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ABSTRAK 

Nama  : Fitri Ramdayani  

NIM   : 70300117034  

Judul : Analisis Beban Kerja Perawat Pada Masa Pandemi COVID-19 di 

Ruang Isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 

  

Pandemi merupakan wabah penyakit global yang menyebar luas dan 

mempengaruhi banyak orang, tenaga kesehatan khususnya perawat sebagai 

profesional yang sangat rentan tertular virus COVID-19 karena berhadapan 

langsung dengan pasien COVID-19. Hal tersebut dapat meningkatkan beban kerja 

sehingga dapat mempengaruhi kinerja perawat di masa pandemi. Beban kerja di 

masa pandemi COVID-19 tergantung pada proses kerja yang lebih tinggi 

tingkatan pekerjaannya yang membuat pelayanan jauh lebih sulit dan melelahkan 

daripada dalam kondisi normal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

beban kerja perawat selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan aspek fisik, 

psikologis, dan waktu kerja perawat di ruang isolasi Rumah Sakit Labuang Baji 

Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Instrumen yang digunakan 

adalah kuesioner, adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer 

dan data sekunder. 

Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat beban kerja perawat di masa pandemi 

COVID-19 terbanyak berada pada kategori sedang (91.5%), dimana berdasarkan 

indikator aspek fisik terbanyak berada pada kategori tinggi (57.7%), berdasarkan 

indikator aspek psikologis berada pada kategori sedang (90.1%), dan berdasarkan 

indikator aspek waktu kerja terbanyak berada pada kategori rendah (54.9%).  

Implikasi penelitian ini adalah : 1) Meminimalkan beban kerja agar dapat 

meningkatkan kinerja perawat sehingga dapat merawat pasien Covid-19 dengan 

baik 2) hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu 

manajemen keperawatan. 

 

 

Kata Kunci : COVID-19, Beban Kerja, Perawat 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Menurut WHO (World Health Organization) Pandemi adalah penyebaran 

penyakit baru ke seluruh dunia (World Health Organization 2020). Coronavirus-

2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom 

pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali terdeteksi 

di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China, pada Desember 2019 dan sejak itu 

menyebar secara global, yang mengarah ke pandemi COVID-19. WHO (World 

Health Organization) mendeklarasikan wabah COVID-19 Sebagai darurat 

kesehatan masyarakat internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, pandemi pada 

11 Maret 2020. Wabah penyakit ini mengguncang masyarakat global, mengingat 

hampir 200 negara di dunia terinfeksi virus ini termasuk Indonesia. Pemerintah 

negara-negara di dunia juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah 

penyebaran virus COVID-19 untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-

19, yang disebut lockdown dan social distancing (Supriatna, 2020). 

Terlepas dari upaya penahanan dan karantina global yang ketat, insiden 

COVID-19 terus meningkat, Sampai tanggal 12 Agustus 2021, dilaporkan jumlah 

kasus secara global terkonfirmasi sebanyak 204.089.191 kasus sedangkan yang 

meninggal dunia sebanyak 4.315.454 kasus di 221 Negara (WHO, 2021).   Di 

Indonesia, pada 9 Agustus 2021, 3.686.740 kasus Covid-19 telah dikonfirmasi, 

3.129.661 sembuh dan 4.901 kematian di 34 provinsi (Kemenkes 2021). Jumlah 

kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat dengan pesat di beberapa provinsi, 

khususnya di Sulawesi Selatan dilaporkan sampai tanggal pada tanggal 12 

Agustus 2021 pukul 07:43 yang terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 12.093 kasus 
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yang terkonfirmasi, sembuh 80.439 kasus dan 1.618 kasus meninggal dunia 

(Dinkes Sulsel, 2021). Adapun angka kematian tenaga kesehatan, khususnya 

perawat di Indonesia, jumlah perawat yang meninggal pada 3 Agustus 2021 dari 

data PPNI per 3 Agustus 2021 tersebar di antara 540 orang di 34 provinsi di 

Indonesia. Sedangkan di Sulawesi Selatan sampai tanggal 16 Juli 2021 tenaga 

kesehatan yang meninggal sebanyak 43 orang. 

Munculnya wabah Covid-19, yang telah memberikan tekanan besar pada 

para profesional kesehatan terutama perawat, untuk menangani langsung pasien 

COVID-19. Selain itu, protokol mengenai perlunya memakai alat pelindung diri 

(APD) standar selama perawatan pasien menjadi tantangan bagi petugas kesehatan 

selama pandemi COVID-19 (Liu et al., 2020). Beban kerja yang tinggi karena 

meningkatnya jumlah pasien yang terinfeksi selama pandemi, berbagai jenis 

penyakit, sering tidak seimbang dengan kapasitas SDM yang ada selama 

perawatan pasien Covid-19, meskipun menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). 

Secara khusus, risiko yang disebabkan oleh infeksi itu sendiri disebabkan oleh 

risiko lingkungan kerja, stres kerja, atau berkurangnya daya tahan karena 

peningkatan beban kerja (Metri 2021). Beban kerja sangat tinggi karena risiko 

infeksi yang tinggi, kehilangan kontrol, kurangnya pengalaman dalam mengelola 

penyakit, terlalu banyak bekerja, kelelahan, umpan balik pasien negatif, 

kecemasan akan tertular, stigma sosial yang dirasakan, terutama bagi mereka yang 

mungkin terkait dengan dugaan atau dikonfirmasi kasus beban kerja terkait, 

perubahan gaya hidup utama, isolasi dan kurangnya dukungan keluarga, dan 

perlindungan yang tidak memadai Weissgerber, 2016 dalam (Metri 2021).  

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Shoja et al. 2020) 

Pada penelitian di iran, menemukan bahwa diantara semua tenaga kesehatan, 
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perawat memiliki beban kerja tertinggi dan tenaga kesehatan yang bertugas dalam 

penanganan COVID-19 memiliki beban tugas lebih berat. Sementara itu, menurut 

Forsyth, dkk (2018), beban kerja meningkat (57,3%) karena perawat harus 

mengobservasi pasien secara langsung, berkomunikasi tatap muka dengan 

perawat lain, berkomunikasi tatap muka dengan staf lain, yang bisa membuat 

stres. dan frustrasi, yang dapat mempengaruhi pasien dalam memberikan layanan 

keperawatan. 

Menurut (Oetelaar et al. 2016), Solusi untuk mengatasi beban kerja yang 

tinggi adalah membagi pasien menjadi 4 kelompok yaitu ringan, sedang, berat dan 

intensif; manajemen waktu untuk perawatan langsung dan tidak langsung 

menyesuaikan jumlah sumber daya manusia (perawat). MacPhee, dkk (2017) 

Untuk mengatasi peningkatan beban kerja, sumber daya manusia (staf perawat) di 

ruangan harus disesuaikan. (Forsyth et al. 2018) Ketika beban perawat berkurang, 

rumah sakit dapat menerima interupsi atau permintaan khusus dari perawat untuk 

memberikan perawatan. 

Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Makassar memiliki 7 Rumah Sakit 

rujukan Covid-19 yang dijadikan pusat pelayanan kesehatan pada masa pandemi 

Covid-19. Dari 7 RS Rujukan Covid-19 yang ada di Makassar, RSUD Labuang 

Baji merupakan  RS tipe B dengan jumlah kasus covid-19 terbanyak ke-3 setelah 

RSUP Wahidin dan RSUD Dadi, yaitu lebih dari 1000 kasus Covid-19 sampai 

Februari 2021 (Rekam Medik RSUD Labuang Baji) dengan jumlah perawat 

sebanyak 71 orang. Sedangkan RS Wahidin merupakan RS tipe A dengan jumlah 

kasus Covid-19 lebih dari 4.500 kasus dengan jumlah tenaga kesehatan yang 

merawat pasien covid sebanyak 300 orang, dan RSUD Dadi yang juga merupakan 

RS tipe A, dengan jumlah kasus Covid-19 sebanyak 3.997 kasus dengan jumlah 
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tenaga kesehatan yang merawat pasien covid sebanyak 266 orang. Jika 

dibandingkan dari ke 3 rumah sakit dengan jumlah kasus covid terbanyak, RSUD 

Labuang Baji merupakan RS dengan jumlah perawat paling sedikit diantara 2 

Rumah Sakit lainnya, sehingga perawat sangat berpotensi mengalami  kelelahan 

kerja, dikarenakan  jumlah kasus Covid-19 yang terus meningkat (Satgas Covid-

19, 2021). 

RSUD Labuang Baji merupakan rumah sakit khusus untuk pasien COVID-

19 dan memiliki ruang isolasi pasien Covid-19 dengan 85 tempat tidur khusus 

dengan 71 perawat. Hal ini memungkinkan terjadinya kelelahan kerja dan beban 

kerja yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan perawat stres. RSUD 

Labuang Baji merupakan RS tipe B, jadi rumah sakit ini membutuhkan hasil riset 

sebagai dasar untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan, dan beban kerja 

perawat sangat berpengaruh terhadap mutu pelayanan di rumah sakit tersebut 

(RSUD Labuang Baji, 2021). 

Menurut survei awal yang dilakukan oleh peneliti melalui proses 

wawancara dengan 5 perawat di ruang isolasi COVID-19 RSUD Labuang Baji, 5 

perawat mengatakan ada perbedaan beban kerja sebelum dan sesudah pandemi 

Covid-19. 3 perawat merasakan beban kerja yang meningkat, seperti kelelahan 

dan tidak nyaman memakai APD yang harus digunakan selama sekitar 3 jam 

dalam pelayanan di ruang isolasi COVID-19, sesak napas, luka diwajah akibat 

pengguanaan masker, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dan kecemasan 

terinfeksi COVID-19 selama bertugas. Berdasarkan data tersebut dengan melihat 

kondisi sekarang, perawat dengan beban kerja yang tinggi  rentang terkena stres 

yang mengakibatkan sistem imun tubuh menurun sehingga mudah terpapar atau 

terinfeksi Covid-19 sehingga berdampak pada kinerja perawat. 
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Dengan melihat permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Analisis beban kerja perawat pada masa pandemi 

covid 19 di ruang isolasi.  

B. Rumusan Masalah 

Berdsarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah dengan 

pertanyaan  penelitian sebagai berikut: “Bagaimana beban kerja perawat pada 

masa pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi?” 

C. Defenisi Operasional 

Tabel 1 1 Defenisi Operasional 

Variabel Defenisi Operasional Kriteria objektif Cara 

Ukur 

 

Beban 

Kerja 

Beban kerja perawat 

adalah tugas yang harus 

dilakukan oleh seorang 

perawat berdasarkan 

lama dan berat ringannya 

suatu pekerjaan. 

 

Skor : 

1 : Tidak Pernah 

2 : Kadang-kadang 

3 : Sering 

4 : Selalu 

 

Kategorisasi beban 

kerja : 

Rendah : X < 24 

Sedang : 27 ≤ X < 56 

Tinggi :  X ≥ 56 

 

Kuesioner 

Aspek 

Fisik 

Aspek...fisik..terdiri..dari 

tugas..pokok..dan..fungsi, 

jumlah...pasien..yang 

dirawat..dibandingkan 

dengan staf medis, dan 

tugas tambahan lainnya 

mengenai berapa besar 

beban kerja yang 

ditanggung dibandingkan 

dengan tenaga yang 

dimiliki petugas. 

Skor : 

1 : Tidak Pernah 

2 : Kadang-kadang 

3 : Sering 

4 : Selalu 

Kategorisasi beban 

kerja : 

Rendah : X < 10 

Sedang : 10 ≤ X < 15 

Tinggi :  X ≥ 15 

Kuesioner 

Aspek 

Psikologis 

Aspek psikologis adalah 

keadaan emosional yang 

terjadi di lingkungan 

kerja, yang berkaitan 

dengan hubungan dengan 

Skor : 

1 : Tidak Pernah 

2 : Kadang-kadang 

3 : Sering 

4 : Selalu 

Kuesioner  
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petugas..lain,..atasan, 

lingkungan..dan 

pekerjaan..itu..sendiri. 

 

Kategorisasi beban 

kerja : 

Rendah : X < 12 

Sedang : 12 ≤ X < 18 

Tinggi :  X ≥ 18 

Aspek 

Waktu 

Kerja 

Aspek..waktu kerja.dapat 

dikaitkan..dengan jumlah 

waktu..yang tersedia 

untuk..menyelesaikan 

beban..kerjanya. 

 

Skor : 

1 : Tidak Pernah 

2 : Kadang-kadang 

3 : Sering 

4 : Selalu 

 

Kategorisasi beban 

kerja : 

Rendah : X < 10 

Sedang : 10 ≤ X < 15 

Tinggi :  X ≥ 15 

Kuesioner  
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D. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

Sumber Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

Shoja et al.(Shoja et 

al. 2020).Covid-19 

effects on the 

workload of Iranian 
healthcare workers. 

BMC Public Health. 

https://doi.org/10.118

6/s12889-020-09743-

w 

Bertujuan untuk 

mengevaluasi 

dampak epidemi 

COVID-19 pada 
beban kerja dan 

kesehatan mental staf 

medis Iran 

menggunakan 

General Health 

Questionnaire (GHQ-

12) dan NASA -Task 

Load Index (NASA-

TLX) Questionnaire 

antara Maret. dan 

April 2020. 

Studi cross-sectional ini 

dilakukan dari 5 Maret hingga 

5 April 2020. Untuk 

mengevaluasi beban kerja dan 
kesehatan mental peserta 

kuesioner online NASA-TLX 

dan GHQ-12 dibagikan. Data 

dimasukkan ke dalam 

software SPSS (Versi 23) dan 

T-test, ANOVA, Metode 

regresi digunakan untuk 

analisis data. 

Hasil: Petugas kesehatan yang 

menemukan Pasien dengan COVID-

19 mengalami beban kerja yang lebih 

besar dibandingkan dengan mereka 
yang tidak memiliki kontak dengan 

pasien dengan COVID-19 di tempat 

kerja (p<0.001). Dalam hal skor 

subskala NASA-TLX, perawat 

memiliki skor lebih banyak dalam 

tekanan mental, tekanan fisik, 

tekanan waktu (temporal), dan 

frustrasi dibandingkan dengan 

pekerjaan lain ( p< 0,05). Selain itu, 

perawat memiliki beban kerja yang 

jauh lebih banyak dibandingkan 
dengan pekerjaan lain. 

Penelitian sebelumnya difokuskan 

pada staf medis Iran, sedangkan 

penelitian ini difokuskan pada 

perawat di ruang isolasi covid-19. 

Iqra S Jurusan K. (S 

and Tahir 2020). 

Analisis Beban Kerja 

Perawat Pelaksana Di 

Ruang Rawat Inap Di 

RSU Bahteramas 

Sulawesi Tenggara. 

Jurnal Kesehatan 

Manarang. Volume 6, 

Nomor 1, ISSN 2528-

5602 (Online), ISSN 
2443-3861 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengidentifikasi 

beban kerja perawat 

yang bekerja di ruang 

perawatan kelas I, 

kelas II, dan kelas III. 

Jenis penelitian ini adalah 

analitik observasional dengan 

pendekatan Cross sectional 

study. 

Hasil penelitian menunjukkan 

perbedaan yang signifikan dalam 

beban kerja di antara ketiga ruang 

perawatan (p = 0,037), di mana ruang 

perawatan kelas III memiliki beban 

kerja yang lebih besar dibandingkan 

dengan ruang perawatan lainnya 

(Mean rank = 45,81). Perlunya 

dilakukan analisis kebutuhan tenaga 

perawat yang disesuaikan dengan 

tingkat ketergantungan pasien di 
ruangan masingmasing, sehingga 

beban kerja yang diterima perawat 

Penelitian sebelumnya 

mengidentifikasi beban kerja di 

bangsal rawat inap, sementara 

penelitian ini akan dilakukan di 

bangsal isolasi untuk pasien 

COVID-19. Penelitian 

sebelumnya dilakukan sebelum 

pandemi COVID-19, dan 

penelitian ini dilakukan selama 

pandemi COVID-19. 
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sesuai dengan kondisi yang ada. 

Anita Sukmawati, 
Gurdani Yogisutanti, 

Linda Hotmaida. 

(2019). Hubungan 

Antara Beban Kerja 

dengan Stres Kerja 

Perawat di Ruang 

Rawat Inap Rumah 

Sakit Advent 

Bandung. Jurnal 

Kesehatan Kartika 

Vol.14, No. 1 

Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk 

menganalisis 

hubungan antara 

beban kerja dengan 

stres kerja perawat di 

ruang rawat inap 

Rumah Sakit Advent 

Bandung. 

Desain penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini 

adalah survey analitik dengan 

rancangan cross sectional, 

dengan 58 orang perawat 

sebagai responden yang 

diambil secara random 

sampling di ruang rawat inap 

Rumah Sakit Advent 

Bandung. Pengambilan data 

menggunakan kuesioner 

dengan hasil menggunakan 
distribusi frekuensi dan uji 

statistik Pearson Product 

Moment 

Hasil penelitian menunjukkan 
perawat dengan beban kerja sedang 

81,0% (47 orang), beban kerja ringan 

15,5% (9 orang), dan perawat dengan 

beban kerja berat 3,5% (2 orang). 

Perawat yang mengalami stres kerja 

ringan 87,9% (51 orang), dan stres 

kerja sedang 12,1% (7 orang). 

