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 ABSTRAK 

 

Nama  :  Alpira Febrianti Usman 

NIM  :  70200116067 

Judul  : Hubungan Tingkat Stres Kerja Dengan Kinerja Perawat  

  Di masa Pandemi Covid-19 Di RSUD Labuang Baji Tahun   

  2021 

Stres kerja yang dihadapi tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 

memungkinkan mengakibatkan kelelahan kerja yang berpengaruh terhadap 

penurunan kinerja. Penurunan kinerja pada petugas kesehatan khususnya perawat 

diakibatkan tingginya penularan Covid-19.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat stres kerja 

dengan kinerja perawat dimasa pandemi covid-19 di RSUD Labuang Baji tahun 

2021. Penelitian ini jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan 

cross sectional. Populasi dalam penelitian ini seluruh perawat pelaksana yang 

bertugas di pelayanan rawat inap di RSUD Labuang Baji Makassar sebanyak di 

54 orang dengan teknik pengambilan sampel total sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres kerja yang dialami pada 

perawat di RSUD Labuang Baji yaitu tingkat stres kerja kategori ringan sebesar 

75.9% dan stres kerja kategori sedang sebesar 24.1%. Kinerja perawat di RSUD 

Labuang Baji yaitu kinerja kategori baik sebesar 83.3% dan kurang baik sebesar 

16.7%. Ada hubngan stres kerja berdasarkan gejala psikologis (p=000), gejala 

fisik (p=0.007), gejala perilaku (p=0.010) serta Ada hubungan antara tingkat stres 

kerja dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi covid-19 

dengan nilai p=0.004<0.05. Diharapkan dapat mengembangkan manajemen diri 

yang lebih baik melalui kegiatan positif seperti, relaksasi, olahraga, dll sehingga 

dapat meminimalisirkan terjadinya stres kerja. 

 

Kata kunci : Stres Kerja, Kinerja, Perawat  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pandemi Virus Corona-19 (COVID-19) merupakan masalah yang sedang 

dihadapi oleh dunia, Indonesia juga terkena dampak buruk dari COVID-19. 

COVID-19 pertama di Indonesia dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 yang 

berjumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi 

berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di 

Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara  

(Susilo dkk., 2020). 

Coronavirus merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem 

pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan 

ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan 

berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Selain virus SARS-CoV-2 atau virus 

Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle-East 

Respiratory Syndrome (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang 

sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS 

dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. 

Dalam hal ini penyakit COVID-19 sungguh berbahaya dan sangat mempengaruhi 

tingkat stress perawat di rumah sakit) (Pusung dkk., 2021). 

World Health Organization (WHO) menyatakan stress merupakan epidemi 

yang menyebar keseluruh dunia. Pada tahun 2015 di Amerika Serikat, stres 

patologis yang menimbulkan gejala secara regular mencapai angka 77%. Stres di 

Amerika Serikat sendiri paling banyak diakibatkan oleh stres kerja. Diperkirakan 
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terjadi kerugian lebih dari 300 milyar US Dollar tiap tahunnya akibat stres kerja. 

Sedangkan di Inggris pada tahun yang 2014/2015, prevalensi stres kerja, depresi 

dan ansietas sebesar 440.000 kasus. Stres terhitung 35% dari total penyakit 

berhubungan dengan kerja dan menyumbang 43% hari kerja yang hilang dari 

seluruh hari kerja yang hilang akibat penyakit yang berhubungan dengan kerja 

(Tantra & Larasati, 2015). 

Profesi keperawatan merupakan profesi yang berpotensi mengalami stres 

di tempat kerja dan tekanan di lingkungan medis. American National Association 

For Accupational Safety menempatkan perawat di urutan teratas pada empat 

puluh pertama kasus stres pada pekerja. Survei yang dilakukan di Perancis 

menyatakan bahwa 74% perawat mengalami stres. Bahkan penelitian di Swedia 

memperoleh hasil yang lebih tinggi, yaitu sebanyak 80%  perawat mengalami 

stres yang cukup tinggi akibat pekerjaan (Susanti, 2017 dalam  (Putri, 2021). 

American National Association For Occupational Health mengatakan dari 

empat puluh kasus stres kerja, stres kerja pada perawat berada diurutan paling atas 

dan perawat juga dapat berpeluang mengalami minor psychiatric disorder dan 

depresi. Gangguan stres yang terjadi di Amerika Serikat  paling  banyak (77%) 

diakibatkan oleh stress kerja. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) tahun 

2010 menyebutkan 50.9% perawat Indonesia banyak mengalami stress kerja,    

sering merasakan pusing, kurang ramah  pada pasien, lelah, kurang istirahat akibat 

beban kerja yang tinggi serta penghasilan yang rendah. Fenomena stres kerja 

sudah menjadi masalah di dunia. Hal ini bisa dilihat dari kejadian stres di inggris 

terhitung ada 385.000 kasus, di Wales 11.000 sampai 26.000 kasus (Puspitasari, 

2021). 

Perawat yang berjuang melawan pandemi penyakit Covid-19 berada di 

bawah tekanan luar biasa, dengan meningkatnya jumlah kasus yang dikonfirmasi 
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dan jumlah kematian akibat Covid-19. Perawat sangat diperlukan dalam sebuah 

rumah sakit sebagai seseorang yang profesional dalam upaya memberikan asuhan 

keperawatan kepada pasien dengan tuntutan kerja yang bervariasi (Kementerian 

Kesehatan RI, 2017).. Medis, terutama perawat sebagai kekuatan utama dalam 

perang melawan pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19 perawat akan 

mengorbankan dirinya sendiri untuk secara aktif berpartisipasi dalam 

pekerjaannya melawan pandemi Covid-19 (Chen et al., 2020). 

Berdasarkan pada angka kematian tenaga kesehatan terutama perawat di 

Indonesia, dari data PPNI tanggal 31 November 2020 jumlah perawat yang 

meninggal sebanyak 93 orang yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Ketika 

jumlah pasien dengan Covid-19 bertambah, semakin banyak sumber daya 

kesehatan, termasuk personil, tempat tidur dan fasilitas, berada pada kapasitas 

maksimum, denagan sumber daya yang terbatas orang akan berada di bawah 

tekanan yang lebih besar terutama pekerja layanan kesehatan. Selama pandemi 

Covid-19 Perawat yang terlibat langsung merawat pasien yang terdampak Covid-

19 bisa saja mengalami masa stress. 

Handoko (2008) stresss adalah suatu kondisi ketegangan yang 

mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Hasilnya, stress 

yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi 

lingkungan, yang akhirnya mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya berarti 

mengganggu prestasi kerjanya (Fahmi, 2017). 

Dalam menjalankan tugas dan profesinya perawat rentan terhadap stres. 

Setiap hari, dalam melaksanakan pengabdiannya seorang perawat tidak hanya 

berhubungan dengan pasien, tetapi juga dengan keluarga pasien, teman pasien, 

rekan kerja sesama perawat, berhubungan dengan dokter dan peraturan yang ada 

di tempat kerja serta beban kerja yang terkadang dinilai tidak sesuai dengan 
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kondisi fisik, psikis dan emosionalnya (Zaam dan Wahyuni, dalam (Fajrillah & 

Nurfitriani, 2016). 

Hasil penelitian Health and Safety Executive (2015) menunjukkan bahwa 

tenaga profesional kesehatan, guru dan perawat memiliki tingkat stres tertinggi 

dengan angka prevalensi sebesar 2500, 2190 dan 3000 kasus per 100.000 orang 

pekerja pada periode 2011/12, 2013/14 dan 2014/15. Perawat memiliki banyak 

tugas yang harus dilakukan dibandingkan profesi lain. Profesi bidang kesehatan 

dan pekerja sosial menempati urutan pertama yang paling banyak mengalami 

stres, yaitu sekitar 43%  (Amelia et al., 2019). 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) (2011) mengungkapkan 

sebanyak 50,9% perawat Indonesia yang bekerja mengalami stres kerja, sering 

merasa pusing, lelah, kurang ramah, kurang istirahat akibat beban kerja terlalu 

tinggi serta penghasilan yang tidak memadai (Amelia et al., 2019).   

Stress kerja yang terus menerus dihadapi oleh tenaga kesehatan selama 

pandemi Covid-19 berkemungkinan akan mendatangkan kelelahan. Stress kerja 

merupakan bentuk tanggapan baik secara fisik maupun mental terhadap perubahan 

di lingkungan kerja yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya 

terancam. Stress kerja yang berkepanjangan dapat menimbulkan depresi dan jika 

tidak segera diatasi dan cenderung lama dapat membuat keryawan terkena 

sindrom burnout yaitu kondisi emosional dimana seseorang merasa lelah dan 

jenuh baik secara fisik maupun mental sebagai akibat dari tuntutan pekerjaan yang 

meningkat (Almaududi, 2019). 

Stres itu sendiri akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tapi yang sering 

kita lupa adalah bahwa Allah SWT maha melihat dan maha mengetahui. Tekanan 

adalah hal yang wajar dalam kehidupan, maka untuk tidak memicu stres tentunya 

harus banyak mengingat Allah SWT dengan senantiasa ber-dzikir, Allah SWT 



5 
 

 
 

juga menciptakan solusi yang akan mengangkat beban itu dan membuat hati dan 

pikiran kita lebih tenang dan lapang, seperti yang terkandung dalam Surah Ar-

Ra‟d ayat 28: 

  

Terjemahnya:  

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram ”  

Dalam ayat diatas menyatakan bahwa orang-orang yang selalu kembali 

kepada Allah dan menyambut kebenaran itu adalah orang-orang yang beriman. 

Kita dianjurkan ketika dalam keadaan stress agar senantiasa selalu berzikir 

mengingat Allah dengan membaca al-Qur'ân dan sebagainya, sehingga 

memberikan ketenangan bagi hati dan menjadi tenang. Hati memang tidak akan 

dapat tenang tanpa mengingat dan merenungkan kebesaran dan kemahakuasaan 

Allah, dengan selalu mengharap keridaan-Nya. 

Kinerja perawat adalah melakukan pekerjaan sebaik mungkin sesuai 

dengan standar yang telah ada. Apabila kinerja perawat tidak sesuai yang 

diharapkan, tingkat absensi serta ketidakhadiran perawat akan berdampak pada 

penurunan kinerja perawat. Kinerja yang menurun salah satunya dapat disebabkan 

oleh stres yang dialami perawat (Trifianingsih, dkk, 2017 dalam (Ramadani et al., 

2020). 

Menurut Houdmont (2012) sebanyak 27.037 PNS, stres kerja meningkat 

antara tahun 2005 dan 2010 serta paparan pekerjaan faktor psikologi seperti beban 

kerja yang tinggi, kontrol pekerjaan yang rendah, dukungan sebayah rendah, 

hubungan yang buruk, ketidakjelasan peran dan konflik, dan kurangnya konsultasi 

dan informasi tentang perubahan (Malard, 2015). Karyawan Rumah Sakit 

Banyumanik Semarang menyatakan adanya pengaruh beban kerja dan kecerdasan 
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emosional terhadap kinerja sebesar 65,8% (Casmiati  dalam  (Purnama et al., 

2018). 

Penurunan kinerja pada perawat selama masa pandemi covid-19 yang 

diakibatkan tingginya penularan Covid-19 khususnya di Sulawesi Selatan juga 

terus meningkat. Dari data satgas penanganan Covid-19 pada Sabtu 20 Februari 

2021, total kasus Covid-19 di Sulawesi Selatan sudah mencapai 59.285 kasus. 

Sementara total pasien yang sembuh sudah 56.659 orang dan 909 orang lainnya 

yang meninggal dunia (Sulsel Tanggap COVID-19, 2020). Satuan Tugas 

Penanganan Covid-19 mencatat 54 daerah di Indonesia selama 10 minggu 

berturut-turut berstatus zona oranye atau risiko penyebaran Covid-19 tingkat 

sedang. Diantaranya ada di Sulawesi Selatan yakni Makassar, Gowa, Luwu 

Timur, Maros, dan Sinjai. Ketua Tim Konsultan Satgas Penangan Covid-19 

Sulawesi Selatan  peta risiko Covid-19 masih sangat berfluktuasi. Daerah yang 

sudah oranye masih bisa berubah menjadi zona merah.  

Di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 10 Rumah Sakit rujukan Covid-19  

antara lain RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar , RS Islam Faisal 

Makassar, RS Universitas Hasanuddin Makassar, RSAD Tk. II Pelamonia 

Makassar, RSUD Labuang Baji Makassar\x, RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, 

RS Akademis Jaury Jusuf Putra Makassar, RSUD Andi Makassau (Kota Pare-

Pare), RSUD Lakipadada (Kab. Tanah Toraja) dan RSUD Sinjai (Kab. Sinjai). 

Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji merupakan rumah sakit tipe B. 

