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ABSTRAK 
 

Nama : Febriyani Prastike 
NIM : 70200117036 
Judul : Hubungan Karakteristik Individu Dengan Beban Kerja Mental 

Perawat Dengan Metode NASA-TLX Selama Pandemi Covid-19 di 
Rumah Sakit I Lagaligo 

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan, antara lain 
perawat yang melayani pasien di masa pandemi. Salah satu dampak yang 
ditimbulkan yaitu beban kerja yang lebih berat dari sebelumnya sehingga dapat 
mengancam kesehatan mental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban 
kerja mental perawat berdasarkan karakteristik individu menggunakan metode 
National Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX) 
selama pandemic Covid-19. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan 
cross sectional study. Populasi pada penelitian, yaitu seluruh perawat yang 
bertugas di Rumah Sakit I Lagaligo dengan jumlah sampel sebanyak 30 perawat 
menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi yaitu perawat 
yang bertugas di ruangan Isolasi Covid-19 atau di ruangan ICU.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara jenis 
kelamin (p= 0.011), usia (p= 0.011), tingkat pendidikan (p= 0.000), dan status 
perkawinan (p= 0.000) dengan beban kerja mental perawat di Rumah Sakit I 
Lagaligo. Beban kerja mental perawat berada pada kategori tinggi dan indikator 
dari metode NASA-TLX yang paling dominan terhadap beban kerja mental 
perawat di Rumah Sakit I Lagaligo yakni indikator kebutuhan waktu sebesar 
18.02%.  

Saran pada penelitian ini, perawat bekerja secara profesional agar beban 
kerja mental dapat diminimalisir. Selain itu, memberikan bantuan dan dukungan 
antar sesama teman sejawat.  
 
Kata Kunci : Karakteristik Individu, Beban Kerja Mental, Perawat, NASA-TLX, 
Pandemi Covid-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pandemi Covid-19 menyebabkan mortalitas yang terjadi di seluruh 

belahan dunia dan terus bertambah setiap harinya. Sehingga menimbulkan 

masalah sosial berupa kecemasan di tengah-tengah masyarakat serta 

berdampak pula pada sektor perekonomian dan pembangunan. Tidak hanya 

itu, banyak pekerja yang sulit mendapatkan pekerjaan dan bahkan ada yang 

kehilangan pekerjaannya dikarenakan adanya pengurangan ketenagakerjaan di 

tempat kerjanya. 

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) 

memperlihatkan bahwa data kasus Covid-19 pada tahun 2021 ada 146.841.882 

kasus Covid-19 yang dikonfirmasi, termasuk 3.104.743 kematian (WHO, 

2021). Negara dengan peringkat pertama di dunia kasus Covid-19, yakni 

United States of America dengan 31.708.445 kasus Covid-19 yang 

dikonfirmasi dan 566.540 kasus kematian. Dan negara peringkat kedua di 

dunia kasus Covid-19, yakni India dengan 17.313.163 kasus yang 

dikonfirmasi dan 195.123 kasus kematian (WHO, 2021). 

 Di Indonesia kasus Covid-19 ada 1.647.138 positif, 1.501.715 

sembuh, dan 44.771 meninggal. Adapun provinsi yang menduduki peringkat 

pertama kasus Covid-19, yakni DKI Jakarta dengan 405.812 kasus 

terkonfirmasi, 393.166 sembuh, dan 6.626 meninggal. Provinsi kedua kasus 

Covid-19, yakni Jawa Barat dengan 276.389 kasus terkonfirmasi, 242.844 

sembuh, dan 3.661 meninggal. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan itu 

sendiri menduduki peringkat keenam dengan 61.362 kasus terkonfirmasi, 

60.124 sembuh, dan 931 meninggal (Kemenkes RI, 2021). Data kasus Covid-
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19 pada tahun 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Luwu Timur 

menunjukkan ada 475 pasien positif dan 34 orang meninggal (Data Sekunder, 

2021). 

Tingginya sebaran kasus Covid-19, meletakkan tenaga kesehatan di 

garis terdepan dalam penindakan serta pengobatan kasus Covid-19 dan 

berisiko terpapar (Sholikin & Herawati, 2020). Yang mana tenaga kesehatan 

ialah orang yang mendedikasikan pribadinya di bidang kesehatan dan 

mempunyai wawasan serta keahlian lewat pendidikan di bidang kesehatan 

dalam macam tertentu membutuhkan wewenang dalam menjalankan upaya 

kesehatan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014). 

Perawat dalam situasi ini, lebih berisiko mengalami cedera moral dan 

masalah kesehatan mental akibat hambatan pandemi Covid-19. Sebab, 

keadaan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan karena yang dirawat adalah 

pasien Covid-19, ada beban yang lebih besar dari biasanya (Greenberg et al., 

2020). Ditambah dengan kondisi yang dialami yakni terjadi penjauhan dari 

keluarga, keadaan yang tidak seperti biasanya, kenaikan paparan virus Covid-

19, kekhawatiran penjangkitan, serta ketakutan kegagalan dalam menemui 

prediksi yang jelek dan perlengkapan teknis yang tidak cukup dalam 

menunjang pasien. Akan menjadi tantangan agar mental tetap sehat dalam 

keadaan yang berkembang pesat ini serta pengurangan risiko kelelahan, 

kecemasan atau depresi (Vinkers et al., 2020). 

