencanaan. 

Tahap kedua adalah intervensi yaitu fokus tahap pelaksanaan tindakan 

perawatan dari perencanaan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan 
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emosional. Pendekatan tindakan keperawatan meliputi tindakan 

independen, dependen dan interdependen. Tahap ketiga adalah 

dokumentasi pelaksanaan tindakan keperawatan harus diikuti oleh 

pencatatan yang lengkap dan akurat terhadap suatu kejadian dalam proses 

keperawatan. 

e. Dokumentasi Evaluasi Asuhan Keperawatan 

Tahapan selanjutnya adalah evaluasi. Perencanaan evaluasi memuat 

kriteria keberhasilan proses dan keberhasilan tindakan keperawatan. 

Keberhasilan proses dapat dilihat dengan jalan membandingkan antara 

proses dengan pedoman/rencana proses tersebut. Sedangkan keberhasilan 

tindakan dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat kemandirian 

pasien dalam kehidupan sehari-hari dan tingkat kemajuan kesehatan 

pasien dengan tujuan yang telah di rumuskan sebelumnya.  

Sasaran evaluasi adalah proses asuhan keperawatan berdasarkan 

kriteria rencana yang telah disusun, hasil tindakan keperawatan 

berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah di rumuskan dalam rencana 

evaluasi dan hasil evaluasi. 

Terdapat 3 kemungkinan hasil evaluasi yaitu pertama tujuan tercapai, 

apabila pasien telah menunjukan perbaikan/kemajuan sesuai dengan 

kriteria yang telah di tetapkan. Kedua tujuan tercapai sebagian, apabila 

tujuan itu tidak tercapai secara maksimal, sehingga perlu di cari penyebab 

dan cara mengatasinya. Ketiga tujuan tidak tercapai, apabila pasien tidak 

menunjukan perubahan/kemajuan sama sekali bahkan timbul masalah 

baru, dalam hal ini perawat perlu untuk mengkaji secara lebihmendalam 
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apakah terdapat data, analisis, diagnosa, tindakan dan faktor-faktor lain 

yang tidak sesuai yang menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan. 

Evaluasi dalam dokumentasi asuhan keperawatan diantaranya adalah 

evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang merupakan hasil observasi dan 

analisa perawat terhadap respon klien segera pada saat dan setelah 

intervensi keperawatan dilaksanakan, evaluasi ini dapat dilakukan secara 

spontan dan memberi kesan apa yang terjadi saat itu dan evaluasi sumatif 

adalah evaluasi yang merupakan rekapitulasi dan kesimpulan dari 

observasi dan analisa status kesehatan klien sesuai dengan kerangka waktu 

yang telah ditetapkan pada tujuan keperawatan. 

6. Pentingnya Standar Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

Nilai suatu standar sangat ditentukan oleh pemakaian tetap dan evaluasi. 

Standar keperawatan adalah pernyataan yang menjelaskan tentang kualitas, 

karakteristik, perlengkapan ataupun penampilan yang diinginkan bagi 

beberapa aspek praktik keperawatan (Dalami et al., 2011). 

Perawat memerlukan standard dokumentasi keperawatan sebagai petunjuk 

atau arah terhadap penyimpanan dan teknik pendokumentasi yang tepat. Oleh 

sebab itu, standar dokumentasi penting untuk dipahami oleh perawat maupun 

tenaga kesehatan professional lainnya, termasuk tim akreditasi. Semua yang 

memerlukan dokumentasi keperawatan yang tepat dan informasi yang 

bermanfaat memiliki hak terhadap dokumentasi tersebuut sesuai dengan 

standar yang berlaku. Perawat ataupun tenaga kesehatan lain akan dihargai 

dan dilindungi dari kesalahnnya (misconduct) jika standar keperawatan dapat 

diobservasi dengan baik (Dalami et al., 2011). 
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7. Standar Individual Professional Accountability 

Merupakan gambaran tanggung jawab perawat dalaam pendokumentasi 

praktik keperawatan sesuai dengan proses keperawatan. Tanggung jawab 

dalam praktik keperawatan meliputi kegiatan dokumentasi yang independen 

dan interdependen (Dalami et al., 2011). 

a. Standar tindakan keperawatan, tanggung jawab perawat meliputi : 

1) Memberi pelayanan kesehatan dengan menghargai pasien sebagai 

makhluk hidup 

2) Melindungi hak pasien  

3) Mempertahankan kompetensi dalam tindakan keperawatan dan 

mengenal pasien serta menerima tanggung jawab secara pribadi 

terhada tindakannya 

4) Melindungi pasien jika tindakan dan keselamatannya karena orang lan 

yang tidak kompeten, tidak etik dan tidak legal 

5) Menggunakan kemampuan individu sebagai kriteria untuk menerima 

tanggung jawab dan pelimpahan tugas dalam tindakan keperawatan 

kepada tenaga kesehatan lain 

6) Partisipasi dalam kegiatan penelitian jika hak responden dilindungi 

7) Partisipasi dalam kegiatan profesi keperawatan untuk meningkatkan 

standard praktik / layanan keperawatan dan pendidikan 

8) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas perawat adan tenaga 

kesehatan lainnya dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan profesi  

9) Mempromosikan kesehatan dengan cara bekerja sama dengan 

masyarakat dan tenaga kesehatan lain 
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10) Menolak untuk memberikan persetujuan untuk promosi atau menjual 

produk komersial, pelayanan atau hiburan lainnya (Dalami et al., 

2011). 

b. Lingkup kegiatan independen  

Tanggung jawap perawat yang independen yaitu : 

1) Menjaga akurasi terhadap pelayanan keperawatan bersama dengan 

data hasil observasi dan evaluasi status kesehatan pasien agar 

dokumentasi tetap konsisten dengan program dokter dan tindakan 

keperawatan 

2) Mendokumentasikan tindakan keperawatan yang digunakan denga 

tujuan mengurangi atau mencegah resiko pasien dan mempertahankan 

keselamatan pasien. 

3) Mendokumentasikan tindakan keperawatan pasien. Perawat merespon 

situasi klinis dan menentukan intervensi selanjutnya. Respon tersebut 

meliputi penilaian pemberian pengobatan, tindakan keperawatan untuk 

menganjurkan pasien istirahat yang nyaman, rencana dalam 

pendidikan pasien, penentuan tingkat perawatan diri, dan penilaian 

terhadap hasil konsultasi dengan tim kesehatan lain 

4) Mendokumentasikan komponen proses keperawatan sesuai dengan 

waktu pelaksanaannya. Komponen ini termasuk pengkajian ulang, 

diagnose keperawatan, intervensi dan modifikasi tujuan dan catatan 

edukasi pasien (Dalami et al., 2011). 
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c. Lingkup tindakan interdependen 

Adalah aktivitas keperawatan yang dilakukan secara tim yaitu perawat 

dengan tenaga kesehatan lain. Aktivitas interdependen meliputi 

pengetahuan, keterampilan dan focus praktik keperawatan. Perawat 

membuat intervensi keperawatan dengan anggota tim kesehatan lain yang 

terlibat selama kegiatan interdependen. Kegiatan keperawatan independen 

membutuhkan bukti yang tercatat dimana tatanan atau petunjuk medis 

dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan keperawatan yang memerlukan 

adanya “program medis” termasuk pengobatan yang diberikan, 

penanganan, prosedur, tes kesehatan laian, masuk rumah sakit, rujukan 

hingga pemulangan pasien (Dalami et al., 2011). 

8. Standar Tanggung Jawab Profesi Keperawatan 

Fungsi utama organisasi keperawatan yaitu menentukan standard dan 

petunjuk pelaksanaan dan standard dokumentasi keperawatan. Suatu profesi, 

jika telah menentukan standard keperawatan, maka menandakan adanya 

komitmen terhadap penerapan tindakan yang tetap dalam proses pemecahan 

masalah (Dalami et al., 2011). 

Perawat memiliki kemampuan tertentu dalam mengidentifikasi, 

mengartikan, memberi rekomendasi, dan memvalidasi suatu standard yang 

bermanfaat. Hal ini sesuai bahwa dalam memberikan layanan kesehatan 

kepada pasien dengan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, perawat 

memiliki peran penting dalam menentukan standard keperawatan. Tanggung 

jawab perawat dalam pendokumentasi keperawatan, yaitu : 
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a. Menggunakan standard dalam pencatatan dan penyimpanan 

b. Memberi masukan sebagai suatu “code” 

c. Menggunakan  kebijaksanaan tenaga keperawatan untuk pencatatan 

d. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan praktik keperawatan 

dan multi disiplin profesi keperawatan 

e. Mendahulukan masalah dan kebutuhan pasien 

f. Memenuhi permintaan kelompok; tim akreditasi dan masyarakat (Dalami 

et al., 2011). 

Perawat memiliki tanggung jawab profesional terhadap segala 

tindakannya. Hal ini sesuai Firman Allah dalam surah Al Muddassir 74:38 

 
سَبَتْ رَهِيْنَة ٌۙ ََ  ٣٨َُلُّ نَفْسٌٍۢ بِمَا 

Terjemahanya : 

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya. (QS. Al 
Muddassir 74:38) 

Yakni bergantung kepada amal perbuatannya sendiri kelak di hari kiamat, 

Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang 

lainnya(Abul Fida’ ’Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir Al-Quraisyi Al-

Bushrawi, 2018) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia akan di mintapertanggung 

jawabannya atas perbuatan yang di kerjakannnya, baik itukecil maupun besar. 

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Virginia Henderson 

1. Defenisi Keperawatan Menurut Henderson 

Virginia henderson memperkenalkan defenition of nursing (defenisi 

keperawatan). Defenisinya mengenai keperawatan dipengaruhi oleh latar 

belakang pendidikannya.Ia menyatakan bahwa defenisi keperawatan harus 

https://risalahmuslim.id/kamus/amal
https://risalahmuslim.id/kamus/ibnu-abbas
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menyertakan prinsip kesetimbangan fisiologis. Henderson sendiri kemudian 

mengemukakan sebuah defenisi keperawatan yang ditinjau dari sisi 

fungsional. Menurutnya, tugas unik perawat adalah membantu individu, baik 

dalam keadaan sakit maupun sehat, melalui upayanya melaksanakan berbagai 

aktivitas guna mendukung kesehatan dan penyembuhan individu atau proses 

meninggal dengan damai, yang dapat dilakukan secara mandiri oleh individu 

saat ia memiliki kekuatan, kemampuan, kemauan, atau pengetahuan untuk itu. 

Di samping itu, Henderson juga mengembangkan sebuah model keperawatan 

yang dikenal dengan “The Activities of Living”.Model tersebut menjelaskan 

bahwa tugas perawat adalah membantu individu dalam meningkatkan 

kemandiriannya dengan cepat. Perawat menjalankan tugasnya secara mandiri, 

tidak tergantung pada dokter.Akan tetapi, perawat tetap menyampaikan 

rencananya pada dokter sewaktu mengunjungi pasien(Asmadi, 2008). 

2. Konsep Utama Teori Henderson 

Konsep utama teori Henderson mencakup manusia, keperawatan, 

kesehatan, dan lingkungan (Asmadi, 2008). 

a. Manusia 

Henderson melihat manusia sebagai individu yang membutuhkan 

bantuan untuk meraih kesehatan, kebebasan, atau kematian yang damai, 

serta bantuan untuk meraih kemandirian. Menurut Henderson, kebutuhan 

dasar manusia terdiri atas 14 komponen yang merupakan komponen 

penanganan perawatan. Keempat belas kebutuhan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Bernapas secara normal 
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2. Makan dan minum dengan cukup 

3. Membuang kotoran tubuh 

4. Bergerak dan menjaga posisi yang diinginkan 

5. Tidur dan istirahat 

6. Memilih pakaian yang sesuai 

7. Menjaga suhu tubuh tetap dalam batas normal dengan menyesuaikan 

pakaian dan mengubah lingkungan 

8. Menjaga tubuh tetap bersih dan terawat serta melindungi integument 

9. Menghindari bahaya lingkungan yang bisa melukai 

10. Berkomunikasi dengan orang lain dalam menungkapkan emosi, 

kebutuhan, rasa takut, atau pendapat 

11. Beribadah sesuai dengan keyakinan 

12. Bekerja dengan tata cara yang mengandung prestasi 

13. Bermain atau terlibat dalam berbagai kegiatan rekreasi 

14. Belajar mengetahui atau memuaskan atau rasa penasaran yang 

menuntun pada perkembangan normal dan kesehatan serta 

menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia(Asmadi, 2008). 

Keempat belas kebutuhan dasar manusia di atas dapat diklasifikasikan 

menjadi empat kategori, yaitu komponen kebutuhan biologis, psikologis, 

sosiologis, dan spiritual kebutuhan dasar poin 1-9 termasuk komponen 

kebutuhan biologis, poin 10 dan 14 termasuk komponen kebutuhan 

psikologis, poin 11 termasuk kebutuhan spiritual, dan komponen 12 dan 

13 termasuk komponen kebutuhan sosiologis. 
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Henderson juga menyatakan bahwa pikiran dan tubuh manusia tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain (inseparable). Sama halnya dengan klien 

dan keluarga, mereka merupakan satu kesatuan (unit) (Asmadi, 2008). 

b. Keperawatan 

Perawat mempunyai fungsi unik untuk membantu individu, baik 

dalam keadaan sehat maupun sakit. Sebagai anggota tim kesehatan, 

perawat mempunyai fungsi independen di dalam penanganan perawatan 

berdasarkan kebutuhan manusia (14 komponen di atas). Untuk 

menjalankan fungsinya, perawat harus memiliki pengetahuan biologis 

maupun social (Asmadi, 2008). 

c. Kesehatan 

Sehat adalah kualitas hidup yang menjadi dasar seseorang dapat 

berfungsi bagi kemanusiaan. Memperoleh kesehatan lebih penting 

daripada mengobati penyakit. Untuk mencapai kondisi sehat, diperlukan 

kemandirian dan saling ketergantungan. Individu akan meraih atau 

mempertahankan kesehatan bila mereka memiliki kekuatan, kehendak, 

serta pengetahuan yang cukup (Asmadi, 2008). 

d. Lingkungan 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan aspek 

lingkungan. 