Berdasarkan pengambilan data awal di RSUD Labuang Baji Makassar merupakan 

salah satu rumah sakit rujukan Covid-19  di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki 

10 ruangan di IGD untuk pengambilan PCR Swab dan foto toraks. Selain itu, 

rumah sakit juga memiliki ruang isolasi khusus untuk pasien Covid-19  dan sudah 

memiliki kamar VIP khusus pasien isolasi. Jumlah perawat di RSUD Labuang 
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Baji Makassar  sebanyak  217 dimana semua perawat bertugas dibagian pelayanan 

pasien baik rawat jalan maupun rawat inap yang berisiko terjangkit virus Covid-

19 . 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di RSUD Labuang Baji, 

untuk melihat kinerja perawat dan tingkat stres kerja berdasarkan gejala fisik, 

gejala psikologis dan gejala perilaku yang di alami perawat tiap ruang dinas di 

RSUD Labuang Baji, peneliti tertarik untuk melihat “Hubungan tingkat stres kerja 

dengan kinerja perawat dimasa pandemi Covid-19 di RSUD Labuang Baji tahun 

2021”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Hubungan Tingkat 

Stres Kerja Dengan Kinerja Perawat Dimasa Pandemi Covid-19 Di RSUD 

Labuang Baji Tahun 2021” 

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Stres Kerja 

Definisi operasional : Stres kerja yang dimaksud reaksi fisik, psikologis 

dan perilaku yang timbul sebagai respon adaptif terhadap tuntutan kerja. 

Stres kerja  diukur melalui indikator gejala psikologis, gejala fisik dan 

perilaku. 

  Peneliti menggunakan kategori tingkat stres yaitu:  

a. Stres berat, bila skor jawaban responden >41 

b. Stres sedang, bila skor jawaban responden 31-41 

c. Stres ringan, bila skor jawaban responden <31 
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a) Gejala Psikologis  

Kriteria objektif :   

1) Stres berat, bila skor jawaban responden >17 

2) Stres sedang, bila skor jawaban responden 11-17 

3) Stres ringan, bila skor jawaban responden <11 

b) Gejala Fisik 

Kriteria objektif :  

1) Stres berat, bila skor jawaban responden >12 

2) Stres sedang, bila skor jawaban responden 8-12 

3) Stres ringan, bila skor jawaban responden <8 

c) Gejala Perilaku 

Kriteria objektif : 

1) Stres berat, bila skor jawaban responden >14 

2) Stres sedang, bila skor jawaban responden 10-14 

3) Stres ringan, bila skor jawaban responden <10 

2. Kinerja Perawat 

Definisi operasional : Kinerja perawat adalah suatu usaha yang yang 

dilakukan oleh perawat pelaksana tiap ruangan dinas di RSUD Labuang 

Baji Makassar dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya untuk memberikan asuhan keperawatan kepada  pasien.  

Kriteria objektif : 

a. Baik : Jika skor responden ≥ 30 

b. Kurang Baik : Jika skor < 30  
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D. Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis Alternatif (Ha): 

a. Ada hubungan antara tingkat stres dengan kinerja kerja perawat RSUD 

Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021 

b. Ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan psikologi dengan kinerja kerja 

perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021 

c. Ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan fisik dengan kinerja kerja 

perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021 

d. Ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan perilaku dengan kinerja kerja 

perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021 

2. Hipotesis Null (Ho): 

a. Tidak ada hubungan antara tingkat stres dengan kinerja kerja perawat RSUD 

Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021 

b. Tidak ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan gejala psikologi dengan 

kinerja kerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 

2021 

c. Tidak ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan gejala fisik dengan 

kinerja kerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 

2021 

d. Tidak ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan gejala perilaku dengan 

kinerja kerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 

2021 
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E. Kajian Pustaka  

Tabel 1.1 Tabel Sintesa Stres Kerja 

No. 
Judul, Peneliti,  Nama Jurnal, 

Edisi, Volume, Jumlah Halaman 

Variabel  

Penelitian 
Metodologi Hasil Penelitian 

1. 
Emergency unit nurses, 

ergonomics factors, low back 

pain, work-related 

psychosocial factors. Yasuaki 

Saijo, et al, Industrial Healt 

2016, 54, 32-41 

Emergency unit 

nurses, ergonomics 

factors, low back 

pain, work-related 

psychosocial 

factors. 

Employing 

multivariate 

logistic regression 

analyses, 

adjusting odds 

ratios for the 

demographies. 

Studi pada perawat memperkirakan bahwa permintaa 

pekerjaa, kontrol pekerja dukungan dan dari 

supervisor terkait dengan kedua niat untuk 

meninggalkan dan gejala depresi. Dukungan dari 

supervisor ditemukan untuk menjadi yang paling 

berhubungan dengan niat untuk meninggalkan, dan 

kontrol pekerjaan ditemukan paling berhubungan 

dengan gejala depresi 

2. 
Associations Between Job 

Burnout And Selfefficacy: A 

Meta-Analysis, Kotaro Shoji 

Et Al, Anxiety, Stres, & 

Coping An International 

Journal, 10 February 2016 

Kelelahan, stres We systematically 

reviewed and 

analyzed 56 

original studies 

(N=22,773) 

conducted among 

teachers (k=29) 

healtcare 

providers (k=17), 

and other 

professionals 

(k=11). 

Rata-rata efek ukuran perkiraan untuk hubungan antara 

self-efficacy dan kelelahan adalah berukuran sedang 

(33). Mengenai tiga komponen kelelahan, estimasi 

terbesar dari efek rata-rata (-49) adalah ditemukan 

kurangnya prestasi. Perkiraan efek rata-rata adalah 

serupa, terlepas dari jenis tindakan dari kejenuhan 

dan selfefficacy pengukuran (umum vs konteks-

spesifik). Etimasi signifikan lebih besar dari efek 

rata-  

rata yang ditemukan antara guru (dibandingkan 

dengan penyedia layanan kesehatan), pekerja yang 

lebih tua, dan orang-orang dengan pengalaman krja 

lebih lama. 
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3. 
Association Of Workpleace 

Sterssorsn With Salivary Alpha-

Amyl-Ase Activity Levels 

Among Fresh Fruit Bunch 

Cutters In Selangor, Mohd Nasir, 

Mohd Tamrin et al, Iran J Public 

Health, Vol. 45, Suppl. Issue No. 

1, Feb 2016, Pp. 68-76 

Psychological 

disterss, Salivary 

alpha-amyl-ase 

Method in 

evaluating 

working posture 

and Borg CR-10 

scale was rated by 

ffb cutters to 

determine exerted 

force during 

harvesting 

process 

35,8% dar TBS memotong memiliki skor tinggi 

menunjukkan tekanan psikologis. 49,5% dari 

pemotong memiliki dampak stres panas tinggi. 

91,8% kekuatan digunakan perusahaan 50% MVC 

dan di atas untuk memotong tandan buah segar dan 

62,4% diklasifikasikan dalam Aksi Tingkat 4 di 

bawah RULA (Rapid Upper Limb Assesment). 

77,0% dari pemotong TBS menunjukkan tingginya 

tingkat aktivitas SAA setelah memotong tandan buah 

segar. 

4. 
Hubungan Stres Kerja dengan 

Kinerja Perawat Pelaksana dalam 

Melaksanakan Pelayanan 

Kesehatan Diinstalasi Gawat 

Darurat Rumah Sakit Umum 

Anutapura Palu, Fajrillah, 

Nurfitriani, Jurnal Keperawatan 

Sriwijaya, Vol. 3, No.  2, Januari 

2016, 16-24 

Stres kerja, Kinerja 

perawat 

Jenis penelitian 

ini kualitatif 

dengan metode 

Corelational 

Analysis dengan 

pendekatan Cross 

secsional  

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar 

responden mengalami stres kerja dalam kategori 

tinggi  (54,8%) dan kinerja perawat sebagian besar 

termasuk dalam kategori kurang baik (83,3%). 

Berdasarkan hasil uji Chi-square didapatkan ada 

hubungan yang signifikan anatara stres kerja dan 

kinerja perawat (p-value = 0,31 dan OR = 0,117) 

5. 
Gambaran Faktor Psikososial 

Terhadap Kinerja Pada Petugas 

Kesehatan di Puskesmas Kassi-

Kassi Kota Makassar,  Dewi Ayu 

Purnama, M.Fais Satrianegara, 

Fatmawaty Mallapiang, Higiene, 

Faktor Psikososial, 

Stres Kerja, Beban 

Kerja, Kelelahan 

Kerja 

Jenis peneliti 

yang digunakan 

penelitian 

kuantitatif, yang 

bersifat deskriptif 

Hasil peneliti adalah Berdasarkan tabel 1, data 

menunjukkan bah-wa dari 28 responden yang 

mengalami stres berat terdapat 25 responden dengan 

persentase (45.5%) memiliki kinerja baik dan kinerja 

tidak baik sebanyak 3 responden (5.5%), sedangkan 

dari 27 responden yang mengalami stres ringan 

terdapat 23 responden (41.8%) memiliki kinerja baik 
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Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2017, 

106-113 

dan kinerja tidak baik sebanyak 4 responden (7.3%). 

Berdasarkan tabel 2, datamenunjukkan bahwa dari 36 

responden yang mengalami beban kerja berat 

terdapat 30 responden (54.5%) memiliki kiner-ja baik 

dan kinerja tidak baik sebanyak 6 responden (10.9%), 

sedangkan dari 12 responden yang men-galami beban 

kerja sangat berat terdapat 11 re-sponden (20.0%) 

memiliki kinerja baik dan kinerja tidak baik sebanyak 

1 responden (1.8%), dan hanya 7 responden yang 

mengalami beban kerja agak be-rat terdapat 7 

responden (12.7%) memiliki kinerja baik. 

Berdasarkan tabel 3, datamenunjukkan bah-wa dari 

37 responden mengalami lelah ringan ter-dapat 32 

responden (58.2%) memiliki kinerja baik dan kinerja 

tidak baik sebanyak 5 responden (9.1%), sedangkan 

dari 18 responden mengalami lelah se-dang terdapat 

16 responden (29.1%) memiliki kiner-ja baik dan 

kinerja tidak baik sebanyak 2 responden (3.6%). 

 

6. 
Hubungan Stres Kerja Fisiologi, 

Psikologi dan Perilaku dengan 

Kinerja Karyawan, Ela 

Nurdiawati, Nina Atiatunnisa, 

Faletehan Health Journal Vol. 5 

No.3 Tahun 2018 

Stres kerja 

fisiologis, stres 

kerja psikologis, 

dan stres kerja 

perilaku 

Jenis penelitian 

kuantitatif dengan 

metode cross 

sectional  

Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan yang 

signifikan antara stres kerja, stres kerja fisiologis dan 

stres kerja psikologis terhadap kinerja karyawan ( p = 

0,000), maka apabila stres kerja, stres fisiologis atau  

psikologis tinggi maka semakin buruk kinerja pekerja 

dan sebaliknya.  Tidak ada hubungan yang bermakna 

antara stres kerja perilaku dengan kinerja karyawan ( 

p = 0,169). Sebaiknya pemimpin perusahaan perlu 

melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir stres 
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kerja baik secara fisiologis, psikologis dan perilaku 

di kalangan pekerja seperti konseling, klinik 

kesehatan dan safety sign pada area kerja. 

7. 
Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Stres Kerja 

dengan Stres Kerja Perawat 

Pelaksana Di Ruang Rawat Inap 

Rumah Sakit Bethesda GMIM 

Tomohon, Budiyanto, A.J.M. 

Rattu, J.M.L. Umboh, Jurnal 

KESMAS, Vol. 8 No. 3 April 

2019 

Beban kerja, iklim 

organisasi, 

Sarana/Prasarana 

keperawatan, 

disiplon kerja, stres 

kerja 

Penelitian 

menggunakan 

metode 

kuantitatif, 

dengan jenis 

deskriptif analitik, 

menggunakan 

pendekatan cross 

sectional 

Hasil analisis univariat, bivariat, dan multivariat 

diperoleh dengan menggunakan uji Chi-Square dan 

Regresi Logistik, serta disajikan dalam bentuk tabel 

dan diagram. Kesimpulannya, terdapat hubungan 

antara beban kerja (p=0,009; OR=0,018), dan 

sarana/prasarana (p=0,009; OR=0,018) dengan stres 

kerja. Tidak terdapat hubungan antara iklim 

organisasi (p=0,639), supervisi keperawatan 

(p=0,552), dan disiplin kerja (p=1,000) dengan stres 

kerja. Beban kerja dan sarana/prasarana merupakan 

variabel yang paling dominan berhubungan dengan 

stres kerja, dengan kekuatan yang sama. 