Berdasarkan data Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter 

Indonesia (PB IDI) mengungkapkan bahwa kematian tenaga kesehatan karena 

dampak terjangkit virus Covid-19 di Indonesia ialah tertinggi di Asia serta 

tergolong lima besar di dunia dengan jumlah sebanyak 171 perawat (CNN 

Indonesia, 2021). Rumah Sakit selaku lembaga pelayanan kesehatan tingkat 
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rujukan memiliki kewajiban mendistribusikan pelayanan kesehatan tiap orang 

secara paripurna yang melingkupi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, 

pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan (Undang-Undang No. 44 

Tahun 2009). Pelayanan kesehatan kuratif merupakan aktivitas 

penyembuhan/perawatan bertujuan mengurangi rasa sakit serta berupaya 

untuk mengobati penyakit supaya penderita merasa lebih baik (Kondoy et al., 

2017). Rumah sakit rujukan Covid-19 menyiapkan fasilitas perawatan 

terkhusus untuk ruang isolasi pasien kasus Covid-19 (Kemenkes RI, 2020). 

Beban kerja fisik maupun mental merupakan bagian dari beban kerja 

perawat di rumah sakit (Yudi et al., 2019). Terjadinya beban kerja mental pada 

perawat juga dipengaruhi beberapa faktor yang berhubungan dengan 

terjadinya gangguan mental emosional tenaga kesehatan diantaranya seperti 

usia, jenis kelamin, status pernikahan, dan pekerjaan (Atmaja & Puspitasari, 

2020). Dalam melaksanakan tugasnya, perawat memiliki tanggung jawab yang 

besar terhadap pasien atau keluarganya. Komitmen ini menuntut perawat 

untuk tetap profesional dalam memberikan asuhan, yang dapat meningkatkan 

beban kerja mental perawat (Werdani, 2016). 

Beban kerja mental perawat sebaiknya dalam batas normal, yang mana 

volume pekerjaan seimbang dengan kemampuan yang dimiliki perawat atau 

waktu yang digunakan perawat sama dengan jam kerja yang tersedia guna 

merampungkan pekerjaan (Hakiim et al., 2018). Pengukuran beban kerja 

mental bisa dihitung melalui beberapa pendekatan yakni secara objektif dan 

secara subjektif (Widyanti et al., 2010). Bermacam pendekatan sudah 

dipertimbangkan guna menghitung beban kerja secara objektif tetapi 

sebenarnya metode subjektif masih lebih diminati karena pemakaiannya 

mudah, biaya murah, dan keberhasilannya (Young & Stanton, 2002).  
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Sekian banyak peneliti menerangkan bahwasannya metode subjektif 

yang cukup efektif (Wickens, 2000 dalam Wulanyani, 2013). Salah satu 

pengukuran beban kerja mental pada perawat menggunakan metode subjektif 

yang banyak dipakai yakni National Aeronautics and Space Administration 

Task Load Index (NASA-TLX) (Nurfajriah et al., 2017). Terdapat sejumlah 

alat ukur yang bisa dipakai namun kebanyakan peneliti memakai NASA-TLX 

dibanding alat ukur lain seperti SWAT karena mengukur beban kerja mental 

NASA-TLX lebih sensitif (Wulanyani, 2013). Bahwa aspek beban kerja 

mental bisa ditinjau dari NASA-TLX ialah Mental Demand (MD), Physical 

Demand (PD), Temporal Demand (PD), Performance (P), Frustration Level 

(FR) dan Effort (EF) (Hart & Staveland, 1981 dalam Nurfajriah et al., 2017). 

Penelitian tentang beban kerja mental sudah pernah diteliti oleh 

Werdani (2016) dengan desain asosiatif pendekatan cross sectional. Pada 

penelitian ini melibatkan responden 89 pasien dan 89 perawat serta untuk 

menilai beban kerja mental memakai instrumen NASA-TLX dan kuesioner 

tingkat kepuasan. Hasilnya terdapat pengaruh beban kerja mental perawat 

terhadap kepuasan pasien di rawat inap. 

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan Achmad & 

Farihah (2018) di Rumah Sakit X dengan melibatkan 15 orang perawat. 

Dimana didapatkan tingkat beban kerja perawat di RS X memiliki beban kerja 

yang tinggi serta sangat tinggi. Pemeringkatan tertinggi sampai yang terendah 

dari dimensi beban kerja dari tersebut ialah Temporal Demand (62), 

Frustration (63), Mental Demand (65), Physical Demand (69.667), Effort 

(76.67) dan Performance (80.667). Terakhir, penelitian yang dilakukan pada 

perawat di ruangan Poli RSU dr. Slamet Garut yang melibatkan 62 orang 

perawat. Peneliti menggunakan lembar kuesioner NASA-TLX sebagai 
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pengukuran beban kerja mental. Hasilnya menunjukkan kategori tinggi beban 

kerja mental sebanyak 58 responden (100%) (Permana et al., 2020) 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang ―Hubungan Karakteristik Individu dengan Beban Kerja 

Mental Perawat dengan Metode NASA-TLX Selama Pandemi Covid-19 di 

Rumah Sakit I Lagaligo‖. 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah jenis kelamin berhubungan dengan beban kerja mental perawat 

selama masa pandemi Covid-19? 

2. Apakah usia berhubungan dengan beban kerja mental perawat selama 

masa pandemi Covid-19? 

3. Apakah pendidikan terakhir berhubungan dengan beban kerja mental 

perawat selama masa pandemi Covid-19? 

4. Apakah masa kerja berhubungan dengan beban kerja mental perawat 

selama masa pandemi Covid-19? 

5. Apakah shift kerja berhubungan dengan beban kerja mental perawat 

selama masa pandemi Covid-19? 

6. Apakah status perkawinan berhubungan dengan beban kerja mental 

perawat selama masa pandemi Covid-19? 

7. Apakah jenis perawat berhubungan dengan beban kerja mental perawat 

selama masa pandemi Covid-19? 
  