Penelitian sebelumnya dilakukan 
sebelum pandemi covid-9, 

sedangkan pada penelitian ini 

dilakukan pada masa pandemi 

covid-19 

Penelitian sebelumnya 

menggunakan 2 variabel yaitu 

beban kerja dan stres kerja, 

sedangkan pada penelitian ini 

hanya menggunakan 1 variabel 

yaitu beban kerja.    

Sitti Nurjanah. 

(Nurjanah and Sakka 

2017). Analisis 

Beban Kerja Tenaga 

Perawat Di Instalasi 

Rawat Inap Rumah 

Sakit Umun Daerah 

(Rsud) Kota Kendari 

Tahun 2016. Jurnal 
Ilmiah Mahasiswa 

Kesehatan 

Masyarakat. VOL. 

2/NO.5/ Januari 

2017; ISSN 250-

731X 

Tujuan penelitian 

menganalisis beban 

kerja tenaga perawat 

di Instalasi Rawat 

Inap RSUD Kota 

Kendari pada tahun 

2016. 

Jenis penelitian adalah 

penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan teknik work 

sampling dan telaah dokumen. 

Kemudian hasil dari beban 

kerja yang didapatkan 

digunakan untuk perhitungan 

kebutuhan tenaga perawat 

dengan metode Workload 
Indicator Staff Need (WISN). 

Hasil penelitian diketahui Jumlah 

beban kerja tenaga perawat yaitu 

ruang Lavender (84,48%), ruang 

Anggrek (80,3%), dan ruang Melati 

(80,95%). Perhitungan kebutuhan 

tenaga perawat berdasarkan 

perhitungan WISN di ruang Lavender 

20 tenaga perawat, ruang Anggrek 19 

tenaga perawat dan ruang Melati 18 
tenaga perawat.  

Penelitian sebelumnya dilakukan 

sebelum pandemi COVID-19, dan 

penelitian ini dilakukan selama 

pandemi COVID-19. 

 

Virginia V. Runtu 

Linni Pondaag 

Rivelino Hamel. 

Tujuan penelitian 

mengetahui 

hubungan beban kerja 

Desain penelitian yang 

digunakan kuantitas bersifat 

analitik dengan pendekatan 

Hasil penelitian didapatkan beban 

kerja berat 23 responden (56,1%) dan 

stress kerja sedang 29 responden 

Pada penelitian sebelumnya 

memiliki 2 variabel yaitu beban 

kerja fisik dan stress kerja 
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(Linni et al. 2018). 
Hubungan Beban 

Kerja Fisik Dengan 

Stres Kerja Perawat 

Diruang Instalasi 

Rawat Inap Rumah 

Sakit Umum Gmim 

Pancaran Kasih 

Manado. e-Journal 

Keperawatan (eKp). 

Volume 6 Nomor 1, 

Mei 2018 

fisik dengan stress 
kerja di Ruang Rawat 

Inap Rumah Sakit 

Umum GMIM 

Pancaran Kasih 

Manado. 

Cross Sectional. Teknik 
Pengambilan Sampel 

menggunakan total sampling 

dengan 41 responden. Teknik 

analisa data dilakukan dengan 

analisa univariat dan bivariate 

menggunakan chi square 

(70,7%). Nilai P = 0,000. perawat, sedangkan pada 
penelitian ini hanya berfokus pada 

satu variabel yaitu beban kerja 

perawat. 

Erdius& Fatwa Sari 
Tetra Dewi. (2017). 

Stres kerja pada 

perawat rumah sakit 

di Muara Enim: 

analisis beban kerja 

fisik dan mental. 

(BKM Journal of 

Community Medicine 

and Public Health). 

Volume 33 Nomor 

9  Halaman 439-444 

Penelitian ini 
bertujuan mengetahu 

gambaran tingkat 

stres kerja dan 

mengidentifikasi        

   faktor penyebab 

yang berhubungan 

meliputi beban kerja 

fisik dan mental, 

kepuasan kerja dan 

karakteristik individu 

perawat di rumah 
sakit dr.H.Mohamad 

Rabain Muara 

Enim.         

Penelitian cross sectional 
dilakukan dengan 

menyebar     kuesioner pada 

63 orang perawat yang 

diambil               mengguna 

kan teknik       propotional 

stratified random     sampling 

Hasil: Kategori beban kerja fisik 
didominasi oleh beban kerja fisik 

sedangdan tidak ada yang  

mempersepsikan beban kerja ringan. 

Beban kerja mental sedang sebesar 

(65,08%). 

Penelitian sebelumnya dilakukan 
sebelum pandemi COVID-19, dan 

penelitian ini dilakukan selama 

pandemi COVID-19. 

Kifly Franco 

Barahama Mario 

Katuuk Wenda M. 

Oroh. (Barahama, 

Katuuk, and Oroh 

2019). Hubungan 

Beban Kerja Dengan 

Penelitian adalah 

untuk mengetahui 

hubungan beban kerja 

dengan kepuasan 

kerja perawat di 

ruangan perawatan 

dewasa RSU GMIM 

Metode penelitian ini 

menggunakan desain analitik 

dengan pendekatan Cross 

Sectional. 

Bahwa beban kerja perawat di 

Ruangan Perawatan Dewasa RSU 

GMIM Pancaran Kasih Manado 

adalah berat sebanyak 39 responden 

(67,2%) sedangkan beban kerja 

ringan sebanyak 19 responden 

Pada penelitian sebelumnya 

meneliti tentang Hubungan Beban 

Kerja Dengan Kepuasan Kerja 

Perawat, sedangkan pada 

penelitian ini menganalisis beban 

kerja perawat. Pada penelitian 

sebelumnya meneliti di Ruang 
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Kepuasan Kerja 
Perawat Di Ruangan 

Perawatan Dewasa 

Rsu Gmim Pancaran 

Kasih Manado. e-

journal Keperawatan 

(e-Kp) Volume 7 

Nomor 1. 

Pancaran Kasih 
Manado. 

(32,8%). perawatan dewasa, sedangkan 
pada penelitian ini akan meneliti 

diruang isolasi covid-19  
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya beban kerja perawat pada masa 

pandemi COVID-19 di ruang isolasi. 

2. Tujuan  Khusus 

a. Diketahuinya beban kerja perawat berdasarkan aspek fisik perawat di ruang 

isolasi 

b. Diketahuinya beban kerja perawat berdasarkan aspek Psikologis perawat di 

ruang isolasi 

c. Diketahuinya beban kerja perawat berdasarkan aspek waktu kerja perawat di 

ruang isolasi 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pelayanan kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber penilaian rumah sakit untuk 

mengurangi beban perawat di ruang isolasi COVID-19 untuk mencapai 

peningkatan kinerja perawat yang berdampak pada kualitas pelayanan rumah 

sakit. ada. 

2. Bagi institut pendidikan 

Hasil penelitian ini menambah peningkatan perpustakaan yang ada, terutama 

yang berkaitan dengan beban kerja perawat di ruang isolasi COVID-19, sehingga 

dapat dimanfaatkan oleh peserta didik  selanjutnya dalam proses pendidikan di 

profesi kesehatan.  
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3. Bagi peneliti dan peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi penelitian 

terkait beban kerja perawat di ruang isolasi COVID-19. 
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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

A. Konsep Beban Kerja 

1. Definisi Beban Kerja 

Beban kerja merupakan kondisi membebani yang dialami pekerja dalam 

bekerja baik secara fisik maupun non fisik. Beban kerja penting diketahui sebagai 

dasar untuk mengetahui kapasitas kerja perawat agar terdapat keseimbangan 

antara tenaga perawat dengan beban kerja. Beban kerja ini terdiri dari beban kerja 

kuantitatif dan beban kerja kualitatif (Romadhoni 2016). 

Menurut (Marquis dan Houston, 2010 dalam Pradhani,2017) beban kerja 

perawat adalah seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang 

perawat selama bertugas di suatu unit pelayanan keperawatan. Workload atau 

beban kerja diartikan sebagai patients days yang merujuk pada prosedur, 

pemeriksaan kunjungan (visite) pada klien. 

Menurut Menpan, Dhania (Puri 2018) beban kerja adalah sekumpulan atau 

sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau 

pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan 

oleh unit atau pemegang organisasi dalam jangka waktu tertentu, waktu antara 

beban kerja dan waktu standar, dan kemampuan pekerja yang harus dihadapi.  

  Setiap manusia pastinya memiliki beban, baik beban berupa..fisik maupun 

mental. Allah SWT telah meletakkan..(menghilangkan) beban berat yang hampir  

mematahkan punggung Nabi Muhammad SAW. Beban berat yang dimaksud yaitu 

beban ilahi dan kesungguh-sungguhan dalam berdakwah menyampaikan risalah 
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dan berbagai resiko serta rintangan yang beliau hadapi. Allah menghilangkannya 

dan memberikan kelapangan..dada..dan taufiq (kemudahan) sehingga semua itu 

menjadi terasa ringan untuk beliau pikul. Dalam islam beban kerja dijelaskan 

dalam Al-Qur’an surah Al-Insyirah 5-6: 

﴾٦﴾ إِنَّ مَعَ الْعسُْزِ يسُْزًا ﴿٥الْعسُْزِ يسُْزًا ﴿ فَئنَِّ مَعَ   

Terjemahnya : “karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

  Menurut Tafsir Ibnu Katsir (jilid 8: 496), Allah berfirman “Allah SWT 

memberitahu bahwa bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Kemudian 

mempertegas berita tersebut, Ibnu Jabi meriwayatkan dari al Hasan, dia berkata : 

Nabi SAW pernah keluar rumah pada suatu hari dalam keadaan senang dan 

gembira, dan beliau dalam keadaan tertawa berseraya..“satu kesulitan itu tidak 

pernah mengalahkan dua kemudahan, karena bersama kesulitan itu terdapat 

kemudahan”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesulitan itu dapat 

diketahui dua keadaan (al yusr) dalam bentuk nakirah (tidak ada ketentuan). 

Sehingga bilangannya bertambah banyak. Oleh karena itu, beliau bersabda, “satu 

kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan”. 

  Banyak orang merasa putus asa ketika mereka mengalami cobaan oleh 

Tuhan Yang Maha kuasa, dan mereka tidak bersemangat untuk bekerja dan 

menjalani hidup mereka. Bahkan, Allah SWT telah mengungkapkan ayat bahwa 

Allah tidak akan memberinya beban di luar batas kapasitas manusia. Ini adalah 

ayat yang menjelaskan beban kerja, dalam QS Al Baqarah / 2: 286 yang berbunyi: 

62 
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وُسْعهََا ۚ لَهَامَاكَسَبَتىَْعَلَيْهَامَااكْتسََبَتْ ۗ  لََيكَُلِّفاُللَّهُىَفْسًاإلََِّ

بْلِىَا ۚ رَبَّىَالََتؤَُاخِذْوَاإِوْىَسِيىَاأوَْأخَْطَأوَْا ۚ رَبَّىَاوَلََتحَْمِلْعَلَيْىَاإِصْزًاكَمَاحَمَلْتهَُعَلىَالَّذِيىَمِىْقَ 

لْىَامَالََطَاقَةلَىََابِهِ ۖ وَاعْفعُىََّاوَاغْفِزْلىََاوَارْحَمْىَا ۚ  رَبَّىَاوَلََتحَُمِّ

 أوَْتمََىْلََوَافَاوْصُزْوَاعَلىَالْقىَْمِالْكَافزِِيهَ 

Terjemahnya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan  
kesanggupannya.Iamendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan 
kami,janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 
sebagaimana Engkaubebankan kepada orang-orang sebelum kami. 
Ya Tuhan kami, janganlah Engkaupikulkan kepada kami apa yang 
tak sanggup kami memikulnya. beri maaflah Kami; ampunilah 
Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, 
Makatolonglah kami terhadap kaum yang kafir". 

  Pada Q.S al-baqarah [2] ayat 286, Allah SWT ingin menegaskan kembali 

bahwa Allah tidak akan membebani seseorang lebih dari kemampuannya. Dia 

mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) 

dari (kejahatan) yang diperbuatnya. Setiap ketetapan Allah SWT kepada manusia 

baik kewajiban, cobaan ataupun musibah, itu sebanding dengan kemampuannya, 

tidak lebih dan tidak kurang (Tafsir Al-Misbah [1] : 624). 

  Tugas-tugas yang dibebankan Allah SWT kepada manusia adalah tugas-

tugas yang lapang, mudah untuk dilaksanakan, bahkan setiap kali seseorang 

mengalami kesulitan dalam pelaksanaan suatu tugas akibat faktor tertentu, maka 

kesulitan tersebut melahirkan kemudahan yang dibenarkan walaupun sebelumnya 

tidak boleh dilakukan. Misalnya, shalat diwajibkan berdiri. Tetapi, kalau sulit 

berdiri, maka seseorang boleh dalam keadaan duduk dan lain sebagainya (Tafsir 

Al-Misbah [1]: 626).  
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja 

Menurut Trihastuti dalam Puri (2018) faktor-faktor yang mempengaruhi 

beban kejrja adalah sebagai berikut :  

a. Jumlah pasien yang dirawat setiap hari/bulan/tahun di unit tersebut 

b. Kondisi penyakit atau tingkat ketergantungan pasien 

c. Rata-rata hari perawatan (AvLOS) 

d. Pengukuran perawatan lansung/tidak langsung 

e. Frekuensi tindakan perawatan yang dibutuhkan 

f. Rata-rata waktu perawatan lansung/tidak langsung 

Pendapat lain dari Trihastuti dalam Puri (Puri Intan 2018) faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap beban kerja adalah: 

a. Faktor Internal, pengaruh dari tubuh sendiri terdiri dari faktor biologis seperti 

umur, jenis kelamin, berat dan tinggi badan, status gizi, kesehatan diri, serta 

faktor psikologis seperti persepsi, motivasi, kepercayaan, keputusan serta 

keinginan.  

b. Faktor ekseternal yakni faktor semua faktor diluar biologis pekerjaan pegawai 

yaitu: keinginan di institusi kerja, tugas pokok dan fungsi perawat, kondisi 

lingkungan kerja dan sarana kerja. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor internal dan eksternal 

mempengaruhi stres kerja.  

Menurut Budiawan (2015), beban kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor 

berikut: 
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a. Faktor Eksternal  

Beban kerja eksternal adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh 

pekerja. Aspek beban kerja eksternal sering disebut sebagai stresor, yang 

termasuk beban kerja eksternal meliputi: 

1) Tugas (task).  

Tugas fisik seperti ruang kerja, workstation, alat dan peralatan kerja, 

kondisi kerja, sikap kerja, alat bantu kerja. Ada juga pekerjaan mental, seperti 

kompleksitas kerja dan tanggung jawab untuk bekerja. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2015) menjelaskan bahwa 

78,8% perawat melakukan tugas kesehatan, 63,3% melakukan tugas administratif, 

dan lebih dari 90% melakukan tugas non-keperawatan seperti meresepkan, 

menentukan diagnosis penyakit dan memberikan tindakan pengobatan, sementara 

hanya 50% orang yang merawat sesuai dengan fungsinya. Sementara itu, menurut 

Ambarwati (2015), jika jumlah pekerjaan dan tugas tidak sebanding dengan 

kemampuan,keterampilan fisik dan waktu yang tersedia akan menjadi sumber 

stres.  

2) Organisasi kerja 

Oerganisasi kerja yang mempengaruhi beban kerja, seperti jam kerja, 

waktu istirahat, pekerjaan, sistem pembayaran, shif malam, tugas dan otoritas. 

Rumah sakit  merupakan salah satu organisasi kesehatan untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah (Rahmaniah, Rizany & 

Setiawan, 2020). Rahmaniah, Rizany & Setiawan (2020) menambahkan bahwa 

konflik yang umum terjadi di rumah sakit, termasuk persepsi yang berbeda, 
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perbedaan pencapaian tujuan, persaingan yang tidak sehat di antara perawat, 

masalah pribadi di tempat kerja, dan perasaan sedih dalam perkelahian dengan 

perawat lain termasuk. Mengelola konflik yang ada dengan benar mengarah pada 

efektivitas organisasi yang tinggi dan meningkatkan moral, sehingga kelelahan 

kerja akibat konflik tenaga kerja dapat diminimalkan. 

3) Lingkungan kerja.  

Lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi beban kerja, seperti 

lingkungan kerja (cahaya, kebisingan, getaran, dampak mekanis), lingkungan 

kerja kimia (debu, gas, polusi udara), lingkungan kerja biologis (bakteri, virus dan 

parasit), dan lingkungan kerja psikologis. 

Menurut Annur, Martono (2017), sumber stres kerja di lingkungan kerja 

yang dapat menyebabkan tekanan psikologis adalah ruang kerja fisik yang buruk, 

beban kerja yang berat, kecepatan kerja, pekerjaan sederhana, konflik peran, 

hubungan dengan atasan maupun teman kerja yang kurang baik serta iklim 

organisasi yang krang menyenangkan.  

b. Faktor Internal 

Beban kerja internal adalah faktor yang muncul di dalam tubuh itu sendiri 

sebagai akibat dari respons terhadap beban kerja eksternal. reaksi ini disebut 

strain. Singkatnya, faktor internal meliputi: 

1) Faktor somatis, yaitu jenis kelamin, umur,ukuran tubuh, kondisi 

kesehatan, status gizi. 

