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Namun, spirit untuk menyebarkan nilai-nilai Islam Rahmatanlilalamin masih kita 
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ABSTRAK 

Nama : Andi Alifah Nur Ulfiyah 

NIM : 70300118055 

Judul :Hubungan Pengetahuan Perawat Tentang Catatan Perkembangan Pasien 

Terintegrasi (CPPT) Dengan Kelengkapan Pendokumentasian. 

 

Pengetahuan adalah faktor yang paling penting dalam menentukan tindakan seseorang. 

Pengisian catatan perkembangan pasien terintegrasi yang  tidak lengkap akan membentuk 

kerangka kerja PPA yang tidak baik, komunikasi tidak akurat dan beresiko terjadinya 

penghilangan obat, pemberian obat yang tidak tepat serta berulang dan beresiko terjadinya 

kejadian yang tidak diinginkan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan perawat tentang catatan 

perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dengan kelengkapan pendokumentasian. Desain  

penelitian Survey deskriptif dengan pendekatan Cross sectional study. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan Non probability sampling dengan teknik Purposive sampling. Sampel yang 

diperoleh sebanyak 62 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner (angket) untuk mengukur pengetahuan perawat tentang catatan 

perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dan lembar observasi  untuk mengukur kelengkapan 

pendokumentasian.  

Hasil penelitian menunjukkan 23 (37.1%) responden memiliki pengetahuan baik dan 39 

(62.9%) responden pengetahuan kurang baik. Adapun k elengkapan pendokumentasian yaitu 19 

(30.6%) dengan pendokumentasian lengkap dan 43 (69.4%) dengan pendokumentasian kurang 

lengkap. Pengetahuan dan kelengkapan pendokumentasian ditabulasi silang memakai spss dengan 

pengujian Chi-Square diperoleh p-value 0,000 dengan taraf signifikan 0,05. Hasil p-value <0,05 

sehingga bisa di ambil kesimpulan terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan perawat 

tentang catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dengan kelengkapan pendokumentasian 

di RSUD Haji Makassar. 

 Kesimpulan dari penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

perawat tentang catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dengan kelengkapan 

pendokumentasian di RSUD Haji Makassar. Tenaga kesehatan khususnya perawat bisa 

menjadikan acuan dari hasil penelitian agar lebih menambah ilmu tentang catatan perkembangan 

pasien terintegrasi (CPPT) guna menunjang kelengkapan pendokumentasian. 

 

Kata Kunci : Perawat, Pengetahuan, CPPT, Kelengkapan pendokumentasian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut (WHO, ICN, 2020) perawat merupakan kontribusi utama 

dalam meningkatkan kesehatan, baik secara nasional maupun global terkait 

dengan masalah kesehatan dan pemberian perawatan terintegrasi yang 

berpusat pada masyarakat. Banyaknya agenda dalam global sulit untuk 

terealisasikan tanpa adanya peran perawat yang memiliki pendidikan, 

keterampilan dan pengetahuan.  

Catatan perkembangan pasien terintegrasi adalah suatu catatan 

perubahan subjektif dan objektif sesuai kondisi pasien serta pengkajian 

selanjutnya yang berdasarkan prinsip cost effectiveness. Catatan 

perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) merupakan hasil asuhan pelayanan 

medik pasien atau kesimpulan rapat dari tim atau diskusi lain kolaborasi 

terhadap pelayanan pasien yang dicatat dalam rekam medis pasien dilembar 

catatan terintegrasi pasien. Penulisan dalam CPPT ini mempunyai sistematika 

model subjektif, objektif, assesmen dan plan (SOAP). (Dr.Patima,S.Kep.Ns, 

2022)  

Catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) merupakan lembar 

catatan kesehatan pasien dengan formulir tersendiri didalam buku rekam 

medis yang dibuat sehingga bisa menguraikan respon keadaan pasien dan apa 

saja yang dirasakan pasien. (KARS, 2017) Catatan Perkembangan Pasien 

Terintegrasi (CPPT) digunakan oleh PPA (professional pemberi asuhan) 
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seperti dokter, nutrisionis, apoteker termasuk perawat yang dilakukan secara 

kolaborasi dalam pemberian asuhan yang terintegrasi. Formulir tersebut 

berfungsi untuk mengetahui pemeriksaan yang telah dilakukan dalam 

merencanakan tindakan selanjutnya.(Saputra et al., 2018) 

Kelengkapan pendokumentasian catatan perkembangan pasien 

terintegrasi (CPPT) bisa dikatakan lengkap jika berisi identitas pasien, 

pencatatan terdapat jam, tanggal diperiksa, tenaga kesehatan bersangkutan 

yang memberikan asuhan termasuk perawat, hasil pemeriksaan klinis lainnya, 

analisa yang sudah dilakukan sesuai SOAP serta intruksi tindakan selanjutnya 

yang ingin dilakukan dan nama serta tanda tangan tenaga kesehatan yang 

bertanggung jawab dalam pendokumentasian sebagai bukti yang akurat. 

(Setyaningtyas & Wahab, 2021) 

Pengisian catatan perkembangan pasien terintegrasi yang tidak 

lengkap dapat menimbulkan masalah seperi membentuk kerangka kerja PPA 

(Profesional pemberi asuhan) yang tidak baik, komunikasi dan pelayanan 

PPA (professional pemberi asuhan) pada pasien tidak akurat serta dapat 

beresiko terjadinya penghilangan obat, pemberian obat yang tidak tepat atau 

pemberian obat secara berulang serta beresiko terjadinya kejadian yang tidak 

diinginkan (A et al., 2019) 

Dalam pendokumentasian keperawatan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kelengkapan pendokumentasian antara lain, beban kerja, lama 

kerja, pengetahuan maupun tingkat pendidikan perawat. Menurut asumsi 

(Sari & Siwi, 2019) pada pengisian dokumentasi catatan perkembangan 
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pasien terintegrasi dan kelengkapan pendokumentasian dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan yang berkaitan erat dengan pengetahuan seseorang. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin banyak pula teori ataupun 

materi yang didapatkan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka 

semakin mudah menerima informasi tentang objek yang berkaitan dengan 

pengetahuan. Maka dari itu pengetahuan merupakan faktor yang paling 

penting untuk menentukan tindakan seseorang sehingga perilaku yang di 

dasari pengetahuan akan lebih bertahan lama dibanding yang tidak didasari 

oleh pengetahuan dalam bidang keperawatan dengan praktik pengisian 

dokumentasi keperawatan. 

Seorang perawat harus mampu melaksanakan dokumentasi asuhan 

keperawatan dalam catatan perkembangan pasien terintegrasi dengan 

lengkap, jelas, akurat, dan dapat dipahami oleh PPA (Profesional pemberi 

asuhan) yang lain. Namun, dalam pelaksanaan pengisian catatan 

perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dalam rekam medis oleh perawat 

pada dasarnya masih memiliki permasalahan yaitu rendahnya pengetahuan 

perawat terhadap pendokumentasian. Setiap perkembangan yang dilalui oleh 

pasien harus dituliskan pada kolom yang tertera dengan menggunakan 

pedoman SOAP (Subjektif, Objektif, Assesment dan Plan) yang sudah 

ditetapkan oleh rumah sakit. 

Penelitian secara global salah satunya di Afrika menurut (A et al., 

2019) sebagian besar perawat memiliki sikap yang tidak memadai, 

pengetahuan tentang kelengkapan pendokumentasian catatan perkembangan 
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pasien terintegrasi serta informasi yang kurang dan tindakan mereka tidak 

didokumentasikan dengan baik. Menurut (Perez-rivas et al.,2019) dalam 

penelitian candra saputra 2019 mengatakan bahwa pendokumentasian 

perkembangan pasien terintegrasi secara global masih kurang. Di Amerika, 

Eropa dan Australia masing-masing memperlihatkan kualitas yang rendah 

dibawah 50%. Amerika sebesar 32%, Eropa 32,3% dan selandia baru 52% 

serta terdapat kurangnya pengetahuan 25,5% dalam pendokumentasian 

CPPT. 

Di indonesia berdasarkan penelitian (Setiatin et al., 2019) santosa 

hospital bandung ditemukan masalah ketidak lengkapnya pengisian form 

catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) yang ada diunit rawat inap 

terhitung dari tanggal 6 maret- 5 april 2019 didapatkan banyak rekam medis 

yang tidak lengkap dari 850 rekam medis yang dianalisis, dimana banyak 

tidak terisi identitas pasien, tanggal dan jam visit, serta nama dan tanda 

tangan professional pemberi asuhan oleh perawat dengan lengkap.  

Menurut penelitian (Firadika, 2020) disalah satu rumah sakit yang ada 

di Makassar selama periode januari-sebtember 2019 rekam medis pasien 

sebanyak 8,473. Dari data terdapat dokumentasi catatan perkembangan pasien 

tidak lengkap dibulan februari sebanyak 33, maret 17 data dan dari total 

keseluruhan dari bulan januari-sebtember 2019 sebanyak 96. 

Berdasarkan data awal dari RSUD Haji Makassar, penerapan 

dokumentasi catatan perkembangan pasien terintegrasi sudah diterapkan sejak 

tahun 2016. Dari hasil wawancara dengan salah satu perawat, masih banyak 
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kendala didapatkan karena ketika perawat selesai merawat pasien, tidak 

langsung melakukan pendokumentasian karena lupa mengisi formulir dengan 

lengkap karna batas waktu sehingga pendokumentasian masih kurang efektif 

serta tindakan dan pendokumentasian tidak berjalan dengan baik. Rendahnya 

kelengkapan pendokumentasian catatan perkembangan pasien terintegrasi di 

RSUD Haji Makassar mempengaruhi pelayanan rumah sakit yang ada, dapat 

kita lihat pendokumentasian Catatan perkembangan pasien terintegrasi 

(CPPT) dibulan januari 2022 tidak terisi lengkap dari 25 formulir terdapat 10 

yang tidak lengkap didalam rekam medis khususnya diruang rawat inap 

bagian catatan perkembangan pasien. Bagian yang tidak terisi lengkap 

sebagian besar yaitu tanda tangan/paraf, nama perawat, tanggal dan waktu 

saat melakukan tindakan serta pendidikan rata-rata perawat di RSUD Haji 

Makassar yaitu D3 dan pada saat dilakukan wawancara dengan salah satu 

perawat mengatakan jarang dilakukan penyuluhan ataupun seminar terkait 

pentingnya pengetahuan dan kelengkapan pendokumentasian catatan 

perkembangan pasien terintergrasi yang ada diRS sehingga memungkinkan 

memicu kurangnya pengetahuan perawat tentang pentingnya kelengkapan 

pendokumentasian catatan perkembangan pasien terintegrasi.  

Melihat data presentasi ketidaklengkapan dokumentasi yang ada dan 

berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perawat yang berkaitan 

dengan pengetahuan. Rendahnya kelengkapan dokumentasi tentunya akan 

berdampak negativ terhadap mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan 

dan mengakibatkan menurunnya kepuasan pasien terhadap pelayanan 
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keperawatan. Sehingga dari permasalahan diatas peneliti tertarik melihat 

Hubungan pengetahuan perawat tentang catatan perkembangan pasien 

terintegrasi (CPPT) dengan kelengkapan pendokumentasian di RSUD Haji 

Makassar. 

B. Rumusan Masalah  

Pengisian catatan perkembangan pasien terintegrasi yang tidak 

lengkap dapat menimbulkan masalah sebab berisikan informasi terinci 

tentang kejadian yang dialami pasien selama pasien dirawat. Hal ini 

menjadikan pentingnya kelengkapan catatan perkembangan pasien 

terintegrasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan 

masalah yaitu “Hubungan pengetahuan perawat tentang Catatan 

Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) dengan kelengkapan 

pendokumentasian”.  

C. Definisi Operasional  

Tabel 1. 1 Definisi Operasional 

NO Definisi 

Operasional 

Indikator Alat Ukur Kriteria 

Objektif 

Skala 

1. Pengetahuan 

perawat tentang 

Catatan 

Perkembangan 

Pasien 

Terintegrasi 

(CPPT) adalah 

sesuatu yang 

dipahami perawat 

serta mampu 

mengaplikasikan 

Tingkat 

pengetahuan 

baik (50%-

100%) jika 

score 10-20 

Tingkat 

pengetahuan 

kurang baik 

(≤50) jika 

Kuesioner 

20 

pertanyaan 

Nilai 0 

jika tidak 

Nilai 1 

jika Ya 

Ordinal 
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tentang 

pendokumentasian 

catatan 

perkembangan 

pasien terintegrasi 

(CPPT) 

score 0-9 

(Budiman & 

Riyanto, 

2013) 

2. Kelengkapan 

pendokumentasian 

Catatan 

Perkembangan 

Pasien 

Terintegrasi 

(CPPT) adalah 

pendokumentasian 

penuh, sempurna 

berisi identitas 

pasien, jam, 

tanggal diperiksa, 

tenaga kesehatan 

bersangkutan,hasil 

pemeriksaan 

klinis,analisa 

sesuai 

SOAP,intruksi 

selanjutnya yang 

ingin dilakukan, 

nama dan tanda 

tangan perawat 

yang bertanggung 

jawab 

Lengkap 

jika score  5 

Kurang 

lengkap jika 

score ≤5 

Observasi 

5 

pertanyaan 

Nilai 0 

jika tidak 

Nilai 1 

jika Ya 

Ordinal 
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D. Kajian Pustaka  

   Tabel 1. 2 Kajian Pustaka 

No 
 

Sumber 

 

Metode 

 

Hasil penelitian 

 

Perbedaan 

1. Hubungan 

antar 

pengetahua

n perawat 

tentang 

rekam 

medis dan 

dokumentas

i 

keperawata

n dengan 

kelengkapa

n pencatatan 

dokumen 

keperawata

n di klinik 

Mta 

Surakarta 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

yaitu metode 

kuantitatif  

dengan 

pendekatan 

cross sectional 

study. 

Hasil penelitian yang 

didapatkan yaitu tentang 

pengetahuan perawat 

tentang rekam medis 

dengan kelengkapan 

dokumentasi keperawatan 

sebesar 36 responden 

berdasarkan uji chi square 

signifikan p antara 

variabel sebesar 0,003 

(p<0,05) maka Ho ditolak 

dan dinyatakan ada 

hubungan dan dari 36 

responden dinyatakan ada 

hubungan dan terawatt 

tentang dokumentasi 

keperawatan dengan 

kelengkapan dokumentasi 

keperawatan sebesar 

0,015(p<0,05)maka Ho 

ditolak dan dinyatakan 

juga ada hubungan. 

kesimpulannya ada 

hubungan antara 

pengetahuan perawat 

tentang rekam medis dan 

dokumentasi keperawatan 

dengan kelengkapan 

pencatatan  dokumentasi 

keperawatan di klinik 

MTA surakarta 2019. 

perbedaan pada fokus 

penelitian terletak 

pada sampel. peneliti 

akan mengambil 

sampel pada 

pengetahuan perawat 

tentang CPPT di 

RSUD Haji Makassar 

sedangkan penelitian 

(Sari & Siwi, 2019) 

mengambil sampel 

terkait hubungan 

pengetahuan perawat 

tentang rekam medis 

2 peningkatan 

pendokume

ntasian 

catatan 

perkembang

an pasien 

metode 

penelitian yang 

digunakan 

yaitu pre 

eksperimen 

design dengan 

Hasil yang didapatkan 

adalah tidak ada hubungan 

karakteristik perawat 

(umur dan masa kerja) 

dengan pelaksanaan 

pendokumentasian catatan 

perbedaan pada fokus 

penelitian terletak 

pada sampel. peneliti 

akan mengambil 

sampel pada 

pengetahuan perawat 
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terintegrasi 

melalui 

penguatan 

peran 

kepala 

ruangan 

dengan 

pendekatan 

teori 

orlando 

one group pre 

test and post 

test design 

without 

control. 

perkembangan pasien 

terintegrasi. tidak ada 

perbedaan yang bermakna 

karakteristik perawat 

(jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, dan status 

kepegawaian) dengan 

pelaksanaan 

pendokumentasian 

perkembangan pasien 

terintegrasi, tetapi secara 

rerata nilai 

pendokumentasian 

pendidikan ners lebih tingi 

dari sarjana keperawatan 

dan pendidikan diploma. 

 

tentang CPPT dan 

kelengkapan 

pendokumentasian di 

RSUD Haji Makassar 

sedangkan penelitian 

(Nopriyanto et al., 

2019) yaitu ingin 

mengidentiifikasi 

pengaruh penguatan 

peran kepala ruang 

dengan pendekatan 

teori orlando terhadap 

pelaksanaan 

pendokumentasian 

catatan perkembangan 

pasien terintegrasi. 

3 analisis 

pengisian 

catatan 

perkembang

an pasien 

terintegrasi 

guna 

menunjang 

standar 

pelayanan 

minimal di 

RSUD 

dr.Soedirma

n kebumen 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

yaitu metode 

deskriptif 

kualitatif  

hasil penelitian yang 

didapatkan yaitu sumber 

data ialah pada table di 

atas, pengambilan data 

bulan februari 2021 

dengan pengambilan 

sampel sebanyak 30 

dokumen persentase 

pengisian catatan 

perkembangan pasien 

terintegrasi lengkap 

sebanyak 22 atau 73,3% 

dan tidak lengkap 

sebanyak 8 atau 26,7% 

maka pengisian catatan 

perkembangan pasien 

terintegrasi guna 

menunjang standar 

pelayanan minimal Adalah 

kurang baik. pembahasan 

penelitian data bulan 

februai 2021 dari 30 

dokumen terdapat 22 

dokumen yang lengkap 

dan 8 dokumen yang tidak 

lengkap. berdasarkan hasil 

rata-rata presentase 73,3% 

perbedaan pada fokus 

penelitian terletak 

pada sampel. peneliti 

akan mengambil 

sampel pada 

pengetahuan perawat 

tentang CPPT di 

RSUD Haji Makassar. 

sedangkan penelitian 

(Setyaningtyas & 

Wahab, 2021) yaitu 

ingin mengetahui 

kelengkapan 

pendokumentasiannya 

catatan perkembangan 

pasien terintegras 

saja, guna menunjang  

standar pelayanan 

minimal, tidak kepada 

pengetahuan terawatt 

tentang CPPT. 
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terisi lengkap dan 26,7 

tidak lengkap. hal ini 

menunjukan bahwa 

adanya pengruh pengisian 

catatan perkembangan 

pasienn terintegrasi guna 

menunjang standar 

pelayanan minimal di 

RSUD Dr.Soedirman 

kebumen. 

4 gambaran 

kelengkapa

n 

pendokume

ntasian 

catatan 

perkembang

an pasien 

terintegrasi 

(CPPT) di 

rumah sakit 

x kota 

padang 

metode 

penelitan yang 

digunakan 

yaitu metode 

non 

eksperimen 

atau survey 

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional. 

hasil penelitian didapatkan 

dalam kelengkapan 

pendokumentasian catatan 

perkembangan pasien 

terintegrasi pada tabel 

menjelaskan bahwa di RS 

X Kota padang hampir 

seluruh CPPT tidak diisi 

dengan lengkap oleh 

professional pemberi 

asuhan. hasil penelitian 

yang dilakukan di RS X 

Padang didapatkan bahwa 

terdapat 42 (73,7) 

pendokumentasian catatan 

perkembangan pasien 

terintegrasi tidak lengkap 

dari 15 (26,3%) terisi 

lengkap. 

perbedaan pada fokus 

penelitian terletak 

pada sampel. peneliti 

akan mengambil 

sampel pada 

pengetahuan perawat 

tentang  pengetahuan 

perawat tentang CPPT 

di RSUD Haji 

Makassar. sedangkan 

penelitian (Saputra et 

al., n.d 2021.) fokus 

penelitiannya pada 

faktor yang 

mempengaruhi PPA 

dalam 

pendokumentasian 

catatan perkembangan 

pasien teintegrasi 

(CPPT) di ruang 

rawat inap RS X kota 

padang. 