8. 
Pengaruh Beban Kerja Terhadap 

Stres Kerja dan Kinerja Perawat 

Rawat Inap Dalam, Rahmi 

Maharani, Apri Budianto, Jurnal 

Management, Vol. 2 No. 2 Tahun 

2019 

Beban kerja, stres 

kerja dan kinerja 

perawat 

Jenis penelitian 

kuantitatif dengan 

metode survey 

explanatory 

Hasil penelitian didapati besarnya angka Adjusted R 

Square adalah 0,193 atau 19,3%. Dapat disimpulkan 

bahwa beban kerja mempengaruhi langsung terhadap 

stres kerja sebesar 19,3%.  

9. 
Hubungan Tingkat Stres Dengan 

Kualitas Tidur Pada Perawat 

Selama Masa Pandemi Covid-19 

di RSUD Prof Dr. W.Z. Johannes 

Kupang, Vinsensius Apolonaris 

Tingkat stres, 

kualitasa tidur 

Jenis penelitian 

ini merupakan 

penelitian 

kuantitatif dengan 

metode analitikal 

Hasil penelitian ini dari 44 responden, tingkat stres 

yang paling banyak dialami oleh perawat adalah 

tingkat stres sedang sebanyak 31 orang (70,45%), 

diikuti oleh tingkat stres ringan sebanyak 9 orang 

(20,45%), sedangkan tingkat stres berat sebanyak 4 
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Bessie, Ika Febianti Buntoro, 

Efrisca M. Br. Damanik, 

Cendana Medical Jurnal Vol. 21 

No. 1 April 2021 

observasional 

dengan rancangan 

cross sectional 

orang (9,09%). Perawat yang memiliki kualitas tidur 

baik sebanyak 24 orang (54,54%), sedangkan yang 

memiliki kualitas tidur buruk sebanyak 20 orang 

(45,45%). Hasil uji analisis bivariat pada penelitiaan 

ini diperoleh hasil p = 0,040 (p<0,05). 

10. 
Gambaran Tingkat Stres Kerja 

Perawat Rumah Sakit Pada Era 

New Normal, Tia Oktari, Fathra 

Annis Nauli, Hellena Deli, Jurnal 

Kesehatan Vol. 10 No. 1 Juni 

2021 (115-124) 

Stres kerja, New 

Normal 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif dengan 

metode deskriptif 

Gambaran tingkat stres kerja perawat rumah sakit 

pada era new normal yang mengalami stres kerja 

tingkat ringan 30 orang (26,5%), mengalami stres 

kerja tingkat sedang 56 orang (49,6%) dan 

mengalami stres kerja tingkat berat 27 orang 

(23,9%). 

  Dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan ini terdapat perbedaan pada variabelnya yaitu stres 

kerja yang dibagi menjadi 3 gejala, stres kerja fisik, stres kerja psikologis dan stres kerja perilaku yang ditujukan pada perawat yang 

khusus menangani Covid-19 selain itu juga  penelitian dilakukan di masa pandemi covid-19 di salah-satu Rumah Sakit rujukan 

Covid-19. 
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F. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan 

Tingkat Stres Kerja Dengan Kinerja Perawat Dimasa Pandemi Covid-19 Di 

RSUD Labuang Baji Tahun 2021. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui stress kerja berdasarkan gejala psikologi dengan kinerja 

perawat di RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19   

b. Untuk mengetahui stress kerja berdasarkan gejala fisik dengan kinerja perawat 

di RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19  

c. Untuk mengetahui mengetahui stress kerja berdasarkan gejala perilaku dengan 

kinerja perawat di RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19  

d. Untuk mengetahui mengetahui stress kerja dengan kinerja perawat di RSUD 

Labuang Baji di masa pandemi Covid-19  

G. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Responden  

Sebagai bahan masukan dan informasi untuk memotivasi perawat 

dalam memanajemen stres kerja secara individu maupun tim sesuai 

karakteristik masing-masing. 

2. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi  untuk 

penelitian selanjutnya.  

3. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi RSUD 

Labuang Baji Makassar tentang stres kerja dan kinerja perawat dalam 
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memberikan mutu pelayanan keperawatan. Untuk mengevaluasi dan 

mengambil kebijakan untuk memanajemen stres kerja dan kinerja perawat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Stres Kerja  

1. Definis Stres Kerja  

Stres merupakan salah satu bentuk tekanan di tempat kerja. Menurut 

Chaplin, (2005) stres merupakan keadaan tertekan, baik secara fisik maupun 

psikologis, istilah stres adalah tanggapan maupun proses internal atau eksternal 

yang mencapai tingkat ketegangan fisik dan psikologis sampai pada batas 

kemampuan subjek (Sudirman, 2019). 

Menurut World Health Organization WHO, stres kerja adalah reaksi 

manusia yang mungkin timbul ketika dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan dan 

tekanan-tekanan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pengetahuan dan 

kemampuan mereka dan menantang kemampuan mereka untuk mengatasinya. 

 Gibson (2011) mendefinisikan stres kerja suatu tanggapan penyesuaian, 

diperantai oleh perbedaan individu atau proses psikologis, akibat dari setiap 

tindakan lingkaran situasi atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologi 

atau fisik berlebihan kepada seseorang (Sudirman, 2019). 

2. Jenis Stres Kerja 

Terdapat beberapa jenis stres menurut Quick dan Quick (1984) dalam 

(Firmansyah, 2020) mengkategorikan stres menjadi dua yaitu : 

a. Eustres, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif dan 

kontruktif (bersifat membangun). Hal tersebut termasuk kesejahteraan 

individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan, 

fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat performance yang tinggi. 
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b. Distres, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, 

negatif dan destruktif (bersifat merusak). Hal tersebut termasuk konsekuensi 

individu dan juga organisasi seperti penyakit kardiovaskular dan tingkat 

ketidakhadiraan (absenteisme) yang tinggi, yang diasosiasikan dengan 

keadaan sakit. 

3. Gejala Stres Kerja 

Perasaan tertekan dapat mengubah cara seseorang dalam meraskan, 

berfikir dan bertingkah laku. Menurut Hamalo (2018) dalam (Lahat, M.A., Rst, 

Rosento., Yulistria, 2019) Gejala stres ditempat kerja yaitu: 

a. Gejala stres pada tingkat individu   

1) Reaksi fisiologis, seperti masalah yang berkaitan dengan punggung, 

rendahnya kekebalan tubuh, bisul perut, masalah jantung dan hipertensi. 

2) Reaksi emosional, seperti gangguan tidur, depresi, rasa benci, mudah marah, 

hipokondria, kelelahan, masalah dalam rumah tangga, merasa terasing.  

3) Reaksi kognitif, seperti sulit berkonsentrasi, sulit mengingat sesuatu, sulit 

dalam mempelajari hal-hal baru, sulit dalam membuat keputusan. 

4) Reaksi tingkah laku, seperti penyalahgunaan obat-obatan, komsumsi rokok, 

dan alkohol dan perilaku yang merusak. 

b. Gejala stres pada tingkat organisasi, terdiri dari tingkat absensi karyawan, 

fluktuasi staf yang tinggi, masalah disiplin, kesalahan jadwal, gertakan-

gertakan, produktivitas rendah, keslahan dan kecelakaan kerja, biaya yang 

dinaikkan dari kompensasi atau perawatan kesehatan. 

4. Tingkat Stres  

Stres dipengaruhi oleh pikiran dan  tubuh individu mempersepsikan suatu 

peristiwa. Penilaian kognitif bersifat individual difference, yaitu berbeda pada 

masing-masing individu. Penilaian kognitif bisa mengubah cara pandang akan 
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stres, respon tersebut bisa menghasilkan outcome yang lebih baik bagi individu 

bila mempunyai cara pandang yang positif  terhadap stres tersebut. 

(Potter dan Pery, 2005) dalam  (Purnama et al., 2018) membagi tingkatan 

dalam stres menjadi tiga bagian, antara lain: 

a. Stres Ringan 

Stressor yang dihadapisetiap orang secara teratur, biasanya tidak merusak 

aspek fisiologis misalnya terlalu banyak tidur, kemacetan lalu lintas, kritikan 

dari atasan. Situasi seperti ini biasanya berakhir dalam bebarapa menit atau 

jam. Stressor ini bukan risiko yang signifikan untu timbulan gejala. Namun 

demikian stressor ringn yng banyak dalam waktu singkat dihadapi terus 

menerus dapat meningkatkan risiko penyakit. 

b. Stres Sedang 

Berlangsung lebih lama dari beberapa jam sampai beberapa hari, contoh 

perselisihan yang belum terselesaikan dengan rekan kerja, beban kerja yang 

berlebihan, anak yang sakit, mengharapkan pekerjaan baru, anggota keluarga 

yang pergi dalam waktu yang lama, situasi seperti ini dapat bermakna bagi 

individu yang mempunyai faktor predisposisi. 

c. Stres Berat 

Situasi kronik yang dapat terjadi dalam beberapa minggu sampai beberapa 

tahun misalnya kesulitan finansial yang berkepanjangan, perselisihan 

pernikahan terus menerus, penyakit fisik yang jangka panjang. Makin sering 

dan makin lama situasi stres makin tinggi risiko kesehatan yang ditimbulkan. 

5. Indikator-Indikator Stres Kerja 

Menurut (Hariandja, 2002)  dalam (Nopa, 2016) indikator-indikator stres 

kerja dapat dibagi dalam tiga aspek yaitu:  
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a. Indikator gejala pada psikologis adalah perubahan proses mental dan kejiwaan 

yang timbul akibat stres kerja seperti ketegangan, kecemasan, mudah marah, 

kenosanan, dan suka menunda-nuda pekerjaan. 

b. Indikator gejala pada fisik adalah perubahan pada jasmani atau badan yang 

timbul akibat stres kerja seperti otot leher kaku setelah bekerja, kelelahan, 

sesak nafas, sakit kepala, dan sakit perut/nyeri ulu hati. 

c. Indikator gejala pada perilaku adalah perubahan reaksi seseorang terhadap 

stimulasi atau rangsangan dari luar akibat stres kerja seperti merokok 

berlebihan, absensi meningkat, bicara tidak tenang, perubahan pola hidup, dan 

kecelakaan kerja. 

6. Cara Mengatasi Stres Kerja  

Kemampuan seseorang dalam mengatasi stres tentunya berbeda-beda. 

Hal ini juga tergantung dari masalah yang dialami dan daya tahan yang 

dimilikinya dalam menghadapi stres orang yang memiliki daya tahan tinggi 

terhadap stres maka ia mampu mengatasi stres tersebut, sebaliknya jika daya 

tahannya lemah maka ia akan mengalami kesulitan dalam mengatasi stres 

tersebut. Mendeteksi penyebab stres dan bentuk reaksinya, maka ada tiga pola 

dalam menanggulangi stres menurut Mangkunegara (2017) dalam (Pristika, 

2020), yaitu : 

a. Pola Sehat  

Mereka yang tergolong kelompok ini biasanya mampu mengelola waktu dan 

kesibukan dengan cara yang baik dan teratur sehingga ia tidak perlu merasa ada 

sesuatu yang menekan, meskipun sebenarnya tantangan dan tekanan cukup 

banyak.  
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b. Pola Harmonis  

Pola harmonis adalah pola menghadapi stres dengan kemampuan mengelola 

waktu dan kegiatan secara harmonis dan tidak menimbulkan berbagai 

hambatan. Dalam pola ini, individu mampu mengendalikan berbagai kesibukan 

dan pola tantangan dengan cara mengatur waktu secara teratur.  

c. Pola Patalogis  

Pola patalogis ialah pola menghadapi stres dengan berdampak berbagai 

gangguan fisik maupun sosial-psikologis. Cara ini dapat menimbulkan 

reaksireaksi yang berbahaya karena bisa menimbulkan berbagai 

masalahmasalah yang buruk. 

Stres tidak mungkin selamanya dihindari, karena ujian dan cobaan dari 

Allah SWT tidak dapat diatur oleh manusia. Langkah terbaik adalah menyiapkan 

sikap dan perilaku mengelola stres sehingga mampu menangkal akibat stres. 

Anjuran Allah SWT tentang menghindari dan mengelola stres sangat jelas, 

sebagaimana yang telah digariskan dalam QS. Ali „Imron/3:139 : 

 

ؤْمِنيِنَ   وَلََ تهَِنىُا۟ وَلََ تحَْزَنىُا۟ وَأنَتمُُ ٱلْْعَْلىَْنَ إِن كُنتمُ مُّ  

Terjemahnya : 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 

Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-

orang yang beriman”.  

Tafsir Al-Muyassar menyatakan bahwa dan jangalah kalian menjadi lemah 

(wahai orang-orang yang beriman) dari memerangi musuh-musuh kalian, dan 

janganlah bersedih atas apa yang telah menimpa kalian pada perang uhud, 

sedangkan kalian meraih kemenangan dan mereka menderita kekalahan jika 

kalian beriman kepada Allah dan rosul-Nya, dan mengikuti syariat-syariatNya. 
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Di dunia kerja tekadang kita mendapatkan suatu masalah, cobaan atau 

musibah yang menimpa di lingkungan kerja yang akhirnya dapat menimbulkan 

goncangan dalam dada yang mengakibatkan stres. Apabila kita sedang mengalami 

hal tersebut dalam bekerja maka akan mempengaruhi kualitas kinerja seseorang di 

tempat kerja. Ada beberapa cara mengelola stres yang telah diajarkan oleh Islam 

adalah dengan bersabar dan shalat, berdoa dan berzikir, niat yang ikhlas, 

bersyukur dan berserah diri (tawakkal) kepada Allah. 