2) Faktor psikis, yaitu motivas, persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan, 

dan lain sebagainya. 
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Menurut Bataha (2019), faktor internal adalah kekuatan pendorong 

internal untuk melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan. Etos kerja ketika 

berhadapan dengan beban kerja dari perspektif internal dilihat dari 3 indikator : 

arah perilaku (direction of behavior),tingkat usaha (level of effort) dan tingkat 

kegigihan (level of persistence).  

3. Jenis beban kerja 

Munandar dalam Trihastuti (2016) menyatakan, ada dua jenis beban kerja 

yaitu: 

a. Beban kerja kuantitatif meliputi: 

1) Harus melaksanakan observasi pasien secara ketat selama jam kerja. 

2) Banyaknya pekerjaan dan beragamnya pekerjaan yang harus dikerjakan. 

3) Kontak langsung perawat, pasien secara terus menerus selama jam kerja. 

4) Rasio perawat dan pasien. 

b. Beban kerja kualitatif meliputi: 

1) Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki perawat tidak mampu 

mengimbangi sulitnya pekerjaan di rumah sakit. 

2) Harapan pimpinan rumah sakit terhadap pelayanan yang berkualitas 

3) Tuntutan keluarga pasien terhadap keselamatan pasien. 

4) Setiap saat dihadapkan pada pengambilan keputusan yang tepat. 

5) Tugas memberikan obat secara intensif. 

6) Menghadapi pasien dengan karakteristik tidak berdaya, koma dan kondisi 

terminal. 

7) Tanggung jawab yang tinggi terhadap asuhan keperawatan pasien kritis.  

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis beban kerja terbagi 

menjadi beberapa jenis yaitu: beban kerja kuantitatif dan beban keja kualitatif. 
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a. Beban Kerja Mental atau Psikologis  

Beban kerja mental adalah pekerjaan yang masih membutuhkan proses 

informasi di otak. Kerja mental mencakup kerja otak dan proses pengelolaan 

informasi. Pekerjaan mental yang didefinisikan secara sempit adalah proses 

pemikiran yang membutuhkan kreativitas, seperti membuat mesin, 

mengembangkan rencana produksi, meneliti dokumen, dan menulis laporan. 

Beban kerja mental adalah beban pekerjaan yang sering membutuhkan lebih 

banyak tuntutan mental atau psikologis daripada tubuh. Aspek psikologis dari 

pekerjaan berubah sepanjang waktu. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan 

psikologis dapat berasal dari dalam diri sendiri (internal) atau dari luar, seperti 

pekerjaan dan lingkungan (eksternal). 

b. Beban Kerja Fisik atau Fisiologis  

Beban kerja fisik menyebabkan konsumsi energi ketika konsumsi energi 

yang berlebihan dapat mengganggu kemampuan untuk bekerja. Dalam 

memaksimalkan kapasitas kerja, penting untuk mempertimbangkan konsumsi 

energi dan pemulihan energi selama bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

berapa banyak energi yang dilepaskan di tempat kerja termasuk cara melakukan 

pekerjaan, kecepatan bekerja, sikap dalam bekerja dan kondisi lingkungan kerja. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan energi termasuk lama istirahat, 

durasi istirahat, dan frekuensi istirahat (Sanjaya, Gunawan, Eddyman, 2016). 

4. Dampak beban kerja 

Beban kerja haruslah seimbang, karena beban kerja yang terlalu tinggi 

maupun terlalu rendah tentu akan berdampak kurang baik pada karyawan. Beban 

kerja yang tinggi akan menimbulkan stres kerja, minimnya konsentrasi karyawan, 
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timbulnya keluhan pelanggan dan menyebabkan tingginya angka ketidakhadiran 

karyawan. Sedangkan beban kerja yang terlalu rendah akan menimbulkan 

kebosanan dan rendahnya konsentrasi terhadap pekerjaan. Baik beban kerja yang 

terlalu tinggi maupun terlalu rendah pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya 

produktivitas karyawan (Koesomowidjojo, 2017). 

Dalam profesi keperawatan sendiri menjadi beban kerja yang tidak sesuai 

dengan standar akan menimbulkan dampak seperti munculnya kesalahan pada 

pelaporan status pasien, kelelahan kerja, terganggunya alur kerja, hingga 

kesalahan pemberian medikasi pada pasien (McPhee, Dahinten, & Havaei, 2017). 

5. Perhitungan beban kerja 

 Nursalam (2017) menjelaskan ada tiga cara yang dapat digunakan untuk 

menghitung beban kerja secara personel antara lain sebagai berikut : 

a. Work sampling: Teknik ini dikembangkan pada dunia industri untuk melihat 

beban kerja yang dipangku personil pada satu unit, bidang maupun jenis 

tenaga tertentu. Pada metode work sampling dapat diamati hal-hal spesifik 

tentang pekerjaan antara lain: 

1) Aktivitas apa yang dilakukan pada jam kerja. 

2) Apakah aktivitas personel ada kaitannya dengan fungsi dan tugasnya pada 

waktu jam kerja. 

3) Proporsi waktu kerja yang digunakan untuk kegiatan produktif atau non 

produktif. 

4) Pola beban kerja dikaitkan dengan waktu dan jadwal jam kerja. 

b. Time and motion study, teknik penghitungan beban yang mengikuti dan 

mengamati dengan cermat tentang kegiatan yang dilakukan oleh personil 
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yang akan diamati. Melalui teknik ini dapat diketahui beban kerja dan 

kualitasnya. Langkah-langkahnya: 

1) Menentukan personel yang akan diamati untuk menjadi sample dengan 

metode purposive sampling. 

2) Membuat formulir daftar kegiatan yang dilakukan oleh setiap personel. 

3) Daftar kegiatan tersebut kemudian diklasifikasikan, seberapa banyak 

personel yang melakukan kegiatan tersebut secara baik dan rutin selama 

dilakukan pengamatan. 

4) Membuat klasifikasi atas kegiatan yang telah dilakukan tersebut menjadi 

kegiatan medis, dengan keperawatan dan kegiatan administrasi. 

5) Menghitung waktu objektif yang diperlukan oleh personel dalam 

melakukan kegiatan- kegiatan yang dilakukan. 

Teknik ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi tingkat kualitas 

suatu pelatihan atau pendidikan yang bersertifikat, serta dapat juga digunakan 

untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu metode yang ditetapkan secara baku 

disuatu rumah sakit. Dari metode work sampling dan Time and motion study 

maka akan dihasilkan output sebagai berikut: 

1) Deskripsi kegiatan menurut jenis dan alokasi waktu untuk masing-masing 

pekerjaan. Selanjutnya dapat dapat dihitung proporsi waktu yang 

dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan selama jam kerja. 

2) Pola kegiatan yang berkaitan dengan waktu kerja, kategori tenaga atau 

karakteristik demografi dan sosial. 

3) Kesesuaian beban kerja dengan variabel lain. Beban kerja dapat 

dihubungkan dengan jenis tenaga, umur, pendidikan, jenis kelamin atau 

variabel lain. 
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4) Kualitas kerja. 

c. Daily log Bentuk sederhana dari work sampling yaitu pencatatan kegiatan 

yang dilakukan sendiri oleh personil yang diamati dan waktu yang diperlukan 

untuk melakukan kegiatan tersebut. Metode ini diperlukan kejujuran dari 

personel yang diamati.Pengukuran beban kerja objektif dilakukan untuk 

mengetahui penggunaan waktu tenaga keperawatan dalam melaksanakan 

aktifitas baik untuk tugas pokok, tugas penunjang, kepentingan pribadi dan 

lain-lain. Metode yang dipakai untuk pengukuran beban kerja obyektif time 

and motion study. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

perhitungan beban kerja dapat dibagi menjadi tiga bagian: work sampling, 

time and motion study,dan daily log. 

6. Aspek Beban Kerja 

Aspek beban kerja perawat menurut (Nursalam, 2016) adalah sebagai 

berikut : 

a. Aspek Fisik 

Beban kerja didasarkan pada jumah pasien yang harus dirawat dan jumlah 

perawat yan bertugas di unit atau ruangan. Ini dibag menjadi 3 nilai sesuai dengan 

tingkatan pasien, yaitu nilai tergantung pada minimal/ringan, nilai tergantung pada 

parsial/parsial, dan pasien dengan tingkatan tergantung penuh/total (Nursalam, 

2016). Aspek fisik terdiri dari tugas pokok dan fungsi, jumlah perawatan pasien 

dibandigkan dengan staf medis, dan tugas tambahan lainnya mengenai berapa 

banyak beban kerja yang ditanggung dibandingkan dengan tenaga yang dimilki 

oleh petugas (Irwandy, 2007). 
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b. Aspek Psikologis 

Aspek psikologis dihitung berdasarkan hubungan antara perawat dengan 

perawat , serta dengan kepala departemen serta hubungan antara perawat dengan 

pasien, yang mempengaruhi produktivitas dan tingkat produktif perawat. Hasilnya 

yang sering terjadi adalah stres kerja, yang mengurangi motivasi kerja serta 

produktifitas karyawan (Nursalam, 2016). Aspek psikologs berhubungan dengan 

hubungan sesama petugas, atasan dan pasien. Aspek psikologis adalah keadaan 

emosiona yang muncul di lingkungan kerja, dalam kaitannya hubungan dengan 

petugas lain, atasan, ingkungan dan pekerjaan itu sendiri (Irwandy, 2007).  

c. Aspek Waktu Kerja 

Waktu kerja produktif mengacu pada jumlah jam kerja produktif yang 

dapat digunakan karyawan untuk melakukan tugas dan fungsi utama mereka 

berdasarkan deskripsi tugas dan waktu mereka melakukan tugas tambahan yan 

tidak termasuk dalam tugas utama mereka (Nursalam, 2016). Aspek waktu kerja 

mencakup waktu yang dihabiskan secara efektif untuk menyelesaikan pekerjaan 

setiap harinya. Aspek waktu kerja dapat dikaitkan dengan waktu untuk 

menyelesaikan beban kerja (Irwandy, 2007). 

B. Konsep Covid-19 

1. Definisi Covid-19 

Menurut WHO (World Health Organization) Pandemi adalah penyebaran 

penyakit baru ke seluruh dunia (World Health Organization, 2020).Coronavirus 

2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom 

pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan 

pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu 
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menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020. World 

Health Organization(WHO) mendeklarasikan wabah koronavirus 2019- 2020 

sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 

2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020. Wabah penyakit ini begitu sangat 

mengguncang masyarakat dunia, mengingat hampir 200 Negara di Dunia 

terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan 

penyebaran virus Covid-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negaranegara di 

dunia guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini, yang disebut dengan 

istilah lockdown dan social distancing (Supriatna 2020). 

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai 

dari gejala ringan sampai berat.Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang 

diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS).Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis 

baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.Virus penyebab 

COVID-19 ini dinamakan SarsCoV-2.Virus corona adalah zoonosis (ditularkan 

antara hewan dan manusia).Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan 

dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. 

Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID19 ini masih belum 

diketahui (Kemenkes 2020). 

2. Etiologi 

Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam family 

coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul 

dan tidak bersegmen. Terdapat 4 struktur protein utama pada Coronavirus yaitu: 

protein N (nukleokapsid), glikoprotein M (membran), glikoprotein spike S 
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(spike), protein E (selubung). Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga 

Coronaviridae.Coronavirus ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau 

manusia.Terdapat 4 genus yaitu alphacoronavirus, betacoronavirus, 

gammacoronavirus, dan deltacoronavirus. Sebelum adanya COVID-19, ada 6 

jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu HCoV-229E 

(alphacoronavirus), HCoV-OC43 (betacoronavirus), HCoVNL63 

(alphacoronavirus) HCoV-HKU1 (betacoronavirus), SARS-CoV 

(betacoronavirus), dan MERS-CoV (betacoronavirus) (Kemenkes 2020). 

Sebagian besar coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas 

(ISPA), tetapi coronavirus sindrom pernapasan Timur Tengah (MERSr CoV), 

coronavirus sindrom pernapasan akut parah (SARSr CoV), Coronavirus 2019 

(COVID-19) dapat menyebabkan pneumonia ringan sampai berat. COVID-19 

adalah UV dan panas sensitif dan dapat dinonaktifkan (efektif dengan semua 

desinfektan kecuali chlorhexidine) (Tim Kerja Kementrian Dalam Negeri, 2020: 

14). 

Virus corona, penyebab Covid-19, termasuk dalam genus 

Bettacoronavirus. Umumnya beberapa jenis virus corona bulat polimorfik, 

berdiameter 60-140 nm. Analisis genetika mengungkapkan bahwa virus ini 

termasuk dalam subtipe coronavirus yang sama yang menyebabkan wabah SARS 

antara tahun 2002 dan 2004, salvicovirus. Berdasarkan hal tersebut, penyebab 

Covid-19 SARS-CoV-2 disebutkan oleh International Committee on 

Classification of Viruses (ICTV) (Kemenkes RI, 2020b: 22). 

3. Patofisiologi 

Coronavirus disebut dengan virus zoonotik yaitu virus yang ditransmisikan 

dari hewan ke manusia. Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang adalah inang 
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umum virus corona. Coronavirus pada kelelawar adalah sumber utama sindrom 

pernapasan akut parah (SARS) dan sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS). 

Tetapi dalam kasus SARS, inang perantara (musang bertopeng atau kucing luwak) 

pertama kali ditemukan pada saat itu dan pada awalnya dianggap sebagai inang 

alami. Barulah pada penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa luwak hanyalah 

sebagai host intermediet dan kelelawar tapal kuda (horseshoe bars) sebagai host 

alamiahnya (Dokter and Indonesia 2020). 

Secara umum, virus corona ditularkan dari hewan ke manusia dan dari 

manusia ke manusia melalui kontak, udara, fecal dan oral routes (PDPI, 2020). 

Coronavirus hanya dapat bereproduksi melalui sel inangnya. Virus tidak bisa 

hidup tanpa sel inang. Berikut adalah siklus virus corona setelah penemuan sel 

inang sesuai dengan tropisme mereka. Pertama, keterikatan dan masuknya virus 

ke dalam sel inang dimediasi oleh protein S pada permukaan virus. Protein S dari 

studi CoV berikatan dengan reseptor dalam sel inang, yaitu enzim ACE-2 

(Angiotensin Converting Enzyme 2). ACE-2 dapat ditemukan di mukosa mulut 

dan hidung, nasofaring, paru-paru, lambung, usus halus, usus besar, kulit, timus, 

sumsum tulang, limpa, hati, ginjal, otak, sel epitel alveolus, sel epitel usus halus, 

sel endotel arteri vena dan sel otot polos. Replikasi dari genom RNA virus setelah 

berhasil masuk ke gen terjemahan berikutnya. Replikasi dan transkripsi lebih 

lanjut adalah melalui translasi dan perakitan kompleks replikasi virus untuk 

mensintesis virus RNA. Tahap selanjutnya adalah perakitan dan rilis virus (Dokter 

and Indonesia 2020).  

Setelah penularan, virus memasuki saluran pernapasan bagian atas dan 

berkembang biak di sel epitel saluran pernapasan bagian atas (melakukan siklus 

hidupnya). Setelah itu, menyebar ke saluran pernapasan bagian bawah. Pada 
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infeksi akut, disintegrasi virus pada saluran pernapasan terjadi, dan virus dapat 

terus terurai di sel-sel pencernaan setelah penyembuhan. Masa inkubasi virus 

sebelum timbulnya penyakit adalah sekitar 3-7 hari (Dokter and Indonesia 2020). 

4. Manifestasi Klinis 

Gejala klinis umum yang terjadi pada pasien Covid-19, diantaranya yaitu 

demam, batuk kering, dispnea, fatigue, nyeri otot, dan sakit kepala (Lapostolle 

dkk., 2020; Lingeswaran dkk., 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Huang dkk.(2020), gejala klinis yang paling sering terjadi pada pasien Covid-19 

yaitu demam (98%), batuk (76%), dan myalgia atau kelemahan (44%). Gejala lain 

yang terdapat pada pasien, namun tidak begitu sering ditemukan yaitu produksi 

sputum (28%), sakit kepala 8%, batuk darah 5%, dan diare 3%. Sebanyak 55% 

dari pasien yang diteliti mengalami dispnea. 

Gejala biasanya ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang 

terinfeksi tidak menunjukkan gejala dan masih merasa sehat. Gejala COVID-19 

yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien 

mungkin mengalami rasa sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit kepala, 

konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan pembauan atau 

ruam (Kemenkes RI, 2020). 

Menurut data dari negara-negara yang terkena dampak di awal wabah, 

40% kasus ringan, 40% sedang, termasuk pneumonia, 15% parah, dan 5% kritis. 

Pasien dengan gejala ringan melaporkan pemulihan setelah 1 minggu. Dalam 

kasus yang parah, beberapa kegagalan organ, termasuk sindrom gangguan 

pernapasan akut, sepsis dan syok septik, gagal ginjal atau gagal jantung akut, 

berakibat fatal. Orang tua (lansia) dan orang-orang dengan kondisi medis yang 
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ada seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, dan 

kanker berada pada peningkatan risiko keparahan (Kemenkes RI, 2020). 