1) Individu yang sehat mampu mengontrol lingkungan mereka, namun 

kondisi sakit akan menghambat kemampuan tersebut. 

2) Perawat harus mampu melindungi pasien dari cedera mekanis. 

3) Perawat harus memiliki pengetahuan tentang keamanan lingkungan. 
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4) Dokter menggunakan hasil observasi dan penilaian perawat sebagai 

dasar dalam memberikan resep. 

5) Perawat harus meminimalkan peluang terjadinya luka melalui saran-

saran tentang kontruksi bangunan dan pemeliharaannya. 

6) Perawat harus tahu tentang kebiasaan sosial dan praktik keagamaan 

untuk memperkirakan adanya bahaya (Asmadi, 2008). 

Dalam pemberian layanan kepada klien, terjalin hubungan antara 

perawat dengan klien. Menurut henderson, hubungan perawat dengan 

klien terbagi dalam 3 tingkatan, mulai dari hubungan sangat bergantung 

hingga hubungan sangat mandiri. 

1) Perawat sebagai pengganti (substitute) bagi pasien 

2) Perawat sebagai penolong (helper) bagi pasien 

3) Perawat sebagai mitra (partner) bagi pasien. 

Pada situasi pasien yang gawat, perawat berperan sebagai pengganti di 

dalam memenuhi kebutuhan pasien akibat kekuatan fisik, kemampuan, 

atau kemampuan pasien yang berkurang. Disini perawat berfungsi untuk 

“melengkapinya”. Setelah kondisi gawat berlalu dan pasien berada fase 

pemulihan, perawat berperan sebagai penolong untuk menolong atau 

membantu pasien mendapatkan kembali kemandiriannya. Kemandirian ini 

sifatnya relatif, sebab tidak ada satu pun manusia yang tidak bergantung 

pada orang lain. Meskipun demikian, perawat berusaha keras saling 

bergantung demi mewujudkan kesehatan pasien.Sebagai mitra, perawat 

dan pasien bersama-sama merumuskan rencana perawatan bagi pasien. 

Meski diagnosisnya berbeda, setiap pasien tetap memiliki kebutuhan dasar 
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yang harus dipenuhi. Hanya saja, kebutuhan dasar tersebut dimodifikasi 

berdasarkan kondisi patologis dan faktor lainnya, seperti usia, tabiat, 

kondisi emosional, status sosial atau budaya, serta kekuatan fisik dan 

intelektual. 

Kaitannya dengan hubungan perawat-dokter, Henderson berpendapat 

bahwa perawat tidak boleh selalu tunduk mengikuti perintah dokter. 

Henderson sendiri mempertanyakan filosofi yang membolehkan seorang 

dokter memberi perintah kepada pasien atau tenaga kesehatan 

lainnya.Tugas perawat adalah membantu pasien dalam melakukan 

manajemen kesehatan ketika tidak ada dokter.Rencana perawatan yang 

dirumuskan perawat dan pasien harus dijalankan sedemikian rupa 

sehingga dapat memenuhi rencana pengobatan yang dilakukan oleh dokter 

(Asmadi, 2008).  

3. Keyakinan dan Tata Nilai Teori Henderson 

Fokus keperawatan pada teori Henderson adalah klien yang memiliki 

keterikatan hidup secara individual selama daur kehidupan, dari fase 

ketergantungan hingga kemandirian sesuai dengan usia, keadaan, dan 

lingkungan. Perawat merupakan penolong utama klien dalam melaksanakan 

aktivitas penting guna memelihara dan memulihkan kesehatan klien atau 

mencapai kematian yang damai.Bantuan ini diberikan oleh perawat karena 

kurangnya pengetahuan, kekuatan, atau kemauan klien dalam melaksanakan 

14 komponen kebutuhan dasar (Asmadi, 2008). 
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4. Aplikasi Teori Henderson dalam Proses Keperawatan 

Defenisi ilmu keperawatan Henderson dalam kaitannya dengan praktik 

keperawatan menunjukkan bahwa perawat memiliki tugas utama sebagai 

pemberi asuhan keperawatan langsung kepada pasien. Manfaat asuhan 

keperawatan ini terlihat dari kemajuan kondisi pasien, yang semula 

bergantung pada orang lain menjadi mandiri. Perawat dapat membantu pasien 

beralih dari kondisi bergantung (dependent) menjadi mandiri (independent) 

dengan mengkaji, merencanakan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi 

14 komponen penanganan perawatan dasar (Asmadi, 2008). 

Pada tahap penilaian (pengkajian), perawat menilai kebutuhan dasar 

pasien berdasarkan 14 komponen di atas. Dalam mengumpulkan data , 

perawat menggunakan metode observasi, indera penciuman, peraba, dan 

pendengaran. Setelah data terkummpul, perawat menganalisis data tersebut 

dan membandingkannya dengan perngetahuan dasar tentang sehat-sakit. Hasil 

analisis tersebut menentukan diagnosis keperawatan yang akan muncul. 

Diagnosis keperawatan menurut Henderson, dibuat dengan mengenali 

kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhannya, dengan atau tanpa 

bantuan, serta dengan mempertimbangkan kekuatan atau pengetahuan yang 

dimiliki individu. 

Tahap perencanaan, menurut Henderson, meliputi aktivitas penyusunan 

rencana kebutuhan sesuai kebutuhan individu, termasuk di dalamnya 

perbaikan rencana jika ditemukan adanya perubahan, serta dokumentasi 

bagaimana perawat membantu individu dalam keadaan sehat atau sakit. 
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Selanjutnya, pada tahap implementasi, perawat membantu individu 

memenuhi kebutuhan dasar yang telah disusun dalam rencana perawatan guna 

memelihara kesehatan individu, memulihkannya dari kondisi sakit, atau 

membantunya meninggal dalam damai. Intervensi yang diberikan perawat 

sifatnya individual, bergantung pada prinsip fisiologis, usia, latar belakang 

budaya, keseimbangan emosional, dan kemampuan intelektual serta fisik 

individu.  

Terakhir, perawat mengevaluasi pencapaian kriteria yang diharapkan 

dengan menilai kemandirian pasien dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari 

(Asmadi, 2008). 

C. Tinjauan Umum Tentang Perawat 

1. Definisi Perawat 

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, 

baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan(Indonesia, 2014). 

Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan 

keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh 

Pemerintah Republik Indonesia, teregister dan diberi kewenangan untuk 

melaksanakan praktik keperawatan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan(PPNI, 2005). 

2. Pengertian Keperawatan 

Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan 

bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat 

keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat 
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baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia 

(PPNI, 2005) 

Keperawatan merupakan upaya dalam pemberian asuhan atau pelayanan 

yang bersifat humanisticdan professional, holistic berdasarkan ilmu dan kiat, 

standar pelayanan yang berpegang teguh pada kode etik yang melandasi 

perawat professional secara mandiri maupun kolaborasi (Widiyawati, 2012). 

3. Peran dan Fungsi Perawat 

Peran merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap 

seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam sistem. Peran perawat terdiri 

dari peran sebagai asuhan keperawatan, advokat pasien, pendidik, 

koordinator, kolaborator, konsultan dan pembaharu (Widiyawati, 2012) 

a. Peran sebagai pemberi asuhan keperawatan  

Peran sebagai pemberi asuhan keperawatan ini dapat dilakukan 

perawat dengan memperhatikan keadaaan kebutuhan melalui pemberian 

pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan 

sehingga dapat ditentukan diagnosis keperawatan agar dapat direncanakan 

dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan 

dasar manusia, kemudian dapat dievaluasi tingkat perkembangannya. 

Pemberian asuhan keperawatan ini dilakukan dari yang sederhana sampai 

dengan kompleks.  

b. Peran sebagai advokat klien  

Peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien dan keluarga 

dalam menginterpretasikan berbagai informasi lain khususnya dalam 

pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan 
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kepada pasien, juga berperan dalam mempertahankan dan melindungi hak-

hak pasien yang meliputi hak atas pelayanan sebaik-baiknya, hak atas 

informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, hak untuk menentukan 

nasibnya sendiri dan hak untuk menerima ganti rugi akibat kelalaian. 

c. Peran Edukator (Pendidik) 

Peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan 

tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit bahkan tindakan yang 

diberikan, sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan.  

d. Peran Koordinator  

Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan serta 

mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga 

pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan 

kebutuhan klien.  

e. Peran kolaborator  

Peran perawat ini dapat dilakukan karena perawat bekerja melalui tim 

kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapis, ahli gizi dan lain-lain 

dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang 

diperlukan termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk 

pelayanan selanjutnya.  

f. Peran konsultan  

Peran di sini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau 

tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas 
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permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan 

keperawatan yang diberikan. 

g. Peran pembaharu  

Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan 

perencanaan, kerja sama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai 

dengan metode pemberian pelayanan keperawatan yang diberikan.  

Fungsi perawat merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan 

perannya. Fungsi dapat berubah dan disesuaikan dengan keadaan yang ada. 

Dalam menjalankan perannya, perawat akan menjalankan berbagai fungsi 

diantaranya fungsi independen, fungsi dependen, dan fungsi interdependen 

(Widiyawati, 2012). 

a. Fungsi Independen  

Merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, di 

mana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri 

dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pemenuhan kebutuhan 

fisiologis (pemenuhan kebutuhan oksigenasi, pemenuhan kebutuhan 

cairan dan elektrolit, pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemenuhan kebutuhan 

aktifitas dan lain-lain), pemenuhan kebutuhan keamanan dan kenyamanan, 

pemenuhan kebutuhan cinta mencintai, pemenuhan kebutuhan harga diri 

dan aktualisasi diri.  

b. Fungsi Dependen  

Merupakan fungsi perawat dalam melaksankan kegiatannya atas pesan 

atau instruksi dari perawat lain. Sehingga sebagai tindakan pelimpahan 
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tugas yang diberikan. Hal ini biasanya dilakukan oleh perawat spesialis 

kepada perawat umum, atau dari perawat primer ke perawat pelaksana.  

c. Fungsi Interdependen  

Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling 

ketergantungan di antara tim satu dengan lainnya. Fungsi ini dapat terjadi 

apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerja sama tim dalam pemberian 

pelayanan seperti dalam memberikan asuhan keperawatan pada penderita 

yang mempunyai penyakit kompleks. Keadaan ini tidak dapat diatasi 

dengan tim perawat saja melainkan juga dokter ataupun lainnya, seperti 

dokter dalam memberikan tindakan pengobatan bekerja sama dengan 

perawat dalam pemantauan reaksi obat yang telah diberikan.  

4. Tugas Perawat 

Tugas perawat dalam menjalankan peran nya sebagai pemberi asuhan 

keperawatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dalam proses 

keperawatan. Tugas perawat berdasarkan fungsi perawat dalam memberikan 

asuhan keperawatan adalah: 

a. Pemberi Asuhan Keperawatan. 

b. Penyuluh dan konselor bagi Klien. 

c. Pengelola Pelayanan Keperawatan. 

d. Peneliti Keperawatan. 

e. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. 

f. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu (Indonesia, 2014). 

5. Hak dan Kewajiban Perawat 

a. Hak Perawat 
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1) Memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas 

sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur 

operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan/alau 

keluarganya. 

3) Menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatanyang telah 

diberikan. 

4) Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan 

kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur 

operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar (Indonesia, 2014). 

b. Kewajiban perawat 

1) Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai 

dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan  

2) Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar 

pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

3) Merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga 

kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat 

kompetensinya. 

4) Mendokumentasikan asuhan keperawalan sesuai dengan standar. 



52 

 

 
 

5) Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah 

dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan/atau 

keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya. 

6) Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan 

lain yang sesuai dengan kompetensi perawat. 

7) Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah 

(Indonesia, 2014). 
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(Martini, 2007), (Susiana, 2019), (Dinarti et al., 2009)(Siswanto, Hariyati, & 

Sukihananto, 2013), (Asmadi, 2008)(Dinarti et al., 2009) 

 

Bagan 2.1. Kerangka Teori 

Faktor yang mempengaruhi 

proses asuhan keperawatan : 

a. Usia  

b. Jenis kelamin 

c. Pendidikan 

d. Lama bekerja 

e. Pengetahuan  

f. Beban kerja 

Dokumentasi Standar 

Asuhan Keperawatan 

1. Pengkajian 

2. Diagnosa 

3. Intervensi 

4. Implementas 

5. Evaluasi  

1. Persistem/Perkebutuhan 

Kebutuhan Dasar Manusia menurut Teori Virginia 

Henderson : 

1. Bernapas secara normal 

2. Makan dan minum dengan cukup 

3. Membuang kotoran tubuh 

4. Bergerak dan menjaga posisi yang diinginkan 

5. Tidur dan istirahat 

6. Memilih pakaian yang sesuai 

7. Menjaga suhu tubuh tetap dalam batas normal 

dengan menyesuaikan pakaian dan mengubah 

lingkungan 

8. Menjaga tubuh tetap bersih dan terawat serta 

melindungi integument 

9. Menghindari bahaya lingkungan yang bisa 

melukai 

10. Berkomunikasi dengan orang lain dalam 

menungkapkan emosi, kebutuhan, rasa takut, 

atau pendapat 

11. Beribadah sesuai dengan keyakinan 

12. Bekerja dengan tata cara yang mengandung 

prestasi 

13. Bermain atau terlibat dalam berbagai kegiatan 

rekreasi 

14. Belajar mengetahui atau memuaskan atau rasa 

penasaran yang menuntun pada perkembangan 

normal dan kesehatan serta menggunakan 

fasilitas kesehatan yang tersedia 

2. SDKI/NANDA 

3. SIKI/NIC NOC 

Asuhan Keperawatan 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2. Kerangka Konsep 

Keterangan : 

  : Variable yang diteliti 

  : Penghubung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Standar Asuhan 

Keperawatan 

1. Pengkajian  

2. Diagnosa 

3. Intervensi 

4. Implementasi 

5. Evaluasi  

 

Variabel Dependen Variabel Independen 

Karakteristik Perawat 

1. Usia  

2. Jenis kelamin 

3. Pendidikan 

4. Lama kerja 

5. Pengetahuan  

6. Beban kerja  
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F. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.3. Alur Penelitian 

Penyusunan Proposal dan 

Penentuan Lokasi Serta Sampling 

Sampling :Purposive Sampling 

Sampel  

Perawat yang memenuhi kriteria 

inklusi 

Pengumpulan data : 

kuesioner 

Variable independen  

Karakteristik Perawat 

Variable dependen  

Dokumentasi Keperawatan 

Analisis data : 

Analisis Korelasi 

Penyajian Data 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang ditetapkan bertujuan agar 

penelitian dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien(Suyanto, 2011). 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif 

deskriptif dengan pendekatan Cross Sectionalyaitu data yang dikumpulkan sesaat  

atau data diperoleh saat ini juga, data ini diperoleh dengan cara melakukan 

survey, wawancara, atau dengan menyebar kuesioner pada responden 

penelitian(Suyanto, 2011). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di ruang perawatan Rumah Sakit Haji Makassar 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2020 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif. Metode yang 

digunakan ini bersifat formal, objektif, sistematik, dan menggunakan data 

numerik untuk mendapatkan informasi berupa data (Suyanto, 2011). 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan suluruh objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

selanjutnya ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). 
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Populasi dari penelitian ini adalah perawat yang bekerja di Ruang 

Perawatan Rumah Sakit Haji Makassar yaitu 186 perawat  dari 13 ruangan 

(Al-Fajar, Ad-Dhuha, Al-Kautsar, Ar-Raudah 1, Ar-Rahman, Ar-Raudah 2, 

Rinra Sayang Lt I, Rinra Sayang Lt II, Ar-Raudah 3, Nifas, Perinatologi, 

Kamar Bersalin dan Instalasi Rawat Inap).  