6 
 

 
 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

a. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan beban kerja mental 

perawat selama masa pandemi Covid-19 

b. Tidak ada hubungan antara usia dengan beban kerja mental perawat 

selama masa pandemi Covid-19 

c. Tidak ada hubungan antara pendidikan terakhir dengan beban kerja 

mental perawat selama masa pandemi Covid-19 

d. Tidak ada hubungan antara masa kerja dengan beban kerja mental 

perawat selama masa pandemi Covid-19 

e. Tidak ada hubungan antara shift kerja dengan beban kerja mental 

perawat selama masa pandemi Covid-19 

f. Tidak ada hubungan antara status perkawinan dengan beban kerja 

mental perawat selama masa pandemi Covid-19 

g. Tidak ada hubungan antara jenis perawat dengan beban kerja mental 

perawat selama masa pandemi Covid-19 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Ada hubungan antara jenis kelamin dengan beban kerja mental 

perawat selama masa pandemi Covid-19 

b. Ada hubungan antara usia dengan beban kerja mental perawat selama 

masa pandemi Covid-19 

c. Ada hubungan antara pendidikan terakhir dengan beban kerja mental 

perawat selama masa pandemi Covid-19 

d. Ada hubungan antara masa kerja dengan beban kerja mental perawat 

selama masa pandemi Covid-19 
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e. Ada hubungan antara shift kerja dengan beban kerja mental perawat 

selama masa pandemi Covid-19 

f. Ada hubungan antara status perkawinan dengan beban kerja mental 

perawat selama masa pandemi Covid-19 

g. Ada hubungan antara jenis perawat dengan beban kerja mental perawat 

selama masa pandemi Covid-19 
 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan karakteristik individu dengan beban 

kerja mental perawat dengan metode NASA-TLX selama pandemi Covid-

19 di Rumah Sakit I Lagaligo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan beban kerja 

mental perawat selama masa pandemi Covid-19 

b. Untuk mengetahui hubungan antara usia dengan beban kerja mental 

perawat selama masa pandemi Covid-19 

c. Untuk mengetahui hubungan antara pendidikan terakhir dengan beban 

kerja mental perawat selama masa pandemi Covid-19 

d. Untuk mengetahui hubungan antara masa kerja dengan beban kerja 

mental perawat selama masa pandemi Covid-19 

e. Untuk mengetahui hubungan antara shift kerja dengan beban kerja 

mental perawat selama masa pandemi Covid-19 

f. Untuk mengetahui hubungan antara status pernikahan dengan beban 

kerja mental perawat selama masa pandemi Covid-19 

g. Untuk mengetahui hubungan antara jenis perawat dengan beban kerja 

mental perawat selama masa pandemi Covid-19 
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h. Untuk mengetahui indikator NASA-TLX (Mental Demand (MD), 

Physical Demand (PD), Temporal Demand (PD), Performance (P), 

Frustration Level (FR) dan Effort (EF)) yang dominan pada beban 

kerja mental perawat selama pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I 

Lagaligo. 
 

E. Definisi Operasional 

1. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin dalam penelitian ini, yaitu identitas biologis yang 

dimiliki oleh responden. Adapun kriteria objektif jenis kelamin : 

a. Laki-laki  

b. Perempuan  

2. Usia 

Usia dalam penelitian ini, yaitu lama hidup responden terhitung 

sejak lahir hingga penelitian berlangsung. Adapun kriteria objektif usia 

menurut Depkes, 2009 : 

Masa remaja akhir : 17 – 25 tahun 

Masa dewasa awal : 26 – 35 tahun 

Masa dewasa akhir : 36 – 45 tahun 

Masa lansia awal : 46 – 55 tahun 

Masa lansia akhir : 56 – 65 tahun 

3. Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini, yaitu jenjang pendidikan 

formal yang sudah ditempuh responden dan dibuktikan dengan ijazah yang 

diterima. Adapun kriteria objektif tingkat pendidikan (Shan et al., 2021) : 

a. ≤ Sarjana : tingkat pendidikan D3 Keperawatan, S1   

   Keperawatan, Ners (S1 Profesi) 
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b. > Sarjana  : tingkat pendidikan S2 Keperawatan 

4. Masa Kerja 

Masa kerja dalam penelitian ini, yaitu rentang waktu yang 

ditempuh responden dalam menjalani pekerjaannya. Adapun kriteria 

objektif masa kerja menurut Handoko (2007) : 

a. Masa kerja kategori baru  yaitu ≤ 3 tahun 

b. Masa kerja kategori lama  yaitu > 3 tahun 

5. Shift Kerja 

Shift kerja dalam penelitian ini, yaitu jadwal waktu kerja 

responden. Adapun kriteria objektif shift kerja : 

a. Pagi yaitu perawat yang mulai bekerja pukul 07:00-14:00 

b. Siang yaitu perawat yang mulai bekerja pukul 14:00-21:00 

c. Malam yaitu perawat yang mulai bekerja pukul 21:00-07:00 

6. Status Perkawinan 

Status perkawinan dalam penelitian ini, yaitu ikatan perkawinan 

responden yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama dan 

hidup sebagai sepasang suami/istri. Adapun kriteria objektif status 

perkawinan : 

a. Belum Menikah : untuk perawat yang masih sendiri atau  

  lajang 

b. Menikah : untuk perawat yang telah memiliki keluarga 

  tersendiri 

c. Cerai  : untuk yang telah berpisah dengan   

  pasangannya  
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7. Jenis Perawat 

Perawat dalam penelitian ini, yaitu tenaga kesehatan yang bertugas 

di rumah sakit yang menjadi tempat meneliti. Adapun kriteria objektif 

perawat : 

a. Covid-19  : perawat yang bekerja di Ruang Isolasi Covid-

19 

b. Non Covid-19 : perawat yang bekerja di ruang ICU (Intensive    

   Care Unit) 

8. Beban Kerja Mental 

Beban kerja mental dalam penelitian ini ialah suatu tuntutan tugas 

dari pekerjaan dimana melibatkan kemampuan mental responden yang 

melekat pada diri responden meliputi 6 dimensi (Kebutuhan Mental, 

Kebutuhan Fisik, Kebutuhan Waktu, Performansi, Usaha, dan Tingkat 

Frustasi) yang diukur secara subjektif dengan NASA-TLX. Adapun 

kriteria objektif : 