5. Tatalaksana Pasien Covid-19 

a. Isolasi pada semua kasus 

b. Implementasi pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) 

c. Serial foto toraks untuk menilai perkembangan penyakit 

d. Suplementasi oksigen, pemberian terapi oksigen segera kepada pasien 

dengan, distress napas, hipoksemia atau syok. Terapi oksigen pertama sekitar 

5L/menit dengan target SpO2 ≥ 90% pada pasien tidak hamil dan ≥92-95% 

pada pasien hamil. 

e. Kenali kegagalan napas hipoksemia berat 

f. Terapi cairan 

g. Pemberian antibiotik empiris  

h. Terapi simptomatik 

i. Pemberian kortikosteroid sistemik tidak rutin diberikan pada tatalaksana 

pneumonia viral atau ARDS selain ada indikasi lain. 

j. Observasi ketat 

k. Pahami komorbid pasien 

Saat ini belum ada penelitian atau bukti tatalaksana spesifik covid-

19.Belum ada tatalaksana antiviral untuk infeksi coronavirus yang terbukti 

efektif.Pada studi terhadap SARSCoV, kombinasi lopiravir dan ritonavir dikaitkan 

dengan memberi manfaat klinis.Saat ini pemberian lopinavir dan ritonavir masih 

diteliti terkait efektivitas dan keamanan pada infeksi covid-19. Tatalaksana yang 

belum teruji/terlisensi hanya boleh diberikan dalam situasi uji klinis yang disetujui 

oleh komite etik atau melalui monitored Emrgency Use of Intervention 
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Framework (MEURI),dengan pemantauan ketat. selain itu, saat ini belum ada 

vaksin untuk mencegah pneumonia covid-19 ini (Dokter and Indonesia 2020). 

6. Komplikasi 

Komplikasi utama pada pasien COVID-19 adalah ARDS, tetapi yang 

menunjukkan data dari 52 pasien kritis bahwa komplikasi tidak terbatas ARDS, 

melainkan juga komplikasi lain seperti gangguan ginjal akut (29%), jejas kardiak 

(23%), disfungsi hati (29%), dan pneumotoraks (2%). Komplikasi lain yang telah 

dilaporkan adalah syok sepsis, koagulasi intravaskular diseminata (KID), 

rabdomiolisis, hingga pneumomediastinum (Susilo, dkk, 2020: 62). 

a. Pankreas Liu, dkk.147 menunjukkan bahwa ekspresi ACE2 di pankreas tinggi 

dan lebih dominan di sel eksokrin dibandingkan endokrin. Hal ini juga 

diperkuat data kejadian pankreatitis yang telah dibuktikan secara 

laboratorium dan radiologis (Susilo, dkk, 2020: 62). 

b. Miokarditis, Miokarditis fulminan telah dilaporkan sebagai komplikasi 

COVID-19. Temuan terkait ini adalah peningkatan troponin jantung, 

myoglobin, dan n-terminal brain natriuretic peptide (Susilo, dkk, 2020: 62). 

c. Kerusakan Hati, Peningkatan transaminase dan biliriubin sering ditemukan, 

tetapi kerusakan liver signifikan jarang ditemukan dan pada hasil observasi 

jarang yang berkembang menjadi hal yang serius. Keadaan ini lebih sering 

ditemukan pada kasus COVID-19 berat. Elevasi ini umumnya maksimal 

berkisar 1,5-2 kali lipat dari nilai normal. Terdapat beberapa faktor penyebab 

abnormalitas ini, antara lain kerusakan langsung akibat virus SARSCoV-2, 

penggunaan obat hepatotoksik, ventilasi mekanik yang menyebabkan 

kongesti hati akibat peningkatan tekanan pada paru (Susilo, dkk, 2020: 62). 
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7. Prognosis 

Prognosis Covid-19 dipengaruhi oleh banyak faktor. Studi X, dkk. 

Pelaporan tingkat kematian pasien dengan Covid-19 berat mencapai 38% dengan 

rata-rata lama perawatan intensif hingga kematian hingga 7 hari. Peningkatan 

kasus yang cepat dapat membuat rumah sakit kewalahan dengan beban pasien 

yang tinggi. Hal ini meningkatkan tingkat kematian di fasilitas tersebut. Laporan 

tersebut menyatakan bahwa pemulihan eosinofil dianggap sebagai prediktor 

penyembuhan pada pasien dengan eosinofil yang awalnya rendah (Susilo, dkk, 

2020: 62). 

8. Pencegahan 

Berdasarkan bukti yang tersedia, COVID-19 ditularkan melalui kontak 

dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara.Orang-orang yang paling 

berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-

19 atau yang merawat pasien COVID-19 (Kementrian Dalam Negeri, 2020). 

Menurut (Kementrian Dalam Negeri, 2020) Pencegahan dan mitigasi 

adalah kunci implementasi dalam pelayanan kesehatan dan masyarakat. Tindakan 

pencegahan yang paling efektif di masyarakat adalah: 

a. Melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak 

terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor. 

b. Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut. 

c. Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan 

lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah. 

d. Pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan 

kebersihan tangan setelah membuang masker. 
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Beban Kerja Perawat 

Dampak beban kerja perawat 

menurut (McPhee, Dahinten, 

&Havaei, 2017). 

a. Kesalahan pada pelaporan 

status pasien 

b. Kelelahan kerja 
c. Terganggunya alur kerja 

d. Kesalahan pemberian 

medikasi pada pasien  

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi beban kerja 

perawat menurut Trihastuti 

dalam Puri (2018) : 

a. Jumlah pasien  

b. Kondisi penyakit 

c. Rata-rata hari perawatan 

pasien 

d. Pengukuran perawatan 

langsung/tidak langsung 

e. Frekuensi tindakan yang 

dibutu 

f. Rata-rata waktu 

perawatan 
 

Dampak beban kerja memurut 

mastini (2013) dalam 

Barahama (2019) 

1. Beban kerja berlebihan 

a. Kelelahan fisik atau 

mental 

b. Raksi emosional 

2. Beban kerja sedikit/ringan 

a. Kebosanan karna 

rutinitas 

e. Menjaga jarak (minimal 1 m) dari orang yang mengalami gejala gangguan 

pernapasan. 

C. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Budiawan (2015), Trihastuti dalam Puri (2018), McPhee, Dahinten, 

&Havaei (2017), mastini (2013) dalam Barahama (2019) 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi beban kerja 

perawat menurutBudiawan 

(2015): 

1. Faktor eksternal 
a. Tugas  
b. Organisasi  
c. Lingkungan  

2. Faktor internal 

a. Faktor somatis 

b. Faktor psikis 

Aspek Beban Kerja 

1. Aspek Fisik 

2. Aspek Psikologis 

3. Aspek Waktu Kerja 
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D. Kerangka Konsep 

 

  

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aspek Fisik 

Beban Kerja Perawat 

Pada Masa Pandemi 

COVID-1 

Aspek Psikologis 

Aspek Waktu Kerja 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif atau penelitian yang 

dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam bentuk numerik sesuai 

dengan aturan ilmiah konkret atau empiris, rasional, metodologis, dan terorganisir 

secara objektif, untuk memperoleh hasil data penelitian dalam bentuk angka dan 

analisi menggunakan metode statistik. Desain penelitian menggunakan metode 

deskriptif..atau..metode untuk menggambarkan variabel yang sedang diselidiki 

menggunakan data atau sampel untuk menarik kesimpulan (Masturoh & Nauri, 

2018). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi: Penelitian ini telah dilaksanakan di ruang isolasi RSUD Labuang 

Baji 

2. Waktu penelitian dilaksanakan pada 15-25 Oktober 2021  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perawat yang pernah merawat 

pasien COVID-19 di ruang isolasi RSUD Labuang Baji yang berjumlah 71. 

Populasi adalah area yang terdiri dari objek/subjek penelitian yang memiliki 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan atas dasar kesimpulan (sintetis) dapat dibuat, sedangkan Populasi diartikan 

sebagai suatu unsur atau unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi yang akan 

menjadi subyek penelitian. (Maturoh dan Nauri, 2018: 164).  
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2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki 

dalam sebuah populasi (Sugiyono, 2018). Sampel dalam penelitian ini adalah 

perawat yang pernah merawat pasien COVID-19 di ruang isolasi RSUD Labuang 

Baji sebanyak 71 perawat.  

Penelitian ini menggunakan total sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel yang sama dengan jumlah populasi (Sopiyudin Dahlan 2011). Hal ini 

sesuai dengan pendapat Arikunto (2010) yang menyatakan apabila jumlah 

populasi dibawah 100 maka sebaiknya menggunakan semua sampel dalam 

penelitian. Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini adalah perawat yang 

pernah merawat pasien COVID-19 di ruang isolasi RSUD Labuang Baji sebanyak 

71 perawat. 

Adapun kriteria inklusi dan esklusi yang diuraikan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

a. Kriteria Inklusi 

1) Perawat yang bersedia menjadi responden penelitian 

2) Perawat yang pernah merawat pasien COVID-19 di ruang isolasi dalam 1 

Tahun terakhir 

b. Kriteria Esklusi 

1) Tidak bersedia menjadi responden penelitian 

2) Perawat yang sedang cuti 

D. Tenik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini. Prosedur pengumpulan 

data adalah sebgai berikut : 
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1. Sumber Data 

Sumber data merupakan target dari mana peneliti dapat mengambil data 

(Masturoh 2018). Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan sebagai 

data primer dan sekunder yaitu : 

a. Data Primer 

Data..primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti 

(Masturoh 2018), data primer diperoleh dengan membagikan kuesioner yang telah 

di susun oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan sebelum 

dimulainya penelitian digunakan dalam bentuk data awal mengenai beban kerja 

perawat dan jumlah pasien dengan COVID-19, serta distribusi kuesioner 

penelitian. 

b. Data Sekunder 

Menurut Masturoh dan Nauri (2018), data sekunder adalah data yang 

diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti jurnal dan buku. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data perawat dari profil RSUD Labuang 

Baji Makassar.  

2. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah prosedur untuk mengambil data yang 

akan dianalisis lebih lanjut dalam...suatu...penelitian, yang...tujuannya adalah 

untuk menemukan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Data ini 

berguna sebagai sumber informasi yang dapat dianalisis dan disimpulkan 

(Masturoh 2018). 
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Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Mengurus kelengkapan surat pengantar kepada direktur Rumah Sakit Labuang 

Baji. 

a. Mengumpulkan data primer dan data sekunder sesuai kriteria inklusi dan 

ekslusi. 

b. Melakukan langkah-langkah pengolahan data.  

E. Instrumen Penelitian 

Menurut (Nasruddin 2019) Instrumen penelitian adalah kegiatan 

pengumpulan data dengan menggunakan teknologi dan media tertentu. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan media kuesioner, dimana kuesioner 

membantu peneliti memperoleh informasi..yang lebih mudah untuk merespon. 

Hasil survei. Instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu kuesioner baku 

dari instrumen penelitian Nursalam (2017) yang berisi 16 pertanyaan. Adapun 

skala yang digunakan dalam kuesioner adalah skala Likert yang terdiri dari pilihan 

Tidak Pernah (1), Kadang-kadang (2), Sering (3) dan Selalu (4). Untuk membuat 

kategorisasi diperlukan mean dan standar deviasi populasi. Standar deviasi 

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

diperoleh responden dikurangi dengan skor minimal yang mungkin diperoleh 

responden, kemudian rentang skor tersebut dibagi enam (Azwar, 2012).  

Tabel 3 1 Rumus Kategori Batas 

Rumus  Kategori  

X ≥ M + ISD 

M – ISD ≤ X < M + ISD 

X < M – ISD 

Tinggi  

Sedang  

Rendah  

 

Rumus yang digunakan peneliti untuk menghitung mean ideal dan standar 

deviasi dalam penelitian ini adalah : 



38 

 

 
 

1. Perhitungan skor maksimum dan minimum jumlah butir dan penskoran. 

Skor tertinggi = 4x jumlah item 

Skor terendah = 1x jumlah item 

a) Beban kerja 

Skor tertinggi =  4 x 16 = 64 

Skor terendah = 1 x 16 = 16 

1) Aspek fisik 

Skor tertinggi  = 4 x 5 = 20 

Skor terendah = 1 x 5 = 5 

2) Aspek psikologis 

Skor tertinggi = 4 x 6 = 24  

Skor terendah = 1 x 6 = 6 

3) Aspek waktu kerja 

Skor tertinggi = 4 x 5 = 20 

Skor terendah = 1 x 5 = 5 

2. Menghitung Mean Ideal 

Mean ideal = ½ (skor tertinggi + skor terendah)   

a) Beban kerja ½ (64 + 16) = 40 

1) Aspek Fisik  ½ (20 + 5) = 12.5 

2) Aspek Psikologis ½ (24 + 6) = 15 

3) Aspek waktu kerja ½ (20 + 5) = 12,5 

3. Perhitungan Standar Deviasi (SD) 

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

a) Beban kerja 1/6 (64 – 16) = 8 
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1) Aspek Fisik 1/6 (20 - 5) = 2,5 

2) Aspek Psikologis 1/6 (24 - 6) = 3 

3) Aspek waktu kerja 1/6 (20 - 5) = 2,5 

Maka didapatkan kategorisasi beban kerja yaitu : 

Keterangan : 

M : Mean (1/2) 

SD : Standar Deviasi (1/6) 

X : Skor Beban Kerja 

Tabel 3.2 Kategori Kuesioner 

No Variabel  Kategori  

1. 

Beban kerja  Rendah 

 

 

Sedang  

 

 

Tinggi 

 X < M – ISD 

 X <  40 – 16 

 X <  24 

 M – ISD ≤ X < M + ISD 

 40 – 16 ≤ X < 40 + 16 

 24 ≤ X < 56 

 X ≥ M + ISD 

 X ≥ 40 + 16 

 X ≥ 56 

 Aspek fisik Rendah  

 

 

Sedang  

 

 

Tinggi  

 X < M – ISD 

 X < 12,5 – 2,5 

 X < 10 

 M – ISD ≤ X < M + ISD 

 12,5 – 2,5 ≤ X < 12,5 + 2,5 

 10 ≤ X < 15 

 X ≥ M + ISD 

 X ≥ 12,5 + 2,5 

 X ≥ 15 

 Aspek psikologis  Rendah  

 

 

Sedang  

 

 

Tinggi  

 X < M – ISD 

 X < 15 – 3 

 X < 12 

 M – ISD ≤ X < M + ISD 

 15 – 3 ≤ X < 15 + 3 

 12 ≤ X < 18 

 X ≥ M + ISD 

 X ≥ 15 + 3 

 X ≥ 18 

 Aspek waktu kerja Rendah  

 
 X < M – ISD 

 X < 12,5 – 2,5 
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Sedang  

 

 

Tinggi 

 X < 10 

 M – ISD ≤ X < M + ISD 

 12,5 – 2,5 ≤ X < 12,5 + 2,5 

 10 ≤ X < 15 

 X ≥ M + ISD 

 X ≥ 12,5 + 2,5 

 X ≥ 15 

 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

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

kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Kuisioner yang berisi beberapa 

pertanyaan untuk mengukur suatu hal dikatakan valid jika setiap butir pertanyaan 

yang menyusun kuisioner tersebut memiliki keterkaitan yang tinggi. Realibilitas 

adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih. 

Instrumen dikatakan reliable saat dapat mengungkapkan data yang bisa dipercaya 

(Arikunto dalam Ovan & Saputra, 2020). 

Instrumen pada penelitian ini menggunakan kuesioner baku dari penelitian 

Nursalam dengan hasil uji validitas kuesioner tersebut semua item pernyataan 

dinyatakan valid dengan nilai r yang dihasilkan lebih besar dari r tabel, dan nilai 

chroncbach’ alpha yang dihasilkan adalah 0,877. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

kuisioner tersebut reliabel untuk digunakan sebagai alat ukur beban kerja. 

Kuisioner penelitian telah di lakukan uji validitas dan reliabilitas di RSUD 

Labuang Baji Makassar. 

Uji validitas penelitian ini dilakukan pada perawat pelaksana di beberapa 

ruangan yang ada di RSUD Labuang Baji dengan total 30 responden dan di uji 

dengan menggunakan SPSS. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995), di mana 

jumlah minimum uji coba kuesioner adalah 30 responden, dan jika r hitung > r 

tabel pada tingkat signifikansi tertentu, pertanyaan pada kuesioner dikatakan valid 

dan untuk menghitung r tabel dapat menggunakan rumus berikut : ( Masturoh & 

Nauri, 2018). 
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√     
 

Keterangan:  

r : Nilai r tabel  

t : Nilai t tabel 

df : Derajat bebas (n-2)   

Nilai dalam t dihitung menggunakan Microsoft Excel dengan memasukkan rumus 

= TINV (Tingkat signifikansi, derajat bebas). t tabel yang didapatkan adalah = 

TINV (0.05.31), jadi tabel t yang diperoleh 2.036933, kemudian dapat dihitung 

nilai r tabel sebagai berikut : 

          

√            
 

          
               

 

   0,343 

Oleh karena itu, dari rumus di atas, dikatakan bahwa r ˃ 0,343 valid, dan r 

˂ 0.343 tidak valid. Atau dapat pula dilihat dari nilai P value jika P value < 0.05 

maka dikatakan valid. 

Reliabilitas sendiri merupakan indeks yang menggambarkan sejauh mana 

suatu alat pengukur dapat dipercaya dan diandalkan. Hal tersebut menunjukkan 

sejau mana hasil pengkuran itu tetap konsisten jika dilakukan pengukuran 2 kali 

maupun lebih terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang 

sama (Natoatodjo, 2012). Rentangan nilai koefisien alpha berkhisar antara 0 

(tanpa reliabilitas) sampai dengan 1 (reliabilitas sempurna). Jadi, reabilitas 

instrumen beban kerja perawat pada penelitian ini adalah 0,877 yang artinya 

reliabilitas sangat baik (excellent reliability) (Budiasturi & Bandur, 2018). 
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F. Pengolahan Data 

Menurut Masturoh & Anggita (2018), pengolahan data terdiri dari : 

1. Editing  

Pengeditan merupakan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan. 