5 tinjauan 

ketidak 

lengkapan 

petugas 

dalam 

pengisian 

Catatan 

perkembang

an pasien 

terintegrasi 

(CPPT) 

metode 

penelitian yang 

digunakan 

yaitu metode 

literatur riview 

 hasil dari penelitian ini 

yaitu berdasarkan metode 

literatur riview yang 

dilakukan  bahwa masih 

ditemukannya ketidak 

lengkapan CPPT yang 

tinggi terutama pada aspek 

tanda tangan dokter, hal 

ini dipengaruhi oleh 

kurangnya kemampuan 

kompetensi peran kepala 

Perbedaan pada fokus 

penelitian terletak 

pada sampel. peneliti 

akan mengambil 

sampel pada 

pengetahuan perawat 

tentang  CPPT di 

RSUD Haji Makassar. 

sedangkan penelitian 

(Novita et al., 2020) 

yaitu hanya 
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Pada berkas 

rekam 

medis rawat 

inap 

ruang baik peran 

hubungan antar pribadi, 

pemberi informasi, dan 

peran pengambilan 

keputusan, kurangnya 

kesadaran dokter akan 

pentingnya kelengkapan 

pengisian berkas rekam 

medis dan distribusi 

frekuensi cara pengisian 

CPPT yang tidak lengkap 

data mempengaruhi mutu 

pelayanan rumah sakit, 

mutu rekam medis dan 

termasuk dalam salah 

standar penilaian 

akreditasi rumah sakit. 

memfokuskan 

gambaran tentang 

tinjauan ketidak 

lengkapan petugas 

dalam pengisian 

CPPT pada berkas 

rekam medis rawat 

inap. 

 

6 Pengetahua

n tentang 

pendokume

ntasian 

proses 

keperawata

n menurut 

standar 

nasional 

akreditasi 

rumah sakit 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

yaitu desain 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

cross sectional 

study. 

Hasil penelitian yang 

didapatkan yaitu 

pengetahuan mahasiswa 

pendidikan profesi ners 

tentang pendokumentasian 

keperawatan menurut 

SNARS 93,7% berada 

pada kategori kurang, hasil 

untuk masing-masing sub 

variabel tentang 

pengkajian keperawatan 

70,9% berada pada 

kategori kurang, diagnosa 

keperawatan 65,8% berada 

pada kategori kurang, 

perencanaan keperawatan 

59,5% berada pada 

kategori baik, 

implementasi keperawatan 

68,4% berada pada 

kategori kurang dan 

evaluasi keperawatan 

88,6% berada pada 

kategori kurang. 

perbedaan pada fokus 

penelitian terletak 

pada sampel 

penelitian yaitu 

hubungan 

pengetahuan perawat 

tentang CPPT di 

RSUD Haji Makassar. 

Sedangkan penelitian 

(Ilyas et al., 2021) 

melakukan penelitian 

dengan sampel 

pengetahuan tentang 

pendokumentasian 

proses keperawatan 

menurut standar 

nasional akreditasi 

rumah sakit pada 

mahasiswa 

pendidikan profesi 

ners. 
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7 Review 

kelengkapa

n pengisian 

formulir 

catatan 

perkembang

an pasien 

terintegrasi 

(CPPT) di 

rawat inap 

rumah sakit 

harapan dan 

doa kota 

Bengkulu 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

yaitu deskriptif 

dengan cara 

observasi 

Hasil penelitian yang di 

dapatkan dari hasil uji 

univariat dari 86 beras 

rekam medis rawat inap 

pada formulir catatan 

perkembangan pasien 

terintegrasi menunjukan 

pada item identitas pasien 

lengkap pengisiannya 

sebanyak 86 (100%). 

Pelaporan tidak lengkap 

sebanyak 35 (41%). 

Diharapkan lembar rekam 

medis di rumah sakit dapat 

mengadakan pengawasan, 

pengoreksian, dan 

melengkapi pengisian 

formulir catatan 

perkembangan pasien 

terintegrasi rawat inap 

untuk meningkatkan mutu 

pelayanan rekam medis 

dirumaah sakit adar dapat 

menjadi bukti 

dipengadilan bila terjadi 

mall praktik. 

Perbedaan dari fokus 

penelitian terletak 

pada sampel yaitu 

tentang hubungan 

pengetahuan perawat 

tentang CPPT di 

RSUD Haji Makassar 

sedangkan penelitian 

(Windartini & 

Harmanto, 2019) 

terfokus pada 

kelengkapan 

pengisian formulir  

CPPT saja. Bukan 

pada faktor ketidak 

lengkapan 

pendokumentasian 

CPPT terjadi karna 

kurangnya 

pengetahuan perawat 

dalam melengkapi 

pendokumentasian 

CPPT. 

8 Gambaran 

sikap dan 

tanggung 

jawab 

petugas 

dalam 

pengisian 

catatan 

perkembang

an pasien 

terintegrasi 

pada rekam 

medis di 

rawat inap 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

yaitu penelitian 

kuantitatif 

berdasarkan 

literature 

review. 

Hasil penelitian dari 

literatur review yaitu 

kelengkapan pengisian 

catatan perkembangan 

pasien terintegrasi (CPPT) 

pada rekam medis di 

rumah sakit di dapatkan 

sebagian pengisian yang 

tidak lengkap  dan hampir 

lengkap. Di hasil literature 

review yang lain 

Diketahui bahwa sikap 

petugas  dalam pengisian 

rekam medis  sebagian 

sikap petugas sudah baik 

dan kurang baik dan hasil 

selanjutnya didapatkan 

Tanggung jawab petugas 

Perbedaan dari fokus 

penelitian terletak 

pada sampel dan 

metode penelitiannya 

yaitu hubungan 

pengetahuan perawat 

tentang CPPT) 

sedangkan penelitian 

(Review, 2020) yaitu 

lebih terfokus pada 

sikap dan tanggung 

jawab dalam 

pengisian catatan 

perkembangan pasien 

terintegrasi (CPPT) 

dan menggunakan 

metode penelitian 
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sudah baik dalam 

kelengkapan pengisian 

rekam medis. Lalu hasil 

penelitian dapat 

disimpulkan bahwa masih 

banyaknya petugas dalam 

rumah sakit yang tidak 

melaksanakan pengisian 

dengan lengkap sesuai 

SOP karna kurangnya 

sikap dan tanggung jawab 

petugas. 

literatur review. 

9 Kelengkapa

n 

dokumentas

i 

keperawata

n sebelum 

dan sesudah 

pelatihan 

praktik 

keperawata

n 

profesional 

di rumah 

sakit X 

Baturaja 

Kabupaten 

Oku 

Metode 

penelitian yang 

di gunakan 

yaitu pra 

eksperimen 

dngan 

pendekatan 

One Group 

Pretest- 

posttest design 

Hasil penelitian yang 

dilakukan yaitu terdapat 

perbedaan kelengkapan  

dokumentasi (pengkajian, 

implementasi, evaluasi) 

keperawatan yang 

signifikan antara sebelum 

dan sesudah penerapan 

MPKP (P>0,05) Terdapat 

perbedaan kelengkapan 

dokumentasi (diagnosa, 

perencanaan) keperawatan 

yang tidak signifikan 

sebelum dan sesudah 

penerapan MPKP 

(P>0,05). Ada hubungan 

antara pendidikan D3 

keperawatan dengan 

peningkatan pengkajian 

keperawatan dan antara 

pendidikan ners sarjana 

keperawatan dengan 

peningkatan implementasi 

keperawatan (p<0,05). 

Perbedaan dari 

penelitian ini terdapat 

pada sampel yaitu 

pengetahan perawat 

tentang CPPT dan 

kelengkapan 

pendokumentasian 

sedangkan penelitian 

(Suyanti et al., 2021) 

yaitu melihat sebelum 

dan sesudah  

pelatihan metode 

praktik keperawatan 

profesional (MPKP) 

dalam kelengkapan 

pendokumentasian  

10 Hubungan 

pengetahua

n dan 

karakteristik 

perawat 

dengan 

kelengkapa

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

yaitu desain 

deskriptif 

kuantitatif 

dengan metode 

Hasil dari penelitian 

didapatkan dari  66 

responden berusia 20-30 

(53,0%), pendidikan 

terakhir diploma 

keperawatan mayoritas 

<10 tahun 43 orang 

Perbedaan pada fokus 

penelitian terdapat 

pada sampel yaitu 

hubungan 

pengetahuan perawat 

tentang CPPT dan 

kelengkapan 
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n 

keperawata

n 

dokumentas

i di ruang 

rawat inap 

bandung RS 

Muhammad

iyah.  

 

korelasional. (65,2%). Berdasarkan 

hasil analisis bivariat 

menunjukan bahwa 

terdapat hubungan tingkat 

pengetahuan perawat 

dengan kelengkapan 

dokumentasi keperawatan 

dengan nilai chi square 

(97,515%) lebih besar dari 

chi squre tabel (49,273) 

dengan nilai signifikan 

(0,005). 

pendokumentasian di 

RSUD Haji Makassar. 

Sedangkan penelitian 

(Rahmat et al., 2021) 

ini berfokus pada 

hubungan sikap dan 

karakteristik perawat 

terhadap kelengkapan 

pendokumentasian. 

 

 

 

E. Tujuan penelitian 

1. Tujuan Umum  

Diketahuinya Hubungan pengetahuan perawat tentang Catatan 

Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) dengan Kelengkapan 

Pendokumentasian. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya pengetahuan perawat tentang Catatan Perkembangan 

Pasien Terintegrasi (CPPT) 

b. Diketahuinya kelengkapan pendokumentasian Catatan Perkembangan 

Pasien Terintegrasi (CPPT)  

c. Diketahuinya hubungan pengetahuan perawat tentang catatan 

perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dengan kelengkapan 

pendokumentasian 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya  

  Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagi peneliti khususnya tentang Hubungan pengetahuan 

perawat tentang Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) 

dengan kelengkapan pendokumentasian dan menjadi sumber data untuk 

penelitian lebih lanjut terkait penelitian. 

2. Bagi Pendidikan 

a. Sebagai bahan masukan dan informasi pada RSUD Haji Makassar 

tentang hubungan pengetahuan perawat tentang Catatan 

Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) dengan kelengkapan 

pendokumentasian di RSUD Haji Makassar.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah 

wawasan dan pengetahuan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 

3. Bagi Instansi Rumah Sakit 

Sebagai masukan serta evaluasi kembali tentang Hubungan 

pengetahuan perawat tentang catatan perkembangan pasien terintegrasi 

(CPPT) dengan kelengkapan pendokumentasian di RSUD Haji Makassar. 
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 BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengetahuan  

1. Definisi pengetahuan 

Pengetahuan menurut (Nototadmodjo, 2010) adalah hasil dari 

“tahu” dari pancaindra seseorang terhadap suatu objek tertentu.  

Pancaindra terjadi dari penglihatan seseorang, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba. Dari pengindraan sehingga menghasilkan pengetahuan. 

Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga 

saat melihat dan mendengar.(Wawan, 2018) 

Menurut pandangan islam, Ilmu pengetahuan dipandang sebagai 

kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup didunia dan 

memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu Islam 

memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan 

kewajiban manusia sebagai makhluk Allah SWT yang berakal (Supriatna, 

2019). Hal ini dicantumkan dalam Qur’an surah Al-Mujadalah ayat 11 

yang berbunyi : 

اِ   َ ُ ل كُمْْۚ 
حِ اّللّه ا ٔ فْس  ُْ حُ لسِِ ف افْس  جه ا فِّ الْم  ُْ ْٕل  ل كُمْ ت ف سٰحُ ا قِ ا ارِ  ُْٰٓ ىُ م  ْٔه  اه ٍُّ ا الزِٰ ٰٓأ  ْٕل  هٔ ا قِ ر 

ْٔه   ُ الزِٰ
ا ٔ شْف عِ اّللّه َْ ا ف اوْشُزُ َْ ن  اوْشُزُ ُْ لُ ا ت عْم  ُ بمِ 

اّللّه  َ ت ٍۗ  جه تُُا الْعِلْم  د س  َْ ْٔه  اُ الزِٰ  َ ا مِىْكُمْْۙ  ُْ ىُ م  اه

ْٕش   بِ  خ 

Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah 
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kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-

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

beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. 

 

Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan menunjukkan 

sikap yang arif dan bijaksana. Iman dan ilmu tersebut akan membuat orang 

mantap dan agung. Ini berarti pada ayat tersebut membagi kaum beriman 

kepada dua kelompok besar, yang pertama sekadar beriman dan beramal 

saleh, dan yang kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki 

pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja 

karna nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya 

kepada pihak lain baik secara lisan, tulisan maupun dengan keteladanan.  

Orang-orang yang dapat menguasai dunia ini adalah orang yang 

berilmu, mereka dengan mudah mengumpulkan harta benda, mempunyai 

kedudukan dan dihormati orang, ini merupakan suatu pertanda bahwa Allah 

Swt mengangkat derajatnya. 

Jadi antara iman dan ilmu harus selaras dan seimbang, sehingga 

kalau menjadi ulama, ia menjadi ulama yang berpengetahuan luas, kalau ia 

menjadi dokter,perawat ataupun tenaga kesehatan yang lain maka akan 

menjadi dokter dan tenaga kesehatan yang beriman dan sebagainya. 

Adanya pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan proses 

keperawatan akan membuat perawat mempunyai rasa percaya diri. Perawat 

akan lebih percaya diri melaksanakan tindakan asuhan keperawatan, karna 

semua perencanaan disusun dengan baik berdasarkan pada diagnose 

keperawatan yang ditunjang oleh data-data yang tepat dan akurat. Bagi 
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klien, proses keperawatan yang tepat berdasarkan pengetahuan dan 

pengalaman perawat yang cukup akan meningkatkan kerjasama klien 

dalam pelaksanaan tindakan keperawatan, dapat menjamin klien akan 

mendapatkan asuhan keperawatan yang berkesinambungan, dapat 

mencegah terjadinya duplikasi tindakan dan kekurangan tindakan dan 

proses keperawatan akan membuat klien mendapat kualitas pelayanan 

asuhan keperawatan yang prima. 

Berdasakan hal tersebut Allah SWT telah menjelaskan bahwa 

berbahagialah bagi kita yang mempunyai ilmu pengetahuan. Karena   

dalam QS. Al-Mujadalah : 11, telah  dijelaskan  bahwa Allah  SWT.  Akan  

mengangkat  derajat orang yang  berilmu. Jadi menurut asumsi peneliti, 

perawat harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Bahagialah setiap insan 

manusia yang mempunyainya. Dengan mempunyai ilmu pengetahuan maka 

seorang insan manusia diharapkan dapat  dengan  mudah melakukan setiap 

tindakan termasuk perawat dalam hal memberi asuhan kepada pasien serta 

mampu lebih mengenal Allah SWT. Dan tentunya menambah keimanan  

dan  ketakwaan  kepada  Allah SWT. 

2. Tingkat pengetahuan 

a. Tahu (know) 

Tahu yaitu mengingat sesuatu materi yang dipelajari 

sebelumya. Tahu termasuk kedalam tingkat pengethuan mengingat 

kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dan seluruh yang 

dipelajari  atau ransangan yang diterima. Untuk mengukur bahwa 
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orang Tahu tentang apa yang diipelajari yaitu menyebutkan, 

menguraikan, mengidentifikasi, dan menyatakan. 

b. Memahami (comprehention) 

Memahami yaitu sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar dan baik pada suatu objek yang diketahui 

serta dapat menginterpretasikan dengan benar. Orang yang telah 

paham pada suatu objek dan dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, 

dan menyimpulkan terhadap suatu objek.  

c. Aplikasi (Application) 

Aplikasi yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi ataupun kondisi ril (sebenarnya). Aplikasi 

dapat diartikan sebagai penggunaan hukum-hukum, rumus metode, 

prinsip dan sebagainya dalam situasi yang lain. 

d. Analisis (analysis) 

 Analisis yaitu suatu kemampuan untuk menyatakan materi 

atau suatu objek kedalam komponen- komponen tetapi masih dalam 

struktur organisasi tersebut dan masih terdapat kaitannya satu sama 

lain. 

e. Sintesis (syntesis) 

Sintesis yaitu kemampuan untuk melaksanakan atau 

menghubungkan bagian-bagian dalam suatu keseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun 

formulasi baru dari formulasi yang ada. 



21 
 

 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi yaitu kemampuan untuk melakukan penilaian pada 

suatu objek atau materi. Penilaian- penilaian itu berdasarkan suatu 

kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang telah 

ada.(Wawan, 2018) 

3. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

a. Faktor internal 

1) Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang 

pada perkembangan orang lain menuju kearah cita-cita tertentu 

yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan 

untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan 

diperlukan untuk mendapatkan informasi misalnya hal-hal yang 

menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas 

hidup. Semakin tinggi pendidikan semakin mudah seseorang 

untuk menerima informasi.  

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi presepsi 

seseorang untuk lebih menerima ide-ide dan teknologi baru. 

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

persepsi seseorang. Karena dapat  membuat seseorang untuk lebih 

mudah mengambil keputusan dan bertindak. 
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2) Pekerjaan  

 Menurut thomas yang dikutip oleh Nursalam (2003) 

Pekerjaan secara umum yaitu kegiatan yang menyita waktu yang 

harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupannya dan 

kehidupan keluarga. Pengelompokan ini didasari pada teori 

bahwa adanya pekerjaan seseorang akan meluangkan banyak 

waktu dan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan yang dianggap 

penting dan cenderung mempunyai banyak waktu, tukar pendapat 

atau pengalaman antar teman dalam kantornya. 

3) Umur 

Menurut Elisabeth BH, usia adalah umur individu yang 

terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. sedangkan 

menurut (Wawan, 2018) semakin cukup umur, tingkat 

kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam 

berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat, seseorang 

yang lebih dewasa akan lebih dipercaya dari orang yang belum 

cukup dewasanya.  

Pada masa dewasa merupakan usia produktif, masa 

bermasalah, masa ketegangan emosi, masa keterasingan sosial, 

masa komitmen, masa ketergantungan, masa perubahan nilai, 

masa penyesuaian dengan cara hidup baru, masa kreatif. Pada 

masa dewasa ditandai oleh perubahan jasmani dan mental. 

Kemahiran dan keterampilan professional yang dapat menerapkan 
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dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kesenian. Menurut Departemen Kesehatan RI dan WHO 

pembagian usia menurut tingkat kedewasaan : 

a 17 – 25 Tahun (Masa Remaja Akhir Usia) 

b 26 – 35 Tahun (Masa Dewasa Awal Usia) 

c 36 – 45 Tahun (Masa Dewasa Akhir Usia) 

d 46 – 55 Tahun ( Masa Lansia Awal Usia) 

b. Faktor eksternal 

1) Faktor lingkungan 

Menurut Ann.Mariner lingkungan merupakan factor 

yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Lingkungan 

memberikan pengaruh pertama bagi seseorang. Dimana 

seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal 

yang buruk tergantung pada sifat kelompoknya. Dalam 

lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan 

berpengaruh pada cara berfikir seseorang. 