B. Tinjauan Umum Tentang Kinerja Perawat 

1. Definisi Kinerja 

Menurut Robbins (2006), kinerja merupakan pencapaian yang optimal 

sesuai dengan potensi yang dimiliki seorang karyawan merupakan hal yang selalu 

menjadi perhatian para pemimpin organisasi. Kinerja ini menggambarkan sejauh 

mana aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas dan berusaha dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan (Massie et al., 2018). 

 Kinerja perawat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan merupakan 

masalah yang sangat penting untuk dikaji dalam rangka mempertahankan dan 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Kinerja perawat yang baik merupakan 

jembatan dalam menjawab jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan 

terhadap pasien baik yang sakit maupun yang sehat (Maslita, 2017). 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

  Menurut Kurnadi, 2013 dalam  (Maslita, 2017)  ada tiga hal yang 

memengaruhi perilaku kerja dan kinerja yaitu faktor individu, organisasi, dan 

psikologis.  

a. Faktor Individu  

Faktor individu adalah faktor internal dalam diri pekerja, termasuk dalam 

faktor ini adalah yang dibawa sejak lahir dan faktor yang didapat saat tumbuh 
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kembang. Faktor-faktor bawaan seperti sifat pribadi, bakat, juga kondisi jasmani 

dan faktor kejiwaan. Sementara itu, beberapa faktor yang didapat seperti 

pengetahuan, etos kerja, keterampilan dan pengalaman kinerja. Faktor internal 

pegawai inilah yang nantinya bersar pengarunya terhadap penentuan kinerja 

pegawai.  

b. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis meliputi sikap, kepribadian, belajar motivasi dan persepsi 

pegawai terhadap pekerjaannya. Faktor ini merupakan peristiwa, situasi atau 

keadaan diluar lingkungan institusi yang berpengaruh kepada kinerja pegawai. 

c. Faktor Organisasi  

Dukungan organisasi sangat diperlukan oleh pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya, hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Seperti halnya 

juga system penghargaan dan suasana kerja institusi yang buruk, maka dapat di 

asumsikan bahwa kinerja pegawaipun menjadi tidak baik. Selain itu faktor 

tersebut,faktor organisasi lainnya yang berhubungan dengan kinerja adalah 

strategi, dukungan sumber daya dan sistem manejemen serta kompensasi. 

3. Standar Penilaian Kinerja Perawat  

 Standar praktek keperawatan telah dijabarkan oleh PPNI (Persatuan 

Perawat Nasional Indonesia (2010) dalam  (Maslita, 2017)   yang mengacu dalam 

tahapan proses keperawatan yang meliputi: pengkajian keperawatan, diagnosa 

keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi, dan evaluasi keperawatan 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Pengkajian Keperawatan 

 Perawat mengumpulkan data tentang status kesehatan klien secara 

sistematis, menyeluruh, akurat, singkat, dan berkesinambungan. Kriteria 

pengkajian keperawatan meliputi:  
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1) Pengumpulan data dilakukan dengan cara anamnesa, observasi, 

pemeriksaan fisik serta dari pemeriksaan penunjang  

2) Sumber data adalah klien, keluarga, atau orang yang terkait, tim kesehatan, 

rekam medis, dan catatan lain. 

3) Data yang dikumpulkan, difokuskan untuk mengidentifikasi: 

a) Status kesehatan klien masa lalu. 

b) Status kesehatan klien saat ini. 

c) Status biologis-psikologis-sosial-spiritual 

d) Respon terhadap terapi. 

e) Harapan terhadap tingkat kesehatan yang optimal. 

b. Diagnosa Keperawatan  

Perawat menganalisa data pengkajian untuk merumuskan diagnosa 

keperawatan. Adapun kriteria proses: 

1) Proses diagnosa terdiri dari analisa, interpretasi data, identikasi masalah 

klien, dan perumusan diagnosa keperawatan. 

2) Diagnosa keperawatan terdiri dari: masalah (P), penyebab (E), dan tanda 

atau gejala (S), atau terdiri dari masalah dan penyebab (PE).  

3) Bekerjasama dengan klien, dan petugas kesehatan lain untuk memvalidasi 

diagnosa keperawatan. 

4) Melakukan pengkajian ulang dan merevisi diagnosa berdasarkan data 

terbaru. 

c. Perencanaan Keperawatan  

Perawat membuat rencana tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah 

dan meningkatkan kesehatan klien. Kriteria prosesnya, meliputi:  

1) Perencanaan terdiri dari penetapan prioritas masalah, tujuan, dan rencana 

tindakan keperawatan. 
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2) Bekerjasama dengan klien dalam menyusun rencana tindakan 

keperawatan. 

3) Perencanaan bersifat individual sesuai dengan kondisi atau kebutuhan 

klien. 

4) Mendokumentasi rencana keperawatan. 

d. Implementasi Keperawatan  

Perawat mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam 

rencana asuhan keperawatan. Kriteria proses, meliputi: 

1) Bekerja sama dengan klien dalam pelaksanaan tindakan keperawatan 

2) Kolaborasi dengan tim kesehatan lain.  

3) Melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi kesehatan klien. 

4) Memberikan pendidikan pada klien dan keluarga mengenai konsep 

keterampilan asuhan diri serta membantu klien memodifikasi lingkungan 

yang digunakan. 

5) Mengkaji ulang dan merevisi pelaksanaan tindakan keperawatan 

berdasarkan respon klien. 

e. Evaluasi Keperawatan 

Perawat mengevaluasi kemajuan klien terhadap tindakan keperawatan dalam 

pencapaian tujuan dan merevisi data dasar dan perencanaan. Adapun kriteria 

prosesnya: 

1) Menyusun perencanaan evaluasi hasil dari intervensi secara komprehensif, 

tepat waktu dan terus menerus. 

2) Menggunakan data dasar dan respon klien dalam mengikuti perkembangan 

ke arah pencapaian tujuan. 

3) Memvalidasi dan menganalisa data baru dengan teman sejawat. 
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4) Bekerja sama dengan klien keluarga untuk memodifikasi rencana asuhan 

keperawatan. 

5) Mendokumentasi hasil evaluasi dan memodifikasi perencanaan.  

C. Tinjauan Umum Tentang Covid-19  

1. Definisi Covid-19  

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit 

mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada 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 Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan 

dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditularkan dari kucing luwak 

(civet cats) ke manusia dan MERS ditularkan dari unta ke manusia. Adapun, 

hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih 

belum diketahui (Kemenkes RI, 2020). 

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat ditransmisikan dari manusia 

ke manusia melalui kontak erat dan droplet (cipratan liur), tidak melalui udara. 

Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat 

dengan pasien COVID-19 termasuk orang yang merawat pasien COVID-19. 

Saran yang dainjurkan sesuai standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah 

melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, 

menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar, serta 

menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit 

pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan 
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Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat 

darurat  (Kemenkes RI, 2020). 

2. Tanda dan gejala  

Tanda dan gejala umum pada seseorang yang terinfeksi COVID-19 antara 

lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. 

Masa inkubasi rata-rata berkisar antara 5-6 hari. Sedangkan masa inkubasi 

terpanjang selama 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan 

pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-

tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, 

dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen 

menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru (Kemenkes RI, 2020). 

Lansia dan orang dengan gangguan kesehatan kronis, seperti diabetes dan 

penyakit jantung, memiliki risiko lebih besar untuk mengalami gejala-gejala yang 

parah. Sampai saat ini masih belum diketahui bagaimana dampak virus ini 

terhadap anak-anak. Dapat diketahui bahwa semua orang terlepas dari umurnya 

dapat terinfeksi virus ini, tetapi sejauh ini laporan kasus COVID-19 pada anak-

anak relatif masih sedikit. Virus ini bisa menjadi fatal pada sejumlah kecil kasus, 

yang sejauh ini lebih cenderung terjadi pada lansia dengan gangguan kesehatan 

sebelumnya  (Kemenkes RI, 2020). 

3. Epidemiologi 

Semenjak kasus pertama di Wuhan, kasus COVID-19 di China setiap hari 

mengalami peningkatan dan memuncak pada akhir Januari hingga awal Februari 

2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, 

kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh China. Pada 

tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi COVID-19 di 

China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, 
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Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, 

Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, 

dan Jerman  (Susilo et al., 2020).  

COVID-19 pertama di Indonesia dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 

yang berjumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang 

terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas 

COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan angka tertinggi di 

Asia Tenggara (Susilo et al., 2020). 

Per 26 Juli 2020, terdapat 16.431.705 kasus dan 652.437 kematian di 

seluruh dunia dan telah menjangkit 215 negara. Tingkat Mortalitas COVID-19 di 

dunia adalah sebesar 6%. USA (United State Of America) telah menjadi pusat 

pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. USA 

menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19  terbanyak dengan 

4.371.839 kasus dan 149.849 kematian. Kemudian disusul oleh Brazil dengan 

2.419.901kasus dan 87.052 kematian. Sedangkan di Indonesia berada di urutan 

ke-24 negara dengan kasus COVID-19 terbanyak yakni terdapat 98,778 kasus dan 

4,781 kematian atau dengan tingkat mortalitas 4,8% Di Indonesia terdapat 471 

kabupaten/kota terdampak COVID-19, kasus tertinggi berada di Provinsi Jawa 

Timur dengan 20.539 dan 1.589 kematian. Kemudian disusul oleh Provinsi DKI 

Jakarta dengan 19.125 kasus dan 759 kematian. Sedangkan di Provinsi Sulawesi 

Selatan terdapat  8.881 kasus dan 302 kematian  (Kemenkes RI, 2020).) 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan 

bahwa prevalensi kasus COVID-19 terbanyak berada di Kota Makassar sebanyak 

8.907 kasus. Kemudian yang kedua adalah Kabupaten Gowa sebanyak 1.687 

kasus. Kemudian disusul oleh Kabupaten Luwu Timur sebanyak 1.276 kasus. 
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4. Pencegahan  

Sama halnya dengan infeksi saluran pernapasan lain seperti flu atau batuk 

pilek, tindakan-tindakan menjaga kesehatan bersama sangat penting dilakukan 

untuk memperlambat penyebaran penyakit ini. Tindakan-tindakan menjaga 

kesehatan bersama diantaranya yaitu:  

a. Tetap di rumah saat sakit; 

b. Menutupi mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu ketika sedang batuk 

atau bersin. Keudian segera  buang tisu yang telah digunakan tersebut; 

c. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air; dan 

d. Bersihkan permukaan dan benda yang sering disentuh.  

 (Kemenkes RI, 2020). 

5. Dampak Pandemi COVID-19 

Dampak covid terhadap ekonomi , Berbagai upaya yang diambil untuk 

menekan penyebaran virus telah mengakibatkan dampak yang buruk dalam 

perekonomian. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5% atau lebih 

tinggi selama satu dekade terakhir. Namun, pada tahun 2020, angka tersebut 

diperkirakan turun hingga sekitar 2%. Perkiraan skenario terburuk bahkan 

menyajikan penurunan yang lebih signifikan pertumbuhan sebesar -3,5% pada 

tahun 2020. Ekonomi global juga diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar -

3% sampai 4% pada tahun 2020.  “Kurva ganda” yang meliputi sektor kesehatan 

dan resesi perlu diatasi dan “diratakan” dengan menyeimbangkan kualitas 

kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi (UNICEF, 2020). 

COVID-19 melumpuhkan pekerjaan satu demi satu. Survei daring (online) 

menunjukkan bahwa peningkatan angka pengangguran paling tinggi terjadi di 

wilayah perkotaan. Sebesar 55% laki-laki dan 57% perempuan yang sebelumnya 

bekerja melaporkan kehilangan pekerjaan setelah pandemi; peristiwa ini terjadi di 
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semua sektor. Virus ini telah mengakibatkan ketidakamanan pendapatan bagi 

keluarga di seluruh negeri (UNICEF, 2020). 

 

D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hariandja, 2002) dan (Gibson, 1996) 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 
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E. Kerangka Konsep 
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Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian 

Kinerja Perawat 

Stres Kerja  
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1. Psikologis  

2. Fisik 

3. Perilaku  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif . 

2. Lokasi dan Waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Labuang Baji yang beralamat di Jl. 

DR. Ratulangi No. 81, Kec. Mamajang, Kota Makassar pada bulan Maret 

2021 sampai dengan selesai 

B. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan observasional analitik dengan 

desain cross sectional, yaitu variabel independen dan variabel dependen yang 

menjadi objek penelitian. Dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan di 

waktu yang bersamaan, untuk melihat apakah ada hubungan diantara 

keduanya atau tidak. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana 

yang bertugas di pelayanan rawat inap bagian pelayanan COVID-19 di 

RSUD Labuang Baji Kota Makassar sebanyak 54 orang.   