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi 

(Sugiyono, 2016). 

Adapun cara penarikan sampel menggunakan Rumus Taro Yamane 

(Carsel, 2018) 

N 

n =       

1 + N (d
2
)  

Keterangan : 

n   = Jumlah Sampel  

N  =  Jumlah Populasi yang diketahui 

d   =  presisi yang ditetapkan (0,05 / 0,1 )  

      N 

n = 

1 + N (d
2
)  

 

186 

n= 

 1 + 186 (0,1)
2 

 

 186 

n=  

1 + 186 (0,01) 

 

186 

n= 

1 + 1,86 
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186 

n= 

2,86 

n= 65 

Sampel dari penelitian ini sebanyak 65 responden yang bekerja di ruang 

Perawatan Rumah Sakit Haji Makassar. 

Teknik sampling adalah sebuah teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2014). Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini yaitu Nonprobability Sampling dengan Purposive Sampling  

yaitu suatu  teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara 

populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti berdasarkan tujuan dan 

masalah dalam penelitian, (Sugiyono, 2016). 

Tabel.3.1 Proporsi jumlah sampel untuk masing – masing bangsal 

No. Bangsal Populasi Sampel 

1. Al-Fajar 19 8 

2. Ad-Dhuha 15 7 

3. Al-Kautsar 14 7 

4. Ar-Raudah 1 13 7 

5. Ar-Rahman 15 7 

6. Ar-Raudah 2 18 7 

7. Rinra Sayang Lt I 17 7 

8. Rinra Sayang Lt II 19 8 

9. Ar-Raudah 3 13 7 

Total  143 65 
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a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Kriteria inklusi sampel 

pada penelitian ini, yaitu: 

1) Perawat yang bekerja di Rumah Sakit Haji Makassar 

2) Perawat yang berpendidikan SPK, D3, S1, Ners, S2 Keperawatan 

3) Perawat yang aktif masuk kerja selama penelitian berlangsung 

4) Perawat pelaksana  

5) Bersedia menjadi responden 

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria ekslusi adalah subjek penelitian yang bukan atau diluar dari 

kriteria dalam penelitian. Kriteria eksklusi sampel pada penelitian ini 

yaitu: 

1) Perawat yang sedang tugas belajar 

2) Perawat yang sedang cuti 

3) Perawat yang bekerja di ruang IGD, Maternitas dan Intensif Care 

4) Kepala Ruangan  

E. Etika Penelitian 

Etika penelitian adalah suatu pedoman berupa etika yang berlaku pada segala 

kegiatan penelitian yang melibatkan pihak peneliti, pihak yang diteliti atau subjek 

penelitian serta masyarakat yang akan memperoleh dampak atas penelitian yang 

dilakukan (Notoatmodjo, 2012) : 
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1. Confidentiality (kerahasiaan) 

Informasi dari responden akandijamin kerahasiaannya oleh peneliti. 

Kerahasiaan dijamin dengan tidak mencantumkan identitas responden pada 

lembar kuesioner serta informasi akan disimpan dan tidak dapat diakses oleh 

orang lain, kemudian lembar pengisian data disimpan sampai proses 

pendidikan selesai. Informasi yang didapatkan oleh peneliti tidak disebarkan 

ke orang lain dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja. 

2. Beneficience (manfaat) 

Prinsip ini mengharuskan  untuk memperkecil resiko dan memaksimalkan 

manfaat yang baik untuk kepentingan manusia secara individu maupun 

institusi secara keseluruhan. Penelitian ini memiliki resiko sangat rendah 

karena pada penelitian ini hanya diberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner 

dan tidak diberikan perlakuan ataupun uji coba. 

3. Non maleficence 

Prinsip ini mewajibkanagar tidak membahayakan responden penelitian. 

Responden berhak mengambil keputusan dengan sukarela apakah ikut ambil 

bagian dalam penelitian tanpa resiko yang merugikan pada penelitian ini. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan di Rumah Sakit Haji Makassar yaitu 

menyerahkan surat izin penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 

selanjutnya setelah mendapatkan izin dari pihak rumah sakit, peneliti akan 

melakukan pengambilan data sebagai langkah awal penelitian, peneliti kemudia 

melakukan pendekatan dan menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian yang 

dilakukan, ketika responden setuju, maka responden akan menandatangani lembar 
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persetujuan menjadi responden, kemudian peneliti memberikan lembar kuesioner 

penelitian yang selanjutnya akan di isi oleh responden. 

G. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam ataupun sosial yang akan diteliti(Sugiyono, 2014). Kuesioner 

adalah instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti. Kuesioner merupakan 

pertanyaan tertulis yang di baca dan dijawab oleh responden(Suyanto, 2011). 

Kuesioner merupakan  salah satu alat ukur dalam penelitian yang berisi daftar 

pertanyaan yang telah disusun mengacu pada variabel penelitian yang dijawab 

oleh responden. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, 

dimana responden tinggal memilih dengan cara memberikan tanda checklist pada 

pilihan jawaban yang dikehendaki(Hidayat, 2008). Adapun kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah digunakan 

oleh peneliti sebelumnya yang kemudian di remodelingdan telah di uji validitas 

dan reliabilitas kembali. Adapun peneliti sebelumnya yaitu Yulidar Patta Lolo 

yang meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan 

Pendokumentasi Asuhan Keperawatan di RSUD A. Sultam DG. Raja Kab. 

Bulukumba pada tahun 2010. 

H. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji validitas  

Validitas adalah indeks yang menunjukkan bahwa alat ukur atau 

instrument itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah (Widi, 
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2011). Pengujian validitas item-item kuesioner, dilakukan menggunakan 

program SPSS untuk windows mengacu pada penjelasan Arikunto yang 

mengatakan bahwa jika koefisien korelasi antara skor item dengan skor total 

yang diperoleh lebih besar atau sama dengan koefisien di tabel nilai-nilai r (r 

tabel) pada a = 5% maka item tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya item 

tersebut dinyatakan gugur bila rxy lebih kecil daripada r table (Widi, 2011). 

Nilai r tabel pada penelitian ini berdasarkan jumlah subjek uji coba sebanyak 

21 Perawat yang ada di rumah sakit yaitu 0.4329 (dengan sig.5%).Yang 

berarti bahwa dapat dikatakan valid apabila nilai r hitung > dari r table 

(0.4329). 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Nursalam reliabilitas (keandalan) adalah kesamaan hasil 

pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kesamaan hidup diukur berkali-

kali dalam waktu yang berlainan. Pertanyaan yang sudah valid dilakukan uji 

reliabilitas dengan cara membandingkan r tabel dengan r hasil. Jika nilai r 

hasil alpha yang terletak diawal output dengan tingkat kemaknaan 5% (0,05) 

maka setiap pernyataan-pernyataan kuesioner dikatakan valid, jika r alpha 

lebih besar dari konstanta (0,6) maka pernyataan-pernyataan tersebut reliabel. 

Instrumen dikatakan reliabel bila nilai r alpha> 0,60 atau mendekati 1 (Widi, 

2011). 

No. Instrumen Nilai Cronbach’s Alpha 

1. Pengetahuan 0.859 

2. Beban kerja 0.761 

3. Pengkajian  0.496 



63 

 

 
 

4. Diagnosa 0.384 

5. Intervensi  0.096 

6. Implementasi  0.769 

7. Evaluasi  0.254 

 

I. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh ringkasan 

data berdasarkan kelompok data yang telah ada sehingga didapatkan data 

yang diperlukan. Dalam pengolahan data terdapat empat tahap yang dilakukan 

yakni  editing, coding, processing, cleaning. Editing merupakan kegiatan 

dengan memeriksa daftar pertanyaan yang telah didapatkan selama penelitian. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memeriksa daftar pertanyaan 

adalah, kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan dan relevansi 

jawaban(Setiadi, 2007). Peneliti melakukan editing dari kuesioner 

dokumentasi pengkajian asuhan keperawatan, kuesioner dokumentasi 

diagnosa asuhan keperawatan, kuesioner dokumentasi intervensi asuhan 

keperawatan, kuesioner dokumentasi implementasi asuhan keperawatan, dan 

kuesioner evaluasi asuhan keperawatan yang telah diisi oleh responden. 

Kegiatan berikutnya adalah coding yang merupakan kegiatan 

mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden dalam kategori-kategori 

tertentu. Pada tahap ini data diberikan kode yang berbeda untuk membedakan 

macam karakter data. Tahap berikutnya yakni processing yang merupakan 

kegiatan memindahkan isi data dari kuesioner atau memproses isi data dengan 
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memasukkan data ke dalam komputer dengan menggunakan aplikasi statistic 

(SPSS). Setelah tahap penginputan selesai, tahap berikutnya adalah cleaning. 

Pada tahap cleaning ini peneliti melakukan pengecekan untuk mengetahui 

adanya kesalahan atau kekurangan selama proses pengolahan data selain itu 

peneliti juga melakukan pengecekan adanya missing data pada setiap variabel 

penelitian. Setelah tahap cleaning dilakukan data yang ada telah siap untuk di 

analisa. 

2. Analisis data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yakni : 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan pada setiap variabel yang terdapat dalam 

penelitian. Dari hasil analisis univariat didapatkan data berupa distribusi 

frekuensi, tendesi sentral, ukuran penyebaran atau presentasi dari setiap 

variabel dalam penelitian(Imron, 2014). Jenisdata numerik dalam 

penelitian dideskripsikan dengan melihat nilai mean, median, modus, 

standar deviasi, nilai minimal dan nilai maksimal sedangkan untuk jenis 

data kategorik dideskripsikan dengan melihat disrtibusi frekuensi dan 

proporsi. Semua variable (Jenis kelamin, usia, pendidikan, lama bekerja, 

pengetahuan, dan beban kerja) dalam penelitian ini menggunakan jenis 

data kategorik yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dengan 

ukuran prosentase dan proporsi.  

b. Analisis Bivariat 
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Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antar variabel yang diteliti. Hubungan tersebut mempunyai tiga 

kemungkinan yakni(Imron, 2014).: 

1) Ada hubungan tetapi sifatnya simetris, tidak saling mempengaruhi 

2) Saling mempengaruhi antara dua variabel 

3) Sebuah variabel mempengaruhi variabel yang lain. 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

atau hubungan antara variabel yang berskala numerik adalah  uji statistik 

spearman(Dahlan, 2017). Kesimpulan apakah ada hubungan antara kedua 

variabel dapat diketahui dengan melihat nilai probabilitas (p value), 

apabila nilainya <0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

tidak terdapat hubungan antara kedua variabel. Analisis bivariate dapat 

dilihat pada table 2.1 

Table 2.1 

Analisis Bivariat Variable Penelitian Hubungan Karakteristik 

Perawat Dengan Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

No Variabel Independent Variable Dependen Cara Analisis 

1 Jenis kelamin 
Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan 
Chi Square 

2 Usia  
Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan 

Kolmogorov 

Smirnov 

3 Pendidikan  
Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan 
Chi Square 

4 Lama Bekerja 
Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan 
Chi Square 

5 Pengetahuan  
Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan 
Chi Square 

6 Beban Kerja  
Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan 
Chi Square 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dengan judul “Hubungan Karakteristik Perawat Dengan 

Dokumentasi Asuhan Keperawatan Di Ruang Perawatan Rumah Sakit Haji 

Makassar” yang dilaksanakan pada bulan Februari 2020,peneliti mengambil data 

primer dengan alat ukur Kuesioner dan observasi. Setelahdata terkumpul dari perawat 

di 9 Ruang Perawatan, yakniAl-Fajar, Al-Rahman, Al-Kutsar, Ad-Dhuha, Rinra 

Ssayang Lt 1, Rinra Sayang Lt 2, Ar-Raudah 1,Ar-Raudah 2 dan Ar-Raudah 3 Rumah 

Sakit Haji Makassar berdasarkan kriteria Inklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti, 

makajumlah perawat yang menjadi responden adalah 65 orang. Data 

tersebutdilakukan secara editing, coding, dan tabulationg. Semua data quesioner 

maupunhasil audit tidak ada yang rusak, sehingga semua dapat dilakukan 

perhitungan. 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu rumah 

sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jln. Daeng 

Ngeppe No.14 Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Berdiri 

diatas tanah seluas 1,34 HA milik pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terletak di 

ujung selatan Kota Makassar yang pembangunannya ditetapkan di daerah bekas 

lokasi Rumah Sakit Kusta Jongaya dan diharapkan dapat mendukung kelancaran 

kegiatan pelayanan calon Jemaah Haji dan masyarakat sekitarnya.  