2) Sosial budaya 

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat 

mempengaruhi sikap dan penerima informasi karna dari 

hubungan ini seseorang mengalami suatu proses belajar dan 

memperoleh suatu pengetahuan. (Wawan, 2018) 
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4. Kriteria tingkat pengetahuan 

 Menurut (Arikunto, 2012) Pengetahuan seseorang dapat diketahui 

dan diinterprestasikaan dengan skala yaitu : 

a. Baik  : Hasil Presentase ≥76% - 100% 

b. Cukup  : Hasil Presentase 56% - 75%  

c. Kurang  : Hasil Presentase ≤56% 

Menurut (Budiman & Riyanto, 2013) tingkat pengetahuan 

dikelompokan menjadi dua yaitu : 

a. Tingkat pengetahuan kategori baik nilainya >50% 

b. Tingkat pengetahuan kategori kurang baik ≤50% 

B. Tinjauan Umum Keperawatan 

1. Definisi Perawat 

 Perawat (nurse) adalah seseorang yang telah lulus pendidikan 

perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku. (MenKes2018). Menurut 

PPNI, Perawat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan 

dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain 

berdasarkan ilmu yang dimilikinya dalam batas-batas kewenangan yang 

dimilikinya.   

2. Definisi keperawatan 

 Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional berupa 

pemenuhan kebutuhan dasar seseorang yang sehat maupun sakit yang 

memiliki  masalah kesehatan baik gangguan fisik, psikis, dan sosial agar 
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dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Bentuk pemenuhan 

kebutuhan dasar individu yaitu mencegah, memperbaiki dan melakukan 

rehabilitas dari suatu keadaan yang dipresepsikan sakit oleh individu. 

(Kalai, 2016) 

3. Konsep keperawatan 

 Konsep keperawatan adalah bentuk layanan kesehatan professional 

yang memiliki ilmu mencakup berbagai aktivitas, konsep dan  

keterampilan yang berhubungan dengan berbagai konsep disiplin ilmu 

 lain. (Kalai, 2016) 

4. Fungsi keperawatan  

 Fungsi keperawatan adalah membantu individu, baik sakit maupun 

sehat yang ditampilkan dengan melakukan kegiatan yang berkaitan  

dengan kesehatan, penyembuhan penyakit  bahkan membantu klien 

mendapatkan kembali kemandiriannya  secepat mungkin.(Kalai, 2016) 

5. Konsep utama keperawatan 

a. Tanggung jawab perawat 

Tanggung jawab perawat yaitu membantu apapun yang pasien 

butuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Contohnya : 

kenyamanan fisik dan rasa aman ketika dalam mendapatkan 

pengobatan atau dalam  pemantauan.  
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b. Mengenal perilaku pasien 

Mengenal perilaku pasien yaitu dengan mengobservasi apa 

yang dikatakan pasien maupun perilaku nonverbal yang ditunjukan 

pasien. 

c. Reaksi segera 

Reaksi segera meliputi persepsi, ide dan perasaan perawat dan 

pasien. Reaksi segera adalah respon segera atau respon internal dari 

perawat dan persepsi individu pasien, berfikir dan merasakan. 

d. Disiplin proses keperawatan 

Disiplin proses keperawatan mengartikan disiplin proses  

keperawatan yang dilakukan tahap demi tahap, apa yang terjadi antara 

perawat dan pasien dalam hubungan tertentu, perilaku pasien, reaksi 

perawat terhadap perilaku tersebut dan tindakan yang harus dilakukan 

mengidentifikasi kebutuhan pasien untuk membantunya serta untuk 

melakukan tindakan yang tepat. 

e. Kemajuan/ peningkatan 

Peningkatan berarti tumbuh lebih. Pasien menjadi lebih 

berguna dan produktif atau kembali kekondisi tubuh yang 

sehat.(Kalai, 2016) 

C. Tinjauan umum Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) 

1. Definisi catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) 

 Catatan perkembangan pasien terintegrasi adalah suatu catatan 

perubahan subjektif dan objektif sesuai kondisi pasien serta pengkajian 
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selanjutnya yang berdasarkan prinsip cost effectiveness. Catatan 

perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) juga merupakan hasil asuhan 

pelayanan medik pasien atau kesimpulan rapat dari tim asuhan atau diskusi 

lain tentang kolaborasi terhadap pelayanan pasien yang dicatat dalam 

rekam medis pasien dilembar catatan terintegrasi pasien. Penulisan dalam 

CPPT ini mempunyai sistematika model subjektif, objektif, assesmen dan 

plan (SOAP). (Dr.Patima,S.Kep.Ns, 2022)  

2. Tujuan dilakukannya Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi 

(CPPT) 

a.  Memudahkan pemberi pelayanan kesehatan dalam mengikuti 

pemberian pelayanan dan pengobatan pasien sehingga mempermudah 

mengetahui perkembangan kondisi pasien. 

b.CPPT sebagai acuan dalam menuliskan asuhan pelayanan pasien pada 

catatan terintegrasi agar terjadi keseragaman dalam penulisan di lembar 

CPPT dalam rekam medis pasien.(Dr.Patima,S.Kep.Ns, 2022) 

3. Manfaat catatan perkembangan pasien terintegrasi 

a. Meningkatkan mutu pelayanan pada keadaan klinis dan lingkungan 

tertentu 

b. Bekerja sama dengan tim multidisiplin 

c. Mengurangi jumlah intervensi yang tidak perlu dan berbahaya 

d. Memberikan opsi pengobatan dan perawatan terbaik dengan 

keuntungan maksimal 
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e. Menghindari terjadinya medication errors (ketidak tepatan 

penggunaan obat-obatan yang dapat dicegah) secara dini dan mis 

komunikasi 

f. Memberikan  opsi pengobatan dengan risiko terkecil 

g. Memberikan tata laksana asuhan dengan biaya yang memadai 

(Setyaningtyas & Wahab, 2021) 

4. Prosedur dokumentasi catatan perkembangan pasien  terintegrasi 

a. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) membuat perencanaan 

asuhan pelayanan pasien dalam waktu 24 jam sesudah pasien masuk 

rawat inap. 

b. DPJP membuat rencana asuhan pasien secara individual dan direview 

serta diverifikasi dengan mencatat kemajuannya dalam catatan 

terintegrasi. 

c. Bila asuhan sudah sesuai dengan rencana dan pencapaian sasaran, 

DPJP melakukan verifikasi dengan memberikan paraf dan cap nama, 

gelar serta SIP DPJP pada pojok kanan bawah tiap lembar CPPT. 

d. Dokter membuat hasil asuhan pelayanan medik pasien atau 

kesimpulan rapat dari tim asuhan atau diskusi lain tentang kolaborasi 

dalam rekam medis pasien didalam catatan terintegrasi. 

e. Dokter, perawat, bidan, ahli gizi dan fisioterapi dalam membuat 

asuhan yang diberikan kepada pasien haruslah terintegrasi dan 

terkoordinasi, yaitu : 
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a) Asuhan yang diberikan untuk setiap pasien direncanakan oleh 

dokter penanggung jawab dalam waktu 24 jam setelah terbit 

struk rawat tercetak 

b) Rencana asuhan pasien harus dilakukan secara individual dan 

berdasarkan data pengkajian awal pasien. 

c) Rencana asuhan yang dibuat dicatat direkam medis dalam 

bentuk kemajuan terukur pencapaian sasaran. 

d) Dokter dan perawat mencatat atau merevisi kemajuan pasien 

sesuai kebutuhan pasien berdasarkan hasil pengkajian ulang 

yang dilakukan. 

e) DPJP mereview dan melakukan verifikasi rencana asuhan dan 

mencatat kemajuannya dalam catatan terintegrasi pasien. 

f. Pemberi pelayanan kesehatan yang diizinkan memberikan instruksi 

atau menuliskan instruksi dalam rekam medis pasien di lokasi 

seragam adalah dokter, perawat, bidan, ahli gizi, fisioterapist yang 

memberikan asuhan kepada pasien. 

g. Dokter Anastesi menulis instruksi post anastesi-sedasi pada formulir 

laporan anastesi-sedasi dan pada catatan terintegrasi dengan 

menuliskan “instruksi post operasi lihat pada laporan operasi”. 

h. Perintah yang harus tertulis adalah pemberian oksigen, pemberian 

terapi obat-obatan, pemeriksaan penunjang yang diperlukan, 

pemberian diet, pemberian fisioterapi dan konsultasi. 
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i. DPJP membuat permintaan pemeriksaan diagnostik imaging dan 

laboratorium klinis atas indikasi klinis dan alasan pemeriksaan yang 

rasional agar mendapatkan interprestasi yang diperlukan kecuali di 

pelayanan khusus seperti IGD dan Unit Critical Care (HCU dan 

Perinatologi) yang memerlukan pemeriksaan cito dapat dilakukan oleh 

dokter jaga IGD dan dokter jaga ruangan. 

j. Tindakan diagnostik dan tindakan lain yang dilakukan termasuk 

hasilnya dicatat dalam rekam medis pasien. 

k. Pasien dan keluarga diberitahu tentang hasil asuhan dan pengobatan 

termasuk kejadian tidak diharapkan dari hasil asuhan dan pengobatan 

tersebut diatas oleh pemberi pelayanan kesehatan yang berwenang. 

l. Cara penulisan data di lembar catatan perkembangan pasien 

terintegrasi dengan format problem oriented dikenal dengan konsep 

SOAP. Konsep SOAP terdiri dari 4 bagian: 

1) S (Subjektif) adalah data subjektif dari pasien, segala sesuatu 

pernyataan atau keluhan yang dirasakan pasien sekarang atau saat 

ini yang diperoleh dari anamnesis perawat. 

2) O (Objektif) adalah data yang diperoleh dari hasil observasi 

melalui pemeriksaan umum, fisik dan penunjang seperti tanda-

tanda vital (TTV), laboraturium, USG dll. 

3) A (Assesment) adalah pengkajian berupa kesimpulan dalam 

bentuk suatu diagnosis kerja, diagnosis diferensial atau suatu 
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penilaian keadaan berdasarkan hasil data subjekif dan objektif 

serta perlunya tindakan segera. 

4) P (Plan) adalah rencana diagnostic, rencana terapi atau tindakan, 

rencana monitoring dan rencana edukasi, kolaborasi.  

m. Semua petugas kesehatan menulis waktu pelaksanaan pencatatan yaitu 

tanggal, bulan, tahun, dan jam dalam WIB 

n. Semua petugas kesehatan menulis CPPT dilengkapi paraf dan cap 

nama dan gelar petugas kesehatan. 

o. Berisi catatan dari DPJP untuk perhatian semua petugas 

kesehatan.(Dr.Patima,S.Kep.Ns, 2022) 

D. Tinjauan umum tentang kelengkapan pendokumentasian  

1. Definisi Lengkap 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2012-2021 

kata lengkap diartikan sebagai tidak ada kurangnya, genap. Sedia  segala- 

galanya, sempurna.  

2. Definisi Dokumentasi keperawatan 

Menurut (Suyanti et al., 2021) Dokumentasi keperawatan 

merupakan bukti tertulis dari proses keperawatan yang diberikan perawat 

kepada pasien, berguna bagi pasien, tim kesehatan lain dan rumah sakit. 

Dokumentasian keperawatan merupakan hal-hal penting dapat menunjang 

mutu asuhan keperawatan. Selain itu, dokumentasi keperawatan 

merupakan bukti akuntabilitas tentang apa yang telah dilakukan oleh 

seorang perawat kepada pasiennya. Dengan adanya pendokumentasian 
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yang benar maka bukti secara professional dan legal dapat dipertanggung 

jawabkan. 

Pendokumentasian keperawatan merupakan kegiatan yang sangat 

penting menjadi bukti dari segala tindakan professional yang dilaksanakan 

dan legal untuk melindungi klien dalam pelayanan. perawat, dokter, gizi 

dan apoteker selaku pemberi pelayanan kesehatan. 

 Dalam islam dokumentasi itu dianggap penting. Hal ini dalam 

firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah/2 : 282 yang berbunyi : 

ْٕى كُمْ  لْٕ كْتبُْ بٰ  َ يٍُۗ  ُْ ّ ف اكْتبُُ مًّّ س  ل  مُّ  ا ج 
ّٰٓ ْٔه  الِه أ ىْتمُْ بذِ  ا ت ذ  ا ارِ  ُْٰٓ ىُ م  ْٔه  اه ٍُّ ا الزِٰ ٰٓأ  َ  ْٔ  َْ  هٔ  َ ذْ ِِۖ   اتبِ   باِلْع   ك 

اتبِ  ا نْ ٔكْٰتبُ   سْ مِىْ  ك  َ  ٔ بْخ   َ  ًٗ بٰ   س 
لْٕ تقِٰ اّللّه  َ قُّ  ًِ الْح  ْٕ ل  ْْ ع  لْٕمُْللِِ الزِٰ  َ ُ ف لْٕ كْتبُْْۚ 

ًُ اّللّه لمٰ  ا ع  م  ًُ ك 

ُ  ف لْٕمُْلِ  ْٕعُ ا نْ ُّٔمِلٰ ٌُ َ  ٔ سْت طِ  َْ ْٕفًّا ا  عِ َْ ض  ًٍّْٕا ا  فِ قُّ س  ًِ الْح  ْٕ ل  ْْ ع  ان  الزِٰ  ـًّاٍۗ ف انِْ ك  ْٕ ذْ ٍِِۖۗ  لْ ش  ًٗ باِلْع  لُِّٕ  َ

ن   ُْ هِ مِمٰهْ ت شْض  ا ته امْش  َٰ جُل   ْٕهِ ف ش  جُل  و ا س  ُْ الكُِمْْۚ ف انِْ لمْٰ ٔ كُ ج  ْٔهِ مِهْ سِّ ْٕذ  ٍِ ا ش  َْ ٍِذُ اسْت شْ مِه   َ 

 ِ خُْشه َْ ا ا ىٍمُ  ش  احِْذه كِّ ا ف تزُ  ىٍمُ  اءِ ا نْ ت ضِلٰ احِْذه
ٍ ذ َۤ  الشُّ

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermu’amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah 

telah mengajarkan kepadanya. 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh hamba-Nya 

melakukan tugas dan melaksanakan suatu pekerjaan, harus dituliskan 

dengan benar dan jelas sebagai bukti bahwa kita telah melakukan 

pekerjaan sehingga dapat diminta pertanggung jawaban. 
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Selain itu sebaiknya penulis tidak ragu-ragu untuk menuliskannya 

sebagai tanda syukur karna Allah SWT telah mengajarkan kepadanya 

bahwa itu harus ditulis. Penggalan ayat ini membahas tentang tanggung 

jawab penulis dan setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan 

sesuatu sesuai dengan kemampuannya. 

 Menurut asumsi peneliti mengatakan dalam pemberian asuhan, 

perawat wajib menuliskannya dalam pendokumentasian. Hendaklah 

seorang penulis atau perawat dan tenaga kesehatan menuliskannya dengan 

adil, yakni dengan benar, tepat dan tidak menyalahi ketentuan Allah SWT. 

sebagaimana dipahami dari kata adil dan diantara kamu, ketika pasien 

mendiktekan kondisi kesehatan yang dialami saat ini, perawat wajib 

melakukan pendokumentasian terkait perkembangan kesehatan pasien 

dirumah sakit, sama dengan utang yang harus dan wajib dituliskan dalam 

pendokumentasian. Serta menuliskan dengan benar dari apa yang pasien 

katakan tanpa ada yang dilebihkan atau dikurangkan. Bagi Allah SWT 

dengan melakukannya akan menguatkan kesaksian, mendekatkan kepada 

ketidakraguan dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. 

Dapat disimpulkan, dokumentasi adalah bukti catatan kinerja 

termasuk pencatatan, pelaporan dan penyimpanan dari semua kegiatan 

terkait dengan pemberian tindakan kepada pasien. tidak hanya kualitas 

perawatan tetapi juga data dari setiap yang bertanggung jawab adalah fakta 

nyata. Dokumentasi sangat penting dalam lingkungan medis saat ini. 

Sebuah dokumen ditulis atau dicetak yang dianggap sebagai data yang 



34 
 

 

dapat diidentifikasi secara manusiawi. Dokumen yang baik harus 

mencakup data tidak hanya tentang kualitas perawatan, tetapi juga tentang 

tanggung jawab anggota tim medis lainnya dalam memberikan perawatan. 

(Haslinda, 2017) 

3. Definisi  kelengkapan dokumentasi keperawatan 

Menurut (Suyanti et al., 2021) kelengkapan dokumentasi 

keperawatan merupakan indicator kinerja perawat dan menjadi cermin 

kualitas pelayanan keperawatan di rumah sakit. Kelengkapan dokumentasi 

keperawatan mencerminkan kualitas pelayanan keperawatan sekaligus 

menjadi masalah karna menyangkut sangat kompleks mengenai proses 

dokumentasi asuhan keperawatan tidak lengkap. 

4. Faktor yang mempengaruhi kelengkapan pendokumentasian Asuhan 

keperawatan 

Menurut hasil penelitian (Widyanti et al., 2021) ada beberapa factor 

yang menjadi kendala dalam kelengkapan pendokumentasian catatan 

perkembangan yaitu : 

a. Tingginya beban kerja 

Beban kerja yang tinggi terjadi karena tidak sebandingnya 

tenaga perawat dengan pasien, pekerjaan yang seharusnya tidak 

dikerjakan oleh perawat. Misalnya, membuat kuitansi pemakaian obat 

konsul rontgen, mengambil obat pasien di apotik sehingga akan 

mempengaruhi penurunan kinerja perawat dalam mendokumentasikan 

asuhan keperawatan. 
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b. Lama kerja 

Lama kerja merupakan lama seseorang menyumbang tenaganya 

pada perusahaan tertentu. Semakin lama masa kerjanya maka akan 

semakin berpengalaman juga dalam melaksanakan dokumentasi 

asuhan keperawatan dan akan semakin terampil sehingga lebih teliti  

dalam melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan. 

c. Pengetahuan perawat 

Pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting untuk 

menentukan tindakan seseorang. Sehingga perilaku yang di dasari 

pengetahuan akan lebih bertahan lama, dibanding yang tidak memiliki 

pengetahuan. Artinya semakin tinggi pengetahuan seseorang maka 

semakin baik pula perilaku yang ditunjukannya. Jadi semakin tinggi 

pengetahuan perawat dalam pendokumentasian keperawatan semakin 

baik pula asuhan keperawatan yang diberikan. 

d. Tingkat pendidikan 

 Tingkat pendidikan yang tinggi umumnya menyebabkan 

seseorang lebih mampu dan bersedia menerima tanggung jawab. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang makin besar keinginannya untuk 

memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan. Tingkat pendidikan 

berhubung secara bermakna dengan kinerja perawat dalam 

pendokumentasian keperawatan dan motivasi perawat dalam 

penerapan proses keperawatan. 

e. Usia  
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Usia perawat dewasa muda pada umumnya mereka kurang 

memiliki rasa tanggung jawab, kurang disiplin, sering berpindah-

pindah pekerjaan, belum mampu menunjukan kematangan jiwa dan 

belum mampu berpikir rasional. Perawat yang berusia muda masih 

memerlukan bimbingan dan arahan dalam bersikap disiplin serta 

ditanamkan rasa tanggung jawab sehingga pemanfaatan usia produktif 

bisa lebih maksimal. 

5. Prinsip pendokumentasian Catatan perkembangan pasien terintegrasi 

(CPPT) 

a. Berdasarkan Fakta 

1) Berisikan penjelasan dan informasi yang efektif tentang apa yang 

dilihat, didengar, dirasakan dan dicium oleh perawat. 