Pengeditan ini dilakukan karena data yang diterima mungkin tidak memenuhi 

syarat atau mungkin tidak sesuai kebutuhan.  

2. Coding  

Coding adalah tindakan mengubah data dalam bentuk huruf menjadi data 

dalam bentuk angka/bilangan.  

Untuk memudahkan dalam analisis data, maka data yang telah diberi kode 

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

ditentukan. 

3. Entry Data 

Setelah semua data yang terkumpul lengkap dan benar serta telah melewati 

tahap data coding dan data scoring, maka langkah selanjutnya adalah memasukan 

data dari instrumen ke dalam aplikasi SPSS agar mudah dianalisis. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS untuk melakukan uji univariat. 

4. Cleaning data 

Pembersihan data dilakukan untuk memeriksa kebenaran data yang dikirimkan 

dan adanya kesalahan pada saat memasukkan data. 

G. Analisa Data  

Analisa data adalah aktivitas setelah data dikumpulkan dari semua 

responden atau sumber lainnya (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, data yang 

dikumpulkan akan diproses dan dianalisis menggunakan metode statistik. Proses 

pemasukan data dan pengolahan data menggunakan perangkat lunak komputer 

Microsoft Excel dan SPSS. 
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Penelitian ini menggunakan analisis univariat yaitu analisis yang 

digunakan pada satu variabel dengan tujuan untuk mengetahui dan 

mengidentifikasi karakteristik dari satu variabel tersebut. Analisis ini diakukan 

terhadap penelitian analisis deskriptif, dengan menggunakan statistik deskriptif 

(Siyoto, Sandu & Sodik 2015). 

H. Etika Penelitian 

Etika penelitian sangat penting dalam penelitian dan penelitian ini telah 

memperoleh informasi etis dari Komite Penelitian Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dengan Nomor surat B-

3762/Un.06/FKIK/PP.00.9/10/2021. Penelitian ini hanya melibatkan respnden 

yang ingin berpartisipasi secara sadar bukan adanya paksaan. Dan peneliti juga 

menerapkan prinsip-prinsip etika dalam melakukan penelitian untuk melindungi 

responden dari berbagai kekhawatirandan pengaruh yang timbul dalam kegiatan 

penelitian (Nursalam, 2015), yaitu : 

1. Informed Consent ( Persetujuan Responden) 

Informed Consent dilakukan melalui instrumen penelitian (kuesioner) 

dengan menjelaskan kepada responden maksud dan tujuan dari penelitian ini. 

2. Anonymity (Tanpa Nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan memasukkan nama-nama 

responden dalam penelitian. Tetapi dalam kuesioner, responden hanya diminta 

untuk memberikan kode/inisial nama responden.  

3. Beneficience (Manfaat)  

Dalam sebuah penelitian hendaknya memperoleh manfaat yang sebesar-

besarnya, khususya untuk Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji tentang 

beban kerja perawat. Penelitian ini memiliki risiko yang sangat rendah karena 
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hanya diberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner dan tidak ada perlakuan atau 

uji coba yang dilakukan. 

4. Confidentially (Kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti, dan hanya 

kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian. Yang tidak 

termasuk data yang dibutuhkan oleh peneiti tidak akan disajikan pada saat hasi 

dan kuesioner yang telah dignakan peneliti untuk mengukur beban kerja melalui 

responden akan dihilangkan setelah selesai presentasi tutup. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 

Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar adalah rumah sakit 

rujukan Rumah Sakit /Puskesmas Kabupaten, dokter praktik dan sering didatangi 

oleh orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal 

di Kota Makassar. Layanan rawat inap dan rawat jalan merupakan bentuk layanan 

yang diberikan. Sejarah berdirinya rumah sakit Labuang Baji Makassar ini 

dimulai pada tahun 1938 dengan Rumah Sakit Geroformat Gereja Zending, yang 

memiliki kapasitas 25 tempat tidur. Dari tahun 1946 hingga 1948, Rumah Sakit 

Labuang Baji Makassar dibantu oleh Pemerintah Indonesia Timur (NIT) dengan 

memperbaiki sebuah bangunan yang hancur dalam perang dan digunakan untuk 

melindungi korban dalam Perang Dunia II.   

Pada tahun 1949 Zending membangun sebuah bangunan permanen dengan 

kapasitas tempat tidur 170 tempat tidur. Pada tanggal 16 Januari 1996, karena 

Peraturan Negara Bagian DatiI Sulawesi Selatan No..2/1996,.Rumah Sakit Kelas 

C ditingkatkan menjadi..Rumah..Sakit Non-Pendidikan Kelas...B pada tanggal 7 

Agustus 1996, yang disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Pada tahun 2000, 5 

bidang pelayanan terakreditasi dan pada tanggal 13 September 2002, RSUD 

Labuang Baji berubah status dari rumah sakit non-pendidikan Kelas B menjadi 

RSUD Labuang Baji, yang berada di bawah Perintah Provinsi Sulawesi Selatan 

No. 6/2002 tanggung jawab langsung terletak pada Gubernur melalui sekretaris 

daerah. Pada tahun..2004, terakreditasi (untuk kedua kalinya) 12..bidang layanan 

dengan status akreditasi penuh. Rumah Sakit Labuang..Baji Makassar berdasarkan 
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Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 sebagai pelaksana 

Peraturan pemerintah No. 41 Tahun 2007  (Profil RSUD Labuang Baji Makassar). 

2. Kondisi Geografis Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 

Makassar 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji terletak di bagian 

Selatan Kecamatan Mamajang Kota Makassar tepatnya di jalan DR. Ratulangi 

Makassar. Batas geografis RSUD Labuang Baji adalah sebagai berikut :  

a. Sebelah Utara berdekatan denagn Jalan Landak Lama. 

b. Sebelah Timur berdekatan dengan Jalan Tupai. 

c. Sebelah Selatan berdekatan dengan Perumahan Pendeta Ekss. 

d. Sebelah Barat berdekatan dengan Jalan Dr. Ratulangi  

3. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji  

a. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar 

Menjadi rumah sakit unggulan se-Sulawesi Selatan 

b. Isi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar 

1) Mewujudkan profesionalisme SDM  

2) Meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit 

3) Memberikan pelayanan prima 

4) Efisien biaya Rumah Sakit 

5) Meningkatkan kesejahteraan karyawan 

4. Tugas Pokok Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 

Tugas utama RSUD Labuang Baji Makassa yaitu memberikan pelayanan 

kesehatan untuk pasien serta rehabilitasi cacat fisik dan mental sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi tugas pokok, 

dilakukan usaha-usaha yaitu kegiatan perawatan medis, kegiatan ehabilitasi 

medis, kegiatan pencegahan dan rehabilitasi penyakit, kegiatan pengobatan, 
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pengenalan sistem rujukan, dan kegiatan pendidikan medis serta ajaran paramedis 

dan juga sebagai tempat penelitian. 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini tentang analisis beban kerja perawat pada masa pandemi 

COVID-19 di ruang isolasi RSUD Labuang Baji makassar yang telah 

dilaksanakan pada 15 Oktober – 30 Oktober. Responden dalam penelitian 

ini.adalah.perawat.yang pernah merawat pasien COVID-19 berjumlah 71 

responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif di mana hasil 

penelitian yang didapatkan berupa data dalam bentuk angka, kemudian desain 

penelitian pada penelitian dengan menggunakan metode deskriptif.  

1. Karakter Responden  

Karakteristik responden yang diperoleh selama penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dengan pesentase 91,5% 

sebanyak 65 responden. Karakteristik responden berdasarkan umur dengan 

rentang 36-45 tahun menempati posisi teratas sebanyak 34 responden dengan 

presentase sebesar 47.9% sementara responden berdasarkan umur dengan rentang 

antara 17-25 tahun berada pada posisi terendah dengan persentase 1.4% sebanyak 

1 responden. Karakteristik responden berdasrkan tingkat pendidikan yang 

menempati posisi teratas yakni responden dengan pendidikan terakhir S1+Ners 

dengan persentase 40.8% sebanyak 29 responden, sedangkan karakteristik 

responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang menempati posisi 

terendah yakni pendidikan terakhir S2 dengan persentase 5,6%  sebanyak 4 

responden. 

Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja yang menempati posisi 

teratas yakni responden dengan lama bekerja selama 5-10 tahun dengan 

persentase 45.1% sebanyak 32 responden, kemudian karakteristik responden 
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berdasarkan lama bekerja yang menempati posisi terendah yakni responde dengan 

lama bekerja selama < 5 tahun dengan persentase 19.7% sebanyak 14 responden.  

Berdasarkan penjelasan di atas, distribusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lama bekerja pada 

tabel berikut : 

 

Tabel..4.1  

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin, Umur, Lama Bekerja, Pendidikan Terakhir. 

Karakteristik  Frekuensi Presentase%   

Jenis Kelamin 

Perempuan 65 91.5% 

Laki-laki 6 8.5% 

Umur  

17-25 tahun 1 1.4% 

26-35 tahun 32 45.1% 

36-45 tahun 34 47.9% 

46-55 tahun 4 5.6% 

Penddidikan 

D3 18 25.4% 

S.Kep 20 28.2% 

Ners 

S2 

29 

4 

40.8% 

5.65 

Lama Bekerja   

<5 tahun 14 19.7% 

5-10 tahun 32 45.1% 

>10 tahun 25 35.2% 

Sumber: Data Primer, 2021 

2. Analisis Univariat 

  Analisis univariat menjelaskan tentang distribusi variabel yang meliputi 

beban kerja, dimana beban kerja terdapat beberapa indikator yaitu aspek fisik, 

psikologis, dan waktu kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada 

tabel 4.2 tentang analisis univariat menunjukkan bahwa tingkat beban kerja 

terbagi menjadi 3 bagian yaitu rendah, sedang, dan tinggi. 
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  Beban kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi 

COVID-19 RSUD Labuang Baji Makassar terbanyak berada pada pada kategori 

sedang yaitu 65 responden dengan persentase 91.5%, dan tidak ada perawat yang 

memiliki beban kerja rendah pada masa pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi 

RSUD Labuang  Baji.  

 

Tabel 4.2 Distribusi Kategori Tingkat Beban Kerja Perawat Pada Masa 

Pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji 

Kategori 

Beban Kerja 
Frekuensi Persentase% 

Rendah          0 0% 

Sedang 65 91.5% 

Tinggi 6 8.5% 

 Sumber: Data Primer, 2021 

   Beban kerja perawat berdasarkan indikator aspek fisik pada masa pandemi 

COVID-19 terbanyak berada pada kategori berat sebanyak 41 responden dengan 

persentase 57.7% dan responden yang memiliki beban kerja sedang berdasarkan 

indikator aspek fisik pada masa pandemi COVID-19 sebanyak 30 responden 

dengan presentase 42.3%. Serta respondn yang memiliki beban kerja rendah 

berdasarkan aspek fisik tidak ditemukan dalam penelitian ini. 

Tabel 4.3 Distribusi Kategori Tingkat Beban Kerja Perawat Brdasarkan 

Indikator Aspek Fisik Pada Masa Pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi 

RSUD Labuang Baji 

Kategori 

Aspek Fisik 
Frekuensi Persentase% 

Rendah 0 0% 

Sedang 30 42.3% 

Tinggi 41 57.7% 

 Sumber: Data Primer, 2021   



50 

 

 
 

    Beban kerja perawat berdasarkan indikator aspek psikologis pada..masa 

pandemic...COVID-19..terbanyak...berada...pada...kategori...sedang sebanyak 67 

responden dengan persentase 90.1%. Sedangkan responden yang memiliki beban 

kerja tinggi berdasarkan indikator aspek psikologi perawat sebanyak 7 responden 

dengan presentase 9.9% dan tidak ada responden yang memiliki beban  kerja 

rendah berdasarkan indikator aspek psikologis perawat pada masa pandemi 

COVID-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang  Baji. 

Tabel 4.4 Distribusi Kategori Tingkat Beban Kerja Perawat Berdasarkan 

Indikator Aspek Psikologis Pada Masa Pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi 

RSUD Labuang Baji 

Kategori 

Aspek Psikologi 
Frekuensi Persentase% 

Rendah 0 0% 

Sedang 67 90.1% 

Tinggi 7 9.9% 

 Sumber: Data Primer, 2021  

    Beban kerja perawat berdasarkan indikator aspek waktu kerja pada masa 

pandemi COVID-19 terbanyak berada pada kategori rendah sebanyak 39 

responden dengan persentase (54.9%), dan responden yang memiliki beban kerja 

tinggi berdasarkan indikator aspek waktu kerja perawat sebanyak 2 responden 

dengan presentase (2.8%) pada masa pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi RSUD 

Labuang  Baji. 

Tabel 4 5 Distribusi Kategori Tingkat Beban Kerja Perawat Berdasarkan 

Indikator Aspek Waktu Kerja Pada Masa Pandemi COVID-19 di Ruang 

Isolasi RSUD Labuang Baji 

Kategori 

Waktu Kerja 
Frekuensi Persentase% 

Rendah 39 54.9% 

Sedang 30 42.3% 

Tinggi 2 2.8% 

 Sumber: Data Primer, 2021 
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C. Pembahasan  

1. Analisis Beban Kerja Perawat Pada Masa Pandemi Covid-19 di 

Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji   

   Beban kerja merupakan seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

oleh seorang perawat selama bertugas di suatu unit pelayanan keperawatan. Beban 

kerja (workload) biasanya diartikan sebagai patient days yang merujuk pada 

jumlah prosedur, pemeriksaan kunjungan (visite) pada klien (Sunarti, 2019). 

Perhitungan beban kerja dapat dilihat dari 3 aspek, yakni fisik, mental dan waktu 

kerja.  Aspek fisik meliputi beban kerja berdasarkan kriteria-kriteria fisik 

manusia. Aspek mental merupakan perhitungan beban kerja dengan 

mempertimbangkan aspek mental (psikologis). Sedangkan aspek waktu kerja 

lebih mempertimbangkan pada aspek penggunaan waktu untuk berkerja (Yona, 

Edward, and Nasution 2020). Adapun tingkatan beban kerja tersebut rendah, 

sedang, dan tinggi. Perbedaan tingkatan beban kerja sangat mempengaruhi hasil 

kerja  bahkan kinerja di dalam organisasi. Ditinjau dari kelompok umur, 

responden yang memiliki beban kerja tinggi berumur 36-45 tahun (11.8%). 

Artinya responden dengan umur yang lebih tua lebih mempunyai kecenderungan 

untuk mengalami kelelahan kerja karena hal-hal yang terkait penurunan kapasitas 

tubuh dalam bekerja. Menurut Gibson (1987) dalam Ilyas (2002) bahwa umur 

pegawai dapat mempengaruhi kinerja individu, karena umur berkaitan erat dengan 

kedewasaan atau maturitas seseorang, bahwa semakin tinggi umur seseorang, 

kedewasaan teknis, dan psikologisnya juga semakin tinggi. 

  Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden jenis kelamin 

perempuan lebih banyak dibandingkan responden jenis kelamin laki-laki. Hal ini 

menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai perawat masih banyak diminati oleh 

perempuan Kusumaningrum (2020). Hal tersebut sebagaimana dikemukakan.oleh 
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(Ester, 2012) yang mengatakan bahwa perawat adalah pekerjaan yang identik 

dengan pekerjaan wanita karena tugas perawat yang membutuhkan kesabaran, 

ketelitian, ketelatenan dan penuh kasih sayang dalam menangani pasien. Dari 

hasil penelitian ini juga sebagian besar responden yang memiliki beban kerja berat 

berjenis kelamin perempuan (7.0%), Sedangkan hanya 1 reponden laki-laki 

(1.4%) yang memiliki beban kerja berat. Hasil ini sejalan dengan yang 

disampaikan Tarwaka (2004) dalam bukunya, bahwa beban kerja dapat 

dipengaruhi oleh faktor internal diantaranya jenis kelamin. 

  Pendidikan responden terbanyak berpendidikan Ners dengan persentase 

(40,8%). Pendidikan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan seseorang. 

Bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi keinginan 

untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan keperawatan 

mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas pelayanan keperawatan. Pendidikan 

yang tinggi dari seorang perawat akan memberi pelayanan yang optimal (Tri 

Anggoro & Aeni, 2018). Dari hasil penelitian ini didapatkan sebagian besar 

perawat yang berpendidikan Ners memiliki beban kerja sedang (43.1%). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satria, sidin & 

Noor (2013), bahwa sebagian besar responden yang memiliki beban kerja tinggi 

adalah responden yang berpendidikan Ners sebanyak (60.9%).   

  Data ini dapat membuktikan bahwa pendidikan sangat berpengaruh 

terhadap pernyataan perawat terhadap beban kerja karena pendidikan merpakan 

pilar penting untuk mengatasi beban kerja berat karena dengan pendidikan yang 

lebih tinggi maka akan lebih tinggi pula pengetahuannya agar bekerja lebih efisien 

dan cepat. Hal ini sesuai pernyataan dari Wang yang menyatakan bahwa bekerja 

di ruang rawat inap mebutuhkan kecekatan, keterampilan, dan kesiagaan setiap 
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saat. Tanpa adanya keterampilan saat bekerja akan membuat pekerjaan menjadi 

berat dan membutuhkan waktu lama (Wang, N., Hailey, 2011). Perawat dengan 

pendidikan lebih tinggi akan lebih mudah dalam menggunakan manajemen waktu 

yang baik dalam mengelola asuhan keperawatan yang lebih efektif dan efisien 

termasuk pendokumentasian. 