Latar belakang berdirinya Rumah Sakit Haji di Indonesia, berawal dari hibah 

pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai kompensasi Musibah Terowongan Mina 

yang menyebabkan gugurnya 631 jemaah haji asal Indonesia, termasuk jemaah 
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yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Didirikan sebagai monument hidup 

dalam mengenang dan mengambil hikmah terjadinya musibah terowongan Al 

Muaisim di Mina tanggal 2 Juli 1990. 

Selain Provinsi Sulawesi Selatan, RSUD Haji juga dibangun di tiga kota lain 

di Indonesia yaitu Jakarta, Medan, dan Surabaya. Rumah Sakit Haji Makassar 

diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli Tahun 

1992.Pengelolaan Rumah Sakit oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dengan Surat 

Keputusan Gubernur Nomor : 802/VII/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Rumah Sakit, serta Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 

1314/IX/1992 tentang tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Haji 

Makassar.  

Seiring berjalannya waktu, RSUD Haji Makassar mengalami perkembangan 

berturut-turut sebagai berikut:  

1. Menjadi Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan dengan Klasifikasi C berdasarkan Keputusan Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor: 762/XII/1993; memiliki surat izin pelayanan 

rumah sakit berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 07375/Yankes-2/V/2010 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan RSUD Haji Makassar yang berlaku 5 

(lima) tahun dari tanggal 27 Mei 2010 s/d 27 Mei 2015  

2. Menjadi rumah sakit kelas B Non Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1226/Menkes/SK/VII/2010 

tentang penetapan status rumah sakit Haji Makassar dari kelas C menjadi 

kelas B non pendidikan pada tanggal 27 Agustus tahun 2010  

3. Menerapkan sistem manajemen ISO 9001 : 2008 tahun 2010  
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4. Lulus tingkat lanjutan akreditasi kedua (12 pelayanan) dengan sertifikat 

nomor : KARS-Sert/31/VII/2011  

5. Menjadi rumah sakit umum daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan surat 

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2131/VIII/2012 tentang 

penetapan RSUD Haji Makassar sebagai satuan kerja perangkat daerah untuk 

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

secara penuh tanggal 8 Agustus 2012  

6. Menerapkan ISO terintegrasi : ISO 9001 : 2008 (Manajemen Mutu), ISO 

18001 : 2007 (OHSAS), ISO 14001 : 2004 (Sistem Manajemen Lingkungan) 

sejak tahun 2012-2014  

7. Lulus dan mendapat Predikat PARIPURNA dengan sertifikat nomor: KARS-

SERT/793/VIII/2017  

Diresmikan di Makassar pada tanggal 16 Juli 1992 ditandai dengan 

Penandatanganan Prasasti Pendirian Rumah Sakit dilakukan oleh Bapak Presiden 

Soeharto sebagai kelanjutan surat keputusan bersama tiga menteri (Menteri 

Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan) tentang pembentukan 

panitia pembangunan Rumah Sakit Haji di empat Embarkasi termasuk Makassar.  

RSUD Haji Makassar menawarkan pelayanan kesehatan Islami yang modern, 

paripurna dan berkualitas untuk anak-anak, individu, keluarga, maupun karyawan 

dari segala kelompok usia. Berbekal tekad untuk menghadapi tantangan yang ada 

saat ini serta keinginan untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan penyediaan 

pelayanan kesehatan yang lebih baik, RSUD Haji Makassar senantiasa 

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, peralatan medis pendukung serta 
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kualitas sumber daya manusia yang ada dan didukung oleh dokter umum, dokter 

spesialis, dokter gigi, perawat, tenaga penunjang diagnostic, tenaga administrasi 

yang senantiasa berupaya memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. 

Secara keseluruhan fasilitas pelayanan yang tersedia di RSUD Haji Makassar 

meliputi : Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Pelayanan Intensif, Pelayanan 

Gawat Darurat, Pelayanan Penunjang Diagnostik, dan Pelayanan Kesehatan 

Preventif.  

Sejak berdirinya pada tanggal 16 Juli 1992, RSUD Haji Makassar telah 

mengalami beberapa kali pergantian direktur berturut-turut sebagai berikut:  

1. dr.H.Sofyan Muhammad, M.Si (1992-2001)  

2. dr.Hj.Magdaniar Moein, M.Kes. (2001-2007)  

3. drg.Abd.Haris Nawawi, MARS (2007-2008)  

4. drg.Hj.Nurhasnah Palinrungi, M.Kes. (2008-Okt. 2015)  

5. dr. Arman Bausat, Sp.B.,Sp.OT(K) Spine (Okt.2015-Agt 2017) Plt.  

6. drg.Abd.Haris Nawawi, MARS (Agt. 2017-sekarang)  

Visi, Misi, Identitas, Tujuan, Fungsi, dan Tugas  

1. Visi dan Misi  

a. Visi  

Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Islami, Terpercaya, Terbaik, dan 

Pilihan Utama di Sulawesi Selatan Tahun 2020  

b. Misi  

Misi RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan adalah:  

1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan 

berkualitas yang terjangkau oleh masyarakat.  
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2) Menyelenggarakan pendidikan dan riset tenaga kesehatan berkarakter 

Islami  

3) Menyelenggarakan pola tata kelola pelayanan kesehatan yang baik, 

akuntabel, berbasis the ten golden habits  

4) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan sumber daya 

manusia serta mengembangkan dan meningkatkan sarana dan 

prasarana rumah sakit.  

5) Meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai asset berharga bagi 

rumah sakit.  

2. Tujuan  

Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Sulawesi Selatan adalah:  

a. Membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui 

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), efisiensi dan kualitas 

pelayanan serta pelayanan kesehatan Gratis;  

b. Terciptanya sumber daya manusia handal yang tulus dalam 

mengintegrasikan pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan;  

c. Terwujudnya upaya pemeliharaan kesehatan paripurna yang menyeluruh 

terintegrasi dan berkesinambungan;  

d. Terciptanya suasana akademik yang mendukung pendidikan, penelitian, 

dan pemeliharaan kesehatan yang bermutu dan aman;  

e. Terbinanya tim kerjasama professional yang solid dengan perbaikan mutu 

kinerja berkesinambungan;  
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f. Terselenggaranya jejaring rumah sakit yang mengemban tugas 

pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan.  

3. Fungsi  

RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan medik, pelayanan 

keperawatan, penunjang medik, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan 

pengembangan, perencanaan, etika, umum, serta keuangan dan akuntansi.  

b. Penyelenggaraan urusan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, 

penunjang medik, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan 

pengembangan, perencaan, etika, umum, serta keuangan dan akuntansi  

c. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas 

dan fungsinya  

4. Tugas  

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang upaya penyembuhan 

dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan 

berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan,serta 

melaksanakan upaya rujukan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, 

pelatihan dan penelitian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan 

tugas pembantuan.  

B. Hasil Penelitian dan Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Haji Makassar yang dilaksanakan 

pada tanggal 14-17 Februari 2020. Adapun ruanganyang dipakai sebagai 
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penelitian adalah Al-Fajar, Al-Rahman, Al-Kutsar, Ad-Dhuha, Rinra Ssayang Lt 

1, Rinra Sayang Lt 2, Ar-Raudah 1,Ar-Raudah 2 dan Ar-Raudah 3. 

1. Analisis Univariat 

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan distribusi frekuensi dari 

masing-masing variabel yang diteliti. Analisis univariat dalam penelitian ini 

akan menggambarkan distribusi frekuensi menurut jenis kelamin, usia, 

pendidikan, masa kerja, pengetahuan, beban kerja, dan dokumentasi asuhan 

keperawatan. 

a. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Perawat 

TABEL 5.1 

Distribisi Frekuensi Responden Berdasarkan karakteristikPerawat 

Di Rumah Sakit Haji Makassar 

Karakteristik Responden 
Jumlah 

Perawat 

Persentase

% 

Jenis Kelamin 

a. Laki-Laki 

b. Perempuan  

 

14 

51 

 

21.5 

78.5 

Total  65 100 

Umur  

a. 20-25 

b. 26-30 

c. 31-35 

d. 36-40 

e. >40 

 

6 

8 

23 

7 

21 

 

9.2 

12.3 

35.4 

10.8 

32.3 

Total  65 100 

Pendidikan 

a. S1 Keperawatan 

b. D3 Keperawatan 

c. Ners 

d. S2 Keperawatan 

 

9 

20 

35 

1 

 

13.8 

30.8 

53.8 

1.5 

Total  65 100 

Masa Kerja 

a. 1-5 

b. 6-10 

 

10 

24 

 

15.4 

36.9 
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c. 11-15 

d. >16 

10 

21 

15.4 

32.3 

Total  65 100 

Pengetahuan 

a. Kurang  

b. Baik 

 

36 

29 

 

55,4 

44,6 

Total  65 100 

Beban Kerja 

a. Berat  

b. Ringan  

 

43 

22 

 

55,4 

44,6 

Total  65 100 

Sumber : Data primer 2020 

Dari data pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa jumlah jenis kelamin 

terbesar ada pada responden dengan jenis kelamin perempuan dengan 

jumlah reponden 51 orang (78,5%) sedangkan untuk laki-laki sebanyak 14 

orang (21,5%) jumlah responden. 

Untuk jumlah responden berdasarkan kelompok umur didapatkan 

kelompok terbesar yaitu kelompok umur 31-35 tahun dengan responden 

23 orang (35,4%), sedangkan kelompok umur 20-25 tahun sebanyak 6 

orang jumlah responden(9,2%)  

Karakteristik responden untuk tingkat pendidikan didapatkan jumlah 

responden terbesar pada tingkat pendidikan profesi ners sebanyak 35 

orang (53,8%),sedangkan untuk tingkat pendidikan S2 hanya terdapat 1 

orang responden (1,5%). 

Berdasarkan lama bekerja responden didapatkan jumlah responden 

terbesar yaitu responden dengan lama bekerja 6-10 tahun dengan jumlah 

24 responden (36,9%), sedangkan responden dengan lama bekerja 1-5 

tahun  dan 11-15 tahun sebanyak masing-masing 10 orang (15,4%). 
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Berdasarkan tingkat pengetahuan perawat,  menunjukkan bahwa 

distribusi frekuensi respondenberdasarkan tingkat pengetahuan tentang 

pelaksanaan pendokumentasi asuhan keperawatan adalah kurang sebanyak 

36 orang (55,4%), dan tingkat pengetahuan kurang sebanyak 29orang 

(44,6%) jumlah responden. 

Berdasarkan beban kerja perawat, didapatkan hasil distribusi frekuensi 

respondenyang mempunyai beban kerja yang buruk sebanyak 43 orang 

(66,2%), dan yangmemiliki motivasi kurang sebanyak 22 orang (33,8 %). 

b. Distribusi Responden Berdasarkan Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan 

TABEL 5.2 

Distribisi Frekuensi Responden Berdasarkan Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan Di Rumah Sakit Haji Makassar 

 

 

 

 

Berdasarkan pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan, 

didapatkan hasil distribusi frekuensi dokumentasi asuhan keperawatan 

yang terlaksana sebanyak 34 orang (52,3%), dan yang tidak terlaksana 

sebanyak 31 orang (47,7 %). 

 

 

 

Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan 
Jumlah Responden Persentase (%) 

Terlaksana 34 52,3 

Tidak Terlaksana 31 47,7 

Total  65 100 
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2. Analisis Bivariat 

a. Hubungan Jenis Kelamin dengan Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

TABEL 5.3 

Hubungan Jenis Kelamin dengan Pelaksanaan Dokumentasi Asuhan 

KeperawatanDi Rumah Sakit Haji Makassar 

Jenis Kelamin 

Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan 

f % 
P 

Value Terlaksana 
Tidak 

Terlaksana 

n % n % 

Laki-Laki 8 57,1 6 42,9 14 100 

0,683 Perempuan 26 51,0 25 49,0 51 100 

Jumlah 34 52,3 31 47,7 65 100 

Sumber : Data primer 2020* Uji Chi Square 

Dari tabel 5.3 menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin 

perempuan yang melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 26 

responden,sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan dan tidak 

melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 25 Responden.Untuk 

responden dengan jenis kelamin laki-laki dan melaksanakandokumentasi asuhan 

keperawatan sebanyak 8 responden lebihtinggi dibandingkan dengan responden 

laki-laki dantidak melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 6 

responden. 

Berdasarkan hasil Uji Statistic Chi Square diperoleh Nilai p = 0,683(p<0,05), 

Ha ditolak. hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan bermaknaantara jenis 

kelamin dengan pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan di Rumah Sakit 

Haji Makassar. 
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b. Hubungan Usia dengan Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

TABEL 5.4 

Hubungan Usia dengan Pelaksanaan Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

Di Rumah Sakit Haji Makassar 

Usia (Tahun) 

Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan 

n % P 

Value Terlaksana 
Tidak 

Terlaksana 

n % n % 

20-25 3 50,0 3 50,0 6 100 

0,193 

26-30 4 50,0 4 50,0 8 100 

31-35 8 34,8 15 65,2 23 100 

36-40 5 71,4 2 28,6 7 100 

>40 14 66,7 7 33,3 21 100 

Jumlah 34 52,3 31 47,7 65 100  

Sumber : Data primer 2020* Uji Kolmogorov Smirnov 

Dari tabel 5.4 menunjukkan bahwa responden dengan usia 20-25 tahun yang 

melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 3 responden, sama 

dengan responden yang berusia 20-25tahun dan tidak melaksanakan dokumentasi 

asuhan keperawatan sebanyak 3 Responden. Untuk responden dengan usia 26-30 

tahun yang melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 4 

responden, sama dengan responden yang berusia 26-30tahun dan tidak 

melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 4 Responden. Untuk 

responden dengan usia 31-35 tahun yang melaksanakan dokumentasi asuhan 

keperawatan sebanyak 8 responden, sedangkan responden yang berusia 31-

35tahun dan tidak melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 15 

responden. Untuk responden dengan usia 36-40 tahun yang melaksanakan 

dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 5 responden, sama dengan responden 

yang berusia 36-40tahun dan tidak melaksanakan dokumentasi asuhan 

keperawatan sebanyak 2 Responden.Untuk responden dengan usia>40 tahun dan 
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melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 14 responden 

lebihtinggi dibandingkan dengan responden yang berusia >40 tahun dan tidak 

melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 7 responden. 