2) Penjelasan yang objektif harus merupakan hasil observasi langung dan 

pengukuran terhadap perilaku klien yang nyata 

3) Informasi berdasarkan fakta akan menghilangkan kesalahan 

interpretasi 

b. Akurat  

1) Penggunaan pengukuran 

2) Ketepatan penulisan, istilah atau kata 

3) Penulisan tanggal, tanda tangan dan nama jelas 

c. Kelengkapan 

1) Pencatatan lengkap atau mudah dimengerti 

2) Pencatatan singkat atau dengan ti dak menghilangkan makna. 
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3) Pencatatan yang terlalu panjang dan berbelit banyak menghabiskan 

waktu, kertas atau sulit dipahami 

4) Hindari kata atau istilah yang tidak perlu atau dipahami oleh PPA lain 

d. Ketepatan waktu 

1) Semua ada, rencana, tindakan ataupun hasil evaluasi harus segera 

didokumentasikan oleh perawat yang bertujuan untuk menghindari 

kelupaan atau kesalahan penulis akibat dari penundaan 

2) Penundaan pendokumentasian dapat menyebabkan kelalaian dan 

kesalahan. 

e. Terorganisasi 

1) Penulisan dokumentasi harus terorganisir sesuai dengan kronologis 

perkembangan pasien 

2) Penulisan yang tumpang tindih akan membingungkan dan 

menghilangkan manfaat dari dokumentasi itu sendiri sebagai wahana 

komunikasi antar perawat dan PPA 

f. Kerahasiaan  

1) Menjaga informasi yang ada dalam dokumen tidak dibaca oleh pihak 

yang tidak berkepentingan dalam pelayanan kesehatan 

2) Informasi yang harus dirahasiakan dari segi hukum adalah informasi 

yang didapatkan dari hasil pemeriksaan, observasi, diskusi, tindakan 

medis atau keperawatan dan pengobatan. 

E. Tinjauan Hubungan pengetahuan perawat tentang CPPT Dan kelengkapan 

pendokumentasian  
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Menurut penelitian (Setyaningtyas & Wahab, 2021) Pengetahuan      

merupakan kumpulan informasi yang di pahami, diperoleh dari proses belajar 

selama hidup dan digunakan sebagai alat penyesuaian diri sendiri maupun 

lingkungan. Dokumentasi keperawatan sangat penting untuk komunikasi 

klinis yang baik. Dokumentasi yang tepat akan memberikan informasi yang 

akurat dari asesmen keperawatan, perubahan keadaan kliis, perawatan yang 

telah diberikan, dan informasi pasien terkait untuk mendukung tim 

multidisiplin dalam memberikan perawatan yang baik. terdapat hubungan 

antara pengetahuan dengan kelengkapan pendokumentasian asuhan 

keperawatan. Pengetahuan perawat mengenai pendokumentasian asuhan 

keperawatan termasuk kategori cukup. kinerja perawat tergolong rendah ini 

disebabkan karena tingkat pengetahuan perawat yang kurang artinya, semakin 

tinggi pengetahuan maka pendokumentasian asuhan keperawatan juga akan 

semakin lengkap.  

Sejalan dengan penelitian (Sari & Siwi, 2019), bahwa pengetahuan 

pelaksanaan pendokumentasian harus dimiliki oleh berbagai tenaga profesi 

kesehatan, salah satunya adalah perawat. Seorang perawat memiliki peran 

dalam melaksanakan pendokumentasian asuhan keperawatan dalam rekam 

medis dengan lengkap, jelas, akurat dan dapat dipahami oleh orang lain. 

Artinya untuk mendapatkan pendokumentasian asuhan keperawatan dengan 

lengkap, jelas, akurat dan dapat dipahami perlu diadanya pengetahuan 

perawat dalam melakukan pendokumentasian.  
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Menurut asumsi peneliti (Restrepo Klinge, 2019) pada pengisian 

dokumentasi asuhan keperawatan dengan kelengkapan pendokumentasian 

asuhan keperawatan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang berkaitan erat 

dengan pengetahuan seseorang dimana semakin tinggi  pendidikan seseorang 

semakin banyak pula teori ataupun materi yang di dapatkan. Semakin tinggi 

tingkat pengetahuan seseorang maka akan semakin mudah  menerima 

informasi tentang objek atau yang berkaitan dengan pengetahuan. Maka dari 

pengetahuan merupakan faktor yang paling penting untuk menentukan 

tindakan seseorang sehingga perilaku yang di dasari pengetahuan akan lebih 

bertahan lama di banding yang tidak di dasari oleh pengetahuan. 
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F.  Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bagan 2.1 Kerangka Teori

Faktor yang mempengaruhi  

1.Tinggi beban kerja 5. Usia Perawat 

2. Lama kerja   (Widyanti et al.,2021) 

3. Pengetahuan perawat  

4. Tingkat pendidikan 

 

Pengetahuan 

Perawat 

Tentang CPPT 

Manfaat CPPT : 

a. meningkatkan mutu 

pelayanan pada 

keadaan klinis dan 

tujuan tertentu 

b. bekerja sama dengan 

tim multidisiplin 

c. mengurangi jumlah 

intervensi yang tidak 

perlu 

d. menghindari terjadinya 

ketidak tepatan 

penggunaan obat-

obatan.(Setyaningtyas 

& wahab,2021)  

 

 
Cara penulisan CPPT dengan 

Konsep SOAP 

1. Subjective (Data Subjektif) 

2. Objective (Data Objektif) 

3. Asessment (Pengkajian) 

4. Plan (Rencana)   

Kelengkapan 

Pendokumentasian 

Lembar CPPT: 

1. Tanggal/Jam 

2. Profesi/Bagian 

3. Hasil pemeriksaan,analisa,rencana 

dan penatalaksanaan pasien 

4. Intruksi tenaga kesehatan termasuk 

pasca bedah/prosedur 

5. Verifikasi oleh dokter penanggung 

jawab pelaksana(DPJP) 

Prinsip Dokumentasi 

1. Berdasarkan fakta 

2. Akurat  

3. Kelengkapan 

4. Ketepatan waktu 

5. Terorganisasi 

6. Kerahasiaan 

Resiko yang mungkin 

terjadi 

1. Pengobatan yang salah 

2. Studi diagnostic yang 

tidak perlu 

3. Komunikasi yang tidak 

jelas antara konsultan dan 

dokter 

4. Kurangnya tindak 

lanjutan dengan evaluasi 

dan rencana keperawatan 
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G.  kerangka konsep  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

:  Variabel bebas yang diteliti  (Variabe Independen) 

: Variabel terikat (Variabel Dependen) 

      

: Penghubung variabel yang diteliti 

 

   : Tidak diteliti 

 

 : Tidak diteliti 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep

Pengetahuan perawat 

tentang CPPT 

 

Kelengkapan 

Pendokumentasi

an 

    

Usia 

Lama kerja 

Pendidikan 

terakhir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian survey deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif yaitu mengkaji hubungan antara dua variabel dengan pendekatan 

cross sectional study. Cross sectional study menurut (Nototadmodjo, 2010) 

adalah mengobservasi dan melakukan pengukuran terhadap variable objek 

sekali saja pada saat penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

untuk mengetahui hubungan antara variabel pengetahuan perawat tentang 

catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dengan kelengkapan 

pendokumentasian. 

B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di RSUD Haji Makassar 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 21 April – 25 Mei 2022 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan sumber data (orang, 

kelompok,lembaga, organisasi, dll) dalam suatu penelitian yang menjadi 

objek (Nurhayati, 2017) Maka populasi yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah perawat yang berada pada ruang rawat inap Al-Fajar, 
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Ad-Dhuha, Al-Kautsar, Ar-Raudah 1-3, Rinra Sayang LT I dan LT II, 

Arraihan dan Instalasi rawat inap di RSUD Haji Makassar sebanyak 158 

orang perawat dengan tingkat pendidikan D3, S1 dan Ners. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang benar-benar diteliti 

dan mewakili populasi itu sendiri (Sugiyono, 2018). Metode pengambilan 

sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Non Probabiliti 

sampling dengan teknik Purposive  Sampling. teknik pengambilan sampel 

ini dilakukan oleh peneliti karena memiliki karakteristik khusus untuk 

keperluan analisis data. Namun, purposive sampling yang dipilih 

berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan peneliti dan tidak memberikan 

kesempatan yang sama bagi smua responden untuk ikut dalam penelitian  

sampel ditentukan dengan rumus Slovin sebagai berikut: 

n = 
 

       
 

Keterangan : 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi  

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

n =  
   

         
 

=  
   

            
 

= 
   

      
 

=  
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=          ) responden 

Jadi besar sampel berdasarkan rumus Slovin dalam penelitian 

sebanyak  61,2 dibulatkan menjadi (62) responden.  

kriteria inklusi dan ekslusi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut  

a.  Kriteria inklusi 

 Kriteria inklusi adalah  karakteristik yang termasuk dalam penelitian 

yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk digunakan sebagai sampel 

penelitian (Nursalam, 2014). Kriteria inklusi untuk penelitian ini adalah 

1) Seluruh perawat yang hadir diruangan 

a) Al-Fajar 

b) Ad-Dhuha 

c) Al-Kautsar 

d) Ar-Raudah 1 

e) Ar-Raudah 2 

f) Ar-Raudah 3 

g) Rinra Sayang LT 1 

h) Rinra Sayang LT 2 

i) Arraihan 

2) Seluruh perawat yang bersedia menjadi responden 

3) Seluruh perawat dengan tingkat pendidikan D3, S1 dan Ners 

4) Seluruh perawat dengan tingkatan usia  
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b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria ekslusi adalah mengeluarkan subjek yang tidak sesuai 

kriteria inklusi karena berbagai factor (Nursalam, 2017). Kriteria 

ekslusi pada penelitian ini, yaitu 

1) Perawat yang berada diruangan nifas, dan bersalin 

2) Perawat dengan tingkat pendidikan D3 Kebidanan 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Prosedur 

pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

1. Data primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber kepada pengumpul data atau pada umumnya data langsung yang 

dibagikan pada perawat yang bertugas di ruangan Al-Fajar, Ad-Dhuha, Al-

Kautsar, Ar-Raudah 1, Ar-Raudah 2, Ar-Raudah 3, Rinra Sayang 1, Rinra 

Sayang 2, dan Ar-Raihan. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah metode 

pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

Pernyataan tertulis kepada responden. (Sugiono, 2018). 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, orang lain 

atau data yang disebut juga dengan data tidak langsung. (Sugiyono, 2018) 

data sekunder adalah data yang pengumpulannya dilakukan  sendiri oleh 
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peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain. Dalam hal ini peneliti mengambil 

data dari hasil observasi pada lembar pendokumentasian Catatan 

perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) yang dimiliki di RSUD Haji 

Makassar. 

E. Instrumen Penelitian 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau 

lainnya atau disebut juga dengan data tidak langsung. Sugiyono (2018). 

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Direktorat Rumah Sakit 

Bhayangkara Makassar berdasarkan Wawancara dari beberapa Perawat. 

1. Kuesioner Pengetahuan 

 Pada variabel Pengetahuan perawat tentang CPPT, peneliti akan 

menggunakan kuesioner pengetahuan perawat dari penelitian  dan 

dikembangkan kembali oleh peneliti. Kuesioner pengetahuan perawat 

tentang CPPT terdiri dari 20 pertanyaan. setiap pertanyaan 

menggambarkan pengetahuan perawat tentang catatan perkembangan 

pasien terintegrasi (CPPT). Dengan menggunakan kuesioner dan peneliti 

kembangkan kembali dengan menggunakan skala Guttman menurut 

(Sugiyono,2016) yaitu skala yang digunakan untuk menjawab yang jelas 

dan konsisten dari sikap atau sifat yang diteliti seperti benar dan salah, 

tidak pernah- tidak dan ya-tidak. Untuk jawaban benar atau ya diberi skor 

1 sedangkan untuk negative atau tidak diberi skor 0.  

  Skala Guttman mempunyai tingkatan yang dijadikan sebagai tolak 

ukur atau nilai dari positif sampai negative. 
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Tabel 3.1 skoring skala 

Alternatif 
jawaban 

Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

  Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur indicator 

penilaian dari jawaban yang di dapatkan dari kuesioner menurut (Budiman 

& Riyanto, 2013) yaitu : 

                              

           
  

Contoh :  
   

  
     

  Jadi, dikatakan perawat memiliki tingkat pengetahuan baik jika 

menjawab 10-20 soal yang benar = 50% - 100% tingkat pengetahuan 

dan tingkat pengetahuan kurang baik jika benar 0-9   ≤5 %. 

 (Budiman & Riyanto, 2013) membuat kategori tingkat 

pengetahuan seseorang menjadi tiga tingkatan yang didasarkan pada nilai 

presentase sebagai berikut: 

a. Tingkat pengetahuan kategori baik jika nilainya 50% - 100% 

b. Tingkat pengetahuan kategori kurang baik jika nilainya ≤50% 

 

2. Kuesioner kelengkapan pendokumentasian CPPT 

  Dalam penelitian ini untuk menentukan kelengkapan 

pendokumentasian catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) 
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Dengan menggunakan lembar observasi dengan menggunakan skala 

Guttman menurut (Sugiyono,2016) yaitu skala yang digunakan untuk 

menjawab yang jelas dan konsisten dari sikap atau sifat yang diteliti 

seperti benar dan salah, tidak pernah- tidak dan ya-tidak. Terdapat 5 

pernyataan. Untuk jawaban benar atau ya diberi skor 1 sedangkan untuk 

negativ atau tidak diberi skor 0. Semakin tinggi nilainya atau terisi 5 soal 

maka dikatakan lengkap pendokumentasiannya sedangkan semakin rendah 

nilainya atau ≤5 dikatakan tidak lengkap pendokumentasiannya 

3. Uji Validitas dan Reabilitas 

Uji Validitas merupakan ukuran validnya suatu instrument penelitian. 

Pada uji reliabilitas yaitu kesamaan hasil pengukuran dilakukan berkali-

kali pada waktu yang berbeda (Nursalam, 2014). Jika uji validitas 

menggunakan corconbach Alpha >0,06 maka instrument tersebut valid 

dan reliabel (Sugiyono, 2018). Uji validitas diRSUD Dr.La Palaloi Maros 

dengan karakteristik sampel dan besar sampel sebanyak 20 responden. Uji 

validitas bertujuan untuk mengukur ketepatan dan ketelitian alat ukur 

dalam pengukuran data. Jika Instrument dapat digunakan untuk mengukur 

maka dikatakan valid. Demikian juga kuesioner sebagai alat ukur, harus 

mengukur apa yang akan diukur. Uji validitas dari kuesioner dan lembar 

observasi dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi Corrected 

Item-Total didapatkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,880 bila r≥0,666 

maka dinyatakan valid, sedangkan bila r ≤0,666 maka dinyatakan tidak 

valid. 
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Reabilitas adalah keakuratan alat ukur menggunakan metode 

Cronbach’s Alpha yaitu menganalisis reabilitas alat ukur dari satu kali 

pengukuran dengan ketentuan r Alpha ≥0,6 dinyatakan reliabel. Kemudian 

validitas hasil yang diperoleh dari semua variabel pengetahuan diuji 

didapatkan nilai Corrected item-Total correlation (r-hitung) lebih besar 

dari (r-tabel=0,880) artinya semua item pertanyaan untuk mengukur 

variabel penelitian dikatakan valid dan reliabel. 

F. Teknik Pengelola Data 

  Menurut (Sugiyono, 2015) Pengolahan data dilakukan secara manual yaitu 

dengan mengisi lembar observasi yang disediakan. Pengolahan data tersebut 

kemudian diolah menggunakan program SPSS dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

1. Editing 

  Pengeditan adalah pemeriksaan data yang telah dikumpulkan. Pengeditan 

dilakukan karena kemungkinan data yang masuk tidak memenuhi syarat atau 

tidak sesuai dengan kebutuhan. Pada penelitian ini, peneliti memeriksa 

kelengkapan data yang telah terkumpul, meliputi karakteristik responden, hasil 

jawaban pengetahuan perawat tentang catatan perkembangan pasien terintegrasi 

(CPPT) dengan lembar observasi kelengkapan pendokumentasian. Apabila 

terdapat kuesioner yang masih belum terisi atau tidak sesuai dengan petunjuk 

pengisian kuesioner maka responden akan diminta untuk melengkapi kembali. 

2. Coding 
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 Coding adalah kegiatan merubah data dalam bentuk huruf menjadi data 

dalam bentuk angka/bilangan. Pada penelitian ini, peneliti menandai jawaban 

responden dengan kode berupa angka. Pemberian kode pada penelitian ini dapat 

dilihat pada table 3.2 

Tabel  3.2 Coding Data 

No      Karakteristik Kode  

1.       Usia    

             17-25 Tahun  

             26-35 Tahun 

             36-45 Tahun 

             46-55 Tahun                     

 1 

 2 

 3 

 4 

   

2. Jenis Kelamin                

           Perempuan 1 

           Laki-Laki 2 

3. Pendidikan Terakhir   

          DIII  Keperawatan 

          S1 Keperawan 

          Profesi Ners  

1 

2 

3 

 

4. Status Kepegawaian   

          PNS 

          Kontrak                               

1 

2 

 

5. Lama Kerja   

           <6 Tahun 

        6-10 Tahun                                                                                                    

         >10 Tahun 

1 

2 

3 

 

 

c. Processing 

Processing adalah  setelah semua kuesioner selesai diisi dan diisi dengan 

benar dan jawaban responden kuesioner telah dikodekan ke dalam aplikasi 

pengolahan data di computer menggunakan program SPSS dengan memasukan 

data yang di peroleh selama penelitian. 

d. Cleaning data 

 Cleaning data adalah selama pembersihan data diperiksa kembali 

keakuratan data yang dimasukkan atau kesalahan entri data. Pada penelitian ini 
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meliputi pengecekan data ulang pada karakteristik responden, hasil kuesioner 

Pengetahuan perawat tentang catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) 

dan lembar observasi kelengkapan pendokumentasian. 

3. Analisa data 

 Analisis data adalah kegiatan setelah mengumpulkan data dari seluruh 

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

terkumpul akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik statistic. Proses 

pemasukan dan pengolahan data menggunakan software computer 

menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS. 

  Uji analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat. 

Analisa univariat untuk menjelaskan karakteristik masing-masing dari variabel  

penelitian. Secara umum, analisis ini hanya menunjukan distribusi frekuensi 

dan persentase masing-masing variabel. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk 

tabel yang menjelaskan masing-masing variabel. Menurut (Nototadmodjo, 

2010) yaitu : 

a. Analisa Univariat 

Merupakan  proses pengolahan data dengan bentuk grafik  atau tabel 

(Nursalam, 2014). Analisa ini digunakan untuk menghitung distribusi dari 

frekuensi sehingga diketahui gambaran dari karakteristik responden. Variabel 

responden yang termasuk dalam kategorik  berupa usia, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir, status kepegawaian, dan lama kerja. Sedangkan variabel 

berbentuk numerik pada penelitian ini adalah pengetahuan perawat tentang 
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catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dan kelengkapan 

pendokumentasian. 

b. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat untuk menganalisis hubungan antara 2 variabel yang 

diduga berkorelasi (Nototadmodjo, 2010). Analisa bivariat pada penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Pengetahuan perawat tentang 

catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dan kelengkapan 

pendokumentasian di RSUD Haji Makassar. Sebelum kedua variabel 

dilakukan uji statistik, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data 

menggunakan Kolmogorov-smirnov karena besar sampel penelitian 62, data 

dikatakan terdistribusi normal jika value >0,05. Berdasarkan hasil uji 

normalitas data diketahui nilai signifikansinya 0,158 >0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai berdistribusi normal.   