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2009) sampel adalah sebagian dari keseluruhan 

objek yang diteliti yang dianggap mewakili dari seluruh populasi. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Total 

Sampling yaitu keseleruhan dari jumlah populasi sebanyak 54 orang.  
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D. Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penelitian digunakan 

beberapa metode seperti sebagai berikut : 

1. Data primer 

Data primer diperoleh dari hasil pengisihan kuesioner dalam bentuk 

google from yang meliputi berupa data-data dan keluhan serta gangguan 

kesehatan di lokasi tempat penelitian dan data-data lainnya yang dapat digunakan 

sebagai sumber data primer pada penelitian ini.   

2. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari data-data berupa 

internet dan catatan-catatan kejadian ataupun keluhan pada pegawai serta data-

data lainnya yang dapat memperkuat keakuratan penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

Kuesioner dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner untuk mencari 

data yang diambil sebagai sampel. Dalam penyebaran kuesioner peneliti 

menggunakan metode media sosial kemudian pengisian melalui google from. 

Peneliti melakukan studi dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh dari 

bagian administrasi / personalia meliputi jumlah perawat pelaksana tiap ruangan, 

profil rumah sakit, jumlah pasien dan data rekam medis di RSUD Labuang Baji 

Makassar. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah  data  terkumpul,  selanjutnya  adalah  mengolah  data. Dalam 

pengolahan data peneliti melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 
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a. Editing 

Pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah terkumpul adalah 

langkah pertama tahap pengolahan data. Langkah tersebut dilakukan untuk 

mengetahui apakah data yang terkumpul tersebut sehingga dapat dipersiapkan 

untuk tahap analisis berikutnya. Proses pemeriksaan dan meneliti kembali data 

tersebut disebut dengan tahap editing. 

Penyuntingan terdiri dari :  

1) Mencetak nama dan kelengkapan identitas pengisi. 

2) Mengecek kelengkapan data, artinya memeriksa isi instrumen 

pengumpulan data. 

3) Mengecek macam isian data. 

b. Coding 

Pemberian kode pada variabel dan data yang telah terkumpul melalui 

angket. Pemberian kode pada penelitian ini berbentuk angka yang diberikan pada 

setiap butir jawaban angket dari setiap responden. Data untuk setiap variabel atau 

indikator diberi kode angka dengan memperhatikan skala ukur yang dipakai.  

Pada prinsipnya pemberian kode ini adalah tahap kuantifikasi angket 

artinya angket yang berisi jawaban responden diproses sehingga melahirkan data 

kuantitatif yang berupa angka. 

c. Entry Data 

Entry data adalah proses memasukan data yang telah dikumpulkan ke 

dalam database komputer untuk diolah. 

d. Tabulating 

Tabulating adalah proses penempatan data ke dalam bentuk table sesuai 

dengan kebutuhan analisis. Tabel-tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas 

agar memudahkan dalam proses analisis data. 
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2. Analisis data 

Data dianalisis menggunakan Program SPSS di perangkat komputer atau 

komputer Portable menggunakan skala ordinal untuk mengetahui gambaran 

faktor psikososial terhadap kinerja pada petugas kesehatan di RSUD Labuang Baji 

Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah berikutnya adalah 

melakukan pengolahan data agar data yang masih terkesan bertebaran dapat 

disusun sehingga lebih mudah dimanfaatkan dalam  analisis  oleh  alat analisisnya  

untuk  menjawab  tujuan  penelitian (Riyaldi, 2015:58). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis univariat dan analisis 

bivariat. Analisis univariat digunakan untuk melihat gambaran deskriptif atau data 

proporsi menurut berbagai karakteristik yang di teliti yaitu variabel independen 

dan variabel dependen. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

   Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Labuang  Baji  terletak  di 

bagian selatan Kecamatan Mamajang Kota Makassar tepatnya di Jalan               

Dr. Ratulangi No. 81 Makassar. 

Adapun   batas-batas geografis   RSUD   Labuang   Baji   adalah sebagai 

berikut:  

a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Landak Lama 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tupai 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Pendeta Ekss 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Dr. Ratulangi 

2. Sejarah Singkat RSUD Labuang Baji Makassar 

RSUD  Labuang  Baji  Makassar  didirikan  pada  tahun  1938  oleh 

Zending  Gereja  Genoformaf  Surabaya,  Malang  dan  Semarang  sebagai rumah 

sakit Zending. RSUD Labuang Baji diresmikan pada tanggal 12 Juni 1938.  Pada 

masa  perang  dunia  ke  II,  rumah  sakit  ini  digunakan  oleh pemerintah   

Kotapraja   Makassar   untuk   menampung   penderita   korban perang.  Pada  

tahun  1946-1948,  RSUD  Labuang  Baji  mendapat  bantuan dari   pemerintah   

Negara   Indonesia   Timur   (NIT)   dengan  merehabilitasi gedung-gedung yang 

hancur akibat perang.Kapasitas tempat tidur yang tersedia pada saat diresmikan 

adalah 25  tempat  tidur.  Pada  tahun  1949-1951,  Zending  mendirikan  

bangunan 2permanen  sehingga  kapasitas  tempat  tidur  menjadi  170  tempat  

tidur  (TT). Pada   tahun   1952-1955,   oleh   pemerintah   daerah   Kotapraja   
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Makassar diberikan  tambahan  beberapa  bangunan  ruangan,  sehingga  kapasitas  

tempat  tidur  bertambah  menjadi  190  TT.  Sejak  saat  itulah  (1955)  RSUD 

Labuang Baji dibiayai oleh pemerintah daerah tingkat I Sulawesi Selatan.Pada  

tahun  1960,  oleh  Zending  RSUD  Labuang  Baji  diserahkan kepada  

pemerintah  daerah  tingkat  I  Sulawesi  Selatan  dan  dikelola  oleh Dinas 

Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan akreditasi rumah sakit tipe C. 

Terhitung mulai tanggal 16 januari 1996,melalui Peraturan Daerah Provinsi   

Sulawesi   Selatan   No.   2   Tahun   1996,   kelas   rumah   sakit ditingkatkan 

menjadi rumah sakit kelas B. 

3. Hasil Univariat 

a. Karakteristik Responden 

1) Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

pada Perawat RSUD Labuang Baji  

Tahun 2021 

Jenis Kelamin Frekuensi % 

Laki-laki 1 1.9 

Perempuan 53 98.1 

Total 54 100 

Sumber : Data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai distribusi responden berdasarkan jenis 

kelamin pada Perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa 

dominan jenis kelamin perempuan sebanyak 53 responden (98.1%) dan laki-laki 

sebanyak 1 responden (1.9%). 
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2) Usia 

 Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia  

pada Perawat RSUD Labuang Baji  

Tahun 2021 

Usia Frekuensi % 

25 – 35 tahun 27 50.0 

36 – 45 tahun  19 35.2 

46 – 55 tahun  8 14.8 

Total 54 100 

Sumber : Data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.2 mengenai distribusi responden usia pada Perawat 

RSUD Labuang Baji menunjukkan bahwa dominan usia 25 – 35 tahun sebanyak 

27 responden (50.0%) dan terendah usia 46-55 tahun sebanyak 8 responden 

(14.8%). 

3) Pendidikan 

 Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan  

pada Perawat RSUD Labuang Baji  

Tahun 2021 

Pendidikan Frekuensi % 

D3 Keperawatan 8 14.8 

S1 Keperawatan  11 20.4 

S1/Ners 35 64.8 

Total 54 100 

Sumber : Data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.3 mengenai distribusi responden pendidikan pada 

Perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa dominan 

pendidikan S1/Ners sebanyak 35 responden (64.8%) dan terendah pendidikan D3 

Keperawatan sebanyak  8 responden (14.8%). 
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4) Status Perkawinan 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Status Perkawinan  

pada Perawat RSUD Labuang Baji  

Tahun 2021 

Status Perkawinan Frekuensi % 

Belum Kawin 2 3.7 

Kawin 52 96.3 

Total 54 100 

Sumber : Data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.4 mengenai distribusi responden berdasarkan status 

perkawinan pada Perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa 

dominan kawin sebanyak 52 responden (96.3%) dan belum kawin sebanyak 2 

responden (3.7%). 

5) Lama Kerja 

Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Lama Kerja  

pada Perawat RSUD Labuang Baji  

Tahun 2021 

Lama Kerja Frekuensi % 

<1 tahun 3 5.6 

1-5 tahun 1 1.9 

>5 tahun 50 92.6 

Total 54 100 

Sumber : Data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.5 mengenai distribusi responden berdasarkan lama 

kerja pada Perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa 

dominan lama kerja >5 tahun sebanyak 5- responden (92.6%) dan terendah lama 

kerja 1-5 tahun sebanyak 1 responden (1.9%). 
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6) Riwayat Covid-19 

 Tabel 4.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Covid-19  

pada Perawat RSUD Labuang Baji  

Tahun 2021 

Riwayat Covid-19 Frekuensi % 

Ya 13 24.1 

Tidak 41 75.9 

Total 54 100 

Sumber : Data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.6 mengenai distribusi responden berdasarkan riwayat 

covid-19 pada Perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa 

dominan tidak memiliki riwayat covid-19 sebanyak 41 responden (75.9%) dan 

memiliki riwayat covid-19 sebanyak  13 responden (24.1%). 

7) Stres Kerja Gejala Psikologis 

  Tabel 4.7 

Distribusi Responden Berdasarkan Stres Kerja Gejala Psikologis 

pada Perawat RSUD Labuang Baji  

Tahun 2021 

Gejala Psikologis Frekuensi % 

Ringan 45 83.3 

Sedang 9 16.7 

Total 54 100 

Sumber : Data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.7 mengenai distribusi responden berdasarkan stres 

kerja gejala psikologis pada Perawat RSUD Labuang Baji  tahun 2021 

menunjukkan bahwa tertinggi merasakan gejala psikologis kategori ringan 

sebanyak 45 responden (83.3%) dan gejala psikologis kategori sedang sebanyak  9 

responden (16.7%). 
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8) Stres Kerja Gejala Fisik 

  Tabel 4.8 

Distribusi Responden Berdasarkan Stres Kerja Gejala Fisik 

pada Perawat RSUD Labuang Baji  

Tahun 2021 

Gejala Fisik Frekuensi % 

Ringan 44 81.5 

Sedang 10 18.5 

Total 54 100 

Sumber : Data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.8 mengenai distribusi responden berdasarkan stres 

kerja gejala fisik pada Perawat RSUD Labuang Baji  tahun 2021 menunjukkan 

bahwa tertinggi merasakan gejala fisik kategori ringan sebanyak 44 responden 

(81.5%) dan gejala fisik kategori sedang sebanyak  10 responden (18.5%). 

9) Stres Kerja Gejala Perilaku 

  Tabel 4.9 

Distribusi Responden Berdasarkan Stres Kerja Gejala Perilaku  

pada Perawat RSUD Labuang Baji  

Tahun 2021 

Gejala Perilaku Frekuensi % 

Ringan 39 72.2 

Sedang 15 27.8 

Total 54 100 

Sumber : Data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.9 mengenai distribusi responden berdasarkan stres 

kerja gejala perilaku pada Perawat RSUD Labuang Baji  tahun 2021 menunjukkan 

bahwa tertinggi merasakan gejala perilaku kategori ringan sebanyak 39 responden 

(72.2%) dan gejala perilaku kategori sedang sebanyak  15 responden (27.8%). 
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10) Stres Kerja 

  Tabel 4.10 

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Stres Kerja  

pada Perawat RSUD Labuang Baji  

Tahun 2021 

Stres Kerja Frekuensi % 

Ringan 41 75.9 

Sedang 13 24.1 

Total 54 100 

Sumber : Data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.10 mengenai distribusi responden berdasarkan stres 

kerja pada Perawat RSUD Labuang Baji  tahun 2021 menunjukkan bahwa 

tertinggi merasakan stres kerja kategori ringan sebanyak 41 responden (75.9%) 

dan stres kerja kategori sedang sebanyak  13 responden (24.1%). 