Beban kerja rendah  : jika skor 0 – 9 

Beban kerja sedang   : jika skor 10 – 29  

Beban kerja agak tinggi : jika skor 30 – 49 

Beban kerja tinggi   : jika skor 50 – 79 

Beban kerja tinggi sekali : jika skor 80 – 100 

  Sumber : (Hart & Staveland, 1981 dalam Simanjuntak, 2010) 

9. Kebutuhan Mental / Menthal Demand (MD) 

Kebutuhan mental dalam penelitian ini adalah seberapa banyak 

kegiatan mengingat, menghitung, mencari, melihat memutuskan serta 

berpikir yang diperlukan dalam pekerjaan responden. 
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10. Kebutuhan Fisik / Physical Demand (PD) 

Kebutuhan fisik dalam penelitian ini adalah seberapa banyak 

kegiatan mengontrol, menarik, menjalankan, memutar, mendorong, dan 

sebagainya yang diperlukan dalam pekerjaan responden. 

11. Kebutuhan Waktu / Temporal Demand (TD) 

Kebutuhan waktu dalam penelitian ini adalah seberapa banyak 

kegiatan yang membutuhkan waktu responden dalam melakukan 

pekerjaannya. 

12. Performansi / Performance (P) 

Performansi dalam penelitian ini adalah seberapa banyak 

kesuksesan dan perasaan lega yang responden gapai dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 

13. Tingkat Usaha / Effort (EF) 

Tingkat usaha dalam penelitian ini adalah seberapa banyak upaya 

yang digunakan responden dalam mental serta fisik yang diperlukan dalam 

menggapai tingkat kinerjanya. 

14. Tingkat Frustasi / Frustration Level (FR) 

Tingkat frustasi dalam penelitian ini adalah seberapa banyak 

perasaan menyerah, terusik, tidak tenteram dibanding dengan perasaan 

pantang menyerah, cocok, damai yang dirasakan responden  semasa 

menjalankan pekerjaannya. 
 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai wadah pelatihan serta pengembangan diri juga ilmu yang 

telah didapat bisa diterapkan secara langsung untuk membantu pemecahan 

masalah. 
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2. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai masukan serta bahan informasi bagi tenaga kesehatan 

dalam rangka melihat tingkat beban kerja mental perawat selama pandemi 

Covid-19. 

3. Bagi Institusi 

Dapat digunakan sebagai bahan bacaan, masukan, dan tambahan 

data untuk mahasiswa yang akan mengembangkan pengetahuan serta bagi 

penelitian selanjutnya. 
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G. Kajian Pustaka 
Tabel 1.1  

Kajian Pustaka 
 

No. Tahun Nama Peneliti Judul Tujuan 
Objek 

Penelitian Metode Hasil Implikasi 

1. 2020 Dewi 
Kusumaningsih, 
M. Ricko 
Gunawan, M. 
Arifki Zainaro, 
dan Tri 
Widiyanti 
http://proceedin
gs.worldconfere
nce.id  
ISSN: 2656-
1174  
(Kusumaningsih 
et al., 2020)  

Hubungan 
Beban Kerja 
Fisik Dan 
Mental 
Perawat 
Dengan 
Penerapan 
Pasien 
Safety Pada 
Masa 
Pandemi 
Covid 19 Di 
UPT 
Puskesmas 
Rawat Inap 
Kabupaten 
Pesawaran 

Untuk 
mengetahui 
bagaimana 
beban kerja 
fisik dan 
mental 
perawat di 
UPT Rawat 
Inap 
Puskesmas 
Kabupaten 
Pesawaran 
dengan 
penerapan 
patient 
safety. 

UPT 
Puskesmas 
Rawat 
Inap 
Kabupaten 
Pesawaran 

metode 
survey 
analitik 
dan 
pendekat
an cross 
sectional. 

Uji statistik beban 
kerja fisik chi-
square, didapat P-
Value = 0,019 
sehingga P-Value 
<α (0,01<0,05) 

maka H0 ditolak 
dengan nilai Oods 
Ratio 0.198. Uji 
statistik beban kerja 
mental 
menggunakan chi-
square, didapat P-
Value = 0,364 
sehingga P-Value 
<α (0,364>0,05) 
maka Ha ditolak 
dengan nilai Oods 
Ratio 1.857. 

Penelitian ini 
masih perlu 
memasukkan 
karakteristik dan 
unsur-unsur yang 
belum dilihat 
oleh akademisi, 
seperti masalah 
tugas, organisasi, 
dan teknologi. 

2. 2020 Egis Permana, 
Ati Surya 
Mediawati, dan 

Beban Kerja 
Mental, 
Fisik Dan 

Untuk 
mengetahui 
gambaran 

RSUD dr. 
Slamet 
Garut. 

Deskripti
f dengan 
menggun

Menunjukkan 
beban kerja mental 
kategori tinggi 

Perbaikan 
administrasi 
keperawatan 

http://proceedings.worldconference.id/
http://proceedings.worldconference.id/
http://proceedings.worldconference.id/
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Indra Maulana  
(Permana et al., 
2020)  

Waktu 
Perawat Di 
Poli RSUD 
dr. Slamet 
Garut 

beban kerja 
mental, 
fisik, dan 
waktu 
perawat di 
ruangan 
poli RSUD 
dr. Slamet 
Garut. 

akan 
pendekat
an 
kuantitati
f. 

sebanyak 58 
responden 
(100,0%), beban 
kerja fisik kategori 
tinggi sebanyak 57 
responden (98,3%), 
dan beban kerja 
waktu kategori 
tinggi sebanyak 57 
responden (98,3%). 

diperlukan, dan 
karena beban 
kerja yang berat, 
perawat harus 
menjaga 
kesehatan fisik 
dan mentalnya. 