Uji statistik pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan chi square 

untuk tabel 2x2, Peneliti ingin mengetahui hubungan dari Pengetahuan 

perawat tentang catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dengan 

kelengkapan pendokumentasian. Kedua variabel masuk ke dalam jenis skala 

yang sama yaitu ordinal. 

G. Etika Penelitian 

Etika penelitian sangat penting dalam penelitian sehingga peneliti 

terlebih dahulu meminta izin di bidang keperawatan sebelum melakukan 

penelitian. Hanya responden yang secara sadar bersedia untuk berpartisipasi 

dan tidak dipaksa untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Penelitian ini telah 
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lulus dari uji komite etik dari Etik  Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin 

Makassar dengan nomor etik :C.81/KEPK/FKIK/IV/2022. peneliti 

menerapkan prinsip-prinsip etika dalam melakukan penelitian ini untuk 

melindungi responden dari berbagai kekhawatiran dan dampak yang muncul 

selama penelitian, menurut (Nursalam, 2014) yaitu : 

1. Informed Consent (Persetujuan Responden) 

  Informed Consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dan 

responden melalui pemberian persetujuan. Dengan memberikan formulir 

informed consent untuk menjadi responden, informed consent diperoleh 

sebelum melakukan penelitian. Tujuan dari informed consent adalah agar 

responden memahami maksud dan tujuan penelitian. Jika responden tidak 

bersedia, maka peneliti harus menghormati hak-hak responden. 

2. Anonymity (Tanpa Nama) 

  Anomity adalah ukuran kerahasiaan dan peneliti tidak memberikan 

nama responden, sehingga responden harus memberikan kode/inisial yang 

merupakan awalan nama responden dalam kuesioner, diminta hanya 

menuliskan contoh (M). 

3. Beneficience (manfaat) 

  Dalam penelitian harus mencapai manfaat semaksimal mungkin bagi 

subjek. jika subjek penelitian mengetahui kecemasan yang dialami maka 

subjek dapat mencegah terjadinya peningkatan kecemasan dengan berbagai 

cara. Resiko penelitian ini sangat rendah, karena penelitian ini hanya 

ditanyakan dalam bentuk kuesioner. 
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4. Confidentially (Kerahasiaan) 

  Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya 

kelompok data tertentu yang dilaporkan sebagai hasil penelitian, ata tersebut 

tidak memuat data yang dibutuhkan peneliti. Data ini tidak disajikan pada saat 

hasil dan survey digunakan. Peneliti yang mengukur pengetahuan dan 

kelengkapan pendokumentasian melalui responden akan dihapus setelah 

hasilnya disajikan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah berdirinya RSUD Haji Makassar 

RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah 

satu rumah sakit pemerintah provinsi sulawesi selatan di Jln. Daeng 

Ngappe No.14 kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. 

Terletak diatas lahan seluas 1,34 hektar milik pemerintah Daerah 

Sulawesi Selatan terletak di ujung selatan Kota Makassar. Pembangunan 

tersebut menempati bekas lokasi Rumah sakit kusta jongaya dan akan 

melayani calon Jemaah Haji dan masyarakat sekitarnya. 

Latar belakang berdirinya Rumah sakit Haji di Indonesia, adalah 

hibah dari pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk mengkompensasi 

bencana di Terowongan Mina yang menewaskan 631 jemaah haji asal 

Indonesia, termasuk Sulawesi selatan. dibangun sebagai monument hidup 

untuk memperingati bencana di terowongan Al Muaisim di Mina tanggal 

2 juli 1990. 

Selain RSUD Haji dibangun di kota Makassar, dibangun juga di 

tiga kota lain di Indonesia yaitu Jakarta, Medan dan Surabaya. Rumah 

sakit Haji Makassar dibuka pada tanggal 16 Juli Tahun 1992. Pengelolaan 

Rumah Sakit oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan 

Gubernur Nomor : 802/VII/1992 mengenai susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Rumah Sakit, surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 
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1314/IX/1992 tentang tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit Haji 

Makassar. 

Seiring berjalannya waktu, RSUD Haji Makassar telah mengalami 

perkembangan berkelanjutan sebagai berikut : 

1. Menjadikan Rumah Sakit Umum berklasifikasi C milik Pemerintah 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan berdasarkan Keputusan 

Departemen Kesehatan RI No: 762/XII/1993. Izin pelayanan 

rumah sakit berdasarkan surat keputusan No: 07375/Yankes-

2/V/2010  yang diterbikan mulai tanggal 27 Mei 2010 s/d 27 Mei 

2015 tentang penyelenggaraan pelayanan di RSUD Haji Makassar 

berlaku selama 5 tahun. 

2. Menjadikan RSUD Haji Makassar menjadi RS Non Pendidikan 

kelas B berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI No: 

1226/Menkes/SK/VII/2010 tentang penetapan RS dari kelas c 

menjadi kelas B non pendidikan pada tanggal 27 agustus tahun 

2010. 

3. Mengimplementasikan system manajemen ISO 9001 : 2008 pada 

tahun 2010 

4. Lulus tahap kedua (12 pelayanan) sertifikasi lanjutan dengan 

nomor  sertifikat: KARS-sert/31/VII/2011 

5. Menjadi RS dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan 

pelayanan publik (PPK-BLUD) berdasarkan peraturan gubernur 

Sulawesi selatan Nomor : 2131/VII/2012 menjadi RS umum 
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daerah dan menetapkan RSUD Haji Makassar sebagai unit kerja 

perangkat daerah pada tanggal 8 agustus 2012. 

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

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

Manajemen Lingkungan) sejak tahun 2012-2014 

7. Lulus dengan evaluasi akreditasi PARIPURNA dengan nomor 

sertifikat KARS-SERT/793/VII/2017. 

8. Penghargaan atas 30 Inovasi pelayanan public dari tingkat 

Sulawesi Selatan 

Diresmikan di Makassar pada tanggal 16 juli 1992 presiden 

Soeharto menandatangani prasasti pembangunan rumah sakit sebagai 

kelanjutan dari surat keputusan bersama tiga menteri (Menteri Dalam 

Negeri, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan). pembentukan panitia 

pembangunan Rumah Sakit Haji di empat Embarkasi termasuk 

Makassar. 

RSUD Haji Makassar memberikan pelayanan medis secara 

Islami yang modern, lengkap dan berkualitas tinggi kepada anak-anak, 

individu, keluarga, dan karyawan dari segala usia. Berbekal tekad 

untuk mengahdapi tantangan masa kini dan serta keinginan memenuhi 

segala kebutuhan untuk memberikan pelayanan medis yang lebih baik, 

RSUD Haji Makasar selalu memperhatikan kualitas sarana dan 

prasarana, peralatan medis yang pendukung serta kualitas sumber daya 

manusia dan didukung oleh dokter umum, spesialis, dokter gigi, 
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perawat, tenaga penunjang diagnostic, tenaga administrasi yang 

berusaha memberikan pelayanan medis sesuai standar rumah sakit.  

Sejak RSUD Haji Makassar didirikan pada tanggal 16 Juli 1992, 

telah mengalami berkali-kali pergantian direktur sebagai berikut : 

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

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

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

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

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

2017)plt. 

6. Drg.Abd.Haris Nawawi,MARS  (Agt.2017-Nov 2019) 

7. Drg.Sukreni Abdullah,M.Kes  (Nov.2019-Sekarang) 

2. Kondisi Geografis  

RSUD Haji Makassar mempunyai lokasi yang strategis dipinggir 

jalan perkotaan dan lingkungan padat penduduk. Berlokasi di jln.Daeng 

Ngappe No.14 kelurahan jongaya kecamatan tamalate Makassar. Berdiri 

diatas tanah seluas 1,34 HA milik pemerintah daerah Sulawesi selatan 

terletak diujung selatan kota Makassar yang pembangunannya ditetapkan 

didaerah bekas lokasi rumah sakit kusta jongaya dan diharapkan dapat 

mendukung kelancaran kegiatan pelayanan calon Jemaah Haji dan 

masyarakat sekitarnya. 

3. Visi,Misi dan Motto RSUD Haji Makassar 

a. Visi 



59 
 

 

Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Islami, Terpercaya, Terbaik, 

dan pilihan utama di Sulawesi Selatan Tahun 2019 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan 

rujukan berkualitas yang terjangkau oleh masyarakat. 

2. Menyelenggarakan pendidikan dan riset tenaga kesehatan 

berkarakter islami 

3. Menyelenggarakan pola tata kelola pelayanan kesehatan 

yang baik,akuntabel,berbasisthe ten golden habits 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan 

sumber daya manusia serta mengembangkan dan 

meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit 

5. Meningkatkan kesejahteraan keryawan sebagai asset 

berharga bagi rumah sakit.(Selatan, n.d.) 

B. Hasil Penelitian 

Hasil dari Penelitian ini yaitu Hubungan Pengetahuan Perawat 

Tentang Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) Dengan 

Kelengkapan Pendokumentasian Di RSUD Haji Makassar yang telah 

dilaksanakan pada 21 April-25 Mei 2022. Responden dalam penelitian ini 

adalah perawat di ruang rawat inap yaitu 62 orang. Jenis penelitianyang 

digunakan yaitu kuantitatif dengan hasil yang diperoleh berupa angka dan 

desain penelitian menggunakan survey deskriptif analitik. 

1. Karakteristik Responden 
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Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan 

Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Lama Kerja 

Karakteristik Frekuensi Persentase% 

Usia    

             17-25 Tahun  

             26-35 Tahun 

             36-45 Tahun 

             46-55 Tahun                     

 5 

17  

30 

10 

  8.1% 

27.4% 

48.4% 

16.1% 

Jenis Kelamin                

            Perempuan 46 74.2% 

            Laki-Laki 16 25.8% 

Pendidikan Terakhir   

          DIII  Keperawatan 

          S1 Keperawan 

          Profesi Ners  

37 

7 

18 

59.7% 

11.3% 

29.0% 

Status Kepegawaian   

          PNS 

          Kontrak                               

35 

27 

56.5% 

43.5% 

Lama Kerja   

           <6 Tahun 

        6-10 Tahun                                                                                                    

         >10 Tahun 

34 

11 

17 

54.8% 

17.7% 

27.4% 

Sumber:Data Primer,2022 

 Tabel 1.6 yaitu jika dilihat dari segi usia, kebanyakan responden 

yang berpartisipasi yaitu usia 36-45 Tahun dengan jumlah respon 

sebanyak  30 (48.4%). Dilihat dari jenis kelamin, kebanyakan responden 

berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 46 (74.2%) responden. Jika 

dilihat segi pendidikan terakhir mayoritas responden ialah berpendidikan 

D3 Keperawatan dengan jumlah responden 37 (59.7%). Jika dilihat dari 

status kepegawaian,  mayoritas responden ialah PNS dengan jumlah 

responden 35 (56.5%) dan jika dilihat dari segi Lama Kerja Perawat, 

mayoritas responden ialah <6 Tahun dengan jumlah responden 34 

(54.8%). 
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2. Analisis Univariat 

a.  Karakteristik responden berdasarkan pengetahuan perawat tentang 

catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) 

 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perawat Tentang Catatan 

Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) di RSUD Haji 

Makassar 

 

 Pengetahuan Perawat 

Tentang CPPT 

Frekuensi Presentase 

 Baik 23 37.1 

                 Kurang baik 39 62.9 

 Total 62 100% 

Sumber:Data Primer,2022 

Tabel diatas dari 62 jumlah responden, didapatkan Pengetahuan 

Perawat Tentang Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) di 

RSUD Haji Makassar lebih banyak dengan tingkat pengetahuan Kurang 

Baik dengan 39 (62.9%) responden. sedangkan presentase untuk tingkat 

pengetahuan Baik didapatkan 23 (37,1%) responden.  

b. Karakteristik responden berdasarkan kelengkapan 

pendokumentasian. 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Kelengkapan Pendokumentasian di 

RSUD Haji Makassar 

 

 Kelengkapan 

Pendokumentasian 

Frekuensi Presentase 

 Lengkap 19 30.6% 

 Kurang Lengkap 43 69.4% 

 Total 62 100% 

 

 Tabel 4.3 diatas dari 62 jumlah responden, didapatkan kelengkapan 

pendokumentasian lebih banyak dengan kategori kurang lengkap yaitu 
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presentase 69.4% dengan 43 dokumen, sedangkan kategori lengkap 

dengan presentase 30.6% dengan 19 dokumen. 

3. Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat adalah untuk mengetahui dari variabel 

independen (Pengetahuan Perawat Tentang CPPT) dengan variabel 

dependen (Kelengkapan Pendokumentasian) pada perawat dengan uji 

statistic chi-square dengan nilai p<0.5 

Tabel 4.4 

Hasil Analisis Data Hubungan Pengetahuan Perawat Tentang Catatan 

Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) Dengan Kelengkapan    

Pendokumentasian Di RSUD Haji Makkasar 

Pengetahuan 

perawat 

tentang cppt 

 Kelengkapan 

Pendokumentasian 

   

Lengkap 

%      Kurang 

lengkap 

 

 

% Total % P-

Valu

e 

Baik 

Kurang Baik 

18 

1 

29.0% 

1.6% 

5 

38 

8.1% 

61.3% 

23 

39 

37.1.0% 

62.9% 

0,00

0 

        

 19 30.6% 43   69.4% 62 100,0%  

Sumber : Data primer,2022 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 62  responden, 

yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 18 responden (29.0%) dengan 

responden yang mengisi kelengkapan pendokumentasian catatan 

perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dengan lengkap. Responden 

yang memiliki pengetahuan baik dengan kelengkapan pendokumentasian 

kurang lengkap sebanyak 5 responden (8.1%) dan di dapatkan 

pengetahuan perawat tentang CPPT kurang baik sebanyak 1 responden 
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(1.6%) dengan lebih besar responden yang mengisi kelengkapan 

pendokumentasian kurang lengkap sebanyak 38 responden (61.3%). 

Berdasarkan hasil tabulasi silang antara Pengetahuan perawat 

tentang catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dengan 

Kelengkapan pendokumentasian, hasil Uji statistik chi-square diperoleh p-

value sebesar 0,000 dengan taraf signifikan <0,05. Nilai dari p-value 

(0,000) lebih kecil dari α (0,05). Hasil tersebut menunjukan hipotesis 

diterima, Hα diterima H0 di tolak. Maka disimpulkan dalam hasil 

penelitian didapatkan hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

perawat tentang catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dengan 

kelengkapan pendokumentasian di RSUD Haji Makassar. 

C. Pembahasan  

1. Pengetahuan Perawat Tentang Catatan Perkembangan Pasien 

Terintegrasi (CPPT) di RSUD Haji Makassar 

Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa pengetahuan perawat 

tentang catatatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) terbanyak 

pada kategori kurang baik yaitu sebanyak 39 (62.9%). Hasil penelitian 

diatas sejalan dengan penelitian (Josephine Tamara Gloria, 2021) 

menyatakan bahwa dari 27 perawat yang memiliki tingkat pengetahuan 

kurang didapatkan sebanyak 96,3% sedangkan dari 21 perawat yang 

memiliki pengetahuan tinggi sebanyak 57,1%.  

Tetapi, Berbeda dengan hasil penelitian (Sartika, 2020) didapatkan 

responden dengan pengetahuan baik berjumlah 29 orang dengan presentasi 
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65,9% sedangkan responden yang berpengetahuan kurang baik berjumlah 

15 orang dengan presentasi 34,1%. Berdasarkan dari hasil analisis 

penelitian (Purwanti, 2019) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,032 

dan probalitas sebesar 0,026 < 0,05 yang berarti terdapat hubungan antara 

pengetahuan dan kelengkapan pendokumentasian dan hubungan yang 

terjadi termasuk kategori lemah. 

 Dari uraian diatas, diperkuat oleh teori menurut (Nototadmodjo, 

2010) pengetahuan perawat terkait pendokumentasian keperawatan ini 

selanjutnya dapat berdampak pada kemampuan perawat dalam melakukan 

praktik pendokumentasian keperawatan karna pengetahuan merupakan 

domain yang sangat penting dalam membentuk perilaku seseorang.  

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 

enam tingkatan yaitu, mengetahui, memahami, mengaplikasikan, 

menganalisis, dan mengevaluasi. Berdasarkan tingkatan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sebelum seseorang dapat mengaplikasikan 

pengetahuan yang dimilikinya, seseorang harus dapat mengetahui dan 

memahami terlebih dahulu tentang suatu hal termasuk pengetahuan catatan 

perkembangan pasien terintegrasi (CPPT).  

Menurut asumsi peneliti dalam hasil penelitian di RSUD Haji 

Makassar tentang pengetahuan catatan perkembangan pasien terintegrasi 

(CPPT) dari 20 pertanyaan kuesioner. Pertanyaan dan keseragaman 

jawaban responden keseluruhan berada pada pertanyaan 8 dan 13 dengan 

total 62 responden yaitu tentang penulisan dalam CPPT mempunyai 
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sistematika model Subjektif, Objektif, Asessment dan Plan (SOAP) dan 

tindakan diagnostik atau tindakan lain yang dilakukan termasuk hasilnya 

di catat dalam rekam medis pasien. Hal itu termasuk potitif sesuai teori 

menurut Potter & Perry,2017 dalam penelitian (Evalina, 2020) 

menjelaskan metode SOAP dapat digunakan sebagai pedoman pengisian 

CPPT dan mempunyai prinsip yang berdasarkan fakta, akurat, 

kelengkapan, ketepatan waktu, terorganisasi dan kerahasiaan. Adapun 

Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 bahwa pengisian catatan 

terintegrasi dari pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan lainnya termasuk 

hasil merupakan tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan lainnya 

terhadap pasien dalam rekam medis (Kemenkes RI, 2008).  

Pertanyaan dan keseragaman jawaban responden yang paling 

rendah yaitu 18 dipertanyaan 15 untuk penulisan di catatan terintegrasi, 

dokter menggunakan warna bolpoint lain berbeda dari perawat ataupun 

pemberi pelayanan kesehatan yang berwenang. Bertentangan dengan 

ketetapan menurut (Kemenkes RI, 2008) cara penulisan data di lembar 

catatan perkembangan pasien terintegrasi, dokter menggunakan bolpoint 

warna biru, selain dokter menggunakan tinta warna hitam.  

Artinya pengetahuan perawat diRSUD Haji Makassar masih 

minim, semakin rendah pengetahuan perawat tentang catatan 

perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) maka akan mempengaruhi 

kelengkapan pendokumentasian, tapi di dapatkan perawat mengetahui 

bahwa tindakan diagnostik serta tindakan lain termasuk hasil harus dicatat 
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dalam rekam medis dan kebanyakan perawat disana memiliki pengetahuan 

yang kurang tentang penggunaan warna bolpoint yang berbeda dari dokter. 

Masih didapatkan dokter menulis dilembar form catatan perkembangan 

pasien terintegrasi dengan warna bolpoint yang sama dengan perawat. 