11) Kinerja  

    Tabel 4.11 

Distribusi Responden Berdasarkan Kinerja  

pada Perawat RSUD Labuang Baji  

Tahun 2021 

Kinerja Frekuensi % 

Baik 45 83.3 

Kurang Baik 9 16.7 

Total 54 100 

Sumber : Data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.11 mengenai distribusi responden berdasarkan kinerja 

pada Perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa tertinggi 

memiliki kinerja yang baik sebanyak 45 responden (83.3%) dan kurang baik 

sebanyak 9 responden (16.7%). 
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4. Hasil Analisis Bivariat 

 

a. Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Psikologi dengan Kinerja Perawat 

Tabel 4. 12 

Distribusi Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Psikologi  

dengan Kinerja Perawat RSUD Labuang Baji  

Tahun 2021 

 

Gejala 

Psikolagis  

Kinerja   

Total 

 

p 

value 
Baik Kurang Baik 

n % n % N % 

Ringan 42 93.3   3 6.7 45 100 

0.000 Sedang 3 33.3   6 66.7 9 100 

Total 45 83.3   9 16.7 54 100 

Sumber : Data primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.12 mengenai distribusi hubungan stres kerja 

berdasarkan gejala psikologi dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji tahun 

2021 menunjukkan bahwa dari total 45 responden merasakan stres kerja gejala 

psikologis kategori ringan dengan kinerja yang baik sebanyak 42 responden 

(93.3%) dan kinerja kurang baik sebanyak 3 responden (6.7%). Sedangkan dari 

total 9 responden yang merasakan stres kerja gejala psikologi kategori sedang 

dengan kinerja yang baik sebanyak 3 responden (33.3%) dan 6 responden (66.7%) 

yang kinerja kurang baik. 

Hasil analisis untuk melihat hubungan stres kerja gejala psikologi dengan 

kinerja perawat menggunakan uji statistik Fisher Exact Test, diperoleh nilai 

p=0.000 (p<0.05) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan stres kerja 

berdasarkan gejala psikologis dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di 

masa pandemi Covid-19 tahun 2021. 
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b. Hubungan Stres Kerja Berdasarkan  Gejala Fisik dengan Kinerja Perawat 

Tabel 4. 13 

Distribusi Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Fisik 

dengan Kinerja Perawat RSUD Labuang Baji  

Tahun 2021 

 

Gejala 

 Fisik  

Kinerja   

Total 

 

p 

value 
Baik Kurang Baik 

n % n % N % 

Ringan 40 90.9   4   9.1 44 100 

0.007 Sedang 5 50.0   5 50.0 10 100 

Total 45 83.3   9 16.7 54 100 

Sumber : Data primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.13 mengenai distribusi hubungan stres kerja 

berdasarkan gejala fisik dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 

menunjukkan bahwa dari total 44 responden merasakan stres kerja gejala fisik 

kategori ringan dengan kinerja yang baik sebanyak 40 responden (90.9%) dan 

kinerja kurang baik sebanyak 4 responden (9.1%). Sedangkan dari total 10 

responden yang merasakan stres kerja gejala fisik kategori sedang dengan kinerja 

yang baik sebanyak 5 responden (50%) dan 5 responden 50%) yang kinerja 

kurang baik. 

Hasil analisis untuk melihat hubungan stres kerja gejala fisik dengan kinerja 

perawat menggunakan uji statistik Fisher Exact Test, diperoleh nilai p=0.007 

(p<0.05) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan stres kerja berdasarkan 

gejala fisik dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-

19 tahun 2021. 
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c. Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Perilaku dengan Kinerja Perawat 

Tabel 4. 14 

Distribusi Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Perilaku  

dengan Kinerja Perawat RSUD Labuang Baji  

Tahun 2021 

Gejala 

Perilaku 

Kinerja   

Total 

 

p 

value 
Baik Kurang Baik 

n % n % N % 

Ringan 36 92.3   3   7.7 39 100 

0.010 Sedang 9 60.0   6 40.0 15 100 

Total 45 83.3   9 16.7 54 100 

Sumber : Data primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.14 mengenai distribusi hubungan stres kerja 

berdasarkan gejala perilaku dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji tahun 

2021 menunjukkan bahwa dari total 39 responden merasakan stres kerja gejala 

perilaku kategori ringan dengan kinerja yang baik sebanyak 36 responden (92.3%) 

dan kinerja kurang baik sebanyak 3 responden (7.7%). Sedangkan dari total 15 

responden yang merasakan stres kerja gejala perilaku kategori sedang dengan 

kinerja yang baik sebanyak 9 responden (60%) dan 6 responden (40%) yang 

kinerja kurang baik. 

Hasil analisis untuk melihat hubungan stres kerja gejala perilaku dengan 

kinerja perawat menggunakan uji statistik Fisher Exact Test, diperoleh nilai 

p=0.010 (p<0.05) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan stres kerja 

berdasarkan gejala perilaku dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa 

pandemi Covid-19 tahun 2021. 
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d. Hubungan Tingkat Stres Kerja dengan Kinerja Perawat 

Tabel 4. 15 

Distribusi Berdasarkan Hubungan Tingkat Stres Kerja  

dengan Kinerja Perawat RSUD Labuang Baji  

Tahun 2021 

 

Stres Kerja 

Kinerja   

Total 

 

p 

value 
Baik Kurang Baik 

n % n % N % 

Ringan 38 92.7   3   7.3 41 100 

0.004 Sedang 7 53.8   6 46.2  13 100 

Total 45 83.3   9 16.7 54 100 

Sumber : Data primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.15 mengenai distribusi berdasarkan hubungan stres 

kerja dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan 

bahwa dari total 41 responden merasakan stres kerja kategori ringan dengan 

kinerja yang baik sebanyak 38 responden (92.7%) dan kinerja kurang baik 

sebanyak 3 responden (7.3%). Sedangkan dari total 13 responden yang merasakan 

stres kerja kategori sedang dengan kinerja yang baik sebanyak 7 responden 

(53.8%) dan 6 responden (46.2%) yang kinerja kurang baik. 

Hasil analisis untuk melihat hubungan stres kerja dengan kinerja perawat 

menggunakan uji statistik Fisher Exact Test, diperoleh nilai p=0.004 (p<0.05) 

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara tingkat stres dengan kinerja 

perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021. 

B. Pembahasan 

a. Karakteristik Responden 

1. Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin pada Perawat RSUD Labuang Baji 

menunjukkan bahwa dominan jenis kelamin perempuan sebanyak 53 responden 

(98.1%) dan laki-laki sebanyak 1 responden (1.9%). 

Laki-laki tidak mudah mengalami stres karena laki-laki dituntut untuk 

lebih kuat sehingga laki-laki lebih menggunakan akalnya daripada perasaannya 
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sehingga siap menghadapi masalah, hal inilah yang menyebabkan pria dapat 

melawan stres kerja (Sutjiato & Tucunan, 2015).  

Jenis kelamin berperan terhadap terjadinya stres. Ada perbedaan respon 

antara laki-laki dan perempuan saat menghadapi konflik. Otak perempuan 

memiliki kewaspadaan yang negatif terhadap adanya konflik dan stres, pada 

perempuan konflik memicu hormon negatif sehingga memunculkan stres, gelisah, 

dan rasa takut. Sedangkan laki-laki umumnya menikmati adanya konflik dan 

persaingan, bahkan menganggap bahwa konflik dapat memberikan dorongan yang 

positif. Dengan kata lain, ketika perempuan mendapat tekanan, maka umumnya 

akan lebih mudah mengalami stres  (Utami et al., 2021). 

2. Usia 

Berdasarkan usia pada perawat RSUD Labuang Baji dominan berada pada 

usia 25 – 35 tahun sebanyak 27 responden (50.0%) dan terendah usia 46-55 tahun 

sebanyak 8 responden (14.8%).  

Perawat yang berada pada rentang usia dewasa akhir dalam penelitian ini 

mayoritas berada pada tingkatan stres ringan, hal ini bisa jadi dikarenakan 

pengalaman bekerja dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan bagi perawat 

yang senior lebih mudah (Oktari et al., 2021). 

Semakin tua seseorang maka orang tersebut semakin rentan mengalami 

stres, sedangkan seseorang akan rentan mengalami stres pada usia 21–40 tahun 

dan pada usia 40–60 tahun. Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis bahwa usia 

berkaitan erat dengan stress. Semakin tua usia seseorang maka akan menyebabkan 

organ dan kondisi fisik menurun, sehingga lebih rentan untuk mengalami stres.  
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3. Pendidikan 

Berdasarkan tingkat pendidikan perawat RSUD Labuang Baji dominan 

menempuh pendidikan S1/Ners sebanyak 35 responden (64.8%) dan terendah 

pendidikan D3 Keperawatan sebanyak  8 responden (14.8%). 

Sejalan dengan penelitian Oktari et al., (2021) bahwa tingkat pendidikan 

perawat tertinggi yaitu S1 Keperawatan/Ners sebanyak 83 orang dibandingkan 

yang berpendidikan D3 Keperawatan (Oktari et al., 2021). 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka keinginan untuk 

melakukan pekerjaan dengan tingkat tantangan yang tinggi semakin kuat. Harapan 

dan ide kreatif akan dituangkan dalam usaha penyelesaian tugas yang sempurna. 

Ide yang kreatif merupakan simbol aktualisasi diri yang membedakan dirinya 

dengan orang lain dalam penyelesaian tugas serta kualitas yang dihasilkan (Musu 

& Saelan, 2021). 

4. Status Perkawinan 

  Status perkawinan pada Perawat RSUD Labuang Baji menunjukkan 

bahwa dominan kawin sebanyak 52 responden (96.3%) dan belum kawin 

sebanyak 2 responden (3.7%). Sejalan dengan penelitian Budiyanto et al., (2019) 

yang menemukan jumlah karyawan menikah lebih banyak mengalami stres 

dibanding yang belum menikah (Budiyanto et al., 2019). 

Berdasarkan laporan dari APA  menyebutkan bahwa gejala stres kerja 

pada perempuan lebih dipengaruhi oleh faktor fisiologis akibat dari tanggung 

jawab di lingkungan keluarganya. Selain itu, dari hasil laporan ini juga 

menunjukkan bahwa pekerja perempuan yang telah menikah lebih banyak 

mengalami stres kerja dibandingkan dengan pekerja perempuan yang masih lajang 

(Habibi & ., 2018). 
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5. Lama Kerja 

Lama kerja adalah Jumlah tahun responden terhitung sejak tanggal mulai 

bekerja sebagai pekerja di bagian pengepakan sampai dengan penelitian ini 

dilaksanakan dalam hitungan tahun. 

Lama kerja pada Perawat RSUD Labuang Baji menunjukkan bahwa 

dominan lama kerja >5 tahun sebanyak 5- responden (92.6%) dan terendah lama 

kerja 1-5 tahun sebanyak 1 responden (1.9%). 

Sejalan dengan penelitian Ansori & Martiana (2017) yang mengemukakan 

bahwa yang mengalami stres kerja terbanyak adalah kategori masa kerja 5–10 

tahun yakni 7 (100%) orang mengalami stres sedang (Ansori & Martiana, 2017). 

b. Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Psikologis dengan Kinerja Perawat 

Hasil analisis untuk melihat hubungan stres kerja berdasarkan gejala 

psikoloagi dengan kinerja perawat menggunakan uji statistik Fisher Exact Test, 

diperoleh nilai p=0.000 (p<0.05) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

stres kerja berdasarkan gejala psikologi dengan kinerja perawat RSUD Labuang 

Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021. 

Berdasarkan tabulasi silang mengenai stres kerja berdasarkan gejala psikologi 

dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa 

mayoritas responden mengalami stres kerja gejala psikologi kategori ringan 

dengan kinerja yang baik sebanyak 42 responden (93.3%). Hal ini dikarenakan 

perawat yang mengalami stres ringan harus mengesampingkan masalah pribadi 

yang menimbulkan tekanan pekerjaan yang menggangu psikologinya, perawat 

dituntut untuk selalu siaga dalam bertindak jika menghadapi situasi yang 

membahayakan atau menghadapi pasien Covid-19.   

Sedangkan yang merasakan stres kategori sedang dengan kinerja kurang baik 

sebanyak 6 responden (66.7%). Hal ini disebabkan karena perawat mulai 
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mengalami gangguan kesehatan seperti ketegangan, kecemasan, sifat lekas marah 

dan kebosanan dalam menjalankan tugas yang dapat membuatnya kurang 

produktif dalam bekerja sehingga kinerjanya kurang baik. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil analisis yang dilakukan Nurdiawati & 

Atiatunnisa (2018) menunjukkan nilai p=0,000 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara stres kerja secara fisiologis dengan kinerja karyawan 

pada pekerja area produksi PT. Unggul Cipta Teknologi Kabupaten Serang tahun 

2018. 

Penelitian ini di dukung oleh teori Riggio (2003) yang menyebutkan bahwa 

stres kerja sebagai reaksi fisiologis terhadap suatu kejadian yang dipersepsi 

individu sebagai ancaman. 

c. Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Fisik dengan Kinerja Perawat 

Hasil analisis untuk melihat hubungan stres kerja berdasarkan gejala fisik 

dengan kinerja perawat menggunakan uji statistik Fisher Exact Test, diperoleh 

nilai p=0.007 (p<0.05) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan stres kerja 

berdasarkan gejala fisik dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa 

pandemi Covid-19 tahun 2021. 