  Masa kerja atau lama bekerja dalam organisasi perlu untuk diketahui 

karena masa kerja itu dapat merupakan salah satu indikator tentang kecendrungan 

para pekerja dalam berbagai aspek/ segi kehidupan organisasional. Hasil 

penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden memiliki beban kerja 

sedang yang telah bekerja 5-10 tahun. artinya Semakin lama seseorang berkarya 

dalam suatu organisasi semakin tinggi produktivitasnya karena, karyawan 

semakin berpengalaman dan memlikiketerampilan dalam tugas. Hal ini sesuai 

dengan teori Nursalam (2015) mengemukakan..bahwa semakin..banyak masa 

kerja perawat maka semakin banyak pula pengalaman perawat tersebut dalam 

memberikan asuhan keperawatan yang sesuaii dengan standar atau prosedur tetap 

yang berlaku.  

  Setiap manusia pastinya memiliki beban, baik beban berupa fisik maupun 

mental. Allah SWT telah meletakkan (menghilangkan) beban berat yang hampir 

mematahkan punggung Nabi Muhammad SAW. Beban berat..yang dimaksud 

yaitu beban ilahi dan kesungguh sungguhan dalam berdakwah menyampaikan 

risalah dan berbagai resiko serta rintangan yang beliau hadapi. Allah 

menghilangkannya dan memberikan kelapangan dada dan taufiq (kemudahan) 

sehingga semua itu menjadi terasa ringan untuk beliau pikul. Dalam islam beban 

kerja dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Insyirah 5-6: 
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﴾٦﴿َّيسُْرًاَّالْعسُْرََِّّمَعَََّّإنِ َّ﴾٥َّ﴿َّيسُْرًاَّالْعسُْرََِّّمَعَََّّفإَِن َّ  

Terjemahnya : “karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,   
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

  Menurut Tafsir Ibnu Katsir (jilid 8: 496), Allah berfirman “Allah SWT 

memberitahu bahwa bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Kemudian 

mempertegas berita tersebut, Ibnu Jabi meriwayatkan dari al Hasan, dia berkata : 

Nabi SAW pernah keluar rumah pada suatu hari dalam keadaan senang dan 

gembira, dan beliau dalam keadaan tertawa berseraya..“satu kesulitan itu tidak 

pernah mengalahkan dua kemudahan, karena bersama kesulitan itu terdapat 

kemudahan”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesulitan itu dapat 

diketahui dua keadaan (al yusr) dalam bentuk nakirah (tidak ada ketentuan). 

Sehingga bilangannya bertambah banyak. Oleh karena itu, beliau bersabda, “satu 

kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan”. 

  Banyak orang merasa putus asa ketika mereka mengalami cobaan oleh 

Tuhan Yang Maha kuasa, dan mereka tidak bersemangat untuk bekerja dan 

menjalani hidup mereka. Bahkan, Allah SWT telah mengungkapkan ayat bahwa 

Allah tidak akan memberinya beban di luar batas kapasitas manusia. Ini adalah 

ayat yang menjelaskan beban kerja, dan dalam hal ini juga disebutkan Q.S Al 

Baqarah / 2: 286 yang berbunyi: 62 

وُسْعهََا ۚ لهََامَاكَسَبَتىَْعَلَيْهَامَااكْتسََبتَْ ۗ  لََيكَُلِّفاُللَّهُىفَْسًاإِلََّ

رَبَّىاَلََتؤَُاخِذْواَإِوْىسَِيىاَأوَْأخَْطَأوْاَ ۚ 

لْىاَمَالََطَ  اقَةلََىاَبهِِ ۖ رَبَّىاَوَلََتحَْمِلْعلََيْىاَإِصْزًاكَمَاحَمَلْتهَُعلََىالَّذِيىمَِىْقَبْلِىاَ ۚ رَبَّىاَوَلََتحَُمِّ

 وَاعْفعَُىَّاوَاغْفِزْلَىاَوَارْحَمْىاَ ۚ أوَْتمََىْلََواَفاَوْصُزْواَعَلَىالْقَىْمِالْكَافزِِيهَ 

 

Terjemahnya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
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dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan 

kami,janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 

sebagaimana Engkaubebankan kepada orang-orang sebelum kami. 

Ya Tuhan kami, janganlah Engkaupikulkan kepada kami apa yang 

tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflahKami; ampunilah 

Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, 

Makatolonglah kami terhadap kaum yang kafir". 

  Menurut tafsir Al-Misbah Pada Q.S Al-Baqarah [2] ayat 286, Allah SWT 

ingin menegaskan kembali bahwa Allah tidak akan membebani seseorang lebih 

dari kemampuannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya 

dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. Setiap ketetapan 

Allah SWT kepada manusia baik kewajiban, cobaan ataupun musibah, itu 

sebanding dengan kemampuannya, tidak lebih dan tidak kurang (Tafsir Al-Misbah 

[1] : 624). 

  Tugas-tugas yang dibebankan Allah SWT kepada manusia adalah tugas-

tugas yang lapang, mudah untuk dilaksanakan, bahkan setiap kali seseorang 

mengalami kesulitan dalam pelaksanaan suatu tugas akibat faktor tertentu, maka 

kesulitan tersebut melahirkan kemudahan yang dibenarkan walaupun sebelumnya 

tidak boleh dilakukan. Misalnya, shalat diwajibkan berdiri. Tetapi, kalau sulit 

berdiri, maka seseorang boleh dalam keadaan duduk dan lain sebagainya (Tafsir 

Al-Misbah [1]: 626).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban kerja perawat sebagian 

besar berada pada kategori sedang sebanyak 65 perawat (91,5%) dan sisanya 

adalah beban kerja tinggi sebanyak 6 perawat (8.5%). Sedangkan untuk perawat 

yang menyatakan beban kerja rendah tidak ditemukan dalam penelitian ini (0%). 

Artinya beban kerja perawat pada masa pandemi Covid-19 cukup membebani. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Amelia 2020) yang membahas 
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gambaran persepsi perwat tentang beban kerja selama pandemi COVID-19 juga 

menemukan bahwa beban kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 pada 

kategori sedang. Sejalan dengan hasil penelitian (Prima, Atiek, and Saelan 2020) 

juga di dapatkan bahwa beban kerja perawat paling banyak berada pada beban 

kerja sedang (55%). Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian (Sunarti, 

Supriyati, and Junaidi 2021) di dapatkan bahwa beban kerja perawat berada pada 

kategori sedang (55%).  

Menurut Gillies (1994) beban kerja keperawatan pada suatu unit dapat 

diperkirakan dengan memperhatikan komponen-komponen yaitu jumlah pasien 

yang dirawat perhari, perbulan dan pertahun, kondisi rata-rata pasien yang 

dirawat, tindakan langsung dan tindakan tindak langsung yang dibutuhkan pasien, 

frekuensi masing-masing tindakan langsung dan tidak langsung yang dibutuhkan 

pasien, frekuensi masing-masing tindakan yang diperlukan dan rata-rata waktu 

yang dibutuhkan dalam melaksanakan tindakan.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Permana, Surya, and 

Maulana 2020) yang mengatakan hampir seluruh responden memiliki beban kerja 

yang berat (98.3%). Penelitian lain yang tidak sejalan dengan penelitian ini (Tri, 

Fitri 2019) didapatkan beban kerja perawat berada pada kategori berat (75.0%). 

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian (Manuho et al. 2015) 

didapatkan sebagian besar perawat memiliki beban kerja rendah (56.25%). Tinggi 

atau rendahnya tingkat beban kerja pada perawat dapat mempengaruhi patient 

safety.    

Menurut (Elvinawati 2019) beban kerja yang tidak seimbang akan 

mengakibatkan masalah pada perawat. Hal ini terlihat pada hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat responden yang memiliki beban kerja berat dan 

hampir setengah jumlah responden memiliki beban kerja sedang. Perbedaan beban 
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kerja tersebut dapat disebabkan karena beberapa faktor yaitu usia, jenis kelamin, 

pendidikan, dan tuntutan tugas maupun perbedaan lingkungan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Supardi (2007) yang mengatakan bahwa kondisi kerja 

memperlihatkan kontribusi paling besar terhadap terjadinya beban kerja dan stres. 

Menurut asumsi peneliti dan didukung oleh tabulasi data yang telah diolah 

mnunjukkan bahwa beban kerja perawat pada masa pandemi Covid-19 d ruang 

isolasi berada pada kategori sedang dikarenakan beberapa faktor, Salah satunya 

adalah petugas kesehatan harus melakukan kontak langsung dengan pasien yang 

terinfeksi/positif COVID-19 sehingga beresiko terkena infeksi serta alat peindung 

diri (AP) yang kurang memadai. besarnya tanggung jawab untuk menangani 

pasien Covid-19, serta harus menyelesaikan pekerjaan dengan tingkat kesulitan 

yang berbeda-beda, Kehilangan kontrol penyakit, kurangnya pengalaman 

mengatasi penyakit, umpan balik pasien negatif, stigma dari masyarakat, 

perubahan gaya hidup, isolasi, dan kurangnya dukungan sosial dari keluarga. 

Menurut Asamani et al 2016 menyatakan meskipun tingkat beban kerja perawat 

dianggap sedang, namun perawat tetap dianggap memiliki beban kerja yang tinggi 

dikarenakan adanya interupsi kerja, prosedur dan proses yang terlibat dalam 

merawat pasien, serta menghadapi ketidakpastian terkait pekerjaan. 

a. Analisis Beban Kerja Perawat berdasarkan indikator aspek fisik 

perawat pada masa pandemi COVID-19 di ruang isolasi RSUD Labuang 

Baji Makassar 

Hasil penelitian ini menunjukkan indikator aspek fisik terbanyak berada 

pada kategori tinggi sebanyak (57.7%). Sedangkan, jumlah responden yang 

memiliki aspek fisik sedang sebanyak 30 responden (42.3%). Dapat dilihat dari 

item pernyataan yang paling tinggi pada aspek fisik adalah “Saya harus 

melakukan observasi pasien Covid-19 secara ketat pada saat jam kerja” dengan 
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persentase (91.9%). Hal ini membuktikan sebagian besar perawat pada masa 

pandemi Covid-19 merasa terbebani karena harus mengobservasi pasien Covid-19 

secara ketat. Tetapi, dilihat dari item pernyataan yang paling rendah pada aspek 

fisik adalah “Saya merasa keterampilan yang saya miliki tidak mampu 

mengimbangi sulitnya pekerjaan di ruang isolasi selama pandemi Covid-19” 

sebanyak (33.8%), artinya sebagian besar perawat merasa mereka mampu 

mengimbangi pekerjaan di ruang isolasi dengan kemampuan yang mereka miliki. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusumaningsih et al (2020) 

mengenai hubungan beban...kerja..fisik..dan..mental perawat..diperoleh 

beban..kerja fisik..yang..tinggi yaitu sebanyak (55.0%). Penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian (Yudi, W, and Woiling 2019) dan (Permana et al. 2020) 

didapatkan responden memiliki beban kerja fisik yang tinggi. Hal ini sejalan 

dengan teori Frech dan Caplan (1973) yang mengatakan beban kerja yang berat 

antara lain teralu banyak dan beragam jenis pekerjaan yang harus dilakukan demi 

kesehatan dan keselamatan pasien. Hasil..penelitian ini..tidak sejalan..dengan 

penelitian (Erdius and Dewi 2017) didapatkan beban..kerja fisik berada pada 

kategori sedang (76.19%).  

Menurut (Amelia 2020) beban kerja fisik adalah pekerjaan yang 

membutuhkan..energi..fisik..otot..manusia..sebagai..sumber..tenaga. Pada beban 

kerja fisik, konsumsi energi..relatif tinggi dibandingkan dengan 

beban..kerja..mental. Kerja fisik..merupakan pekerjaan yang membutuhkan energi 

fisik otot manusia sebagai sumber energi atau kekuatan. Beban kerja fisik sering 

disebut sebagai "operasi manual" di..mana kinerja akan sepenuhnya bergantung 

pada manusia, baik berfungsi..sebagai..sumber..tenaga (power) atau pengendali 

kerja (control). Perbedaan beban kerja fisik yang dilakukan oleh seorang perawat 

disebabkan karena perawat memiliki aktivitas kerja yang banyak dan beragam. 



59 

 

 
 

Hal ini sejalan dengan penelitian pada perawat RSIA, bahwa perbedaan beban 

kerja fisik pada perawat disebabkan karena perawat memiliki aktivitas kerja yang 

banyak dan beragam, seperti memberikan pelayanan perawatan secara langsung, 

melaksanakan tindakan keperawatan dan mengevaluasi sesuai masalah pasien, dan 

melaksanakan program-program medis lainnya.  

Teori ini (Ambarwati, 2007) juga mendukung penelitian dan menjelaskan 

bahwa beban kerja berdampak pada perawat jika mereka berperan kelebihan 

beban, di mana tuntutan melebihi kemampuan perawat untuk memenuhi tuntutan 

tersebut secara memadai. Perawat dengan tugas yang terlalu banyak dapat 

mengalami kelelahan fisik dan penurunan kondisi fisik perawat. Kemudian, 

dengan kondisi role underload, pekerjaan dimulai, di mana tuntutan lebih rendah 

dari kemampuan perawat. Terlalu sedikit beban kerja juga dapat berdampak 

negatif terhadap kinerja perawat. 

Menurut asumsi peneliti dapat disimpulkan bahwa beban kerja perawat 

berdasarkan indikator aspek fisik pada masa pandemi Covid-19 di ruang isolasi 

berada pada kategori berat dikenakan perawat harus kontak langsung dengan 

pasien yang terinfeksi Covid-19, serta aktivitas kerja fisik pada masa pandemi 

Covid-19 yang melampaui kapasitas perawat sehingga dapat menurunkan 

produktivitas dalam bekerja. Selain itu juga disebabkan oleh aktivitas fisik yang 

berhubungan langsung dengan asuhan keperawatan, perawat juga melakukan 

aktivitas fisik seperti mengambil obat, membersihkan ruangan, dan mengambil 

diet pasien. Hal tersebut disebabkan karena pasien yang dihadapi adalah pasein 

yang terinfeksi Covid-19, sehingga semua aktivitas pasien dibantu oleh perawat 

dikarenakan tidak ada keluarga pasien yang membantu. Selain itu, peneliti melihat 
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bahwa beban kerja fisik yang berat dapat mempengaruhi kinerja perawat yang 

buruk dan kesehatan perawat sendiri. 

b. Analisis Beban Kerja Perawat berdasarkan indikator aspek psikologis 

perawat pada masa pandemi COVID-19  di ruang isolasi RSUD Labuang 

Baji Makassar 

Hasil penelitian ini menunjukkan indikator aspek psikologis perawat 

berada pada kategori sedang (91.1%) dan tinggi sebanyak (9.9%). Dapat dilihat 

dari item pernyataan yang paling tinggi pada aspek psikologis adalah “Saya 

bertanggung jawab dalam melaksanakan perawatan pasien Covid-19” dengan 

persentase (86.30%). Hal ini membuktikan sebagian besar perawat pada masa 

pandemi merasa terbebani dengan tanggung jawab yang besar dalam merawat 

pasien Covid-19. Penelitian ini didasarkan pada teori Safarino (1990) oleh Alwani 

(2004) bahwa  pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab manusia juga dapat 

menyebabkan stres, seperti perawat yang memiliki beban kerja berat yang harus 

menghadapi kondisi kehidupan dan kematian setiap harinya. Dilihat dari item 

pernyataan yang paling rendah pada aspek psikologis adalah “Saya merasa tidak 

yakin terhadap suatu pekerjaan selama pandemi Covid-19” (33,8%), artinya 

sebagian besar perawat merasa mereka yakin terhadap pekerjaan yang mereka 

lakukan dalam merawat pasien Covid-19.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardhani and Farandy 

(2019) mengenai analisis beban kerja perawat di instalasi rawat inap RSUD 

Sidoarjo dan penelitian (Yudi et al. 2019) diperoleh beban kerja mental yang 

sedang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perawat merasa 

terbebani secara mental terhadap tanggung jawabnya sebagai perawat, limpahan 

tugas dari dokter kepada pasien yang kondisinya mengkhawatirkan dan 

membutuhkan penanganan yang intensif sehingga harus di awasi setiap saat. Hasil 
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penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Aimi (2018) yang menyatakan behwa 

beban kerja mental yang dialami perawat disebabkan karena prawat harus setiap 

saat mengawasi pasien yang kondisinya mengkhawatirkan sedangkan perawat 

harus melakukan aktivtas atau tugas di ruang yang sama dengan pasien. 

Menurut Miller (2001) aktivitas mental perawat terhadap beban kerja 

mental mengacu pada kemampuan perawat untuk menggunakan panca indera 

untuk bekerja, yaitu kemampuan untuk berpikir, mengingat, menganalisis, 

menarik kesimpulan dan bahkan membuat keputusan keperawatan. Dalam hal ini, 

aktivitas mental yang dilakukan oleh perawat adalah pekerjaan fisik untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mentalitas dalam mempertimbangkan 

asuhan keperawatan termasuk pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi dan 

evaluasi keperawatan. Ini adalah kombinasi dari pekerjaan. Pelepasan energi dari 

aktivitas fisik terus menerus dapat menyebabkan kelelahan fisik maupun mental. 