Berdasarkan hasil Uji Statistic Kolmogorov Smirnov diperoleh Nilai p = 

0,193(p<0,05), Ha ditolak. hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan 

bermaknaantara usia dengan pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan di 

Rumah Sakit Haji Makassar. 

c. Hubungan Pendidikan dengan Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

TABEL 5.5 

Hubungan Pendidikan dengan Pelaksanaan Dokumentasi Asuhan 

KeperawatanDi Rumah Sakit Haji Makassar 

Pendidikan 

Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan 

n % 
P 

Value Terlaksana 
Tidak 

Terlaksana 

n % n % 

Tinggi 22 61,1 14 38,9 36 100 
0,113 

Rendah 12 41,4 17 58,6 29 100 

Jumlah 34 52,3 31 47,7 65 100  

Sumber : Data primer 2020* Uji Chi Square 

Dari tabel 5.5 menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan tinggi yang 

melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 22 responden, 

sedangkan responden dengan pendidikan rendah dan tidak melaksanakan 

dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 14 Responden.Untuk responden 

dengan pendidikan rendah dan melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan 

sebanyak 12 responden lebih rendah dibandingkan dengan responden yang 

berpendidikan rendah dan tidak melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan 

sebanyak 17 responden. 
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Berdasarkan hasil Uji Statistic Chi Square diperoleh Nilai p = 0,113 (p<0,05), 

Ha ditolak. hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan bermaknaantara 

pendidikan dengan pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan di Rumah Sakit 

Haji Makassar. 

d. Hubungan Masa Kerja dengan Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

TABEL 5.6 

Hubungan Masa Kerja dengan Pelaksanaan Dokumentasi  

Asuhan KeperawatanDi Rumah Sakit Haji Makassar 

Masa Kerja 

Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan 

n % 
P 

Value Terlaksana 
Tidak 

Terlaksana 

n % n % 

Lama 29 52,7 26 47,3 55 100 
1,000 

Baru 5 50,0 5 50,0 10 100 

Jumlah 34 52,3 31 47,7 65 100  

Sumber : Data primer 2020* Uji Chi Square 

Dari tabel 5.6 menunjukkan bahwa responden dengan masa kerja yang lama 

dan melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 29 responden, 

sedangkan responden dengan masa kerja yang lama dan tidak melaksanakan 

dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 26 Responden.Untuk responden 

dengan masa kerja yang baru dan melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan 

sebanyak 5 responden samadengan masa kerja yang baru dan tidak melaksanakan 

dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 5 responden. 

Berdasarkan hasil Uji Statistic Chi Square diperoleh Nilai p = 1,000 (p<0,05), 

Ha ditolak. hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan bermaknaantara jenis 

kelamin dengan pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan di Rumah Sakit 

Haji Makassar. 
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e. Hubungan Pengetahuan dengan Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

TABEL 5.7 

Hubungan Pengetahuan dengan Pelaksanaan Dokumentasi Asuhan 

KeperawatanDi Rumah Sakit Haji Makassar 

Pengetahuan 

Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan 

n % 
P 

Value Terlaksana 
Tidak 

Terlaksana 

n % n % 

Tinggi 25 73,5 9 26,5 34 100 
0,000 

Rendah 9 29,0 22 71,0 31 100 

Jumlah 34 52,3 31 47,7 65 100  

Sumber : Data primer 2020* Uji Chi Square 

Dari tabel 5.7 menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pengetahuan 

tinggi dan melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 25 

responden, sedangkan responden dengan tingkat pengetahuan tinggi dan tidak 

melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 9 Responden.Untuk 

responden dengan dengan tingkat pengetahuan rendah dan melaksanakan 

dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 9 responden lebih rendah 

dibandingkan responden dengan tingkat pengetahuan rendah dan tidak 

melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 22 responden. 

Berdasarkan hasil Uji Statistic Chi Square diperoleh Nilai p = 0,000(p<0,05), 

Ha diterima. hal ini menunjukkan adanya hubungan bermaknaantara pengetahuan 

dengan pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan di Rumah Sakit Haji 

Makassar. 
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f. Hubungan Beban Kerja dengan Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

TABEL 5.8 

Hubungan Beban Kerja dengan Pelaksanaan Dokumentasi Asuhan 

KeperawatanDi Rumah Sakit Haji Makassar 

Beban Kerja 

Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan 

n % 
P 

Value Terlaksana 
Tidak 

Terlaksana 

n % n % 

Ringan 17 54,8 14 45,2 31 100 
0,696 

Berat 17 50,0 17 50,0 34 100 

Jumlah 34 52,3 31 47,7 65 100  

Sumber : Data primer 2020* Uji Chi Square 

Dari tabel 5.8 menunjukkan bahwa responden dengan beban kerja yang berat 

dan melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 17 responden, 

sedangkan responden dengan beban kerja yang berat dan tidak melaksanakan 

dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 17 Responden.Untuk responden 

dengan beban kerja yang ringan dan melaksanakan dokumentasi asuhan 

keperawatan sebanyak 17 responden lebihtinggi dibandingkan dengan responden 

dengan beban kerja yang ringan dan tidak melaksanakan dokumentasi asuhan 

keperawatan sebanyak 14 responden. 

Berdasarkan hasil Uji Statistic Chi Square diperoleh Nilai p = 0,696 (p<0,05), 

Ha ditolak. hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan bermaknaantara beban 

kerja dengan pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan di Rumah Sakit Haji 

Makassar. 
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C. Pembahasan 

1. Hubungan Jenis Kelamin dengan Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

Jenis kelamin umumnya digunakan untuk membedakan seks seseorang, 

yaitu laki-laki atau perempuan. Penelitian psikologis telah menemukan bahwa 

laki-laki lebih agresif dan lebih besar kemungkinan dalam memiliki 

pengharapan untuk sukses, sehingga laki-laki lebih baik kinerjanya 

dibandingkan dengan perempuan (Robbins & Judge, 2001 dalam Elvarida, 

2010).  

Marilyn M. Freadman (2008) mengatakan bahwa setiap posisi normatif 

dari kelompok keluarga dihubungkan dengan peran-peran terkait. Suami atau 

ayah diharapkan menjadi pencari uang. Peran formal yang standar terdapat 

dalam keluarga adalah kepala rumah tangga sebagai pencari nafkah, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa motivasi kerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan 

perempuan.   

Perbedaan yang berhubungan dengan jenis kelamin yang menarik adalah 

mengenai karir profesional dan manajerial, yaitu laki-laki akan menjadi 

manajer yang lebih baik karena mereka lebih tegas, bahwa perempuan kurang 

memiliki komitmen terhadap karir dalam organisasi akibat pertimbangan 

keluarga, atau karena laki-laki kurang sensitif terhadap perasaan orang lain, 

meskipun benar bahwa beberapa contoh yang mendukung setiap generalisasi 

tersebut dapat ditemui, tetapi juga dapat menemukan banyak contoh yang 

menentang hal tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian besar 

perbedaan stereotip yang sering kali digunakan untuk mendeskripsikan laki-
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laki dan perempuan dalam organisasi sebenarnya tidak valid (Ivancevich et 

al., 2008).  

Terdapat banyak perbedaan yang nyata antara laki-laki dan perempuan, 

diantaranya, laki-laki cenderung lebih tinggi dari wanita dan wanita 

cenderung hidup lebih lama dari pria. Terdapat juga perbedaan yang nyata 

dalam proporsi antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan tertentu, 

misalnya mayoritas perawat adalah perempuan. Sebagian besar tukang listrik 

adalah laki-laki, tetapi tidak terdapat perbedaan gender yang menyatakan 

bahwa perawat haruslah perempuan, atau bahwa tukang listrik haruslah laki-

laki, masih banyak yang merasa yakin bahwa beberapa pekerjaan mutlak 

untuk wanita dan yang lainnya untuk laki-laki. Pemimpin dan manajer harus 

memastikan semua karyawan atau anggotanya mendapatkan kesempatan yang 

sama untuk dapat berperan aktif (Ivancevich et al., 2008). 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa jumlah perawat yang berjenis 

kelamin perempuan terdapat 51 responden (78,5%) dan perawat yang berjenis 

kelamin laki-laki terdapat 14 responden (21,5%). Berdasarkan uji statistik 

yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna 

antara jenis kelamin dengan pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan(p 

= 0.683). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Sujono, 2007) yang 

mengatakan bahwa berdasarkan jenis kelamin, yang paling banyak adalah 

jenis kelamin perempuan (71%) dan jenis kelamin laki-laki (29%). 

Kemungkinan hal ini terjadi karena di dunia keperawatan yang paling identik 

adalah ibu/wanita atau biasanya dikenal dengan Mother Instinc. Sehingga, 
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perawat laki-laki sangat terbatas, ditambah lagi output perawat yang dihasikan 

dari institusi atau perguruan tinggi rata-rata juga wanita lebih banyak 

dibanding dengan laki-laki. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ilyas, 2011) yang mengatakan 

bahwajenis kelamin akan memberikan dorongan yang berbeda, jenis kelamin 

laki-laki memiliki dorongan lebih besar daripada wanita karena tanggung 

jawab laki-laki lebih besar. Hasil uji statistic diperoleh P value = 0,659, tidak 

ada hubungan antara jenis kelamin dengan kualitas dokumentasi. 

Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitan (Nurniningsih, 

2012) yang mengatakan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dengan 

kinerja perawat di instalasi rawat jalan di RSUP Dr. Kariadi Semarang, maka 

dari itu karakteristik perawat dapat berpengaruh pada pelaksanaan 

dokumentasi asuhan keperawatan.  

Asumsi peneliti mengatakan bahwa baik perempuan maupun laki-laki 

tidak ada hubungannya dengan dokumentasi asuhan keperawatan. Peneliti 

berpendapat, bahwa sebagai seorang perawat, laki-laki dan perempuan 

memiliki peran yang sama pada saat berada dalam lingkungan kerja, sehingga 

tidak bisa dibedakan mana yang motivasinya lebih baik. Hal ini diperkuat oleh 

(Robbins & Timothy, 2012), yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan 

antara laki-laki maupun perempuan dalam memecahkan masalah, kemampuan 

analitis, dorongan kompetitif, sosialitas, motivasi dan kemampuan belajar. 

2. Hubungan Usia dengan Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa jumlah perawat yang berusia 31-35 

tahun paling banyak yaitu terdapat 23 responden (35,4%) dan perawat yang 
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berusia 20-25 tahun memiliki jumlah yang sedikit yaitu 6 responden (9,2%). 

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara usia dengan pelaksanaan dokumentasi 

asuhan keperawatan (p=0,193). 

(Robbins & Timothy, 2012) mengemukakan bahwa usia 20-40 tahun 

merupakan tahap dewasa muda. Tahap dewasa muda merupakan 

perkembangan puncak dari kondisi fisik dalam mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Hal ini diperkuat oleh 

(Wahjudi, 2008) yang mengatakan bahwa dalam tahap ini setiap individu 

memiliki kemampuan kognitif dan penilaian moral yang lebih kompleks. 

Menurut (Sumarliyo, 2007) bahwa usia  lanjut umumnya lebih 

bertanggung  jawab dan lebih teliti dibanding dengan usia muda, hal ini 

terjadi kemungkinan usia yang lebih muda kurang berpengalaman, sesuai data 

yang didapatkan dari lapangan bahwa perawat yang mempunyai umur > 45 

tahun memiliki praktek pendokumentasian asuhan keperawatan lebih baik. 

Prosentase usia responden yang paling besar pada usia 20 -30 tahun sehingga 

mereka belum memiliki pengalaman yang banyak. 

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir. Semakin tua indvidu, 

maka semakinbijaksana dan tidak dapat mengajarkan kepandaian baru kepada 

orang yang sudah tua karena kemunduran fungsi fisik dan mental (WHO, 

2015). Jumlah perawat di Rumah Sakit mayoritas berada di rentang usia 31 

tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa perawat berada pada rentang umur 

dewasa muda, dimana dewasa muda memiliki rasa ingin tahu dan mudah 

beradaptasi (Bea et al., 2013).  
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(Robbins & Timothy, 2012) mengungkapkan bahwa jika penelitian 

memisahkan antara profesional dan nonprofesional, maka akan didapatkan 

bahwa tingkat kinerja cenderung meningkat pada profesional dengan 

bertambahnya usia, sedangkan pada nonprofesional kinerja menurun seiring 

dengan pertambahan usia.  

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

(Setiyaningsih, Sukesih, & Kusuma, 2013)bahwa usia berhubungan dengan 

kinerja perawat di ruang rawat inap RSUD Ungeran (p=1,000).Begitu pula 

dengan penelitian (Meliana, Anggraeni, & Maidin, 2013)yang mengatakan 

bahwa usia berhubungan dengan kepatuhan perawat dalam 

melaksanakandokumentasi asuhan keperawatan. Adapun (Nuryani & Susanti, 

2014)  yang mengatakan bahwa ada hubungan antara umur dengan kinerja 

perawat di Instalasi Rawat Jalan RSUP Dr. Kariadi Semarang.Akan tetapi, 

sejalan dengan penelitian Nurimi (2010) yang menyimpulkan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang bermakna antara usia perawat dengan motivasi kerja 

perawat. 