 Banyaknya agenda dalam global sulit untuk terealisasikan tanpa 

adanya peran perawat yang memiliki pendidikan, keterampilan dan 

pengetahuan (WHO, ICN, 2020) pada pengisian dokumentasi catatan 

perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dan kelengkapan 

pendokumentasian dipengaruhui oleh tingkat pendidikan yang berkaitan 

erat dengan pengetahuan seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, 

semakin banyak pula teori ataupun materi yang didapatkan. Semakin 

tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka semakin mudah menerima 

informasi tentang suatu objek yang berkaitan dengan pengetahuan. (Sari & 

Siwi, 2019) 

 Pengetahuan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain 

terhadap suatu hal dapat mereka pahami dengan baik serta mampu 

menerapkan terutama dalam pendokumentasian. Pada penelitian (Sugiyati, 

2014) responden dari penelitiannya 83% dengan pendidikan DIII 

Keperawatan dan 17% S1 Keperawatan. 

Sedangkan hasil penelitian yang saya lakukan, rerata tingkat 

pendidikan terakhir perawat diRSUD Haji Makassar adalah DIII 

Keperawatan. Korelasi yang diamati menunjukan tingkat pendidikannya 
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rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap 

penerimaan informasi dan nilai-nilai baru yang diajarkan, biasa juga 

disebabkan karena kurangnya binaan dalam bidang keperawatan serta 

peran supervisi kepala ruangan(Sugiyati, 2014) 

  Lama bekerja juga mempengaruhi pengetahuan seseorang karna 

semakin lama seseorang bekerja dalam suatu instansi maka akan lebih 

banyak pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh serta terampil dan 

teliti dalam melaksanakan dokumentasi keperawatan. Penelitian lain yang 

dilakukan (Josephine Tamara Gloria, 2021) bahwa paling banyak 

responden dengan lama bekerja 1-10 tahun (53%), 11-20 tahun (29%) dan 

>20 (18%).  

Sedangkan hasil penelitian yang saya dapatkan di RSUD Haji 

Makassar, lama kerja perawat rerata <6 Tahun. Terdapat hubungan 

signifikan menurut (Nursalam, 2017), lama masa kerja perawat sangat 

berpengaruh pada kemampuan dan pengalaman perawat, kemampuan 

perawat dalam melakukan tindakan keperawatan akan meningkat karena 

menggunakan pengalaman masa lalu dan menerapkan pengetahuan yang 

relevan dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan sehingga hal ini 

akan mempengaruhi dalam pengetahuan terkait dengan catatan 

perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) 

 Faktor selajutnya yang berpengaruh yaitu usia  hasil penelitian 

yang dapatkan diRSUD Haji Makassar, rerata usia perawat yaitu 36 – 45 

Tahun dengan 30 (48.4%) responden. Pada usia tersebut masuk dalam 
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kategori usia dewasa produktif (WHO, ICN, 2020) Korelasi yang diamati 

menunjukan bahwa seiring bertambahnya usia, tingkat kematangan dan 

kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. selain 

itu dalam penelitian (Wawan, 2018) mengemukakan bahwa makin tua usia 

seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, 

akan tetapi pada usia tertentu. bertambahnya proses perkembangan mental 

ini tidak secepat seperti ketika berusia belasan tahun. Daya ingat seseorang 

itu dipengaruhi oleh usia bahwa semakin bertambahnya usia seseorang 

dapat berpengaruh pada pertambahan pengetahuan yang diperolehnya, 

akan tetapi pada usia tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan 

penerimaan atau mengingat suatu pengetahuan akan berkurang. 

 Menurut pandangan islam Setiap manusia sudah memiliki ilmu 

pengetahuan. Pengembangan ilmu adalah sebuah keharusan. Selain 

perintah Allah swt dan Rasul-Nya, mencari, mempelajari, dan 

mengembangkan ilmu itu merupakan kebutuhan esensial hidup manusia. 

Bahkan Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk belajar, mencari dan 

mengembangkan ilmu sepanjang hayat. Pengembangan ilmu dilakukan 

melalui proses dan system yang efektif, sistematis dan berkelanjutan yaitu 

proses pendidikan yang lebih tinggi, pembelajaran, diskusi, pengkajian 

dan penelitian (Qutub, 2011). 

Hal ini dicantumkan dalam Qu’an Surah Al-Anbiya ayat 7 yang 

berbunyi : 
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  َ كْشِ انِْ كُىْتمُْ  ٌْل  الزِّ ا ا  ُْٰٓ ٍِمْ ف سْ ـ لُ ْٕ ْٰٓٓ الِ  حِ ُْ ًَّ وُّ ا َٰ سِج  لْى ا ق بْل ك  اِ آٰ ا سْس  م   َ
ن   ُْ  ت عْل مُ

 

Terjemahnya:  

 

“Dan Kami tidak mengutus (rasul-rasul) sebelum engkau (Muhammad), 

melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, 

maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui 

    

 Menurut Kementrian Agama RI. Al-Qur’an adalah petunjuk untuk 

masalah yang ada didunia maupun. Petunjuk tersebut perlu dikembangkan 

seluas-luasnya oleh para ahli untuk mendapatkan berbagai maslahat bagi 

kehidupan manusia. Adapun jika seseorang tidak mempelajari ilmu 

kesehatan secara khusus sesuai bidangnya maka tugasnya ialah bertanya 

dan mencari informasi tentang kesehatan kepada para ahli dalam 

pelayanan kesehatan yang memang meluangkan waktu dan perhatiannya 

untuk mempelajari ilmu kesehatan. Tugas kita ialah menyerahkan berbagai 

urusan kita baik dalam permasalahan dunia, terlebihnya permasalahan 

akhirat, kepada para ahli di bidangnya. Dengan demikian, kita 

menyelamatkan diri dari berbagai kesalahan dan kesalahpahaman 

(kemenag RI, 2020).  

 Menurut asumsi peneliti mengatakan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan perawat yaitu tingkat pendidikan. Apabila 

seorang perawat tidak mempelajari ilmu kesehatan secara khusus sesuai 

dengan bidangnya maka tugasnya ialah bertanya dan mencari informasi 

agar lebih menambah ilmu dan pengetahuannya serta menjauhkan 

seseorang dari berbagai kesalahan dalam menentukan setiap tindakan. 
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2. Kelengkapan Pendokumentasian Catatan Perkembangan Pasien 

Terintegrasi (CPPT) Di RSUD Haji Makassar 

 Hasil penelitian didapatkan 43 (69.4%) responden dengan kategori 

kurang lengkap dalam melakukan pendokumentasian catatan 

perkembangan pasien terintegrasi (CPPT). Kategori rerata perawat yang 

didapatkan melakukan pendokumentasian yaitu kurang lengkap. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Windartini & Harmanto, 

2019) yaitu dari sampel 86 sebanyak 56 (65,1%) ketidaklengkapan 

pendokumentasian. hasil pemeriksaan fisik yang kurang lengkap, hasil 

konsultasi, serta tanggal dan jam dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

Diperkuat lagi oleh hasil penelitian (Nurseto et al., 2014) terdapat 53,8% 

perawat diruang rawat inap RSUD Ambarawa melakukan 

pendokumentasian kurang lengkap.  

Berbeda dengan hasil penelitian (Pratama & Sudalhar, 2019) 

didapatkan kelengkapan pendokumentasian tergolong tinggi yakni 25% 

tidak lengkap dan 75% lengkap pada bulan juli 2019. Hal ini bertentangan 

dengan pernyataan menteri kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 

tentang standar pelayanan minimal rumah sakit, yang menyatakan bahwa 

kelengkapan dalam pendokumentasian 100%, 24 jam setelah pelayanan 

selesai. Menurut (Potter dan Perry, 2009) dalam penelitian (Pratama & 

Sudalhar, 2019) karakteristik dokumentasi keperawatan yang baik yaitu 

berdasarkan fakta, akurat, lengkap, ringkas, terorganisir, tepat waktu, dan 

mudah dibaca.  
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Menurut asumsi peneliti hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya 

pengetahuan dan usia perawat serta berbagai faktor penyebab yang bisa 

memicu perawat kurang melakukan pendokumentasian dengan lengkap. 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam kelengkapan 

pendokumentasian adalah pengetahuan dan usia. Diperkuat oleh penelitian 

(Wirajaya & Nuraini, 2019) bahwa ketidaklengkapan pengisian 

pendokumentasian akan mempengaruhi kualitas dari pelayanan rumah 

sakit. Ketidaklengkapan akan menggambarkan bagaimana pelayanan 

rumah sakit yang kurang baik. Dalam pengisian pendokumentasian yang 

kurang baik dan lengkap akan menyebabkan petugas kesulitan dalam 

mengenali riwayat penyakit pasien.  

Faktor penyebab ketidaklengkapan pendokumentasian dapat dilihat 

dari segi pengetahuan, dilihat dari pengetahuan, masih ada petugas 

kesehatan khususnya perawat, masih belum mengetahui bahwa pencatatan 

pendokumentasian perkembangan pasien harus segera dilengkapi <24 jam 

saat pasien telah dinyatakan pulang. Pengetahuan akan kelengkapan 

pendokumentasian sangat penting bagi petugas kesehatan, baik dokter, 

perawat. Pengetahuan yang tinggi terhadap kegunaan pendokumentasian 

catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) akan membuat petugas 

lebih memperhatikan kelengkapannya. Penyebab dari ketidaklengkapan 

pengisian catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) akan 

menyulitkan petugas dalam pembuatan pelaporan rumah sakit, 

mengakibatkan informasi yang tidak akurat, tidak dapat dijadikan bahan 
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pertimbangan dalam menentukan kebijakan serta tidak dapat dijadikan 

bahan bukti di pengadilan bila terjadi mal praktik.  

Dalam penelitian (Rohman et al., 2013) faktor penyebab 

ketidaklengkapan pendokumentasian antara lain pengetahuan perawat. 

Didapatkan kurangnya pelaksanaan seminar ataupun kegiatan terkait 

penjelasan panduan,SOP pendokumentasian catatan perkembangan pasien 

terintegrasi, kebijakan rekam medis yang belum optimal, tidak adanya 

monitoring dan evaluasi, alur rekam medis yang tidak sesuai dan tidak 

adanya reward dan punishment. Hal ini disebabkan tidak adanya acuan 

bagi petugas terkait dalam melakukan pendokumentasian sehingga 

menimbulkan perbedaan presepsi tentang kelengkapan pendokumentasian. 

Dalam penelitian (Mawarni & Wulandari, 2020) Akar permasalahannya 

karena tidak ada tim monitoring dan evaluasi serta tidak adanya pencatatan 

dan pelaporan ketidaklengkapan pendokumentasian. Perlu adanya tim 

supervisi kelengkapan dokumentasi yang dilakukan secara menyeluruh 

tidak hanya kepada dokter melainkan kepada perawat.  

 Kelengkapan pendokumentasian dipengaruhi oleh faktor 

pendidikan terakhir, usia, dan lama kerja.  

Menurut asumsi peneliti pendidikan yang tinggi akan 

mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu 

pekerjaan dengan baik, mempunyai pengalaman yang tinggi dan memiliki 

pola piker yang lebih matang sehingga bias membedakan mana yang baik 

dan mana yang buruk. Orang dengan pendidikan tinggi akan memberikan 
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pendokumentasian yang lengkap pada catatan perkembangan pasien 

terintegrasi (CPPT). Orang yang mempunyai pendidikan tinggi akan 

memiliki pengalaman yang baik untuk pendokumentasian pada pasien 

yang berada diruangan. (Josephine Tamara Gloria, 2021) sedangkan dalam 

hasil penelitian yang saya lakukan di RSUD Haji Makassar rerata 

responden paling banyak dengan dengan tingkat pendidikan terendah 

yakni DIII Keperawatan. 

 Faktor selanjutnya yaitu usia, hasil penelitian (Amalia et al., 2018) 

menunjukan bahwa rerata responden dengan usia dewasa akhir sesuai 

pengkategorian usia menurut (WHO, ICN, 2020) menyatakan bahwa ada 

hubungan signifikan antara usia dan kelengkapan pendokumentasian. 

Seseorang yang memiliki usia muda atau dewasa awal senantiasa akan 

memberikan pendokumentasian yang lengkap, karena seorang yang 

berusia muda akan mudah untuk mengingat apa seharusnya akan ditulis 

dalam pendokumentasan yang dilakukan pada pasien yang berada 

diruangan, sedangkan seorang yang berusia dewasa akhir seperti hasil 

penelitian yang saya dapatkan rerata responden berusia 36-45 Tahun, Daya 

ingat seseorang tentang kelengkapan catatan perkembangan pasien 

terintegrasi itu dipengaruhi oleh usia bahwa semakin bertambahnya usia 

seseorang dapat berpengaruh pada pertambahan pengetahuan yang 

diperolehnya, semakin dewasa usia seseorang kemampuan penerimaan 

atau mengingat akan berkurang sehingga menjadi faktor penyebab 

ketidaklengkapan pendokumentasian. 
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 Faktor terakhir yaitu lama kerja. Pada hasil penelitian yang saya 

dapatkan diRSUD Haji Makassar yaitu lebih banyak dengan lama kerja <6 

Tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

(Pratama & Sudalhar, 2019) yaitu perawat dengan >6 tahun masa kerja, 

cenderung dalam pengisian dokumentasi keperawatan lebih baik 64% 

kelengkapannya dari masa kerja perawat <6 tahun sebanyak 20% dan ada 

hubungan antara masa kerja dengan kinerja perawat dalam kelengkapan 

pendokumentasian (p=<0.001). Diperkuat oleh hasil penelitian (Josephine 

Tamara Gloria, 2021) bahwa lama kerja seorang perawat dengan masa 

kerja >6 Tahun memiliki pengetahuan lebih baik dibandingkan perawat 

yang memiliki masa kerja <6 Tahun.  

Menurut (Nursalam, 2017) bahwa semakin banyak masa kerja 

perawat maka semakin banyak pengalaman perawat tersebut memberikan 

asuhan keperawatan yang sesuai dengan standar atau prosedur tetap yang 

berlaku. Kesimpulan dari hasil penelitian saya yaitu terdapat hubungan 

antara masa kerja dengan kelengkapan pendokumentasian. 

 Kelengkapan pendokumentasian adalah faktor utama yang harus 

diperhatikan dalam menentukan tindakan selanjutnya yang ingin dilakukan 

terhadap pasien. Tanpa dokumentasi keperawatan maka implementasi 

keperawatan yang telah dilaksanakan oleh perawat tidak mempunyai 

makna, sama halnya dengan melakukan pendokumentasian tapi melakukan 

pengisian pendokumentasian dengan tidak lengkap. Adanya 
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pendokumentasian yang lengkap dan benar maka bukti secara professional 

dan legal dapat dipertanggung jawabkan.  

Dalam surah Al-Muddatstsir 74:38 dijelaskan bahwa : 

ى ة   ٕۡ ٌِ ب تۡ س  س  ا ك   كُلُّ و فۡس    بمِ 

Terjemahnya : 

  Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. QS Al-

Muddatstsir/74:38.   

 Tafsir menurut (kemenag RI, 2020) ayat-ayat berikut merupakan 

pernyataan kepada manusia seluruhnya dalam kaitan dengan kebebasan 

memilih, yang telah ditegaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Manusia mau 

maju meraih kebaikan atau mundur yang terpenting memiliki rasa 

tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dalam ayat ini menegaskan 

setiap manusia terikat dengan amal yang dikerjakan sampai hari kiamat. 

Ayat 38 diatas menegaskan bahwa setiap pribadi tergadai disisi Allah. Ia 

harus menebus dirinya dengan amal-amal perbuatan baik. Setiap pribadi 

seakan berutang kepada Allah SWT dan ia harus membayar kembali 

utangnya kepada Allah untuk membebaskan dirinya.  

 Ayat diatas juga menjelaskan bahwa setiap manusia akan diminta 

pertanggung jawaban atau perbuatan yang dikerjakan, baik itu perbuatan 

baik dan buruk. Sama halnya dengan dokumentasi asuhan yang dijadikan 

sebagai alat pertanggung jawaban dari profesi kesehatan untuk 

mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan kepada pasien.  

 Pendokumentasian catatan perkembangan pasien terintegrasi yang 

diselenggarakan secara bertanggung jawab, baik lengkap ataupun kurang 
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lengkap merupakan alat bukti yang sah dan menjadi alat pembelaan 

hukum dan pembenaran (Justification) bagi profesi medis dalam proses 

pembuktian dipengadilan atas kasus tuntutan hukum perdata maupun 

pidana. Pendokumentasian tidak hanya catatan biasa melainkan 

didalamnya sudah tercermin segala informasi menyangkut pasien, yang 

dijadikan dasar dalam menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya 

pelayanan maupun tindakan medis lainnya kepada seorang pasien yang 

datang.  

 Asumsi peneliti mengatakan dengan adanya norma hukum yang 

mengatur pendokumentasian dan perlindungan hukum untuk rumah sakit 

maupun tenaga kesehatan sesuai profesinya khususnya perawat, maka 

kelengkapan pendokumentasian mempunyai kedudukan yang kuat untuk 

dijadikan sebagai alat bukti tertulis di hadapan hukum. Oleh karena itu 

keseluruhan dari informasinya dapat dijadikan bukti yang memenuhi 

persyaratan dan karenanya dalam pengisian pendokumentasian penting 

adanya kelengkapan. Apabila kemudian hari terjadi suatu tuntutan dugaan 

malpraktik medis terhadap perawat dan rumah sakit, maka proses 

pembuktian pendokumentasian dan persetujuan tindakan medis/ informed 

consent yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat dijadikan bukti 

pembenaran di pengadilan terhadap tindakan yang dilakukan. 
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3. Hubungan Pengetahuan Perawat Tentang Catatan Perkembangan Pasien 

Terintegrasi (CPPT) Dengan Kelengkapan Pendokumentasian Dirsud 

Haji Makassar. 

 Hasil yang didapatkan dari analisis bivariat dengan uji chi statistic 

Chi-Square dengan nilai signifikan 0,05 didapatkan hasil p-value 0,000 

karena nilai p-value <0,05 berarti hipotesis diterima yaitu ada hubungan 

antara pengetahuan perawat tentang catatan perkembangan 

pasienterintegrasi (CPPT) dengan kelengkapan pendokumentasian di 

RSUD Haji Makassar. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar responden 

dengan pengetahuan perawat tentang catatan perkembangan pasien 

terintegrasi (CPPT) berada pada kategori kurang baik dengan kelengkapan 

pendokumentasian kurang lengkap yaitu 38 (61.3%) responden. Dimana 

hasil sesuai dengan teori menurut (Nototadmodjo, 2010) mengatakan 

bahwa pengetahuan perawat juga sangat berpengaruh terhadap 

kelengkapan pengisian catatan perkembangan pasien terintegrasi. jika 

perawat melakukan pendokumentasian kurang lengkap maka faktor yang 

mempengaruhi kelengkapan pendokumentasian yaitu adanya pengetahuan 

perawat yang kurang tentang catatan perkembangan pasien terintegrasi 

(CPPT). Lalu didapatkan sama dengan teori diatas bahwa pengetahuan 

perawat baik dengan kelengkapan pendokumentasian lengkap yaitu 18 

(29.0%) responden.  
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Hasil selanjutnya yang didapatkan berbeda dengan teori diatas 

bahwa pengetahuan perawat baik dengan kelengkapan pendokumentasian 

kurang lengkap sebanyak 5 (8.1%).  

Menurut asumsi peneliti hal tersebut bisa dikaitkan dengan faktor 

karakteristik responden meliputi usia dan lama kerja. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan perawat di ruang rawat inap di RSUD Haji Makassar 

mengatakan rata-rata perawat dengan usia matang, daya ingatnya terhadap 

kelengkapan pendokumentasiannya semakin kurang serta semakin 

bertambah penerimaan perawat yang baru bekerja <6 tahun sehingga 

memungkinkan mempengaruhi kelengkapan pendokumentasian.  