Beban kerja mental (psikologis) merupakan suatu keadaan yang 

melibatkan proses berpikir dari otak untuk menyelesaikan tugas yang harus 

diselesaikan pada waktu tertentu (Saleh 2018). Beban kerja psikologis dapat 

berupa keahlian dan prestasi kerja yang dimiliki individu dangan individu lainnya  

(Saribu, 2012). Beban kerja mental yang dialami perawat, diantaranya bekerja 

shift atau bergiliran, mempersiapkan rohani mental pasien dan keluarga terutama 

bagi yang melaksanakan operasi atau dalam keadaan  kritis, bekerja dengan 

keterampilan khusus dalam merawat pasien serta harus menjalin komunikasi 

dengan pasien (Kasmarani, 2012).   

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Permana et al. 2020) 

didapatkan aspek beban kerja mental seluruhnya berada pada kategori tinggi  

sebanyak 58 responden (100.0%).    
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Menurut asumsi peneliti beban kerja perawat berdasarkan aspek psikologis 

(mental) pada masa pandemi COVID-19 di ruang isolasi berada pada kategori 

sedang (91.1%) dan tinggi sebanyak (9.9%) dikarenakan beberapa faktor, salah 

satunya karena adanya tekanan psikologis perawat yang merawat pasien Covid-19 

sehingga beresiko tinggi terinfeksi virus Covid-19, besarnya tanggung jawab 

dalam menangani pasien Covid-19, serta adanya kekhawatiran bahwa mereka 

akan menularkan virus Covid-19 kepada keluarga dan teman terdekat. Sehingga 

pihak manajemen harus tetap memperhatikan agar tidak adanya peningkatan 

beban kerja psikologis/mental dengan memperhatikan perlindungan dan proses 

adaptasi yang baik dan sesuai pada kondisi pandemi Covid-19 bagi tenaga 

kesehatan.  

c. Analisis Beban Kerja Perawat berdasarkan indikator aspek waktu kerja 

perawat pada masa pandemi COVID-19  di ruang isolasi RSUD Labuang 

Baji Makassar 

Hasil penelitian ini menunjukkan indikator aspek waktu kerja terbanyak 

berada pada kategori rendah (54.9%), dan yang paling sedikit berada pada 

kategori berat (2.8%). Artinya waktu kerja yang telah diberikan tidak membebani 

bagi perawat. Aspek waktu kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penggunaan waktu untuk bekerja. Dapat dilihat dari item pertanyaan yang paling 

tinggi pada aspek waktu kerja adalah “Saya tidak dapat menyelesaikan tugas 

pokok yang diberikan selama pandemi Covid-19” dengan presentase (39.5%). 

Artinya ada beberapa perawat tidak menyelesaikan tugas pokok salah satunya 

tidak menulis hasil pengkajian secara lengkap. Tetapi jika dilihat dari item 

petanyaan yang paling rendah pada aspek waktu kerja adalah “Saya merasa 

bekerja di luar jam dinas karena banyaknya pasien Covid-19 yang harus di rawat” 

dengan presentase (31.0%). Artinya sebagian besar perawat telah bekerja sesuai 
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batas waktu atau shift yang telah ditentukan. Menurut Wijono (2009) waktu kerja 

yang produktif yang optimal adalah 80% (38.4 jam) dari total jam kerja dan 20% 

(9.6 jam) digunakan untuk melakukan kegiatan –kegiatan yang non-produktif. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Permana et al. 2020) 

dan (Marmi and Prihatingsih 2015) yang mengatakan bahwa pada aspek waktu 

kerja berada pada kategori tinggi sebanyak (98.3%). Penelitian lain yang tidak 

sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian (Michael, Parluhutan, and Silaen 

2020) didapatkan indikator aspek waktu kerja berat sebanyak (53.3%). 

Waktu kerja merupakan akumulasi waktu dimana pekerja telah menjalani 

pekerjaan tersebut Malcom 1998 dalam (Puspita, Ayu 2020). Waktu kerja 

seseorang menentukan efisiensi dan produktifitasnya dalam bekerja. Shift kerja 

merupakan pola waktu kerja yang diberikan pada tenaga kerja untuk mengerjakan 

sesuatu oleh perusahaan dan biasanya dibagi atas kerja pagi, sore dan malam. 

Shift kerja merupakan pengaturan jam kerja sebagai pengganti atau tambahan 

kerja pagi dan siang hari sebagaimana yang biasa dilakukan (Lientje, 2011). 

Menurut asumsi peneliti beban kerja berdasarkan aspek waktu kerja 

perawat pada masa pandemi Covid-19 di Ruang Isolasi berada pada kategori 

ringan artinya waktu yang digunakan perawat untuk melaksanakan tugas 

utamanya tidak menjadi beban atau sudah sesuai dengan standar waktu kerja yang 

telah ditentukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dikatakan Ilyas dalam 

Hendianti (2012), menyatakan bahwa untuk menujukkan berapa lama waktu 

menyelesaikan tugas dapat diketahui berdasarkan banyaknya jumlah pasien 

Sedangkan responden yang memiliki waktu kerja yg berlebih sebanyak 2 orang 

(2.8%) ini diakibatkan karena sistem kerja perawat di ruang isolasi covid dibagi 

menjadi 5 shift sehingga menyebabkan adanya beberapa perawat yang mengalami 

double shift dalam 1 hari. 
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D. Keterbatasan Penelitian  

Selama proses penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami 

peneliti yang menyangkut penelitian, diantaranya sebagai berikut :  

1. Pada penelitian ini tidak mengobservasi langsung variabel beban kerja 

yang dimiliki perawat melainkan hanya menggunakan kuesioner beban 

kerja,  sehingga data yang diperoleh bersifat subjektif dari sudut pandang 

perawat. 

2. Penelitian  dilakukan di tengah masa pandemi COVID-19. Sehingga 

proses observasi dan wawancara tidak bisa dilakukan dengan maksimal 

terkait beban kerja perawat di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji 

Makassar. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan 

pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai 

berikut :  

1. Tingkat beban kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 terbanyak 

berada pada kategori sedang (91.5%).  

2. Tingkat beban kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan 

indikator aspek fisik terbanyak berada pada kategori tinggi sebanyak 

(57.7%) 

3. Tingkat beban kerja perawat di masa pandemi COVID-19 berdasarkan 

indikator aspek psikologis terbanyak berada pada kategori sedang 

sebanyak (97.1%) 

4. Tingkat beban kerja perawat di masa pandemi COVID-19 berdasarkan 

indikator aspek waktu kerja terbanyak berada pada kategori rendah 

sebanyak (54.9%). 

B. Saran  

1. Bagi..Instansi..Rumah..Sakit 

Bagi..pihak Manajemen RSUD Labuang Baji sebaiknya meninjau kembali 

perihal beban kerja karyawan melalui analisis beban kerja, sehingga karyawan 

dapat bekerja secara nyaman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja perawat. 

2. Bagi..Peneliti Selanjutnya  

a. Bagi..peneliti..selanjutnya diharapkan untuk melakukan..penelitian..tentang 

faktor-faktor yang..mempengaruhi beban kerja..perawat dimasa pandemi di 

daerah berbeda atau dengan melaksanakan studi perbandingan tentang beban 

kerja dimasa pandemi dan setelah masa pandemi, juga memperbanyak 

indikator beban kerja yang diteliti, dengan demikian hasilnya akan lebih 
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bervariasi dan diharapkan..dapat..memecahkan..masalah..tentang beban kerja 

perawat..di rumah sakit.  

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam memperoleh data penelitian, tidak 

hanya melalui penyebaran kuesioner saja, tetapi dapat secara langsung seperti 

wawancara dan survey kepada responden agar peneliti memperoleh data yang 

lebih nyata dan lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

C. Implikasi Penelitian 

1. Meminimalkan beban kerja agar dapat meningkatkan kinerja perawat dan 

dapat merawat pasien Covid-19 dengan baik 

2. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu 

manajemen..keperawatan. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PERNYATAAN PENELITI 

Kepada Yth. 

Perawat Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Alauddin 

Makassar. 

Nama : Fitri Ramdayani 

NIM : 70300117034 

Akan mengadakan penelitian  tentang “Analisis Beban Kerja Perawat 

Covid-19 Di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji Makassar”. Untuk itu saya 

mohon kesediaannya menjadi responden dalam penelitian ini. Segala hal yang 

bersifat rahasia akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk penelitian ini. 

       Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya sebagai 

responden saya ucapkan terimakasih. 

Makassar, 15 September 

2021 

Peneliti, 

Fitri Ramdayani 
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Lampiran 2  

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama responden : 

Usia   : 

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan maksud 

dari pengumpulan data untuk penelitian tentang “Analisis Beban Kerja Perawat 

Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji Makssar” 

Untuk itu secara sukarela saya menyatakan bersedia menjadi responden penelitian 

tersebut. Adapun bentuk kesediaan saya adalah bersedia mengisi kuesioner. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh 

kesadaran tanpa paksaan. 

Makassar, 15 September 

2021 

Responden, 

 

(   )
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Lampiran 3 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

 Sebelum mengisi kuesioner ini, anda dimohon menuliskan identitas anda 

secara lengkap, dan lingkari pilihan yang ada pada bagian berikut ini. Kerahasiaan 

identitas/data anda dijamin sepenuhnya oleh peneliti. Terimakasih atas kesediaan 

dan kerjasamanya.  

A. Identitas Responden 

1. Nama Responden : 

 

2. Umur  

1. 17-25 tahun 

2. 26-35 tahun 

3. 36-45 tahun 

4. 46-55 tahun 

3. Jenis Kelamin 

1. Perempuan 

2. Laki-laki 

4. Pendidikan 

a. D3 

b. S.Kep 

c. Ners 

d. M.Kep 

5. Lama Bekerja 

a. < 5 tahun 

b. 5 – 10 tahun 

c. > 10 tahun 
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B. Kuisioner Beban Kerja Perawat 

Berilah tanda (√) pada kolom  yang ada pada masing-masing pertanyaan dengan 

pilihan sesuai yang anda alami  

Kode : TP = Tidak Pernah 

KK = Kadang kadang 

S = Sering 

SL = Selalu 

No 

 

Pernyataan 

Skala pilihan 

TP KK S SL 

Aspek Fisik 

1.  Saya merasa keterampilan yang saya miliki 

tidak mampu mengimbangi sulitnya pekerjaan 

di ruang isolasi selama pandemi Covid-19. 

    

2. Saya merasa lebih banyak pekerjaan yang 

harus saya lakukan demi keselamatan pasien 

covid-19 

    

3.  Saya mengalami Kontak langsung antara 

perawat dengan pasien di ruangan isolasi 

covid-19 secara terus menerus selama jam 

kerja 

    

4. Saya merasa tidak seimbangnya tenaga perawat 

dibanding pasien covid-19 di ruang isolasi 

selama pandemi covid-19 

    

5. Saya harus melakukan observasi pasien covid 

secara ketat pada saat jam kerja 

    

Aspek Psikologis 

6. Saya merasa kesulitan dalam menentukan 

keputusan yang tepat saat pandemi covid-19 

    

7. Saya merasakan tuntutan yang tinggi dari 

keluarga pasien untuk keselamatan pasien 

covid-19 

    

8. Saya merasa tidak yakin terhadap terhadap 

suatu pekerjaan selama pandemi covid-19 

    

9. Saya bertanggung jawab dalam melaksanakan 

perawatan pasien covid-19  

    

10. Saya merasa tidak mudah menghadapi pasien 

covid dengan karakteristik yang berbeda 

    

11. Saya merasa tidak nyaman dengan pekerjaan 

selama pandemi covid-19 

    

Aspek Waktu Kerja 

12. Saya merasa terlalu banyak tugas tambahan 

diluar dari tugas pokok selama pandemi covid-
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19 di ruang isolasi 

13. Saya merasa jam kerja lebih banyak selama 

pandemi covid-19 

    

14. Saya merasa bekerja di luar jam dinas karena 

banyaknya pasien covid-19 yang harus dirawat 

    

15. Saya tidak dapat menyelesaikan tugas pokok 

yang diberikan selama pandemi covid-19 

    

16. Saya tidak dapat membagi waktu untuk 

keluarga karena beban kerja yang menumpuk 

sejak pandemi covid-19  
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Lampiran 4 

Tabel 6.1 Kisi-Kisi Instrumen Beban Kerja 

No Uraian Nomor Soal Total  

1. Aspek Fisik 1,2,3,4,5 5 

2. Aspek Psikologis 6,7,8,9,10,11 6 

3. Aspek Waktu Kerja 12,13,14,15,16 5 

 Jumlah 16 
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Lampiran 5 

Tabel 5.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan r Tabel r Hitung Ket 

P1 0.343 0.601 Valid 

P2 0.343 0.508 Valid 

P3 0.343 0.547 Valid 

P4 0.343 0.532 Valid 

P5 0.343 0.502 Valid 

P6 0.343 0.511 Valid 

P7 0.343 0.575 Valid 

P8 0.343 0.371 Valid 

P9 0.343 0.567 Valid 

P10 0.343 0.402 Valid 

P11 0.343 0.455 Valid 

P12 0.343 0.351 Valid 

P13 0.343 0.472 Valid 

P14 0.343 0.397 Valid 

P15 0.343 0.372 Valid 

P16 0.343 0.597 Valid 

Cronbach’s Alpha 0.905 
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Lampiran 6 

Tabel 5.3 Hasil jumlah nilai pernyataan kuisioner 

Pernyataan Nilai Persentase (%) 

P1 96 33.8% 

P2 187 65.8% 

P3 248 87.3% 

P4 187 65.8% 

P5 261 91.9% 

P6 122 42.2% 

P7 146 51.4% 

P8 96 33.8% 

P9 245 86.3% 

P10 130 45.8% 

P11 94 33.0% 

P12 102 35.9% 

P13 102 35.9% 

P14 87 30.6% 

P15 112 39.4% 

P16 97 34.1% 
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Lampiran 7 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 P14 P15 P16 P17 

p1 Pearson 

Correlati

on 

1 ,41

3
*
 

,23

5 

,58

4
**

 

,16

4 

,29

0 

,40

7
*
 

,10

5 

,36

3
*
 

,20

9 

,31

0 

,26

9 

-

,02

8 

,295 ,230 ,395

* 

,575

** 

Sig. (2-

tailed) 

 ,02

3 

,21

2 

,00

1 

,38

8 

,12

0 

,02

6 

,58

1 

,04

9 

,26

8 

,09

6 

,15

0 

,88

2 

,113 ,222 ,031 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p2 Pearson 

Correlati

on 

,41

3
*
 

1 ,47

1
**

 

,54

5
**

 

,52

3
**

 

,18

0 

,50

4
**

 

,23

6 

,70

9
**

 

,12

6 

,07

4 

,30

5 

,20

7 

,182 ,273 ,382

* 

,670

** 

Sig. (2-

tailed) 

,02

3 

 ,00

9 

,00

2 

,00

3 

,34

1 

,00

4 

,20

8 

,00

0 

,50

8 

,69

7 

,10

2 

,27

3 

,335 ,145 ,037 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p3 Pearson 

Correlati

on 

,23

5 

,47

1
**

 

1 ,62

1
**

 

,67

4
**

 

,30

3 

,51

1
**

 

-

,03

3 

,43

0
*
 

,45

3
*
 

,24

5 

,41

8
*
 

,05

6 

,327 ,499

** 

,455

* 

,712

** 

Sig. (2-

tailed) 

,21

2 

,00

9 

 ,00

0 

,00

0 

,10

4 

,00

4 

,86

3 

,01

8 

,01

2 

,19

3 

,02

2 

,77

1 

,078 ,005 ,012 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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p4 Pearson 

Correlati

on 

,58

4
**

 

,54

5
**

 

,62

1
**

 

1 ,69

7
**

 

,10

8 

,43

2
*
 

,37

7
*
 

,55

2
**

 

,53

1
**

 

,04

2 

,43

9
*
 

,17

7 

,302 ,494

** 

,417

* 

,802

** 

Sig. (2-

tailed) 

,00

1 

,00

2 

,00

0 

 ,00

0 

,57

0 

,01

7 

,04

0 

,00

2 

,00

3 

,82

4 

,01

5 

,34

9 

,104 ,006 ,022 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p5 Pearson 

Correlati

on 

,16

4 

,52

3
**

 

,67

4
**

 

,69

7
**

 

1 ,10

5 

,43

2
*
 

,22

8 

,62

0
**

 

,36

6
*
 

-

,14

4 

,23

2 

,29

6 

,088 ,630

** 

,143 ,660

** 

Sig. (2-

tailed) 

,38

8 

,00

3 

,00

0 

,00

0 

 ,58

1 

,01

7 

,22

6 

,00

0 

,04

6 

,44

8 

,21

8 

,11

2 

,642 ,000 ,451 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p6 Pearson 

Correlati

on 

,29

0 

,18

0 

,30

3 

,10

8 

,10

5 

1 ,66

4
**

 

,20

9 

,03

6 

,34

0 

,31

2 

,41

5
*
 

,04

4 

,287 ,142 ,487

** 

,497

** 

Sig. (2-

tailed) 