3. 2019 Ehsan Bakhshi, 
Adel Mazloumi, 
dan Seyed 
Mostafa Hoseini 
DOI: 
10.5812/zjrms.8
3082. 
(Bakhshi et al., 
2019) 

Relationship 
Between 
Mental 
Fatigue and 
Mental 
Workload 
Among 

Untuk 
mengetahui 
tingkat 
kelelahan 
mental dan 
hubunganny
a dengan 
beban kerja 
mental pada 
perawat. 
 

Rumah 
Sakit 

Deskripti
f analitik 
dengan 
pendekat
an studi 
cross-
sectional. 

Skor Themean (SD) 
untuk kelelahan 
mental dan beban 
kerja mental peserta 
masing-masing 
adalah 13,24 (7,41) 
dan 69,73 (15,26). 
Tidak menunjukkan 
hubungan yang 
signifikan antara 
kelelahan mental 
dan beban kerja 
mental (P = 0,120). 
 

Penelitian masa 
depan di bidang 
ini disarankan 
karena demografi 
dan faktor yang 
mendasari yang 
berkontribusi 
terhadap 
kelelahan mental 
tidak 
diidentifikasi 
dalam penelitian 
ini. Untuk 
mendapatkan 
hasil yang lebih 
baik, penting 
juga untuk 
melakukan 
penelitian dengan 
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menggunakan 
kuesioner untuk 
mengevaluasi 
perawat dengan 
menggunakan 
kriteria yang 
tidak memihak. 

4. 2018 Amirul Hasan, 
Ida Wahyuni, 
dan Bina 
Kurniawan 
ISSN: 2356-
3346) 
http://ejournal3.
undip.ac.id/inde
x.php/jkm 
(Hasan et al., 
2018) 

Hubungan 
Antara 
Beban Kerja 
Mental Dan 
Shift Kerja 
Terhadap 
Stres Kerja 
Pada Pekerja 
Central 
Control 
Room (Studi 
Kasus Pada 
PT. PJB 
Unit 
Pembangkit 
Paiton 
Probolinggo
) 

Penelitian 
ini 
bertujuan 
untuk 
menganalisi
s hubungan 
beban kerja 
mentalitas 
dan 
pergeseran 
kerja 
terhadap 
stres kerja 
di PT. PJB. 
UP Paiton 

PT. PJB 
Unit 
Pembangki
t Paiton 
Probolingg
o 

Penelitia
n 
kuantitati
f yang 
menggun
akan 
metode 
deskripti
f analitik 
dengan 
desain 
cross-
sectional. 
 

Ada hubungan 
mentalitas beban 
kerja (p = 0,029) 
dengan shift kerja 
(p = 0,022) 
terhadap stres kerja 
pekerja. 
 

Di antara shift, 
karyawan 
melakukan 
peregangan 
ringan untuk 
mengendurkan 
otot mereka 
sambil 
menikmati 
musik. 
Sedangkan bisnis 
dapat 
mensosialisasika
n atau 
mengedukasi 
karyawan tentang 
stres kerja 

5. 2018 Fandi Achmad 
dan  Tutik 
Farihah 
ISSN 2339-0905 

Analisa 
Beban Kerja 
Mental 
Menggunaka

Untuk 
mengukur 
beban kerja 
perawat 

Rumah 
Sakit 

Analisis 
deskripti
f 

Tingkat beban kerja 
perawat di RS X 
memiliki beban 
kerja yang tinggi 

Masih perlu 
penelitian lebih 
lanjut karena 
temuan 

http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm
http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm
http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm
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DOI : 
10.5281/zenodo.
1993970 
(Achmad & 
Farihah, 2018) 

n Metode 
NASA Task 
Load Index 
(NASA-
TLX) (Studi 
Kasus: RS. 
X) 

ICU dan 
menganalisi
s 
karakteristik 
perawat di 
RS X.  
 

dan sangat tinggi. 
Pemeringkatan 
dimensi beban kerja 
dari yang tertinggi 
sampai yang 
terendah adalah  
Temporal Demand 
(62), Frustration 
(63), Mental 
Demand (65), 
Physical Demand 
(69.667), Effort 
(76.67) and 
Performance 
(80.667). 

penelitian ini 
pada aspek 
kebutuhan 
mental dan 
kinerja tidak 
konsisten. 

6. 2017 Srie Wulandari 
(Wulandari, 
2017) 
 

Analisis 
Beban Kerja 
Mental, 
Fisik Serta 
Stres Kerja 
Pada 
Perawat 
Secara 
Ergonomi 
Di RSUD 
Dr. Achmad 
Mochtar 
Bukittinggi 

Untuk 
mengetahui 
tingkat 
beban kerja 
mental dan 
fisik dan 
stres kerja 
pada 
perawat di 
RSUD Dr. 
Achmad 
Mochtar 
Bukittinggi. 
 

RSUD Dr. 
Achmad 
Mochtar 
Bukittingg
i. 

Penelitia
n 
deskripti
f. 
 

Hasil analisis 
deskriptif beban 
kerja fisik 
menunjukkan 
kategori cahaya 
yaitu 100-200 kkal 
/ jam. Untuk beban 
kerja mental rata-
rata 67,51 untuk 
ICU / ICCU, 76,42 
untuk ruang KB 
IGD, dan 77,64 
untuk ruang-ruang 
IGD yang masing-

Berdasarkan 
kesimpulan yang 
ditarik dari 
penelitian di atas, 
tiga faktor—
beban fisik, 
ketegangan 
mental, dan stres 
kerja—tidak 
menghalangi 
perawat dalam 
menjalankan 
tugasnya. 
Namun, jika 
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masing masuk 
dalam kategori 
sedang. Dan untuk 
stres dalam 
pekerjaan 
menunjukkan 
angka 113,38 yang 
dapat dikategorikan 
rata-rata, 

tidak terkontrol, 
kemungkinan 
akan meningkat 
seiring waktu dan 
menjadi lebih 
mungkin 
memengaruhi 
kinerja perawat. 
Para peneliti 
menyarankan 
agar ketiga faktor 
tersebut 
dikendalikan 
untuk mencegah 
kenaikan tingkat 
masing-masing 
variabel yang 
dapat 
membahayakan 
kinerja perawat 
di masa depan. 