Berdasarkan tabulasi silang mengenai hubungan stres kerja berdasarkan 

gejala fisik dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan 

bahwa mayoritas perawat merasakan stres kerja gejala fisik kategori ringan 

dengan kinerja yang baik sebanyak 40 responden (90.9%). Hal ini dikarenakan 

perawat yang mengalami stres fisik kategori ringan yang disebabkan oleh 

pembagian shift kerja malam dengan beban tugas yang berat mengalami tekanan 

akan tetapi seorang perawat dididik untuk mengutamakan memberikan pelayanan 

yang baik kepada pasien.   
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Sedangkan perawat yang mengalami stres kerja gejala fisik kategori sedang  

dengan kinerja baik sama dengan perawat yang kinerja kurang baik masing-

masing sebanyak 5 responden (50%). Hal ini disebabkan karena sebagian perawat 

memiliki koping yang berbeda-beda sehingga stress kerja fisik yang dialami ada 

yang sedang dan ringan, hal tersebut membuat kinerja perawat juga berbeda-beda 

dalam memberikan pelayanan keperawatan ada yang baik dan ada juga yang 

kurang baik. 

Sesuai dengan toeori Wirawan (2010) dalam Asih, dkk (2018) bahwa gejala 

fisik ditandai dengan detak jantung meningkat, tekanan darah meningkat, mulut 

dan kerongkongan kering, keringat dingin, sesak napas, sakit kepala, sakit perut, 

muka pucat, gemetar atau insomnia, kelelahan atau kejenuhan, siklus menstruasi 

terganggu, nafsu makan turun. 

d. Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Perilaku dengan Kinerja Perawat 

Hasil analisis untuk melihat hubungan stres kerja berdasarkan gejala perilaku 

dengan kinerja perawat menggunakan uji statistik Fisher Exact Test, diperoleh 

nilai p=0.010 (p<0.05) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan stres kerja 

gejala perilaku dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi 

Covid-19 tahun 2021. 

Berdasarkan tabulasi silang mengenai hubungan stres kerja berdasarkan 

gejala perilaku dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 

menunjukkan bahwa mayoritas perawat merasakan stres kerja gejala perilaku 

kategori ringan dengan kinerja yang baik sebanyak 36 responden (92.3%). Hal ini 

dikarenakan perawat harus selalu siap memberikan layanan kesehatan sesuai 

dengan prosedur pelayanan yang diberikan kepada pasien serta memiliki 

kesanggupan dalam mempertahankan kinerjanya agar tetap baik.   
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Sedangkan perawat yang merasakan stres kerja gejala perilaku kategori 

sedang dengan kinerja yang baik sebanyak 9 responden (60%). Hal ini 

dikarenakan masa kerja setiap perawat yang lama akan semakin banyak 

pengalaman perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang sesuai SOP 

sehingga gejala perilaku dari stres kerja dapat lebih diatasi dan kinerja perawat 

menjadi lebih baik. 

Beban kerja yang terlalu banyak dapat menyebabkan ketegangan dalam diri 

seseorang sehingga menimbulkan stress. Hal ini bisa disebabkan oleh tingkat 

keahlian yang dituntut terlalu tinggi, kecepatan kerja mungkin terlalu tinggi, 

volume kerja mungkin terlalu banyak dan sebagainya (Sunyoto, 2012 dalam 

Maharani dan Budianto (2019). 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2018) terdapat 

hubungan yang  signifikan antara stres kerja berdasarkan gejala perilaku dengan 

kinerja perawat pelaksana di RSU Bina Kasih Medan.  

e. Hubungan Stres Kerja dengan Kinerja Perawat 

 Menurut Herqutanto dkk, (2017) dalam Maisuri (2021) bahwa Stres kerja 

perawat merupakan kondisi dimana perawat dihadapkan pada tuntutan pekerjaan 

yang melampaui batas kemampuan individu perawat yang bisa menyebabkan 

masalah kesehatan yang serius seperti menghasilkan gangguan fisiologis dan 

psikologis perawat sehingga terganggunya asuhan keperawatan yang diberikan 

kepada klien (Maisuri, 2021). 

Berdasarkan hasil analisis untuk melihat hubungan stres kerja dengan 

kinerja perawat menggunakan uji statistik Fisher Exact Test, diperoleh nilai 

p=0.004 (p<0,05) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan  antara tingkat 

stres kerja dengan kinerja pada  Perawat RSUD Labuang Baji. 
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Sejalan dengan Ramadani dkk. (2020) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara stres kerja perawat dengan kinerja perawat pada 

ruang rawat Inap Rumah Sakit Islam Aisyah Madiun (Ramadani dkk., 2020).  

Berdasarkan hasil penelitian jumlah responden yang mengalami stres kerja 

kategori ringan sebanyak 41 responden, 38 responden (92.7%) diantaranya 

memiliki kinerja yang baik. Hal ini disebabkan responden yang menjalankan 

tugasnya dalam melayani pasien covid-19 sudah diberikan pembagian jam kerja 

sesuai dengan jadwal masing-masing sehingga responden tidak mengalami 

kelelahan saat bekerja sehingga membuatnya tetap konsentrasi dalam menjalan 

tugasnya. Sedangkan 3 responden (7.3%) mengalami stres kerja yang ringan 

dengan kinerja kurang baik yang disebabkan merasakan gejala fisik seperti sesak 

nafas saat memakai perlengkan APD  Covid-19. Selanjutnya, jumlah responden 

yang mengalami stres kerja sedang sebanyak 13 responden, 7 responden (53.8%) 

diantaranya memiliki kinerja yang baik. Hal ini dikarenakan situasi di ruang 

Instalasi Gawat Darurat membutuhkan tenaga, fikiran yang stabil, tanggap cepat 

dan koping yang efektif sehingga mampu melayani pasien dengan baik, tepat dan 

penanganan cepat. 

Sedangkan responden yang mengalami stres sedang dengan kinerja yang 

kurang baik sebanyak 6 responden (46.2%). Hal ini disebabkan oleh responden 

mengalami gejala psikologis seperti, merasa cemas/khawatir pada dirinya saat 

menghadapi pasien covid-19 yang berpotensi mengalami penularam, gejala fisik 

berupa jantung berdebar saat menerima atau merawat pasien kritis covid-19 serta 

merasa malas dan tidak bersemangat masuk kerja selama masa pandemi covid-19 

serta beberapa juga disebabkan karena memiliki riwayat penyakit covid-19 

sehingga merasakan khawatir akan penularan pada dirinya kembali. 
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Stres merupakan masalah psikologis yang selalu terjadi pada diri individu. 

Terjadinya stres karena stres tersebut dirasakan dan dipersepsikan oleh individu 

sebagai ancaman sehingga menimbulkan kecemasan yang merupakan tanda 

umum dan awal dari gangguan kesehatan fisik dan psikologis. Stres dalam 

kehidupan individu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam upaya 

meningkatkan kewaspadaan, kematangan kepribadian dan kompetisi dalam 

kehidupan. Banyak hal yang bisa dilakukan atau digunakan individu untuk 

mengurangi stres atau ketegangan psikologis dalam menghadapi problema 

kehidupan yaitu melalui coping stres. Coping stres sebagai sejumlah usaha untuk 

menanggulangi, mengatasi atau berurusan dengan cara yang sebaik-baiknya 

menurut kemampuan individu dalam mengatasi stres yang berasal dari berbagai 

macam problema psikologis (Andriyani, 2019). 

Dalam penelitian ini perawat di RSUD Labuang Baji Makassar terbukti 

strategi coping atau manajemen stresnya baik/bagus, karena meskipun mereka ada 

yang pernah terkonfirmasi positif covid19 dan mengalami stres ringan namun 

kinerjanya tetap baik. 

Lazarus dan Folkman (1984) mengatakan bahwa keadaan stres yang 

dialami seseorang akan menimbulkan efek yang kurang menguntungkan baik 

secara fisiologis maupun psikologis. Individu tidak akan membiarkan efek negatif 

ini terus terjadi, ia akan melakukan suatu tindakan untuk mengatasinya. Tindakan 

yang diambil individu dinamakan strategi coping. Strategi coping sering 

dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pengalaman dalam menghadapi masalah, 

faktor lingkungan, kepribadian, konsep diri, faktor sosial dan lainlain sangat 

berpengaruh pada kemampuan individu dalam menyelesaikan masalahnya 

(Maryam, 2019). 
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Menurut Widodo (2016) dalam Trifianingsih (2017) mengatakan stres 

kerja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari 

pendidikan, kurang percaya diri, keterampilan, motivasi, pengetahuan, kebutuhan 

gizi dan kesehatan, hubungan interpersonal, sikap dan kreativitas dalam bekerja. 

Sedangkan faktor eksternal adalah karakteristik organisasi dan karakteristik 

pekerjaan. Stressor menyebabkan stres dalam bekerja baik secara fisik maupun 

psikologis. Sementara disatu sisi stressor mempengaruhi kinerja perawat dalam 

menjalankan pekerjaannya (Trifianingsih, 2017). 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di masa pandemi Covid-19 sehingga pengumpulan 

data yang dilakukan ke responden dalam proses wawancara sangat 

terbatas.Variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan dengan kinerja perawat. 

Sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar mengkaitkan beberapa faktor  

yang dapat mempengaruhi kinerja perawat dalam menghadapi situasi pandemi 

covid-19. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan Hubungan Tingkat 

Stres Kerja Dengan Kinerja Perawat Dimasa Pandemi Covid-19 Di RSUD 

Labuang Baji Tahun 2021 sebagai berikut :  

1. Stres kerja pada Perawat di RSUD Labuang Baji yaitu mengalami stres 

kerja kategori ringan sebesar 7 

2. 5.9% dan stres kerja kategori sedang sebesar 24.1% 

3. Kinerja pada Perawat di RSUD Labuang Baji yaitu kinerja kategori baik 

sebesar 83.3% dan kinerja kategori kurang baik sebesar 16.7%. 

4. Ada hubungan antara tingkat stres dengan kinerja perawat RSUD 

Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 dengan nilai p=0.004 < 0.05. 

5. Ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan gejala psikologi dengan 

kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 dengan 

nilai p=0.000 < 0.05. 

6. Ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan gejala fisik dengan 

kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 dengan 

nilai p=0.007 < 0.05. 

7. Ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan gejala perilaku dengan 

kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 dengan 

nilai p=0.010 < 0.05. 

 

 

 



57 
 

 
 

B. Saran 

1. Kepada perawat, diharapkan dapat mengembangkan manajemen diri 

yang lebih baik melalui kegiatan positif seperti, relaksasi, olahraga, dll 

sehingga dapat meminimalisirkan terjadinya stres kerja. 

2. Kepada pihak RS, diharapkan dapat memberi penanganan yang sesuai 

dengan kemampuan dan pengalaman perawat sehingga dapat 

meminimalkan stres kerja yang dialami perawat . 

3. Kepada peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai salah satu sumber 

data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian yang lebih 

lanjut berdasarkan variabel yang berkaitan dengan stres kerja maupun 

kinerja perawat. 
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Lampiran 1 

NASKAH PENJELASAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI 

SUBJEK/WALI PENELITIAN 

Assalamualaikum wr.wb 

 Saya Alpira Febrianti Usman, NIM: 70200116067 mahasiswa Kesehatan 

Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, 

bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan Tingkat Stres Kerja 

dengan Kinerja Perawat dimasa Pandemi Covid-19 di RSUD Labuang Baji 

Makassar Tahun 2021”. 

 Saya meminta waktu dan kesediaan bapak/ibu, saudara/saudari agar 

kiranya bersedia untuk membantu saya dalam penelitian ini dengan memberikan 

informasi mengenai kepuasan yang bapak/ibu, saudara/saudari rasakan selama 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan berlangsung. Saya akan menjamin hasil 

yang saya dapatkan dari bapak/ibu dirahasiakan serta tidak akan dipublikasikan. 

Hanya peneliti yang akan mengetahui informasi ini. Bapak/Ibu, saudara/saudari 

berhak menolak jika tidak bersedia memberikan informasi terkait. Namun sangat 

kami harapkan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti akan 

menjaga kerahasiaan identitas, dan hasil survei jika bersedia menjadi responden 

dalam penelitian ini. 

 Demi menjaga kerahasiaan responden/sampel, peneliti tidak 

mencantumkan nama responden, tetapi lembar tersebut hanya di diberi simbol 

atau kode tertentu, sebagai pengganti identitas responden. 

 Untuk melihat Hubungan Tingkat Stres Kerja dengan Kinerja Perawat 

dimasa Pandemi Covid-19 di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021. 