,12

0 

,34

1 

,10

4 

,57

0 

,58

1 

 ,00

0 

,26

7 

,84

9 

,06

6 

,09

3 

,02

3 

,81

6 

,123 ,454 ,006 ,005 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p7 Pearson 

Correlati

on 

,40

7
*
 

,50

4
**

 

,51

1
**

 

,43

2
*
 

,43

2
*
 

,66

4
**

 

1 ,28

1 

,27

8 

,23

4 

,05

4 

,27

4 

-

,11

8 

,259 ,186 ,472

** 

,629

** 

Sig. (2-

tailed) 

,02

6 

,00

4 

,00

4 

,01

7 

,01

7 

,00

0 

 ,13

3 

,13

7 

,21

4 

,77

8 

,14

3 

,53

5 

,166 ,326 ,009 ,000 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p8 Pearson 

Correlati

on 

,10

5 

,23

6 

-

,03

3 

,37

7
*
 

,22

8 

,20

9 

,28

1 

1 -

,07

4 

,40

8
*
 

,02

6 

,42

4
*
 

,32

6 

,204 ,112 ,252 ,428

* 

Sig. (2-

tailed) 

,58

1 

,20

8 

,86

3 

,04

0 

,22

6 

,26

7 

,13

3 

 ,69

6 

,02

5 

,89

1 

,02

0 

,07

9 

,279 ,556 ,180 ,018 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p9 Pearson 

Correlati

on 

,36

3
*
 

,70

9
**

 

,43

0
*
 

,55

2
**

 

,62

0
**

 

,03

6 

,27

8 

-

,07

4 

1 ,15

4 

-

,07

5 

,25

8 

,13

1 

,034 ,393

* 

,219 ,558

** 

Sig. (2-

tailed) 

,04

9 

,00

0 

,01

8 

,00

2 

,00

0 

,84

9 

,13

7 

,69

6 

 ,41

6 

,69

4 

,16

8 

,49

1 

,857 ,032 ,244 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p10 Pearson 

Correlati

on 

,20

9 

,12

6 

,45

3
*
 

,53

1
**

 

,36

6
*
 

,34

0 

,23

4 

,40

8
*
 

,15

4 

1 ,26

0 

,86

1
**

 

,40

9
*
 

,347 ,341 ,685

** 

,695

** 

Sig. (2-

tailed) 

,26

8 

,50

8 

,01

2 

,00

3 

,04

6 

,06

6 

,21

4 

,02

5 

,41

6 

 ,16

6 

,00

0 

,02

5 

,061 ,065 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p11 Pearson 

Correlati

on 

,31

0 

,07

4 

,24

5 

,04

2 

-

,14

4 

,31

2 

,05

4 

,02

6 

-

,07

5 

,26

0 

1 ,42

0
*
 

,18

2 

,790

** 

,117 ,243 ,375

* 
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Sig. (2-

tailed) 

,09

6 

,69

7 

,19

3 

,82

4 

,44

8 

,09

3 

,77

8 

,89

1 

,69

4 

,16

6 

 ,02

1 

,33

5 

,000 ,538 ,195 ,041 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p12 Pearson 

Correlati

on 

,26

9 

,30

5 

,41

8
*
 

,43

9
*
 

,23

2 

,41

5
*
 

,27

4 

,42

4
*
 

,25

8 

,86

1
**

 

,42

0
*
 

1 ,44

3
*
 

,428

* 

,290 ,719

** 

,739

** 

Sig. (2-

tailed) 

,15

0 

,10

2 

,02

2 

,01

5 

,21

8 

,02

3 

,14

3 

,02

0 

,16

8 

,00

0 

,02

1 

 ,01

4 

,018 ,120 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p13 Pearson 

Correlati

on 

-

,02

8 

,20

7 

,05

6 

,17

7 

,29

6 

,04

4 

-

,11

8 

,32

6 

,13

1 

,40

9
*
 

,18

2 

,44

3
*
 

1 ,042 ,438

* 

,203 ,377

* 

Sig. (2-

tailed) 

,88

2 

,27

3 

,77

1 

,34

9 

,11

2 

,81

6 

,53

5 

,07

9 

,49

1 

,02

5 

,33

5 

,01

4 

 ,826 ,016 ,283 ,040 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p14 Pearson 

Correlati

on 

,29

5 

,18

2 

,32

7 

,30

2 

,08

8 

,28

7 

,25

9 

,20

4 

,03

4 

,34

7 

,79

0
**

 

,42

8
*
 

,04

2 

1 ,198 ,182 ,503

** 

Sig. (2-

tailed) 

,11

3 

,33

5 

,07

8 

,10

4 

,64

2 

,12

3 

,16

6 

,27

9 

,85

7 

,06

1 

,00

0 

,01

8 

,82

6 

 ,295 ,336 ,005 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p15 Pearson 

Correlati

,23 ,27 ,49 ,49 ,63 ,14 ,18 ,11 ,39 ,34 ,11 ,29 ,43 ,198 1 ,161 ,567

** 
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on 0 3 9
**

 4
**

 0
**

 2 6 2 3
*
 1 7 0 8

*
 

Sig. (2-

tailed) 

,22

2 

,14

5 

,00

5 

,00

6 

,00

0 

,45

4 

,32

6 

,55

6 

,03

2 

,06

5 

,53

8 

,12

0 

,01

6 

,295  ,396 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p16 Pearson 

Correlati

on 

,39

5
*
 

,38

2
*
 

,45

5
*
 

,41

7
*
 

,14

3 

,48

7
**

 

,47

2
**

 

,25

2 

,21

9 

,68

5
**

 

,24

3 

,71

9
**

 

,20

3 

,182 ,161 1 ,669

** 

Sig. (2-

tailed) 

,03

1 

,03

7 

,01

2 

,02

2 

,45

1 

,00

6 

,00

9 

,18

0 

,24

4 

,00

0 

,19

5 

,00

0 

,28

3 

,336 ,396  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p17 Pearson 

Correlati

on 

,57

5
**

 

,67

0
**

 

,71

2
**

 

,80

2
**

 

,66

0
**

 

,49

7
**

 

,62

9
**

 

,42

8
*
 

,55

8
**

 

,69

5
**

 

,37

5
*
 

,73

9
**

 

,37

7
*
 

,503

** 

,567

** 

,669

** 

1 

Sig. (2-

tailed) 

,00

1 

,00

0 

,00

0 

,00

0 

,00

0 

,00

5 

,00

0 

,01

8 

,00

1 

,00

0 

,04

1 

,00

0 

,04

0 

,005 ,001 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,877 16 
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Lampiran 8 

Master Tabel Kuesioner 

 

No. Res Umr JK Pnd LB P1 P2 P3 P4 P5 Total P6 P7 P8 P9 P10 P11 Total P12 P13 P14 P15 P16 Total

R1 3 1 1 3 1 3 4 4 4 16 2 2 1 3 2 1 11 1 1 1 3 1 7

R2 3 1 3 3 1 2 1 2 3 9 1 2 1 3 2 2 11 1 1 3 1 1 7

R3 2 2 3 1 1 3 4 4 4 16 1 1 3 1 1 1 8 1 1 1 2 1 6

R4 2 1 1 1 1 3 4 4 4 16 2 2 1 3 2 1 11 1 1 1 3 1 7

R5 3 2 3 3 1 3 4 4 4 16 2 2 2 2 2 1 11 1 1 1 2 1 6

R6 3 1 3 3 1 3 4 4 4 16 2 2 1 3 2 1 11 1 1 1 3 1 7

R7 3 1 1 3 1 3 4 4 4 16 2 2 1 3 2 1 11 1 1 1 3 1 7

R8 3 1 3 3 1 2 1 2 3 9 1 2 1 3 2 2 11 1 1 2 1 1 6

R9 3 1 2 3 1 3 1 2 3 10 2 3 1 3 3 1 13 2 3 2 1 4 12

R10 2 1 3 3 1 3 4 4 4 16 2 2 1 3 2 1 11 1 1 1 3 1 7

R11 3 2 1 3 1 3 1 2 3 10 2 3 1 3 3 1 13 2 3 2 1 4 12

R12 3 2 1 3 1 4 2 2 3 12 1 2 1 3 2 1 10 2 2 1 1 2 8

R13 3 1 1 3 2 3 3 1 3 12 1 2 1 4 1 1 10 1 2 1 1 1 6

R14 3 1 1 2 2 2 4 4 4 16 1 2 1 4 1 2 11 1 2 1 1 1 6

R15 2 1 1 1 2 2 3 3 3 13 1 2 1 4 1 2 11 1 2 1 1 1 6

R16 3 1 1 2 2 2 3 3 3 13 2 2 1 4 1 1 11 1 2 1 1 1 6

R17 2 1 1 1 2 2 4 2 4 14 2 2 1 4 1 1 11 1 2 1 1 1 6

R18 2 1 1 1 1 1 3 1 3 9 2 2 1 3 1 1 10 1 2 1 3 1 8

R19 3 1 3 3 2 4 3 2 4 15 2 3 2 3 4 1 15 1 1 1 1 1 5

R20 2 1 3 2 1 2 3 1 3 10 1 3 2 3 2 1 12 1 2 1 1 2 7

R21 2 1 3 2 1 1 3 1 3 9 2 2 1 3 1 1 10 1 1 1 1 1 5

R22 3 1 3 1 2 4 3 4 4 17 2 3 1 4 1 1 12 2 1 1 1 1 6

KARAKTERISTIK RESPONDEN 
Beban Kerja

Aspek Fisik Aspek Psikologis Aspek Waktu Kerja
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R23 2 1 3 3 1 1 3 1 3 9 2 2 1 3 1 1 10 1 1 1 1 1 5

R24 2 1 1 2 1 2 3 2 4 12 1 1 2 4 2 2 12 2 2 1 1 1 7

R25 2 1 3 2 2 2 3 2 4 13 1 1 1 4 2 2 11 1 2 1 1 1 6

R26 3 1 3 3 2 2 3 2 3 12 2 1 1 3 2 2 11 2 1 1 1 2 7

R27 3 2 2 2 1 2 3 4 3 13 2 2 1 3 1 2 11 2 2 1 1 1 7

R28 2 2 3 2 1 2 3 2 3 11 1 2 1 4 1 1 10 2 3 2 1 1 9

R29 2 1 1 2 2 3 3 2 3 13 2 4 2 4 2 1 15 3 4 1 1 2 11

R30 2 1 1 1 1 2 3 2 3 11 2 2 1 3 2 1 11 1 1 2 1 1 6

R31 3 1 3 2 2 2 4 2 4 14 2 3 1 4 2 2 14 2 1 1 2 3 9

R32 2 1 3 1 1 3 4 4 4 16 2 2 2 4 1 1 12 1 1 1 1 1 5

R33 3 1 1 2 1 2 4 2 4 13 1 3 1 4 2 2 13 1 1 2 1 1 6

R34 2 1 3 1 1 4 4 2 4 15 2 2 1 4 2 2 13 1 1 1 2 2 7

R35 3 1 3 3 2 3 4 4 4 17 2 2 1 4 3 2 14 1 2 1 1 2 7

R36 2 1 3 1 1 3 4 4 4 16 2 2 2 4 2 1 13 1 1 1 4 1 8

R37 3 2 3 3 1 3 4 4 4 16 2 2 2 2 2 1 11 1 1 1 3 1 7

R38 2 1 1 1 1 3 4 4 4 16 2 2 1 4 2 1 12 1 1 1 3 1 7

R39 2 2 3 1 1 4 4 4 4 17 2 1 2 4 2 2 13 2 1 1 2 2 8

R40 2 1 3 2 2 2 4 2 3 13 2 2 1 3 2 2 12 2 1 2 2 1 8

R41 2 2 3 1 1 3 1 2 4 11 2 4 2 3 2 2 15 2 1 1 1 2 7

R42 2 1 1 1 2 2 4 4 4 16 2 2 2 3 2 2 13 1 1 1 1 2 6

R43 2 1 2 2 2 4 3 2 4 15 2 2 1 4 1 1 11 1 3 1 1 1 7

R44 2 2 2 2 2 2 4 2 3 13 1 1 1 4 1 1 9 1 1 1 1 3 7

R45 3 1 3 2 1 3 4 4 4 16 2 2 1 2 2 1 10 1 1 1 3 1 7

R46 2 1 3 2 2 4 4 2 4 16 1 2 1 4 1 1 10 1 2 1 1 1 6

R47 2 1 3 2 1 4 4 4 4 17 2 2 1 3 2 1 11 2 2 1 1 2 8
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R48 3 2 3 3 1 3 4 3 4 15 2 3 1 3 3 1 13 2 3 2 1 1 9

R49 3 1 1 3 1 4 4 2 4 15 2 3 2 4 3 2 16 2 3 2 1 1 9

R50 3 2 3 3 1 2 4 4 4 15 1 2 2 4 2 2 13 1 1 2 2 1 7

R51 3 1 1 2 1 3 4 2 4 14 2 2 1 4 2 1 12 1 1 1 2 2 7

R52 3 1 3 3 1 3 4 2 4 14 2 2 1 3 2 1 11 1 1 1 2 1 6

R53 2 1 3 2 2 4 4 2 4 16 2 2 1 4 2 1 12 2 1 1 2 1 7

R54 3 1 1 2 1 4 4 2 4 15 1 2 2 4 2 1 12 2 1 1 2 2 8

R55 3 1 3 2 1 4 4 4 4 17 2 2 1 3 2 1 11 2 1 2 2 1 8

R56 2 2 3 2 1 4 4 4 4 17 2 2 1 4 2 2 13 1 1 2 2 2 8

R57 3 1 3 2 2 2 4 2 4 14 2 2 1 3 2 1 11 2 1 1 2 1 7

R58 3 2 3 3 1 2 4 2 4 13 2 2 2 4 1 2 13 2 1 1 2 1 7

R59 3 1 1 3 2 2 4 2 3 13 2 2 1 4 2 1 12 2 1 1 2 2 8

R60 2 1 3 2 2 2 4 2 4 14 2 2 2 3 2 1 12 2 1 1 2 1 7

R61 3 1 3 3 2 3 4 2 3 14 2 2 2 4 2 2 14 2 1 1 2 1 7

R62 3 1 1 3 1 3 2 2 4 12 2 2 2 3 2 2 13 2 1 1 2 1 7

R63 3 1 3 2 2 2 4 2 4 14 2 2 2 4 2 2 14 2 1 1 2 1 7

R64 2 2 3 2 1 1 4 2 4 12 1 1 1 4 1 1 9 1 2 1 1 1 6

R65 2 2 3 2 1 1 4 2 3 11 1 1 1 4 1 1 9 1 1 1 1 1 5

R66 3 2 3 2 1 3 4 2 4 14 2 2 1 3 2 1 11 2 1 2 1 2 8

R67 3 1 1 2 1 2 4 2 3 12 1 2 1 4 2 1 11 2 1 1 1 1 6

R68 2 1 3 2 1 2 4 3 4 14 2 2 2 4 2 1 13 2 1 2 1 1 7

R69 2 1 3 2 2 2 4 2 4 14 2 2 2 4 2 1 13 2 1 1 1 2 7

R70 1 1 1 1 1 2 4 4 4 15 2 2 2 4 2 1 13 1 1 1 1 1 5

R71 2 2 3 2 2 2 4 2 4 14 1 1 2 3 2 1 10 1 2 1 1 1 6

96 187 248 187 261 122 146 96 245 130 94 102 102 87 112 97
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Lampiran 9 

Crosstab Umur 

 

Beban Kerja 

Total sedang berat 

Umur 17-25 Count 1 0 1 

% within Umur 100.0% 0.0% 100.0% 

26-35 Count 30 2 32 

% within Umur 93.8% 6.3% 100.0% 

36-45 Count 30 4 34 

% within Umur 88.2% 11.8% 100.0% 

46-55 Count 

% within Umur 

4 

100.0% 

0 

0.0% 

4 

100.0% 

Total Count 65 39 62 

% within Umur 37.1% 62.9% 100.0% 

 

Crosstab Jenis Kelamin 

 

Beban Kerja 

Total Sedang berat 

JK Laki-Laki Count 5 1 6 

% within JK 83.3% 16.7% 100.0% 

Perempuan Count 60 5 65 

% within JK 92.3% 7.7% 100.0% 

Total Count 65 6 71 

% within JK 91.5% 8.5% 100.0% 

 

Crosstab Pendidikan 

 

Beban Kerja 

Total sedang berat 

Pendidikan D3 Count 15 3 18 

% within Pendidikan 83.3% 16.7% 100.0% 

S.1 Count 19 1 20 

% within Pendidikan 95.0% 5.0% 100.0% 

Ners Count 28 1 29 

% within Pendidikan 96.6% 3.4% 100.0% 

 S2 Count 

% within Pendidikan 
3 

75.0% 

1 

25.0% 

4 

100% 

Total Count 65 6 71 

% within Pendidikan 91.5% 8.5% 100.0% 

 

 

 

 

 



89 

 

 
 

Crosstab Lama Bekerja 

 

Beban Kerja 

Total Sedang Berat 

LB <5 tahun Count 14 0 14 

% within LB 100.0% 0.0% 100.0% 

5-10 tahun Count 31 1 32 

% within LB 96.9% 3.1% 100.0% 

>10 tahun Count 20 5 25 

% within LB 80.0% 20.0% 100.0% 

Total Count 65 6 71 

% within LB 91.5% 8.5% 100.0% 
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