Dalam mengevaluasi kerja di ruang rawat inap biasanya dilakukan 

rapat kordinasi 2 atau 3 bulan sekali, salah satunya mencakup penulisan 

atau kelengkapan namun dalam prakteknya masih ditemukan 

ketidaklengkapan pendokumentasian perawat. Ini dikarenakan faktor lama 

kerja. Hal ini sejalan dengan teori menurut Potter & Perry,2010) dalam 

penelitian (Josephine Tamara Gloria, 2021) bahwa pelaksanaan 

pendokumentasian yang tidak lengkap tidak hanya dipengaruhi oleh 

pengetahuan melainkan dapat dipengaruhi oleh karakteristik individu 

meliputi usia, masa kerja atau lama kerja. Faktor usia yang didapatkan 36-

45 Tahun, Sejalan dengan penelitian (Amalia et al., 2018) menunjukan 

terbanyak responden dengan usia dewasa akhir sesuai pengkategorian 

(WHO, ICN, 2020) menyatakan seseorang yang memiliki usia dewasa 

akhir, akan berpengaruh terhadap daya ingat seseorang tentang 
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kelengkapan pendokumentasian itu dipengaruhi oleh usia bahwa semakin 

bertambahnya usia dapat berpengaruh pada kemampuan penerimaan 

mengingat.  

Hasil yang didapatkan dari faktor masa kerja atau lama kerja <6 

Tahun, Sejalan dengan teori Jansson,et al (2010) dalam penelitian 

(Nurseto et al., 2014) faktor yang mempengaruhi kelengkapan 

pendokumentasian yaitu perawat dengan masa kerja <6 tahun. Semakin 

kurang masa kerja perawat maka semakin sedikit pengalaman perawat 

dalam memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan standar atau 

prosedur yang berlaku.  

Hasil yang didapatkan dari faktor pendidikan yaitu perawat dengan 

pendidikan DIII Keperawatan. Berdasarkan pendapat beberapa ahli 

(Taufan et al., 2014) faktor yang berpengaruh dalam pendokumentasian 

adalah pengetahuan. Pengetahuan perawat menentukan tindakan perawat 

dalam memberikan pelayanan kepada pasien, sehingga tindakan perawat 

yang dilandasi oleh pengetahuan akan memberikan pelayanan yang lebih 

baik dibanding perawat yang melakukan tindakan tanpa didasari 

pengetahuan. 

Menurut Nurses Board Of South Australia (2006) mengidentifikasi 

bahwa dokumentasi harus komprehensif, lengkap, jelas, ringkas, akurat, 

benar dan jujur. Dokumentasi harus tepat waktu, dapat dibaca, permanen 

dan representative tentang pengamatan dan penilaian terhadap klien secara 

professional. Menurut Yusuf (2008) Dokumentasi merupakan bentuk 
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pertanggung jawaban dan pertanggung gugatan yang diharapkan dapat 

menjamin pelayanan yang tepat.  

 Pada penelitian ini didapatkan ada hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan perawat tentang catatan perkembangan pasien terintegrasi 

(CPPT) dan kelengkapan pendokumentasian.  

Menurut asumsi peneliti teori ini sejalan dengan hasil penelitian 

bahwa responden yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik akan 

melakukan pendokumentasian yang lengkap agar menciptakan hasil 

pendokumentasian yang akurat begitupun sebaliknya. 

D. Katerbatasan peneliti 

 Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kesulitan dalam mengumpulkan 

responden karna harus memperhatikan jadwal dinas perawat serta dalam 

pengisian kuesioner terkadang responden mengisi kuesioner terburu-buru 

karna terbatasnya waktu sehingga memberikan jawaban yang tidak dapat 

dipertanggung jawabkan dan data yang dihasilkan kemungkinan belum 

dapat mengukur keadaan yang sebenarnya. Namun peneliti sudah 

berusaha membantu responden dengan menjelaskan dan mengarahkan 

dalam pengisian kuesioner dengan jelas dan menyampaikan hal hal yang 

belum dimengerti oleh responden. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Hubungan Pengetahuan 

Perawat Tentang Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) 

Dengan Kelengkapan Pendokumentasian, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pengetahuan perawat pelaksana tentang catatan perkembangan 

pasien terintegrasi (CPPT) sebagian besar memiliki pengetahuan 

kurang baik sebesar 39 responden (62.9%) dan memiliki 

pengetahuan baik sebesar 23 responden (37.1%)  

2. Kelengkapan pendokumentasian sebagian besar kurang lengkap 43 

responden (69.4%) dan sebagian kecil lengkap sebanyak 19 

(30.6%) responden.  

3. Hasil analisis yang didapatkan bahwa ada hubungan pengetahuan 

perawat tentang catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) 

dengan kelengkapan pendokumentasian diperoleh hasil p-value = 

0,000 <α =0,005 sehingga Hα diterima H0 di tolak. 

B. Saran  

1. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain 

yang berpengaruh pada pengetahuan dengan kelengkapan 

pendokumentasian sehingga dapat mengetahui faktor apa yang paling 
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mempengaruhi kelengkapan pendokumentasian pada perawat, 

sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat untuk mengatasi 

masalah yang didapatkan. 

2. Bagi pendidikan 

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan bisa memberikan nilai 

positif, menambah khasanah dan keilmuan tarkait catatan 

perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) sehingga lengkap dalam 

melakukan pendokumentasian. 

3. Bagi petugas kesehatan dan keperawatan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pada 

petugas kesehatan khususnya perawat dalam pendokumentasian 

catatan perkembangan pasien terintegrasi secara lengkap serta 

menambah ilmu terkait catatan perkembangan pasien terintegrasi 

(CPPT) guna untuk menunjang perawat untuk melengkapi 

pendokumentasian. 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Kementrian Agama RI. (2020). Al-Qur’an dan Terjemahannya.  

Qutub, S. (2011). Sumber-Sumber Ilmu Pengetahuan dalam Al Qur’an dan 

Hadits.Humaniora,2(2), 1339. https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i2.3198 

WHO, ICN, N. N. (2020). State of the world’s nursing 2020: investing in 

education,jobs and leadership.InWho. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331677 

Andeulem. (2019). Knowledge, attitude, practice and associated factors towards 

nursing care documentation among nurses in West Gojjam Zone public 

hospitals, Amhara Ethiopia, 2018. Clinical Journal of Nursing Care and 

Practice, 3(1), 001–013. https://doi.org/10.29328/journal.cjncp.1001010 

Amalia, E., Herawati, L., & Studi Ilmu Keperawatan STIKes Perintis Padang, P. 

(2018). Faktor-Faktor Kelengkapan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan 

Di Instalasi Rawat Inap Rsud Lubuk Sikaping. Prosiding Seminar Kesehatan 

Perintis E, 1(1), 2622–2256. 

Arikunto, S. (2012). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Budiman, & Riyanto, A. (2013). Kapita selekta kuesioner pengetahuan dan sikap 

dalam penelitian. Salemba Medika. 

Dehghan, Sheikhrabori, Sadeghi, M., & Jalalian, M. (2013). Quality improvement 

in clinical documentation: Does clinical governance work Journal of 

Multidisciplinary Healthcare, 6, 441–450. 

https://doi.org/10.2147/JMDH.S53252 

Dr.Patima,S.Kep.Ns, M. K. (2022). Konsep Interprofessional Collaboration Pada 

Rumah Sakit Di Indonesia. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 

(LP2M) Stikes Panrita Hasada Bulukumba. 

Evalina, L. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Penulisan 

Dokumentasi Keperawatan. 2005. http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/k5zeh 

Firadika, A. N. R. (2020). Hubungan Pengetahuan Perawat Tentang Dokumentasi 

Asuhan Keperawatan Dengan Kelengkapan Pengisian Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan Di RS Islam Faisal Makassar. Stikkes Panakkukang Makassar, 

24. 

Haslinda. (2017). Penerapan Model Pendokumentasian Asuhan Terintegrasi Di 

RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. http://repositori.uin-

alauddin.ac.id/id/eprint/4698 

Ilyas, R. F., Kamil, H., & Yuswardi. (2021). JIM FKep Volume V Nomor 2 

Tahun 2021 JIM FKep Volume V Nomor 2 Tahun 2021. JIM FKep, V(1), 



84 
 

 

38–46. 

Josephine Tamara Gloria. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kelengkapan Dokumentasi Asuhan Keperawatan. Jurnal Kebidanan Dan 

Keperawatan Aisyiyah, 16(2), 186–195. https://doi.org/10.31101/jkk.1665 

KARS. (2017). SNARS edisi 1. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit, 1, 421. 

Kemenkes RI. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 269 

Tahun 2008 Tentang Rekam Medis. In Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2008 (pp. 3, 5, 6). 

Mawarni, D., & Wulandari, R. D. (2020). Identifikasi Ketidak lengkapan Rekam 

Medis Pasien Rawat Inap. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 1(2), 

91–98. http://journal.unair.ac.id 

Nopriyanto, D., Hariyati, R. T. S., & Ungsianik, T. (2019). Peningkatan 

Pendokumentasian Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi Melalui 

Penguatan Peran Kepala Ruang Dengan Pendekatan Teori Orlando. Holistik 

Jurnal Kesehatan, 13(1), 19–28. https://doi.org/10.33024/hjk.v13i1.858 

Nototadmodjo, S. (2010). metodologi penelitian kesehatan. 

Novita, Fitriani.(2020). Tinjauan Ketidaklengkapan Petugas dalam Pengisian 

Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) pada Berkas Rekam 

Medis Rawat Inap. Journal Of Health Care, 1(1), 1–11. 

http://jurnal.umla.ac.id/index.php/JOHC/article/view/194 

Nursalam. (2014). Metodologi Penelitian Keperawatan. Salemba Medika. 

Nursalam. (2017). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Salemba Medika. 

Nurseto, Sukesi, N., & Wulandari. (2014). Pengaruh Kepuasan Perawat Terhadap 

Kelengkapan Dokumentasi Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat Inap 

RSUD Ambarawa. Jurnal Ilmu Keperawatan, 1, 1–10. 

Pratama & Sudalhar. (2019). Analisis Faktor Karakteristik Individu Perawat 

Terhadap Kelengkapan Pengisian Dokumentasi Asuhan Keperawatan Rawat 

Inap Pada Rekam Medis Prosiding Seminar Rekam Medik Dan Informasi 

Kesehatan. Prosiding Seminar Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan, 82–

85. 

Purwanti,E.(2019).Hubungan pengetahuan dengan kelengkapan 

pendokumentasian asuhan keperawatan di rs pku muhammadiyah 

yogyakarta. 12. 

Rahmat, Mustikaningsih, D., & Rusmawan, T. O. (2021). Relationship Between 

Knowledge and Nurse Characteristics with the Completeness of Nursing 

Documentation in Inpatient Room of Bandung Muhammadiyah Hospital. 

(PVJ-ISHESSH 2020),353–356. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210304.078 

Review, L. (2020). Karya tulis ilmiah gambaran sikap dan tanggung jawab 

petugas dalam pengisian catatan perkembangan pasien terintegrasi pada 

rekam medis rawat inap. 2(2), 268–273. 



85 
 

 

Rohman, H., Hariyono, W., & Rosyidah, . (2013). Kebijakan Pengisian Diagnosis 

Utama Dan Keakuratan Kode Diagnosis Pada Rekam Medis Di Rumah Sakit 

Pku Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal Kesehatan Masyarakat (Journal of 

Public Health), 5(2). https://doi.org/10.12928/kesmas.v5i2.1082 

Saputra, N., Malini, H., & Susanti, M. (2018). Gambaran Kelengkapan 

Pendokumentasian Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi ( CPPT ) di 

Rumah Sakit X Kota Padang. 

Sari & Siwi,(2019). Hubungan Antara Pengetahuan Perawat Tentang Rekam 

Medis Dan Dokumentasi Keperawatan Dengan Kelengkapan Pencatatan 

Dokumentasikeperawatan Di Klinik Mta Surakarta 2019. Jurnal Ilmiah 

Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan, 9(1), 45–49. 

Sartika, E. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendokumentasian Asuhan 

Keperawatan Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Universitas Tanjungpura 

Pontianak. Tanjungpura Journal of Nursing Practice and Education, 2(1). 

https://doi.org/10.26418/tjnpe.v2i1.38402 

Selatan, RSUD HAJI MAKASSAR Provinsi Sulawesi Selatan 2 0 2 0. 

Setiatin,Khoifah & Laksamana, S. (2018). Pengaruh Kelengkapan Pengisian 

Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (Cppt) Rawat Inap Terhadap 

Penilaian Standar 13.3 Manajemen Informasi Rekam Medis Versi Snars Di 

Santosa Hospital Bandung Kopo. Jurnal INFOKES-Politeknik Piksi 

Ganesha, 2(2), 97–98. 

Setyaningtyas & Wahab, S. (2021). Analisis Pengisian Catatan Perkembangan 

Pasien Terintegrasi Guna Menunjang Standar Pelayanan Minimal di RSUD 

dr . Soedirman Kebumen. 5, 7130–7133. 

Sugiyati, S. (2014). Hubungan Pengetahuan Perawat Dalam Dokumentasi 

Keperawatan Dengan Pelaksanaannya Di Rawat Inap Rsi Kendal. Prosiding 

Konferensi Nasional II PPNI Jawa Tengah 2014,  6–13. 

Sugiyono. (2015). Dasar metodologi penelitian Replikasi (p. 78). 

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif 

Supriatna, E. (2019). Islam dan Ilmu Pengetahuan. Jurnal Soshum Insentif, 128–

135. https://doi.org/10.36787/jsi.v2i1.106 

Suyanti, I., Purwarini, J., & Supardi, S. (2021). Kelengkapan Dokumentasi 

Keperawatan Sebelum dan Sesudah Pelatihan Praktik Keperawatan 

Profesional di Rumah Sakit X Baturaja Kabupaten Oku. Citizen-Based 

Marine Debris Collection Training: Study Case in Pangandaran, 2(1), 56–

61. 

Taufan, M., Waluyo,  handoyo djoko, & Dewi,  reni shinta. (2014). pengaruh 

motivasi,disiplin kerja dan prestasi terhadap produktivitas kerja. 24–30. 

Wawan, A. (2018). Teori & Pengukuran Pengetahuan Sikap dan Perilaku 

Manusia Dilengkapi Contoh Kuesioner  



86 
 

 

Windartini, I., & Harmanto, D. (2019). Review Kelengkapan Pengisian Formulir 

Catatan Perkembangan Pasien Terintergrasi (CPPT) Rawat Inap di Rumah 

Sakit Harapan Dan Doa Kota Bengkulu. Jurnal Manajemen Informasi 

Kesehatan (Health Information Management),74–83. 

http://ojs.stikessaptabakti.ac.id/index.php/jmis/article/view/169 

Wirajaya,M.K.,&Nuraini(2019).Faktor Faktor yang Mempengaruhi 

Ketidaklengkapan Rekam Medis Pasien pada Rumah Sakit di Indonesia. 

Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, 7(2), 165. 

https://doi.org/10.33560/jmiki.v7i2.225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

  



88 
 

 

Lampiran 1 

LEMBAR PERNYATAAN PENELITI  

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan hormat,  

 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 Nama   : Andi Alifah Nur Ulfiyah 

 NIM  : 70300118055 

Alamat  : BTN Nusa Idaman B6 NO.1 Maros 

No. Telepon  : 085156375580 

 Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bermaksud akan 

melaksanakan penelitian dengan  judul “Hubungan Pengetahuan Perawat 

Tentang Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) Dengan 

Kelengkapan Pendokumentasian”. Penelitian ini merupakan bagian 

persyaratan untuk program pendidikan sarjana saya di Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang dapat merugikan bagi 

responden. Responden penelitian  hanya akan  mengisi lembar kuesioner 

yang membutuhkan waktu  kurang lebih 10 menit untuk proses 

pengisiannya. Kerahasiaan semua informasi akan terjaga dan dipergunakan 

hanya untuk kepentingan penelitian semata. Untuk itu saya memohon 

kesediaannya menjadi responden dalam penelitian saya.  Atas kesediaannya 

sebagai responden saya ucapkan terima kasih.   

Maros, 18 April 2022 

Peneliti, 

 

                 Andi Alifah Nur Ulfiyah 
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Lampiran 2  

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Inisial    : 

Usia    :  

Jenis Kelamin  : 

Pendidikan Terakhir  : 

Alamat   : 

No.Hp/Tlp  : 

Ruangan  : 

 Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan 

maksud dari pengumpulan data untuk penelitian tentang “Hubungan 

Pengetahuan Perawat Tentang CPPT Dengan Kelengkapan 

Pendokumentasian”. Untuk itu secara sukarela saya menyatakan bersedia 

menjadi responden penelitian tersebut. Adapun bentuk kesediaan saya 

adalah bersedia mengisi kuesioner. Demikian pernyataan ini saya buat 

dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.  

Makassar, 18 April 2022 

Responden  

 

 

(    ) 

 

Kode Responden : 
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Lampiran 3 

 

KUESIONER 

HUBUNGAN PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG CPPT DENGAN 

KELENGKAPAN PENDOKUMENTASIAN 

 

Petunjuk pengisian : 

1. Sebelum mengisi kuesioner ini, anda dimohon menuliskan identitas anda 

secara lengkap dan Berilah tanda cek (√) yang ada pada bagian berikut ini. 

Kerahasiaan identitas/data anda dijamin sepenuhnya oleh peneliti.  

2. Mohon untuk tidak mengosongkan jawaban  pada setiap pertanyaan 

Terimakasih atas kesediaan dan kerjasamanya. 

Data Demografi 

1. Inisial   : 

2. Umur   :.................... tahun 

3. Jenis kelamin  :             P                          L 

 

4. Status perkawinan  :            Menikah                     Belum menikah  

     Single Parent 

 

5. Pendidikan terakhir :  D III Keperawatan 

 

S1 Keperawatan 

 

Profesi Ners 

 

S2 Keperawatan 

 

6. Status kepegawaian : Pegawai tetap/PNS                Pegawai  

         Kontrak           

     Magang      

7. Lama kerja di RS  : ............ tahun, …..bulan 

8. Posisi tugas/ Jabatan :           Perawat pelaksana           Ketua tim 
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Lampiran 4 

KUESIONER PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG CPPT 

Petunjuk Pengisian : 

1. Dibawah ini terdapat 20 pertanyaan yang mungkin sesuai atau tidak sesuai 

dengan kondisi Anda. Berilah jawaban pada setiap pertanyaan (jangan 

dikosongi) 

2. Berilah tanda (√) pada kolom yang telah disediakan yang sesuai dengan  

kondisi  yang  Anda rasakan saat ini, dengan pilihan jawaban antara lain : 

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

1. Catatan perkembangan pasien terintegrasi  

adalah catatan perubahan subjektif dan objektif 

sesuai kondisi pasien serta pengkajian 

selanjutnya yang berdasarkan prinsip cost 

effectiveness. 

  

2. Hasil asuhan pelayanan medik atau kesimpulan 

rapat dari tim asuhan tentang kolaborasi 

terhadap pelayanan pasien yang dicatat dalam 

rekam medis dilembar catatan terintegrasi 

adalah cppt 

  

3. Cppt memudahkan pemberi pelayanan 

kesehatan dalam mengikuti pemberian  

pelayanan dan pengobatan pasien sehingga 

mempermudah mengetahui perkembangan 

kondisi pasien 

  

4. sebagai acuan dalam menuliskan asuhan 

pelayanan pasien pada catatan terintegrasi agar 

terjadi keseragaman dalam penulisan di lembar 

cppt dalam rekam medis pasien  

  

5. DPJP membuat perencanaan  asuhan pasien 

dalam waktu 24 jam sesudah pasien masuk 

ruang rawat inap 

  

6. Bila asuhan sudah sesuai dengan rencana   



92 
 

 

dan pencapaian sasaran, DPJP tidak wajib 

melakukan  verifikasi CPPT dengan 

memberikan paraf dan cap nama, gelar 

serta SIP DPJP pada pojok kanan bawah 

tiap lembar CPPT  

7. dokter,bidan,ahli gizi, fisioterapi termasuk 

perawat berperan dalam membuat asuhan yang 

diberikan kepada pasien secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. 