Pada Tabel 1.1 berisi penelitian terdahulu mengenai beban kerja mental. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yakni subjek dalam penelitian ini merupakan perawat yang berada di ruang isolasi Covid-19. Perbedaan juga 

terletak pada lokasi penelitian yakni lokasi yang dipilih dalam penelitian ini, belum pernah dilakukan penelitian 

sebelumnya terkait analisis beban kerja mental perawat selama pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo Kabupaten 

Luwu Timur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Tinjauan Umum Mengenai Rumah Sakit 

1. Definisi Rumah Sakit 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit ialah lembaga pelayanan kesehatan yang mengadakan pelayanan 

gawat darurat, opname, serta rawat jalan juga mengupayakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara lengkap. 

World Health Organization (WHO) menerangkan bahwa rumah sakit ialah 

komponen keseluruhan dari sesuatu organisasi sosial serta kesehatan yang 

berfungsi mengadakan pelayanan lengkap (komprehensif), pengobatan penyakit 

serta penangkalan penyakit pada warga. Rumah sakit adalah sentral riset medik 

serta pusat pelatihan untuk tenaga kesehatan (Pangerapan et al., 2018).  
 

B. Tinjauan Umum Mengenai Perawat 

1. Definisi Perawat 

Perawat ialah seorang yang mampu dan berwenang dalam 

menjalankan respon keperawatan atas ilmu yang didapat dengan pendidikan 

keperawatan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2014). Perawat merupakan 

tenaga profesional dengan mempunyai keahlian, bertanggung jawab, dan 

berwenang melangsungkan asuhan keperawatan (Wardah et al., 2017). 

Permenkes RI No. HK. 02.02/MENKES/148/1/2010 mengenai Izin 

dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, mengartikan perawat selaku orang 
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yang sudah selesai menempuh pendidikan keperawatan dalam negeri ataupun 

luar negeri setimpal atas peraturan perundang-undangan. 
 

C. Tinjauan Umum Mengenai Beban Kerja 

1. Definisi Beban Kerja 

Beban kerja ialah sejumlah aktivitas atau banyaknya pekerjaan yang 

jadi beban pegawai yang mana mesti dituntaskan oleh pegawai atau di 

kelompok semasa periode waktu tertentu setimpal atas permintaan pimpinan 

(Nasution et al., 2018).  

Mengenai definisi beban kerja ialah beberapa aktivitas yang mesti 

dirampungkan oleh suatu bagian organisasi atau pejabat selama suatu waktu 

(Menpan, 1997 dalam Dhania, 2010). Sedangkan menurut Permendagri 

Nomor 12 Tahun 2008, beban kerja ialah jumlah pekerjaan yang mesti dipikul 

suatu pejabat atau bagian organisasi serta hasil antara norma waktu dan 

volume pekerjaan  

Beban kerja positif dan negatif ialah masalah perseptual. Perseptual 

beban kerja diartikan proses yang mana seorang mengatur dan menjelaskan 

kesan sensorik untuk memberikan arti pada lingkungan mereka. Perseptual 

beban kerja bertautan dengan ciri pekerjaan dan peran. Hal ini karena 

perseptual beban kerja sangat akrab kaitannya dengan pekerjaan, dan seorang 

memberi penilaian beban kerja yang melibatkan banyak aktivitas wajib yang 

memerlukan kegiatan mental dan fisik yang mesti mereka rampungkan dalam 

kurun suatu waktu, terlepas dari akibat positif ataupun negatif dari 

pekerjaannya (Robbins & Judge, 2008 dalam Paramitadewi, 2017). 
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Jadi, beban kerja ialah semacam proses yang mesti dikerjakan individu 

untuk merampungkan tugas atau tuntutan pekerjaannya dalam jangka waktu 

tertentu. 

Al-Qur'an yang mengungkapkan bahwa hidup adalah untuk beribadah 

kepada Allah swt, merupakan salah satu dari sekian banyak wahyu yang 

diberikan Allah swt kepada umat manusia. Bekerja adalah ibadah dengan 

syarat jika dimaksudkan untuk mendapat ridho-Nya, sebagaimana firman 

Allah swt. dalam QS. Adz-Dzariyaat/51:56 yang berbunyi : 

               

Terjemahnya : 
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku.” (Kementerian Agama RI, 2011) 

Menurut ayat di atas, Allah swt menciptakan manusia dan jin untuk 

beribadah kepada-Nya atas kesudahan aktivitas dan tujuan mereka. Ibadah 

adalah pengabdian kepada keagungan Allah swt yang harus mencapai 

puncaknya. Ini juga merupakan hasil dari gagasan bahwa pengabdian 

ditujukan kepada mereka yang memiliki kemampuan yang melampaui niat 

mereka yang sebenarnya (Shihab, 2017).  

Ibadah murni dan ibadah tidak murni, keduanya merupakan bentuk 

ibadah (ghairu mahdhah). Ibadah mahdhah yang meliputi shalat, zakat, puasa, 

dan haji adalah ibadah yang ditetapkan oleh Allah dengan cara, kadar, atau 

jangka waktu. Semua orang terlibat dalam ibadah ghairu mahdhah sebagai 

tindakan fisik dan spiritual dengan tujuan menjadi lebih dekat kepada Allah 

swt. Menurut ayat di atas, Allah menghendaki agar semua usaha manusia 
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dilakukan atas nama-Nya (Shihab, 2017). Manusia diciptakan hanya 

beribadah kepada Allah dengan niat yang tulus karena Allah. 