Peneliti berpendapat bahwa semua kategori usia dewasa mampu 

melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan. Tidak ada hubungan yang 

signifikan antara kategori usia dengan pelaksanaan dokumentasi asuhan 

keperawatan. Hal ini bisa saja disebabkan karena factor lain selain 

karakteristik perawat itu sendiri.   

3. Hubungan Pendidikan dengan Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

Hasibuan (2005) dan Siagian (1995) mengungkapkan bahwa pengetahuan 

yang didapatkan seseorang dalam pendidikan merupakan pengalaman yang 



86 

 

 
 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas keperibadian 

seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin besar pula 

keinginan untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan 

berpengaruh terhadap pola pikir individu, sedangkan pola pikir berpengaruh 

terhadap perilaku seseorang, dengan kata lain pola pikir seseorang yang 

berpendidikan rendah akan berbeda dengan pola pikir seseorang yang 

berpendidikan tinggi.  

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pada umumnya menyebabkan orang 

lebih mampu dan bersedia menerima posisi yang bertanggung jawab. 

Pendidikan keperawatan mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas 

pelayanan keperawatan. Pendidikan yang tinggi dari seorang perawat akan 

memberi pelayanan yang optimal (Asmadi, 2008). 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa jumlah perawat yang 

berpendidikan tinggi lebih banyak yaitu terdapat (54,4%) dibanding dengan 

perawat yang berpendidikan rendah (44,6%). Berdasarkan uji statistik yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna 

antara pendidikan dengan pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan 

(p=0,113). 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Yanti & Warsito, 2013)mengatakan 

bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan perawat dengan 

kualitas dokumentasi asuhan keperawatan. 

Penelitian tidak sejalan dengan penelitian (Zakiyah, 2012) yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan dan sikap dengan 

pendokumentasian asuhan keperawatan. Adapun hasil penelitian Rizqiyyah 
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(2009) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara latar 

belakang pendidikan dengan kinerja perawat di Rumah Sakit mata “dr.Yap” 

Yogyakarta. Begitu pula dengan hasil penelitian (Nurniningsih, 2012) yang 

mengatakan bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan kinerja perawat 

di instalasi rawat jalan RSUP Dr. kariadi Semarang. 

Nursalam (2012) mengatakan, semakin tinggi pendidikan seseorang 

semakin baik pula kinerja seseorang. (Notoatmodjo, 2014) menyatakan bahwa 

orang-orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki 

pengetahuan yang lebih tinggi pula jika dibandingkan dengan orang-orang 

yang memiliki pendidikan yang rendah dan melalui pendidikan seseorang 

dapat meningkatkan kematangan intelektual sehingga dapat membuat 

keputusan dalam bertindak. Dari hasil penelitian yang ada, peneliti 

berpendapat bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan produktifitas 

atau kinerja perawat adalah pendidikan formal perawat. Pendidikan 

memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan 

tugas, tetapi juga landasan untuk mengembangkan diri serta kemampuan 

memanfaatkan semua sarana yang ada di sekitar kita untuk kelancaran tugas. 

Tenaga keperawatan yang berpendidikan tinggi motivasinya akan lebih baik 

karena telah memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas 

dibandingkan dengan perawat yang berpendidikan rendah. 

Asumsi peneliti mengatakan bahwa perawat yang telah menyelesaikan 

pendidikannya baik itu kategori rendah maupun tinggi, tidak mempengaruhi  

pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang, maka semakin bertambah pula pengetahuan yang 
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dimiliki, semakin bertambah pula skill yang dimikili. Perawat dengan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi akan merasa percaya diri dan mulai 

menunjukkan bahwa peningkatan pendidikannya setara dengan kemampuan 

yang dimilikinya, hal seperti ini memotivasi perawat untuk dapat lebih 

meningkatkan kualitas layanan asuhan keperawatan khususnya kebersihan diri 

pasien. 

4. Hubungan Masa Kerja dengan Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa jumlah perawat dengan masa kerja 

yang lama lebih banyak (84,6%) dibanding dengan perawat yang masa 

kerjanya baru (15,4%). Berdasarkan uji statistik yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara masa kerja 

dengan pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan (p=1.000). 

Menurut Robbin, lama kerja turut menentukan kinerja seseorang dalam 

menjalankan tugas. Semakin lama seseorang bekerja semakin terampil dan 

semakin cepatdia menyelesaikan tugas tersebut (Farida,2011). Pada penelitian 

ini tidak ada hubungan antara masa kerja  dan pendokumentasian asuhan 

keperawatan yang dilakukan oleh perawat pelaksana, hal ini dapat disebabkan 

karena sebagian besar responden  memiliki masa kerja antara 1 – 10 tahun 

(53,6%), yang berarti bahwa merekan adalah merupakan karyawan yang 

relatip baru. Dan merasa belum terpuaskan sehingga kurang termotivasi untuk 

menampilkan kinerja yang baik.  Masa kerja biasanya dikaitkan dengan waktu 

mulai bekerja, dimana pengalaman kerja juga ikut menentukan kinerja  

seseorang. Semakin lama masa kerja maka kecakapan akan lebih baik  karena 

sudah menyesuaikan diri dengan pekerjaanya. Seseorang akan mencapai 
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kepuasan tertentu bila sudah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

Semakin lama  karyawan bekerja mereka cenderung lebih terpuaskan dengan 

pekerjaan mereka . Para karyawan yang relatip baru cenderung kurang 

terpuaskan karena berbagai pengharapan yang lebih tinggi. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Noorkasiani et al., 2015) yang mendapatkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara lama bekerja dengan kelengkapan dokumentasi asuhan 

keperawatan. Hal ini diperkuat oleh (Robbins & Timothy, 2012) yang 

mengatakan bahwa terdapat suatu hubungan yang positif antara masa kerja 

dan produktifitas pekerjaan. Semakin lama seseorang bekerja, maka semakin 

terampil dan memiliki pengalaman yang banyak dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Lama bekerja seseorang sangat penting agar dapat 

mencerminkan tingkat kepuasan akhir yang dicapai oleh karyawan. Hal ini di 

dukung juga oleh penelitian (Hotnida & Sumiatun, 2012) yang mengatakan 

bahwa faktor lama bekerja seseorang berpengaruh terhadap kinerja perawat 

dalam pendokumentasi asuhan keperawatan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian(Yanti & Warsito, 2013) 

mengatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara masa kerja 

perawat dengan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan.Masa kerja yang 

diekspresikan sebagai pengalaman kerja berpengaruh terhadap produktivitas 

karyawan. Semakin lama masa kerja seorang karyawan maka produtivitasnya 

akan makin meningkat (Mangkunegara, 2009). Hal ini didukung dengan hasil 

penelitian Meriwati (2011) yaitu secara statistik diketahui ada hubungan yang 
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bermakna antara masa kerja dengan upaya minimalisasi stressor hospitalisasi 

pada anak di ruang Edelweis RSUD dr. M. Yunus Bengkulu. 

Faktor tidak adanya hubungan antara masa kerja bisa disebabkan karena 

terjadi kejenuhan terhadap rutinitas pekerjaan dan kebiasaan pendokumentasi, 

selain itu kurangnya pembinaan mengenai pendokumentasi asuhan 

keperawatan terhadap para perawat pelaksana sehingga motivasi untuk 

mendokumentasikan asuhan keperawatan rendah. Bertambahnya lama kerja 

seorang perawat sebaiknya disertai dengan kegiatan untuk meningkatkan 

keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan setiap individu agar tidak terjadi 

kejenuhan terhadap rutinitas sehingga kualitas dokumentasi menjadi lebih 

baik. 

Hal ini dapat diasumsikanbahwa semakin bertambah lama kerja ternyata 

tidak menunjukkan peningkatan kualitas dokumentasi proses asuhan 

keperawatan bahkan semakin terjadi penurunan. 

Dalam hal lama bekerja, peneliti lebih memfokuskan pada pengalaman 

yang diperoleh oleh perawat. Semakin lama seseorang bekerja, maka dari itu 

pengalamannya pun akan bertambah. Pengalaman ini kemudian akan 

menambah wawasan atau pengetahuan kepada perawat dan membentuk pola 

pikirnya, sehingga integrasi keislamannya mengaitkan dengan ayat Al-Qur’an 

tentang pengetahuan, salah satunya pada QS. Az-Zumar (39:9) 

قَاۤىِٕمًا َُّ  نْهُوَقَانتِ اٰناَۤءَالَّيْلِسَاجِداًوَّ قلُْهَلْيَسْتوَِىالَّذِ ُْنَيَعْلَمُوْنَوَالَّذِ ُْنلَََ َُعْلَمُوْنَ امََّ ۗ خِرَةوََ ُرَْجُوْارَحْمَةرََب هِ  ۗۗ  حْذرَُالَْٰ

ََّرُاوُلوُاالَْلَْبَابِ   ٩ࣖ  اِنَّمَا َُتذََ

Terjemahnya : 

(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 
yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia 
takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? 
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Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 
dapat menerima pelajaran. 

Ayat ini menerangkan tentang perbedaan antara orang kafir dengan orang 

yang selalu taat menjalankan ibadah kepada Allah dan takut dengan siksaan 

akhirat yang selalu mengharapkan Rahmat (Surga). Tidak sama dengan orang 

yang memiliki pengetahuan dan mengEsakan Allah, mentaati semua perintah-

Nya dan menjauhi larangan-Nya yaitu Abu Bakar dan sahabatnya, dengan 

yang tidak memiliki ilmu yaitu Abu Jahal dan sahabatnya. Ayat diatas 

menunjukkan keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta, karena orang yang 

yang mempunyai ilmu mengetahui kemanfaatan harta dan orang yang tidak 

berilmu tidak mengetahui kemanfaatan ilmu(Duhri, 2011). 

Kata ََُعْلَمُوْن   ya’lamuna pada ayat diatas, ada juga ulama yang 

memahaminya sebagai kata yang tidak memerlukan objek. Maksudnya, siapa 

yang memiliki pengetahuan apapun, pengetahuan itu pasti tidak sama dengan 

yang tidak memilikinya. Hanya saja jika mkna ini yang dibahas, harus 

difokuskan bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang 

bermanfaat yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu 

menyesuaikan diri dan amalnya dengan pengetahuan itu(Shihab, 2009a). 

5. Hubungan Pengetahuan dengan Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa jumlah perawat dengan tingkat 

pengetahuan tinggi lebih banyak (52,3%)dibanding dengan perawat yang 

pengetahuannya rendah (47,7%). Berdasarkan uji statistik yang dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan 

dengan pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan (p=0,000). 
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Pengetahuan adalah kumpulan informasi yang dipahami, diperoleh dari 

proses belajar selama hidup dan dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat 

penyesuaian diri baik terhadap diri sendiri maupun lingkunganya(Supriyadi & 

Artha, 2013). Setelah seseorang mengetahui stimulus atau obyek, kemudian 

mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa yang diketahui, proses 

selanjutnya diharapkan akan melaksanakan atau mempraktekkan apa yang 

diketahui(Supriyadi & Artha, 2013). Melalui tindakan dan belajar seseorang 

akan mendapatkan kepercayaan dan sikap terhadap sesuatu yang pada 

giliranya akan mempengarui perilaku (Husein, 2011). 

Hal ini sejalan dengan penelitian(Firzan & Mamdy, 2012) yang 

mendapatkan bahwa tingkat pengetahuan berhubungan secara bermakna 

dengan kinerja perawat dalam pendokumentasi keperawatan. Begitu pula 

dengan penelitian(Kusumawatya & Yani, 2011)yang mendapatkan bahwa 

adanya hubungan bermakna dan berpola positif antara pemahaman terhadap 

pendokumentasi proses keperawatan dengan kompetensi mendokumentasikan 

proses keperawatan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Nuryani & 

Susanti, 2014) yang mengatakan bahwa ada hubungan antara pengetahuan 

perawat dengan kelengkapan pengisian dokumentasi asuhan keperawatan 

dengan hasil P = 0,001. Penelitian lain (Martini, 2007)yangberjudul hubungan 

karakteristik perawat, sikap, beban kerja, ketersediaan fasilitas dengan 

pendokumentasi asuhan keperawatan di rawat inap bprsud kota salatigajuga 

menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan 

pendokumentasi asuhan keperawatan. 
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Berdasarkan teori Henderson yang mengatakan bahwa terdapat 14 

komponen kebutuhan dasar manusia, salah satunya yakni belajar 

mengetahui atau  memuaskan rasa penasaran yang menuntun pada 

perkembangan normal dan kesehatan serta menggunakan fasilitas 

kesehatan yang tersedia(Asmadi, 2008). Jadi, peneliti berasumsi bahwa 

semakin tinggi tingkat pengetahuan perawat, maka semakin baik pula 

pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan yang dilakukan. 

6. Hubungan Beban Kerja dengan Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa jumlah perawat yang beban 

kerjanya berat lebih banyak (52,3%) dibanding dengan perawat yang memiliki 

beban kerja yang ringan (47,7%). Berdasarkan uji statistik yang dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara beban 

kerja dengan pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan (p=0,696). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perawat yang 

mempunyai beban kerja tinggi tidak melakukan pendokumentasi dengan 

lengkap. Hasil juga menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara 

beban kerja dengan kelengkapan pendokumen-tasian asuhan keperawatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dari semua perawat yang mempunyai beban kerja 

tinggi tersebut hanya 16,7% yang melakukan pendokumentasi dengan 

lengkap. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Ilyas, 2011) bahwa 

beban kerja perawat yang tinggi memengaruhi produktivitas kinerja perawat 

termasuk ke-giatan pendokumentasi asuhan keperawatan. Hal ini juga sesuai 

pernyataan (Sochakski, 2014), semakin banyak jumlah pasien akan 

meningkatkan beban kerja dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 
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kualitas pelayanan. Begitu halnya akibat dari kekurangan tenaga akibat 

penyebaran dan alokasi yang tidak merata menyebabkan beban kerja 

meningkat dan risiko terjadi penurunan kualitas pelayanan keperawatan 

(Duffield, Baldwin, & Michael, 2014). 

Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh (Budiawan, 2015) menyimpulkan bahwa beban kerja tidak ada hubungan 

bermakna dengan kinerja perawat pelaksana di ruang rawat inap. (Sitepu, 

2013) juga menyimpulkan bahwa beban kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan tetapi tidak signifikan. Beban kerja dipengaruhi salah satunya oleh 

kapasitas kerja , seseorang yang bekerja dengan beban kerja maksimal akan 

menyebabkan produktivitas menurun. Menurut Sumakmur setiap pekerjaan 

merupakan beban bagi pelakunya,  beban dimaksud bisa fisik, mental, sosial. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Martini, 2007) yang mengatakan bahwa adanya hubungan antara beban kerja 

responden dengan praktek pendokumentasi asuhan keperawatan. Hal ini 

diperkuat oleh peneitian Budi Widiastuti (2015), mengatakan terdapat 

hubungan antara beban kerja dengan kinerja perawat dalam pemberian asuhan 

keperawatan di Instalasi Rawat Inap C1 RSUP PProf. Dr. D. Kadao Manado 

(P=0,035) (Manuho, Warouw, & Hamel, 2015). 

Beban kerja merupakan kemampuan tubuh seseorang menerima 

pekerjaan. Setiap beban yang diterima harus sesuai dan seimbang terhadap 

kemampuan fisik atau psikologis pekerja tersebut. Beban kerja fisik, misalnya 

mendorong, mengangkat dan merawat pasien. Sedangkan psikologi berupa 

sejauh mana tingkat keahlian dan prestasi kerja yang dimiliki individu dengan 
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individu lainnya. Jika beban kerja perawat lebih dari kapasitasnya, akan 

berdampak buruk pada pekerjaannya (Manuho et al., 2015) 

Michael G dalam Iskandar dam Sembada (2012) mengemukakan bahwa 

jika pegawai menghayati pekerjaan sebagai beban kerja sehingga pegawai 

mengalami ketegangan di dalam pekerjaan karena kemampuannya tidak 

sesuai dengan tuntutan organisasi hal ini akan berdampak pada perilaku yang 

ditampilkan oleh pegawai yaitu perilaku tidak efektif dalam bekerja, seperti 

malas, menghindari tugas atau rendahnya motivasi dan kinerja pegawai. 

Maka  peneliti berasumsi bahwa beban kerja tidak berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap kinerja perawat. Artinya, semakin tinggi atau 

rendanya beban kerja perawat, maka tidak mempengaruhi peningkatan kinerja 

perawat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil olah data statistik dan pembahasan didapatkan bahwa pelaksanaan 

dokumentasi asuhan keperawatandapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tidak ada hubungan yang bermakna antara usia dengan dokumentasi asuhan 

keperawatan di ruang perawatan Rumah Sakit Haji Makassar 

2. Tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan dokumentasi 

asuhan keperawatan di ruang perawatan Rumah Sakit Haji Makassar 

3. Tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan dokumentasi 

asuhan keperawatan di ruang perawatan Rumah Sakit Haji Makassar 

4. Tidak ada hubungan yang bermakna antara masa kerja dengan dokumentasi 

asuhan keperawatan di ruang perawatan Rumah Sakit Haji Makassar 

5. Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan dokumentasi 

asuhan keperawatan di ruang perawatan Rumah Sakit Haji Makassar 

6. Tidak ada hubungan yang bermakna antara beban kerja dengan dokumentasi 

asuhan keperawatan di ruang perawatan Rumah Sakit Haji Makassar 

B. Saran 

1. Bagi pihak Manajemen Rumah Sakit disarankan untuk memberikan 

penghargaan bagi perawat yang telah berada di usia madia untuk 

meningkatkan motivasi dan kinerja, serta membuat dukungan dan kebijakan 

untuk pedoman penulisan dokumentasi asuhan keperawatan 
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2. Bagi bidang keperawatan disarankan memberikan bimbingan dan pelatihan 

secara bertahap bagi perawat yang masih mempunyai masa kerja yang baru 

dalam hal pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan di rumah sakit 

3. Bagi perawat pelaksana disarankan menambah pengetahuan tentang 

dokumentasi asuhan keperawatan baik melalui pendidikan berkelanjutan 

maupun melalui pelatihan atau seminar. Selain itu hendaknya kita dalam 

bekerja senantiasa memegang teguh nilai-nilai ajaran islam sebagaimana kita 

diajarkan untuk selalu ikhlas. Karena rugilah orang beribadah kalau tidak 

berilmu, rugilah orang berilmu kalau tidak beramal, dan rugilah orang 

beramal kalau tidak ikhlas. 

4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut tentang 

dokumentasi asuhan keperawatandengan menambahkan aspek lain yang 

belum dikaji pada penelitian ini 
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PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth 

Calon Responden 

Di- 

Tempat 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Nama : Sri Hartina HM 

Nim : 70300116044 

Alamat : Samata, Gowa 

Akan mengadakan penelitian dengan Judul: “Hubungan Karakteristik Perawat 

dengan Dokumentasi Asuhan Keperawatan Di Ruang Perawatan 

Rumah Sakit Haji Makassar” 

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari saudara/(i) untuk menjadi 

responden dalam penelitian ini dan menandatangani lembar persetujuan menjadi 

responden, selanjutnya saya mengharapkan saudara/(i) untuk mengikuti prosedur 

yang kami berikan dengan kejujuran dan jawaban anda dijamin kerahasiaannya dan 

penelitian ini akan bermanfaat semaksimal mungkin. Jika saudara/(i) tidak bersedia 

menjadi responden, maka tidak ada sanksi bagi saudara/(i) Atas perhatian dan 

kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. 

Peneliti 

 

 

 

 

(SRI HARTINA HM) 

 

 



 
 

 
 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini bersedia dan tidak keberatan 

menjadiresponden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi 

IlmuKeperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 

Nama : Sri Hartina HM 

Nim : 70300116044 

Alamat : Samata, Gowa 

Judul : Hubungan Karakteristik Perawat dengan Dokumentasi Asuhan   

Keperawatan Di Ruang Perawatan Rumah Sakit Haji 

Makassar” 

Saya berharap penelitian ini tidak akan mempunyai dampak negatif 

sertamerugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga jawaban dan hasil observasi 

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

paksaan dari siapapun, saya siap berpartisipasi dalam penelitian ini. 

Demikian lembar persetujuan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari 

pihak manapun untuk diperlukan sebagaimana mestinya. 

 

Makassar,        2020 

Responden 

 

 

 

(   ) 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN KARAKTERISTIK PERAWAT 

DENGAN DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN 

 

    

Petunjuk: 

Berilah tanda ( √ )  pada angka yang telah tersedia sebagai aplikasi/ penilaian saudara 

terhadap pernyataan pada kuisioner 

Inisial perawat:_________________  Ruang:___________________ 

 

Jenis Kelamin :                       Laki- laki                       Perempuan                                                                                  

 

Umur   ( tahun ) :                   20 - 25                             36 - 40 

                                               26 – 30                          40   Keatas      

                                               31 – 35 

 

Pendidikann terakhir : SPK    D3 Keperawatan 

    S1 Keperawatan  Ners 

 

Masa kerja (tahun) :             1    -    5   th              11 -15    

6   -   10  th16 – Keatas 

 

Berilah tanda  (√), pada  kolom yang tersedia! 

Nilai :  3  bila  saudara  sangat setuju (SS)  dengan penyataan 

Nilai :  2  bila  saudara setuju (S)  dengan pernyataan 

Nilai :  1  bila  saudara  tidak setuju (TS) dengan pernyataan 

1. Pengetahuan 

No Pernyataan 
SS 

(3) 

S 

(2) 

TS 

(1) 

1 Tahapan asuhan keperawatan yaitu : pengkajian, 

diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi. 

   

2 Urutan tahapan standar asuhan keperawatan : pengkajian    

  

Kuesioner Ini Hanya Untuk Kepentingan Penelitian Tidak Ada Hubungannya 

Dengan Penilainan Kerja 

 

 



 
 

 
 

– perencanaan–diagnosis–pelaksanaan–evaluasi 

3 Pengkajian merupakan langkah dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan  

   

4 Pengkajian  keperawatan sebagai dasar dalam 

merumuskan diagnosa keperawatan 

   

5 Diagnose digunakan untuk merencanakan tindakan    

6 Rencana tindakan keperawatan merupakan strategi 

design untuk melaksanakan masalah pasien 

   

7 Tujuan intervensi dilakukan yaitu untuk mencapai 

tingkat kesehatan pasien yang optimal 

   

8 Perencanaan dilakukan untuk mencegah dan 

memperbaiki masalah kesehatan pasien 

   

9 Melaksanakan asuhan keperawatan secara menyeluruh 

kepada pasien yang menjadi tanggung jawabnya 

   

10 Tindakan keperawatan merupakan pelaksanaan dari 

perencanaan yangsudah ditentukan 

   

11 Tindakan keperawatan dilakukan sesuai dengan 

intervensi asuhan keperawatan yang telah ditetapkan 

   

12 Semua tindakan yang telah dilakukan harus segera 

didokumentasikan 

   

13 Penulisan dokumentasi asuhan keperawatan dilakukan 

setelah pasien diterima sampai dengan pasien pulang 

   

14 Penulisan dokumentasi asuhan keperawatan merupakan 

pelaksanaan fungsi independen perawat 

   

15 Evaluasi keperawatan dilakukan untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan asuhan keperawatan 

   

16 Evaluasi hasil harus dilaksanakan oleh perawat yang 

melaksanakan 

   

17 Syarat penulisan dokumentasi asuhan keperawatan 

haruslah akurat, lengkap dan sesuai standar 

   

18 Pelayanan keperawatan lebih penting dilakukan 

dibanding dengan melakukan pendokumentasi asuhan 

keperawatan 

   

19 Kualitas penulisan dokumentasi asuhan keperawatan 

berdampak pada nilai guna dokkumentasi asuhan 

keperawatan seperti administrasi, hokum, keuangan, 

penelitian dan pendidikan 

   

2. Masa kerja 

No Pernyataan 
SS 

(3) 

S 

(2) 

TS 

(1) 

1 Standar asuhan keperawatan tetap dilaksanakan    



 
 

 
 

meskipun sebagai perawat baru 

2 Adaptasi yang baik mempengaruhi pelaksanaan standar 

asuhan keperawatan 

   

3 Masa kerja yang lama akan cenderung membuat perawat 

merasa betah dengan pekerjaannya 

   

4 Perawat yang baru merasa nyaman dengan pekerjaannya    

5 Perawat dengan masa kerja yang lama jenuh dengan 

pekerjaannya 

   

3. Pelaksanaan standar asuhan keperawatan 

a. Standar   Pengkajian keperawatan 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Pengkajian dilakukan berdasarkan keadaan dan kebutuhan 

pasien 

  

2 Pengumpulan data melibatkan klien, orang terdekat, dan 

tim kesehatan lain 

  

3 Data pengkajian dikelompokkan menjadi data subjektif 

dan objektif 

  

4 Proses pengumpulan data dilakukan secara sistimatis dan 

terus menerus 

  

5 Merumuskan masalah sesuai kebutuhan Maslow   

6 Komponen pengkajian berdasarkan teori kebutuhan dasar 

Virginia Handerson 

  

7 Data dikaji mulai dari pasien masuk rumah sakit sampai 

pasien pulang 

  

b. Standar  Diagnosa keperawatan 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Diagnosa keperawatan dituliskan setalah mendapatkan 

hasil pengkajian 

  

2 Penulisan diagnosa keperawatandapat mempermudah  

rencana keperawatan dan tujuan keperawatan 

  

3 Diagnose keperawatan menurut masalah pasien yang 

bersifat actual dan potensial 

  

4 Diagnosa keperawatan telah divalidasikan dengan klien, 

orang terdekat dan tim kesehatan lain 

  

5 Melakukan analisis dan interpretasi data berdasarkan hasil 

pengkajian yang telah didapatkan 

  

6 Merumuskan diagnosa keperawatan yang actual/resiko   

c. Standar   Perencanaan keperawatan 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Rencana keperawatan dilakukan bekerja sama   



 
 

 
 

denganpasien, orang terdekat dan tim kesehatan lain 

2 Rencana keperawatan merupakan sesuatu yang realistis, 

yang berhubungan dengan kebutuhan klien 

  

3 Rencana keperawatan merupakan sesuatu yang dapat 

diukur dan direncanakan sesuai keadaan klien 

  

4 Rencana keperawatan dapat memberikan arah serta 

berkelanjutan 

  

5 Pada perencanaan harus memuat kriteria hasil   

6 Rencana tindakan keperawatan menggambarkan kerja 

sama dengan tim kesehatan lain 

  

7 Membuat jadwal dalam melaksanakan rencana 

keperawatan 

  

d. Standar Implementasi Keperawatan 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Setelah melakukan tindakan keperawatan, pasien harus 

diobservasi 

  

2 Tindakan keperawatan harus mempertimbangkan 

keamanan dan kenyamanaan serta ketepatan 

  

3 Bekerja sama dengan anggota tim kesehatan lain dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

  

4 Pelaksanaan tindakan bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan pasien 

  

5 Menuliskan hasil implementasi setelah tindakan 

dilakukan dengan ringkas dan jelas 

  

e. Standar   Evaluasi Keperawatan 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Evaluasi merupakan sesuatu yang sistimatis dan terus 

menerus 

  

2 Respon klien terhadap tindakan keperawatan 

didomumentaikan 

  

3 Mengkaji ulang sebagai penelitian diagnosa dan rencana 

keperawat 

  

4 Menuliskan hasil evaluasi dari pasien, orang terdekat dan 

tim kesehatan lain 

  

5 Mengevaluasi dan menyesuaikan rencara keperawatan 

sesuai dengan kebutuhan pasien 
  

 

 

 



 
 

 
 

Lembar Observasi 

Instrument Penilaian Asuhan Keperawatan 

Beri tanda (V) bila aspek yang dinilai ditemukan 

Beri tanda (0) bila aspek yang dinilai tidak ditemukan 

No Aspek Yang Dinilai 
Diisi 

Ya  Tidak  

1 Pengkajian : 

a. Menggunakan format pengkajian sesuai dengan 

target kompetensi 

  

b. Data dikelompokkan (bio-psiko-sosio-spiritual).   

c. Kemampuan mengumpulkan data objektif dan 

subjektif 

  

d. Keakuratan dan kelengkapan data yang 

dikumpulkan 

  

e. Kemampuan mengkategorikan data   

f. Kemampuan menyusun analisa data yang tepat   

g. Analisa data memiliki etiologi yang rasinal   

h. Data dikaji sejak pasien masuk sampai pulang.   

i. Melengkapi format catatan pengkajian pasien 

dengan tepat 

  

2 Diagnosa : 

a. Kesesuaian dengan data pendukung yang ada 

  

b. Ketetapan perumusan diagnosis keperawatan 

berdasarkan referensi Standar Diagnosa 

Keperawatan Indonesia (SDKI) 

  

c. Kemampuan menentukan prioritas diagnosis 

keperawatan 

  

d. Diagnosa keperawatan mencarikan PE/PES   

e. Merumuskan diagnosa keperawatan actual/resiko   

f. Melakukan analisis dan interpretasi data   

3 Intervensi : 

a. Ketepatan dalam menyusun intervensi 

keperawatan berdasarkan Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia (SIKI) 

  

b. Membuat rencana keperawatan berdasarkan 

kebutuhan pasien 

  

c. Disusun menurut urutan prioritas   



 
 

 
 

d. Rencana tindakan mengacu pada tujuan dengan 

kalimat perintah, terinci dan jelas, dan atau 

melibatkan pasien/keluarga. 