Apabila sampel yang diteliti selama proses penelitian ini berlangsung atau 

jika ada hal-hal yang kurang berkenang maka bapak/ibu, saudara/saudari dapat 

mengungkapkan langsung atau menghubungi saya. Apabila terdapat hal-hal yang 

kurang jelas, dapat menghubungi saya melalui nomor ini (082348882018). 
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Demikian penyampaian dari saya, atas segala perhatian dan kerjasamanya saya 

ucapkan terima kasih 

   Makassar,  20 November 2021 

          

          Alpira Febrianti Usman 
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FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN  

SETELAH MENDAPAT PENJELASAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama (inisial)  : 

Usia   : 

Alamat   : 

Agama   : 

Pekerjaan  : 

Status Perkawinan  : 

Pendidikan terakhir : 

 

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian 

Hubungan Tingkat Stres Kerja dengan Kinerja Perawat dimasa Pandemi Covid-19 

di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021 Maka dengan ini saya secara 

sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian 

tersebut. 

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

 

Makassar,   November 2021 

Informan 

 

 

(                ) 



65  

 
 

Lampiran 2 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

 

Petunjuk Pengisian  

1. Istilah identitas responden dengan jawab singkat dan jelas  

2. Berikan jawaban anda dengan memberikan tanda (√) pada kuesioner stres kerja 

beserta penjelasan alasan dan pada kuesioner kinerja perawat pada kolom yang 

tertera yang ada di sebelah kanan pada masing-masing butir pernyataan dengan 

pilihan sesuai dengan yang anda alami. 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama : 

2. Umur : 

3. Jenis kelamin  

a. Laki-laki 

b. Perempuan  

4. Status perkawinan 

a. Belum kawin 

b. Kawin  

5. Pendidikan  

a. D3 Keperawatan  

b. S1 Keperawatan  

c. S1/Ners 

6. Lama kerja di RSUD Labuang Baji  

a. <1 Tahun 

b. 1-5 Tahun  

c. >5 Tahun 

7. Bertugas di ruangan : 

8. Pernah terkena Covid-19  

a. Ya  

b. Tidak  

HUBUNGAN STRES KERJA DENGAN KINERJA PERAWAT 

PELAKSANA DI RSUD LABUANG BAJI 
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KUESIONER PENGUKURAN STRES KERJA 

Penelitian :  

1. TP = Jawaban tidak pernah apabila Bapak/Ibu dalam bekerja, Tidak pernah 

mengalami/merasakan peristiwa seperti dalam pernyataan  

2. J = Jawaban jarang apabila Bapak/Ibu dalam bekerja mengalami/merasakan 

peristiwa seperti dalam pernyataan  

3. S =  Jawaban sering apabila Bapak/Ibu dalam bekerja mengalami/merasakan 

peristiwa seperti dalam pernyataan 

4. SL =  Jawaban selalu apabila Bapak/Ibu dalam bekerja mengalami/merasakan 

peristiwa seperti dalam pernyataan 

 

No  Pernyataan  TP J S SL 

Gejala Psikologis 

1 
Saya merasa tegang dan berkeringat dingin saat 

menghadapi pasien yang kritis Covid-19 

 
   

2. 2 
Saya merasa  cemas/khawatir  pada diri saya saat 

menghadapi pasien Covid-19  

    

3 
Saya merasa tidak bersemangat (malas bekerja) 

ketika menghadapi atau banyaknya pasien 

Covid-19   

   
 

4 
Saya mudah marah dan cepat tersinggung saat 

bekerja di rumah sakit 

    

5 
Saya kurang berkonsentrasi  dan mudah lupa saat 

bekerja  

    

6 
Saya mudah putus asa terhadap masalah 

pekerjaan yang saya hadapi 

    

7 
Saya merasa jenuh dan bosan dengan pekerjaan 

saya di rumah sakit 

    

Gejala Fisik 

1 
Saya merasa jantung berdebar menerima atau 

merawat pasien kritis Covid-19  

    

2 
Saya mengalami lelah/capek setelah merawat 

atau menghadapi pasien dengan kondisi kritis 

Covid-19  
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3 
Saya merasa sesak nafas saat memaikai alat 

pelindung diri (APD) 

    

4 
Saya merasa sakit kepala/pusing saat bekerja 

diruang rawat inap rumah sakit   

    

5 
Saya merasa otot leher, bahu ataupun punggung 

kaku saat/setelah bekerja dirumah sakit. 

    

Gejala Perilaku  

1 
Saya merasa malas dan tidak bersemangat masuk 

kerja selama pandemi Covid-19  

    

2 
Saya lambat dalam bertindak jika menghadapi 

situasi yang membahayakan atau menghadapi 

pasien kritis Covid-19   

    

3 
Saya mengalami kesulitan berkomunikasi 

dengan sejawat dan keluarga pasien  

    

4 
Saya kehilangan nafsu makan saat ada masalah 

dalam pekerjaan 

    

5 
Saya mengalami gangguan tidur, misalnya sukar 

untuk mulai tidur   
  

6 
Saya menghindari pekerjaan yang diberikan 

atasan karena tidak mampu mengerjakan 

pekerjaan tersebut 
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KUESIONER TENTANG KINERJA PERAWAT 

 

No.  

 

Aspek Yang Dinilai 

Pernyataan 

SS S TS STS 

1 Perawat bersikap jujur dalam bekerja yang 

berhubungkan dengan pasien dan sesama 

tim kesehatan 

    

2 Perawat dapat bertanggungjawab sesuai 

dengan tugas dan kewajibannya  

    

3 Perawat dapat berkomunikasi dengan baik 

terhadap pasien, keluarga pasien dan 

sesama tim kesehatan 

    

4 Perawat dapat bekerjasama secara baik 

dalam pemenuhan kebutuhan pasien 

dengan pasien, keluarga dan tim kesehatan 

    

5 Perawat dapat bersikap sopan terhadap 

pasien, keluarga dan tim kesehatan 

    

6 Perawat disiplin dalam kehadiran, uniform 

dan aturan RS 

    

7 Perawat memiliki empati terhadap pasien 

dan keluarga pasien 

    

8 Perawat peduli terhadap pemeliharaan 

fasilitas dan lingkungan   

    

9 Perawat memiliki loyalitas terhadap 

pekerjaan dan tanggungjawabnya 

    

10 Perawat dapat melaksanakan tugas dengan 

baik, tepat waktu dan teliti 

    

11 Perawat dapat memberikan pelatanan 

kepada pasien dengan standar asuhan 

keperawatan 

    

12 Perawat terampil dalam mempersiapkan 

alat, pasien dan lingkungan dalam 

melakukan tindakan 

    

13 Perawat cepat dan tanggap terhadap 

keluhan pasien dan keluarga 

    

14 Perawat bekerja dengan memperhatikan 

keselamatan diri 

    

15 Perawat melaksanakan pengumpulan data 

secara anamnesis, observasi, pemeriksaan 

fisik dan pemeriksaan penunjang 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 

Analisis Univariat 

 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 27 1 1,9 1,9 1,9 

28 4 7,4 7,4 9,3 

29 1 1,9 1,9 11,1 

30 5 9,3 9,3 20,4 

31 3 5,6 5,6 25,9 

32 7 13,0 13,0 38,9 

33 1 1,9 1,9 40,7 

34 3 5,6 5,6 46,3 

35 2 3,7 3,7 50,0 

37 3 5,6 5,6 55,6 

39 1 1,9 1,9 57,4 

40 3 5,6 5,6 63,0 

41 3 5,6 5,6 68,5 

42 2 3,7 3,7 72,2 

43 4 7,4 7,4 79,6 

45 3 5,6 5,6 85,2 

51 1 1,9 1,9 87,0 

52 2 3,7 3,7 90,7 

53 1 1,9 1,9 92,6 

54 3 5,6 5,6 98,1 

55 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 1 1,9 1,9 1,9 

Perempuan 53 98,1 98,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid D3 Keperawatan 8 14,8 14,8 14,8 

S1 Keperawatan 11 20,4 20,4 35,2 

S1/Ners 35 64,8 64,8 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Status Pernikahan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Belum Kawin 2 3,7 3,7 3,7 

Kawin 52 96,3 96,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Lama_Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <1 tahun 3 5,6 5,6 5,6 

1-5 tahun 1 1,9 1,9 7,4 

>5 tahun 50 92,6 92,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Riwayat_Covid 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 13 24,1 24,1 24,1 

Tidak 41 75,9 75,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Gejala Psikologis 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Stres Sedang 9 16,7 16,7 16,7 

Stres Ringan 45 83,3 83,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Gejala Fisik 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Stres Sedang 10 18,5 18,5 18,5 

Stres Ringan 44 81,5 81,5 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Gejala Perilaku 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Stres Sedang 15 27,8 27,8 27,8 

Stres Ringan 39 72,2 72,2 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Stres Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Stres Sedang 13 24,1 24,1 24,1 

Stres Ringan 41 75,9 75,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

 

Kinerja Perawat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

 

Baik 45 83,3 83,3 83,3 

Kurang Baik 9 16,7 16,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Analisis Bivariat 

 

Psikologis * Kinerja Perawat 
 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Kinerja Perawat 

Total Baik Kurang Baik 

Psikologis Stres Sedang 3 6 9 

Stres Ringan 42 3 45 

Total 45 9 54 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 19,440
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 15,360 1 ,000   

Likelihood Ratio 15,160 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 19,080 1 ,000   

N of Valid Cases 54     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 
Fisik * Kinerja Perawat 

 

Crosstab 

Count   

 

Kinerja Perawat 

Total Baik Kurang Baik 

Fisik Stres Sedang 5 5 10 

Stres Ringan 40 4 44 

Total 45 9 54 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,818
a
 1 ,002   

Continuity Correction
b
 7,094 1 ,008   

Likelihood Ratio 7,990 1 ,005   

Fisher's Exact Test    ,007 ,007 

Linear-by-Linear Association 9,636 1 ,002   

N of Valid Cases 54     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,67. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 
Perilaku * Kinerja Perawat 

 

Crosstab 

Count   

 

Kinerja Perawat 

Total Baik Kurang Baik 

Perilaku Stres Sedang 9 8 17 

Stres Ringan 36 1 37 

Total 45 9 54 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,500
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 13,461 1 ,000   

Likelihood Ratio 15,958 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 16,195 1 ,000   

N of Valid Cases 54     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,83. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Stres Kerja * Kinerja Perawat Crosstabulation 

Count   

 

Kinerja Perawat 

Total Baik Kurang Baik 

Stres Kerja Stres Ringan 38 3 41 

Stres Sedang 7 6 13 

Total 45 9 54 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,719
a
 1 ,001   

Continuity Correction
b
 8,105 1 ,004   

Likelihood Ratio 9,251 1 ,002   

Fisher's Exact Test    ,004 ,004 

Linear-by-Linear Association 10,520 1 ,001   

N of Valid Cases 54     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,17. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Riwayat_Covid * Kinerja Perawat 

Crosstab 

Count   

 

Kinerja Perawat 

Total Baik Kurang Baik 

Riwayat_Covid Ya 10 3 13 

Tidak 35 6 41 

Total 45 9 54 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,507
a
 1 ,477   

Continuity Correction
b
 ,081 1 ,776   

Likelihood Ratio ,478 1 ,489   

Fisher's Exact Test    ,670 ,371 

Linear-by-Linear Association ,497 1 ,481   

N of Valid Cases 54     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,17. 
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Riwayat_Covid * Stres Kerja 
 

Crosstab 

Count   

 

Stres Kerja 

Total Stres Sedang Stres Ringan 

Riwayat_Covid Ya 5 8 13 

Tidak 8 33 41 

Total 13 41 54 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,939
a
 1 ,164   

Continuity Correction
b
 1,041 1 ,308   

Likelihood Ratio 1,813 1 ,178   

Fisher's Exact Test    ,262 ,154 

Linear-by-Linear Association 1,903 1 ,168   

N of Valid Cases 54     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,13. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisian kuesioner pada perawat RSUD Labuang Baji Makassar 
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    Lampiran 9 
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Lampiran 10 

RIWAYAT HIDUP PENELITI 

 

Alpira Febrianti Usman Lahir di Sungguminasa, 14 Agustus 1998. Anak kedua dari 3 

bersaudara, anak dari pasangan Bapak Usman dan Ibu Salmah. Penulis memiliki hoby 

membaca, merias dan menari. Penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak Pada 

Tahun 2004 di TK Palapa Paccinongan dan tamat pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 

yang sama melanjutkan pendidikan di SD Negeri Paccinongan Unggulan pada tahun 2010, 

dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Sungguminasa  dan 

tamat pada tahun 2014. Dan melanjutkan pendidikan di SMK  Keperawatam  Pratidina 

Makassar dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis memasuki jenjang perguruan 

tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Kesehatan Masyarakat 

Peminatan AKK (Administrasi dan Kebijakan Kesehatan ). 

Penulis merasa sangat bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT sehingga 

penulis merasakan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan 

Kesehatan Masyarakat, ditambah lagi dengan motivasi dan limpahan doa yang ikhlas tiada 

henti serta usaha kerja keras orang tua dan keluarga membuat penulis selalu bersemangat 

untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar penulis terutama 

orang tua. 