Dalam Islam, bekerja dipandang sebagai ibadah bila dilakukan untuk 

mendapatkan rezeki. Manusia terlibat dalam tindakan untuk mencari rezeki 

yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh 

manusia bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang profesional dan 

dapat diandalkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Asy-Syura/42:27 yang 

berbunyi :  

                        

            

Terjemahnya: 
“Seandainya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya, 
niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Akan tetapi, 
Dia menurunkan apa yang Dia kehendaki dengan ukuran (tertentu). 
Sesungguhnya Dia Maha Teliti lagi Maha Melihat (keadaan) hamba-
hamba-Nya.” (Kementerian Agama RI, 2011) 

Ayat di atas mengingatkan kita bahwa itu diberikan untuk kebaikan 

dan kebaikan orang banyak. Oleh karena itu, meskipun sering terjadi, Allah 

swt dapat menunda menjawab doa atau mengganti kebutuhan akan harta 

benda dengan memberikan alternatif rezeki berupa hadiah atau pembebasan 

dari malapetaka. Allah swt melakukan ini untuk kebaikan orang itu sendiri. 

Menyebarkan rezeki untuk para hamba-Nya sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan mereka. Tentu saja, mereka berdosa di bumi dan bertindak tanpa 

rencana, tetapi ini bukan karena kehendak Allah swt. Jadi, Allah swt memberi 

rezeki untuk para hamba-Nya, menurut kehendak Ilahi untuk kemaslahatan 
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masing-masing. Lihatlah rahmat-Nya selalu adil dan murah hati karena dia 

mengenal hamba-Nya (Shihab, 2017). 

Kekuatan dan kekayaan pada umumnya seringkali membuat seseorang 

lupa karena pada saat itu ia tidak merasa takut. Berbeda dengan kelemahan 

dan kemiskinan yang membuat seseorang selalu ragu-ragu sebelum bergerak 

karena khawatir keadaan akan bertambah buruk (Shihab, 2017). 

2. Faktor yang Memengaruhi Beban kerja 

Pengaruh beban kerja baik secara eksternal maupun internal adalah 

sebagai berikut (Soleman, 2011) : 

a. Faktor Eksternal 

1) Tugas 

Mencakup pekerjaan fisik seperti area kerja, tata letak tempat 

kerja, keadaan lingkungan, perilaku kerja, cara pemindahan, dan 

angkat beban. Sedang pekerjaan mental mencakup kewajiban, 

kerumitan dari pekerjaan, reaksi pekerja, serta lainnya. 

2) Organisasi Kerja 

Mencakup jam kerja, waktu istirahat, shift kerja, sistem kerja, 

serta lainnya. 

3) Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja bisa memberi tambahan beban, antara lain 

fisik, kimiawi, biologis, dan psikologis. 

b. Faktor Internal 

1) Faktor somatik (jenis kelamin, usia, berat badan, taraf gizi, status 

kesehatan, serta lainnya). 
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2) Faktor psikologis (motivasi, pendapat, keyakinan, ambisi, rasa puas, 

serta lainnya). 

3. Jenis Beban Kerja 

Menerangkan secara khusus macam beban kerja sebagai berikut 

(Bowling & Kirkendall, 2012). 

a. Beban kerja kuantitatif diartikan sebagai sejumlah pekerjaan yang 

dikerjakan oleh seorang. 

b. Beban kerja kualitatif diartikan sebagai tingkat kesukaran dari pekerjaan 

yang dikerjakan oleh seorang. 

c. Beban kerja fisik diartikan sebagai keahlian fisik seorang dalam 

melakukan kewajiban yang jadi tolok ukur serta beban kerja fisik yang  

berlebihan bisa berpengaruh pada penyakit fisik seseorang tersebut. 

d. Beban kerja mental diartikan sebagai kemampuan mental seseorang yang 

jadi dasar serta beban kerja mental yang kebanyakan dapat berpengaruh 

pada psikis seorang tersebut. 
 

D. Tinjauan Umum Mengenai Beban Kerja Mental 

1. Definisi Beban Kerja Mental 

Pergeseran fungsi tubuh manusia membuatnya sulit untuk menghitung 

kerja mental. Secara fisiologis, aktivitas mental dipandang sebagai tugas yang 

sederhana karena itu aktivitas tersebut membutuhkan sedikit kalori. Apalagi 

dalam perilaku moral serta bertanggung jawab, kegiatan mental dapat 

dipahami bahwa lebih berat daripada kegiatan fisik sebab lebih banyak 

mengaitkan aktivitas otak dibanding aktivitas otot (Tarwaka et al., 2004). 
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Beban kerja mental ialah cara mendeskripsikan represi serta 

ketegangan mental karena banyak pekerjaan. Beban kerja mental yang 

berlebihan seringkali menimbulkan kesalahpahaman, kelalaian, dan 

kekeliruan lainnya. Antara lain, mengingat mengerjakan sesuatu dan 

menyusun serta pelaksanaan rencana tindakan (Bullger, 2001:184 dalam 

Kusasih & Tridayanti, 2020). 

Ketika seseorang melakukan aktivitasnya seperti halnya bekerja maka 

dalam hal itu juga berkaitan dengan namanya beban kerja yang dirasakan 

selama proses tersebut. Seseorang akan memiliki beban kerja yang berlebihan 

jika berada di bawah banyak tekanan dan kewajiban untuk menyelesaikan 

semua tugasnya dalam sekali waktu. Terkait dengan hal tersebut telah 

dijelaskan dalam Q.S Az-Zumar/39:39 yang berbunyi :  

                        

Terjemahnya: 
“Katakanlah, “Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaan kamu, 
Sesungguhnya Aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan 
mengetahui,” (Kementerian Agama RI, 2011) 

Dari ayat di atas, kata bekerjalah yakni melakukan apa yang ingin 

dilakukan terus menerus, tergantung pada situasi, kemampuan, dan pandangan 

hidup. Bekerja dengan berbagai kegiatan positif dan keterampilan terhadap 

kehidupan yang diajarkan Allah swt (Shihab, 2017). 