  

e. Rencana tindakan menggambarkan keterlibatan 

pasien/keluarga. 

  

f. Rencana tindakan menggambarkan kerja sama 

denga Tim Kesehatan 

  

g. Terdapat intervensi utama yang merujuk pada 

pemecahan masalah  

  

h. Rasional bersifat ilmiah dan disesuaikan dengan 

kondisi pasien 

  

4 Implementasi : 

a. Dibuat secara sistematis sesuai dengan waktu 

tindakan yang dilakukan 

  

b. Bahasa operasional yang memiliki hasil terukur   

c. Tindakan dilaksanakan mengacu pada rencana 

keperawatan 

  

d. Ketepatan dalam penggunaan alat secara efisien 

sesuai kebutuhan 

  

e. Ketepatan dalam pendokumetasian tindakan 

keperawatan 

  

f. Semua tindakan yang telah dilaksanakan dicatat 

ringkas dan jelas 

  

g. Ada legalitas penanggung jawab tindakan (nama 

jelas dan tanda tangan) 

  

5 Evaluasi : 

a. Didasarkan pada ketercapaian standar luaran yang 

diharapkan berdasarkan Standar Luaran 

Keperawatan Indonesia (SLKI) 

  

b. Mencapai SOAP/SOAPIER   

c. Kesimpulan masalah pada poin Assessment 

dibuat secara jelas 

  

d. Ketepatan dalam menetukan rencana tindak lanjut 

(planning) 

  

e. Mengevaluasi dan menyesuaikan rencana 

keperawatan sesuai dengan kebutuhan pasien 

  

f. Evaluasi dilakukan secara terus menerus   

g. Hasil evaluasi dicatat   



 
 

 
 

VALIDITAS DAN RELIABILITAS  

1. Pengetahuan  

No Pertanyaan Signifikasi Pearson Correlation 

1 Pertanyaan 1 0.002 0.646 

2 Pertanyaan 2 0.000 0.861 

3 Pertanyaan 3 0.024 0.490 

4 Pertanyaan 4 0.015 0.524 

5 Pertanyaan 5 0.005 0.594 

6 Pertanyaan 6 0.035 0.461 

7 Pertanyaan 7 0.000 0.801 

8 Pertanyaan 8 0.054 0.427 

9 Pertanyaan 9 0.000 0.751 

10 Pertanyaan 10 0.000 0.801 

11 Pertanyaan 11 0.000 0.724 

12 Pertanyaan 12 0.003 0.614 

13 Pertanyaan 13 0.002 0.641 

14 Pertanyaan 14 0.002 0.639 

15 Pertanyaan 15 0.015 0.523 

16 Pertanyaan 16 0.007 0.572 

17 Pertanyaan 17 0.030 0.437 

18 Pertanyaan 18 0.004 0.600 

19 Pertanyaan 19 0.002 0.628 

 

 

 

 

Validitas dan Reabilitas jika nilai r hitung > 0.4329 

2. Masa Kerja 

No Pertanyaan Signifikasi Pearson Correlation 

1 Pertanyaan 1 0.000 0.731 

2 Pertanyaan 2 0.000 0.695 

3 Pertanyaan 3 0.000 0.766 

4 Pertanyaan 4 0.000 0.816 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.859 19 



 
 

 
 

5 Pertanyaan 5 0.001 0.688 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.761 5 

Validitas dan Reabilitas jika nilai r hitung > 0.4329 

3. Pengkajian  

No Pertanyaan Signifikasi Pearson Correlation 

1 Pertanyaan 1 0.000 0.904 

2 Pertanyaan 3 0.000 0.753 

3 Pertanyaan 5 0.000 0.904 

4 Pertanyaan 6 0.008 0.562 

5 Pertanyaan 7 0.000 0.707 

6 Pertanyaan 8 0.000 0.836 

7 Pertanyaan 10 0.017 0.513 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.496 7 

Validitas dan Reabilitas jika nilai r hitung > 0.4329 

4. Diagnosa  

No Pertanyaan Signifikasi Pearson Correlation 

1 Pertanyaan 1 0.000 0.649 

2 Pertanyaan 2 0.029 0.477 

3 Pertanyaan 3 0.027 0.482 

4 Pertanyaan 4 0.000 0.842 

5 Pertanyaan 5 0.000 0.700 

6 Pertanyaan 6 0.029 0.477 

 

 

 

 



 
 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.384 6 

Validitas dan Reabilitas jika nilai r hitung > 0.4329 

5. Intervensi  

No Pertanyaan Signifikasi Pearson Correlation 

 Pertanyaan 2 0.031 0.471 

1 Pertanyaan 3 0.006 0.580 

2 Pertanyaan 4 0.006 0.580 

3 Pertanyaan 5 0.005 0.589 

4 Pertanyaan 6 0.005 0.589 

 Pertanyaan 7 0.000 0.702 

 Pertanyaan 8 0.021 0.499 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.094 7 

Validitas dan Reabilitas jika nilai r hitung > 0.4329 

6. Implementasi  

No Pertanyaan Signifikasi Pearson Correlation 

1 Pertanyaan 2 0.012 0.535 

2 Pertanyaan 3 0.000 0.802 

3 Pertanyaan 4 0.000 0.895 

4 Pertanyaan 5 0.000 0.736 

5 Pertanyaan 7 0.000 0.788 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.769 5 

 Validitas dan Reabilitas jika nilai r hitung > 0.4329 



 
 

 
 

7. Evaluasi  

No Pertanyaan Signifikasi Pearson Correlation 

1 Pertanyaan 1 0.001 0.669 

2 Pertanyaan 2 0.035 0.461 

3 Pertanyaan 4 0.008 0.565 

 Pertanyaan 5 0.008 0.565 

 Pertanyaan 6 0.000 0.737 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.254 5 

Validitas dan Reabilitas jika nilai r hitung > 0.4329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN SPSS 22 

 
Frequencies 

 
Frequency Table 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 14 21.5 21.5 21.5 

Perempuan 51 78.5 78.5 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20-25 6 9.2 9.2 9.2 

26-30 8 12.3 12.3 21.5 

31-35 23 35.4 35.4 56.9 

36-40 7 10.8 10.8 67.7 

>40 21 32.3 32.3 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

Pendidikan Kategorik 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 36 55.4 55.4 55.4 

Rendah 29 44.6 44.6 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 

 

Statistics 

 

Jenis 

Kelamin Usia 

Pendidikan 

Kategorik 

Masa Kerja 

Kategorik 

Pengetahuan 

Kategorik 

Beban Kerja 

Kategorik 

N Valid 65 65 65 65 65 65 

Missing 0 0 0 0 0 0 



 
 

 
 

Masa Kerja Kategorik 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Lama 55 84.6 84.6 84.6 

Baru 10 15.4 15.4 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

Pengetahuan Kategorik 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 34 52.3 52.3 52.3 

Rendah 31 47.7 47.7 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

Beban Kerja Kategorik 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Berat 34 52.3 52.3 52.3 

Ringan 31 47.7 47.7 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 
Crosstabs 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Jenis Kelamin * 

Dokumentasi Askep 

Kategorik 

65 100.0% 0 0.0% 65 100.0% 

Usia * Dokumentasi Askep 

Kategorik 
65 100.0% 0 0.0% 65 100.0% 

Pendidikan Kategorik * 

Dokumentasi Askep 

Kategorik 

65 100.0% 0 0.0% 65 100.0% 



 
 

 
 

Masa Kerja Kategorik * 

Dokumentasi Askep 

Kategorik 

65 100.0% 0 0.0% 65 100.0% 

Pengetahuan Kategorik * 

Dokumentasi Askep 

Kategorik 

65 100.0% 0 0.0% 65 100.0% 

Beban Kerja Kategorik * 

Dokumentasi Askep 

Kategorik 

65 100.0% 0 0.0% 65 100.0% 

 
Jenis Kelamin * Dokumentasi Askep Kategorik 

Crosstab 

 

Dokumentasi Askep Kategorik 

Total Terlaksana 

Tidak 

Terlaksana 

Jenis Kelamin Laki-Laki Count 8 6 14 

Expected Count 7.3 6.7 14.0 

Perempuan Count 26 25 51 

Expected Count 26.7 24.3 51.0 

Total Count 34 31 65 

Expected Count 34.0 31.0 65.0 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square .167
a
 1 .683   

Continuity Correction
b
 .011 1 .915   

Likelihood Ratio .168 1 .682   

Fisher's Exact Test    .768 .459 

Linear-by-Linear Association .165 1 .685   

N of Valid Cases 65     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.68. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 
 



 
 

 
 

Usia * Dokumentasi Askep Kategorik 

Crosstab 

 

Dokumentasi Askep Kategorik 

Total Terlaksana Tidak Terlaksana 

Usia 20-25 Count 3 3 6 

Expected Count 3.1 2.9 6.0 

26-30 Count 4 4 8 

Expected Count 4.2 3.8 8.0 

31-35 Count 8 15 23 

Expected Count 12.0 11.0 23.0 

36-40 Count 5 2 7 

Expected Count 3.7 3.3 7.0 

>40 Count 14 7 21 

Expected Count 11.0 10.0 21.0 

Total Count 34 31 65 

Expected Count 34.0 31.0 65.0 

 

Test Statistics
a
 

 Usia 

Most Extreme Differences Absolute .269 

Positive .000 

Negative -.269 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.081 

Asymp. Sig. (2-tailed) .193 

a. Grouping Variable: Dokumentasi Askep Kategorik 

 
Pendidikan Kategorik * Dokumentasi Askep Kategorik 

Crosstab 

 

Dokumentasi Askep Kategorik 

Total Terlaksana 

Tidak 

Terlaksana 

Pendidikan Kategorik Tinggi Count 22 14 36 

Expected 

Count 
18.8 17.2 36.0 



 
 

 
 

Rendah Count 12 17 29 

Expected 

Count 
15.2 13.8 29.0 

Total Count 34 31 65 

Expected 

Count 
34.0 31.0 65.0 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.507
a
 1 .113   

Continuity 

Correction
b
 

1.778 1 .182   

Likelihood Ratio 2.521 1 .112   

Fisher's Exact Test    .139 .091 

Linear-by-Linear 

Association 
2.468 1 .116   

N of Valid Cases 65     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.83. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Masa Kerja Kategorik * Dokumentasi Askep Kategorik 

Crosstab 

 

Dokumentasi Askep Kategorik 

Total Terlaksana Tidak Terlaksana 

Masa Kerja Kategorik Lama Count 29 26 55 

Expected Count 28.8 26.2 55.0 

Baru Count 5 5 10 

Expected Count 5.2 4.8 10.0 

Total Count 34 31 65 

Expected Count 34.0 31.0 65.0 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .025
a
 1 .874   



 
 

 
 

Continuity Correction
b
 .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .025 1 .874   

Fisher's Exact Test    1.000 .572 

Linear-by-Linear Association .025 1 .875   

N of Valid Cases 65     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.77. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Pengetahuan Kategorik * Dokumentasi Askep Kategorik 

Crosstab 

 

Dokumentasi Askep Kategorik 

Total Terlaksana Tidak Terlaksana 

Pengetahuan 

Kategorik 

Tinggi Count 25 9 34 

Expected Count 17.8 16.2 34.0 

Rendah Count 9 22 31 

Expected Count 16.2 14.8 31.0 

Total Count 34 31 65 

Expected Count 34.0 31.0 65.0 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 12.870
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 11.148 1 .001   

Likelihood Ratio 13.321 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 
12.672 1 .000   

N of Valid Cases 65     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.78. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Beban Kerja Kategorik * Dokumentasi Askep Kategorik 

Crosstab 

 

Dokumentasi Askep Kategorik 

Total Terlaksana Tidak Terlaksana 



 
 

 
 

Beban Kerja 

Kategorik 

Berat Count 17 17 34 

Expected Count 17.8 16.2 34.0 

Ringan Count 17 14 31 

Expected Count 16.2 14.8 31.0 

Total Count 34 31 65 

Expected Count 34.0 31.0 65.0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .152
a
 1 .696   

Continuity Correction
b
 .020 1 .887   

Likelihood Ratio .152 1 .696   

Fisher's Exact Test    .805 .444 

Linear-by-Linear 

Association 
.150 1 .699   

N of Valid Cases 65     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.78. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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