  

8. Penulisan dalam CPPT mempunyai sistematika 

model Subjektif,Objektif,Asessment dan Plan 

(SOAP) 

  

9. Pemberi pelayanan kesehatan yang diizinkan 

memberikan instruksi atau menuliskan 

instruksi dalam rekam medis pasien dilokasi 

seragam adalah dokter, perawat, bidan, ahli 

gizi dan fisioterapi yang memberikan asuhan 

kepada pasien 

  

10. Dokter anastesi menulis instruksi post anastesi-

sedasi pada formulir laporan anastesi-sedasi 

dan pada catatan terintegrasi dengan 

menuliskan”instruksi post operasi lihat pada 

laporan operasi. 

  

11 Perintah yang tidak harus dituliskan dalam 

cppt  adalah pemberian oksigen, pemberian 

terapi obat-obatan, pemeriksaan penunjang 

yang diperlukan, pemberian diet, 

pemberian fisioterapi dan konsultasi. 

  

12. DPJP membuat permintaan pemeriksaan 

diagnostic imajing dan laboraturium klinis atas 

indikasi klinis dan alasan pemeriksaan yang 

rasional agar mendapatkan interprestasi yang 

diperlukan kecuali dipelayanan khusus seperti 

IGD dan unit critical care (HCU dan 

perinatology) yang memerlukan pemeriksaan 

cito dapat dilakukan oleh dokter jaga IGD dan 
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dokter jaga ruangan 

13. Tindakan diagnostic atau tindakan lain yang 

dilakukan termasuk hasilnya dicatat dalam 

rekam medis pasien 

  

14. Pasien dan keluarga diberitahu tentang hasil 

asuhan dan pengobatan termasuk kejadian 

tidak diharapkan dari asuhan dan pengobatan 

tersebut diatas oleh pemberi pelayanan 

kesehatan yang berwenang 

  

15. Untuk penulisan di catatan terintegrasi, dokter 

menggunakan warna bolpoint lain berbeda dari 

perawat ataupun pemberi pelayanan kesehatan 

lainnya yang menggunakan warna hitam 

  

16. Cara penulisan data pada lembar catatan 

perkembangan pasien terintegrasi dengan 

format problem oriented dikenal dengan 

konsep SOAP 

  

17. Data subjektif berisikan keluhan yang 

dirasakan pasien saat ini 

  

18. Kesimpulan dalam bentuk suatu diagnosis 

kerja,differensial atau suatu penilaian keadaan 

berdasarkan hasil data subjektif dan data 

objektif pasien adalah Assesment 

  

19. Semua petugas kesehatan wajib menuliskan 

waktu pelaksanaan pencatatan yaitu 

tanggal,bulan,tahun dan jam dalam WIT 

  

20. Setiap petugas kesehatan menulis CPPT 

dilengkapi paraf dan cap nama dan gelar 

petugas kesehatan. 
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Lampiran 5 

 

  LEMBAR OBSERVASI 

Lembar observasi ini terdiri dari 5 Pernyataan yang mungkin sesuai atau tidak 

sesuai dengan hasil observasi langsung terhadap pendokumentasian catatan 

perkembangan pasien (CPPT) yang dilakukan perawat. Antara lain : 

0 = Tidak 

1 = Ya 

Berikan penilaian atas masing-masing pernyataan dibawah ini dengan 

memberikan tanda ceklis (√ ) pada kolom pilihan yang sesuai menurut 

peneliti. 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah perawat menuliskan waktu pelaksanaan 

pencatatan yaitu tanggal, bulan, tahun dan jam dalam 

WIB? 

  

2. Apakah terdapat pencatatan  Professional Pemberi 

Asuhan termasuk perawat dalam lembar CPPT? 

  

3. Apakah penulisan data dilembar catatan 

perkembangan pasien terintegrasi perawat sesuai 

dengan format problem oriented atau dikenal dengan 

konsep S-O-A-P? 

  

4. Apakah perawat menuliskan tindakan selanjunya 

yang ingin dilakukan terhadap pasien? 

  

5. apakah DPJP meriview dan memverifikasi kembali 

pemberian asuhan yang dilakukan perawat serta 

menuliskan nama, gelar serta SIP DPJP serta paraf 

dan cap pada pojok kanan bawah tiap lembar CPPT. 
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Lampiran 6  

Master Tabel 

 

NO 

INIS

IAL 

US

IA 

J

K 

PDT SK LAMA 

KERJA 

PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG CPPT TOT

AL 

KAT KODE 

P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

P

8 

P

9 

P1

0 

P1

1 

P1

2 

P1

3 

P1

4 

P1

5 

P1

6 

P1

7 

P1

8 

P1

9 

P2

0 

   

1 H 36  P D3  kontrak 5 Tahun 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9 Kurang 2 

2 S 25  L D3  kontrak 3 Tahun 4 

Bulan 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 7 Kurang 2 

3 S 42  P Ners PNS 22 Tahun 6 

Bulan 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 Baik 1 

4 S 33  P D3  kontrak 4 Tahun 2 

Bulan 

1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 7 Kurang 2 

    E 45  P Ners PNS 17 Tahun 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 9 Kurang 2 

6 I   41  P D3  PNS 5 Tahun 3 

bulan 

0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 9 Kurang 2 

7 C 35  L D3  PNS 5 Tahun 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 8 Kurang 2 

8 B 39 P Ners kontrak 3 Tahun 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 9 Kurang 2 

9 S 41  P D3  PNS 5 Tahun 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 14 Baik 1 

10 M 44 P S1  PNS 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Baik 1 

11  I 50  L D3  PNS 10 Tahun 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 14 Baik 1 

1

2 

E 27  L D3  kontrak 4 Tahun 2 

Bulan 

1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 12 Baik 1 

13 S 45 P Ners PNS 9 Tahun 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 9 Kurang 2 

14 N 30 P D3  kontrak 2 Tahun 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 8 Kurang 2 

15 F 38  P Ners PNS 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Baik 1 

16 M 25  P D3  kontrak 2 Tahun 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 8 Kurang 2 
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17 M 40  P Ners PNS 10 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Baik 1 

18 H 36  P D3  PNS 5 Tahun 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 14 Baik 1 

19 S 32  L Ners kontrak 4 Tahun 2 

Bulan 

1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 14 Baik 1 

20 E 26 P D3  kontrak 3 Tahun 4 

Bulan 

0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 8 Kurang 2 

21 N 25  P D3  kontrak 3 Tahun 3 

bulan 

0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 Kurang 2 

22 D 36  P D3  kontrak 4 Tahun 2 

Bulan 

0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 8 Kurang 2 

23 S 40  P Ners PNS 11 Tahun 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Baik 1 

24 J 39  P D3  PNS 3 Tahun 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 9 Kurang 2 

25 I  31  L D3 kontrak 4 Tahun 2 

Bulan 

0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 9 Kurang 2 

26 N 29  P D3  kontrak 3 Tahun 4 

Bulan 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 7 Kurang 2 

27 V 32  P Ners kontrak 2 Tahun 6 

Bulan 

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 9 Kurang 2 

28 N 45  P D3  PNS 8 Tahun 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 9 Kurang 2 

29 U 25  P D3  kontrak 2 Tahun 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 9 Kurang 2 

30 H 30  P D3  kontrak 3 Tahun 4 

Bulan 

0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 9 Kurang 2 

31 D 37  L Ners kontrak 3 Tahun 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 9 Kurang 2 

32 R 26  P D3  kontrak 3  Tahun 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 9 Kurang 2 

33 A 39  P D3  PNS 7 Tahun 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 8 Kurang 2 

34 D 40  P D3  PNS 6 Tahun 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 Kurang 2 

35 S 27  P D3  kontrak 4 Tahun 2 

Bulan 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8 Kurang 2 

36 R 37  P Ners kontrak 2 Tahun 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 9 Kurang 2 

37 N 46  L Ners PNS 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Baik 1 

38 A 36  P D3  kontrak 3 Tahun 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 9 Kurang 2 
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39 S 25  L D3  kontrak 2 Tahun 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 9 Kurang 2 

40 H 37  P D3  PNS 5 Tahun 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 9 Kurang 2 

41 M 52  P S1  PNS 20 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Baik 1 

42 A 42  L Ners PNS 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Baik 1 

43 N 34  P D3  PNS 11 Tahun 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Baik 1 

44 A 27  L D3 kontrak 3 Tahun 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 9 Kurang 2 

45 N 38  P Ners PNS 11 Tahun 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 Baik 1 

46 H 49  P S1  PNS 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Baik 1 

47 H 40  P D3  PNS 11 Tahun 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 Baik 1 

48 N 28  L D3  kontrak 2 Tahun 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 9 Kurang 2 

49 S 41  P Ners PNS 11 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 Baik 1 

50 R 26  P D3  kontrak 3 Tahun 4 

Bulan 

0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8 Kurang 2 

51 H 46  P Ners PNS 10 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 18 Baik 1 

52 A 42 P D3  PNS 15 Tahun 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 9 Kurang 2 

53 S 46  L S1  PNS 27 Tahun 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 16 Baik 1 

54 H 37  P D3  PNS 5 Tahun 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 9 Kurang 2 

55 D 45  L Ners PNS 23 Tahun 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 17 Baik 1 

56 M 29   P D3  kontrak 3 Tahun 4 

Bulan 

1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 9 Kurang 2 

57 S 48  P S1  PNS 9 Tahun 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 9 Kurang 2 

58 R 37  L D3 kontrak 3 Tahun 5 

bulan 

0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 8 Kurang 2 

59 A 46  P S1  PNS 10 Tahun 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 16 Baik 1 

60 K 43  P S1  PNS 7 Tahun 6 

Bulan 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 16 Baik 1 

61 A 50  L D3  PNS 10 Tahun 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 9 Kurang 2 

62 S 39  P D3 PNS 11 Tahun 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 9 Kurang 2 
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Lampiran 7 

NO INISIAL USIA JK PDT SK LK KELENGKAPAN 

PENDOKUMENTASIAN 

TOTAL KAT KODE NO RM 

P1 P2 P3 P4 P5     

1 H 36  P D3  kontrak 5 Tahun 1 1 1 1 0 4 Kurang Lengkap 2 173910 

2 S 25  L D3 kontrak 3 Tahun 4 Bulan 1 1 1 1 0 4 Kurang Lengkap 2 176527 

3 S 42  P Ners PNS 22 Tahun 6 Bulan 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 176521 

4 S 33  P D3  kontrak 4 Tahun 2 Bulan 0 1 1 1 0 3 Kurang Lengkap 2 176255 

5 E 45  P Ners PNS 17 Tahun 1 1 1 1 0 4 Kurang Lengkap 2 176462 

6 I   41  P D3 PNS 5 Tahun 3 bulan 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 176257 

7 C 35  L D3  PNS 5 Tahun 1 1 1 0 1 4 Kurang Lengkap 2 139374 

8 B 39  P  Ners kontrak 3 Tahun 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 176415 

9 S 41  P D3  PNS 5 Tahun 1 1 1 0 1 4 Kurang Lengkap 2 176499 

10 M 44  P S1  PNS 12 Tahun 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 176434 

11  I 50  L D3  PNS 10 Tahun 0 1 1 1 1 4 Kurang Lengkap 2 176346 

12 E 27  L D3  kontrak 4 Tahun 2 Bulan 0 1 1 1 1 4 Kurang Lengkap 2 176454 

13 S 45  P Ners PNS 9 Tahun 1 1 1 0 0 3 Kurang Lengkap 2 176462 

14 N 30 P D3  kontrak 2 Tahun 1 1 1 0 0 3 Kurang Lengkap 2 73147 

15 F 38  P Ners PNS 12 Tahun 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 176312 

16 M 25  P D3  kontrak 2 Tahun 1 1 1 0 0 3 Kurang Lengkap 2 151426 

17 M 40  P Ners PNS 10 Tahun 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 63461 

18 H 36 P D3  PNS 5 Tahun 1 1 1 0 1 4 Kurang Lengkap 2 176219 

19 S 32 L Ners kontrak 4 Tahun 2 Bulan 1 1 1 0 1 4 Kurang Lengkap 2 176413 
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20 E 26 P D3 kontrak 3 Tahun 4 Bulan 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 176289 

21 N 25  P D3  kontrak 3 Tahun 3 bulan 1 1 1 0 1 4 Kurang Lengkap 2 123414 

22 D 36  P D3  kontrak 4 Tahun 2 Bulan 1 1 1 0 0 3 Kurang Lengkap 2 173287 

23 S 40  P Ners PNS 11 Tahun 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 176429 

24 J 39 P D3  PNS 3 Tahun 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 176470 

25 I  31  L D3  kontrak 4 Tahun 2 Bulan 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 176508 

26 N 29  P D3  kontrak 3 Tahun 4 Bulan 1 1 1 0 0 3 Kurang Lengkap 2 176407 

27 V 32  P Ners kontrak 2 Tahun 6 Bulan 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 176408 

28 N 45  P D3  PNS 8 Tahun 1 1 1 0 1 4 Kurang Lengkap 2 176530 

29 U 25  P D3  kontrak 2 Tahun 1 1 1 0 0 3 Kurang Lengkap 2 176461 

30 H 30  P D3  kontrak 3 Tahun 4 Bulan 1 1 1 0 0 3 Kurang Lengkap 2 157611 

31 D 37  L Ners kontrak 3 Tahun 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 137135 

32 R 26  P D3  kontrak 3  Tahun 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 176456 

33 A 39  P D3 PNS 7 Tahun 1 1 1 0 0 3 Kurang Lengkap 2 96530 

34 D 40  P D3  PNS 6 Tahun 1 1 1 1 0 4 Kurang Lengkap 2 152218 

35 S 27  P D3 kontrak 4 Tahun 2 Bulan 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 118604 

36 R 37  P Ners kontrak 2 Tahun 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 176329 

37 N 46  L Ners PNS 14 Tahun 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 176376 

38 A 36  P D3  kontrak 3 Tahun 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 60861 

39 S 25 L D3  kontrak 2 Tahun 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 176556 

40 H 37  P D3  PNS 5 Tahun 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 176488 

41 M 5 P S1  PNS 20 Tahun 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 176518 

42 A 42  L Ners PNS 12 Tahun 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 139817 

43 N 34  P D3  PNS 11 Tahun 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 161309 

44 A 27 L D3  kontrak 3 Tahun 0 1 1 1 0 3 Kurang Lengkap 2 137608 
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45 N 38 P Ners PNS 11 Tahun 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 137963 

46 H 49  P S1  PNS 12 Tahun 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 176159 

47 H 40  P D3  PNS 11 Tahun 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 118083 

48 N 28  L D3 kontrak 2 Tahun 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 160502 

49 S 41  P Ners PNS 11 Tahun 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 176200 

50 R 26  P D3  kontrak 3 Tahun 4 Bulan 1 1 1 0 0 3 Kurang Lengkap 2 176300 

51 H 46  P Ners PNS 10 Tahun 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 176400 

52 A 42  P D3  PNS 15 Tahun 1 1 1 0 1 4 Kurang Lengkap 2 176500 

53 S 46 L S1 PNS 27 Tahun 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 176600 

54 H 37  P D3  PNS 5 Tahun 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 176700 

55 D 45  L Ners PNS 23 Tahun 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 176800 

56 M 29  P D3  kontrak 3 Tahun 4 Bulan 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 176900 

57 S 48  P S1  PNS 9 Tahun 1 1 1 0 1 4 Kurang Lengkap 2 176100 

58 R 37  L D3 kontrak 3 Tahun 5 bulan 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 146700 

59 A 46 P S1  PNS 10 Tahun 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 146800 

60 K 43  P S1   PNS 7 Tahun 6 Bulan 1 1 1 1 1 5 Lengkap 1 146900 

61 A 50  L D3  PNS 10 Tahun 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 146100 

62 S 39  P D3 PNS 11 Tahun 0 1 1 0 1 3 Kurang Lengkap 2 146200 



 

 

101 
 

 

Lampiran 8 

Hasil Karakteristik Responden 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17-25 Tahun 5 8.1 8.1 8.1 

26-35 Tahun 17 27.4 27.4 35.5 

36-45 Tahun 30 48.4 48.4 83.9 

46-55 Tahun 10 16.1 16.1 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Perempuan 46 74.2 74.2 74.2 

Laki-Laki 16 25.8 25.8 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

 

Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid D3 Keperawatan 37 59.7 59.7 59.7 

S1 Keperawatan 7 11.3 11.3 71.0 

Profesi Ners 18 29.0 29.0 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

 

Status Kepegawaian 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PNS 35 56.5 56.5 56.5 

Kontrak 27 43.5 43.5 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
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Lama Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 6 Tahun 34 54.8 54.8 54.8 

6-10 Tahun 11 17.7 17.7 72.6 

>10 Tahun 17 27.4 27.4 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
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Lampiran 9 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perawat Tentang Catatan Perkembangan Pasien 

Terintegrasi (CPPT) 

 

Pengetahuan Perawat Tentang CPPT 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 23 37.1 37.1 37.1 

Kurang Baik 39 62.9 62.9 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
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Lampiran 10 

Distribusi Frekuensi Kelengekapan Pendokumentasian 

 

Kelengkapan Pendokumentasian 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Lengkap 19 30.6 30.6 30.6 

Kurang Lengkap 43 69.4 69.4 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
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Lampiran 11 

Hasil Uji Chi-Square 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan Perawat Tentang CPPT * Kelengkapan Pendokumentasian Crosstabulation 

 

Kelengkapan 

Pendokumentasian 

Total Lengkap 

Kurang 

Lengkap 

Pengetahuan Perawat 

Tentang CPPT 

Baik Count 18 5 23 

Expected Count 7.0 16.0 23.0 

% within Pengetahuan 

Perawat Tentang CPPT 

78.3% 21.7% 100.0% 

% within Kelengkapan 

Pendokumentasian 

94.7% 11.6% 37.1% 

% of Total 29.0% 8.1% 37.1% 

Kurang Baik Count 1 38 39 

Expected Count 12.0 27.0 39.0 

% within Pengetahuan 

Perawat Tentang CPPT 

2.6% 97.4% 100.0% 

% within Kelengkapan 

Pendokumentasian 

5.3% 88.4% 62.9% 

% of Total 1.6% 61.3% 62.9% 

Total Count 19 43 62 

Expected Count 19.0 43.0 62.0 

% within Pengetahuan 

Perawat Tentang CPPT 

30.6% 69.4% 100.0% 

% within Kelengkapan 

Pendokumentasian 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 30.6% 69.4% 100.0% 
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Chi-square Tests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 39.005
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 35.524 1 .000   

Likelihood Ratio 43.027 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 38.376 1 .000   

N of Valid Cases 62     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.05. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran 12 

Surat Pengambilan Data Awal 
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Lampiran 13 

Surat Keterangan Layak Etik 
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Lampiran 14 

Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal 
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Lampiran 15 

Surat Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 16 

Pembagian Kuesioner 
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Lampiran 17 

Observasi lembar catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) 
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