2. Faktor yang Memengaruhi Beban Kerja Mental 

Beban kerja mental seseorang diakibatkan sejumlah faktor dari 

pekerjaan yang dilakukan, seperti macam pekerjaan, keadaan pekerjaan, 

respon tanggap, dan waktu perampungan yang ada. Selain itu, ada sejumlah 

faktor personal yang memberi pengaruh pada faktor-faktor itu, seperti: tingkat 
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motivasi, pengetahuan, kelelahan, kebosanan, dan toleransi kinerja yang 

diperbolehkan (Simanjuntak & Situmorang, 2010). 

Sejumlah hal yang menyebabkan beban kerja mental adalah: a. Fokus 

mesti dibagi menjadi 2 atau lebih tugas (berbagi waktu); b. Kecermatan tinggi 

atas intensitas stimulasi rendah; c. Kesulitan dalam mengerti bahasa tidak 

biasa (Wickens & Holland, 2000 dalam Wulanyani, 2013) 

Selanjutnya, beban kerja mental akan terjadi bila: a. Memelihara 

kesiapsiagaan tahap tinggi untuk waktu yang berlangsung lama seperti fokus 

pekerja mesti konstan guna mengetahui sinyal pada durasi suatu waktu yang 

lumayan lama berlangsung; b. Mengharuskan memegang ketetapan yang 

mengaitkan kewajiban pada keunggulan hasil serta keamanan orang lain; c. 

Pekerjaan yang statis; d. Antara pekerja satu dan lainnya kurang berinteraksi 

(Warm et al., 2008). 

3. Pengukuran Beban Kerja Mental 

Pengukuran ini bisa dikerjakan melalui beberapa pendekatan sebagai 

berikut (Widyanti et al., 2010). 

a. Metode Pengukuran Objektif 

Pendekatan fisiologis bisa dipakai dalam pengukuran beban kerja 

mental (sebab terkuantifikasi dengan kriteria objektif, olehnya disebut 

metode objektif). Terdapat respon fungsional badan dan titik kesadaran 

ialah sebab terjadinya kelelahan mental pada seorang pekerja. Adapun 

macam metode pengukuran objektif sebagai berikut. 

1) Penilaian variabilitas denyut jantung. 

2) Penilaian Eye Blink Rate 
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3) Flicker test. 

4) Penilaian derajat asam saliva. 

b. Metode Pengukuran Secara Subjektif 

Penilaian beban kerja mental bersumber pada anggapan atau 

perseptual subjektif seseorang. Adapun macam metode pengukuran 

subjektif sebagai berikut. 

1) Subjective Workload Assessment Technique (SWAT) 

Adalah Multidimensional Scale. Di metode ini, performansi 

aktivitas seorang terdiri atas 3 dimensi tingkatan beban kerja bertaut 

pada performansi, ialah : 

a) Time load, memperlihatkan adanya besaran waktu pada persiapan, 

penerapan serta pemantauan pekerjaan.  

b) Mental effort, artinya sejumlah usaha mental saat melakukan 

sesuatu tugas.. 

c) Psychological stress, menampilkan derajat efek tugas, 

kebimbangan serta kekecewaan. 

2) National Aeronautics and Space Administration Task Load Index 

(NASA-TLX) 

Ada 6 demand beban kerja dalam NASA-TLX, yakni Mental 

Demand, Physical Demand, Temporal Demand, Performance, Effort, 

dan Frustration Level.  

3) Rating Scale Mental Effort (RSME) 
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Rating scale mental effort (RSME) merupakan metode 

pengukuran beban kerja subjektif dengan penjelasan pada beberapa 

titik acuan (anchor point) dengan memberikan tanda pada skala 0-150  

4) Modified Cooper Harper Scaling  

5) Multidescriptor Scale 
 

E. Tinjauan Umum Mengenai Metode NASA-TLX 

1. Definisi Metode NASA-TLX 

NASA-TLX (The National Aeronautical and Space Administration 

Task Load Index) ialah cara yang dipakai dalam menelaah beban kerja mental 

yang dialami seseorang dalam melaksanakan bermacam kegiatan pekerjaanya 

(Afma, 2016). 

Sandra G. dari NASA-Ames Research Center dan Lowell E. Staveland 

dari San Jose State University pada tahun 1981 mengembangkan The National 

Aeronautical and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX). 

Pengembangan  bersumber adanya keinginan pengukuran subjektif dalam 

mencakup 9 faktor (kesusahan pekerjaan, jenis kegiatan, desakan untuk 

menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu, usaha fisik, usaha mental, 

performansi, frustasi, stres dan kelelahan). Kemudian 9 faktor tersebut 

diturunkan jadi 6 faktor, yaitu Mental Demand, Physical Demand, Temporal 

(time) Demand, Performance (P), Effort (EF) dan Frustration Level (FR) 

(Mutia, 2014). 

2. Pengukuran NASA-TLX  

Pengukuran beban kerja mental memakai NASA-TLX sebagai berikut 

(Hancock & Meshkati, 1988 dalam Surya et al., 2018): 
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a. Pembobotan 

Di tahap ini, kuesioner NASA-TLX menampilkan 15 pasangan 

indikator. Kemudian meminta responden menentukan salah satu dari 2 

indikator yang memengaruhi/ membuat beban kerja mental pada tugas 

responden. Di kuesioner ini jumlah tally dihitung atas masing-masing 

indikator yang dirasa dominan. Jumlah tally ini menjadi bobot di masing-

masing indikator beban kerja mental. Tabel perbandingan pasangan 

indikator NASA-TLX ialah : 
 

 

Gambar 2.1 Pasangan Indikator dari Metode NASA-TLX 
Sumber : (Diniaty & Ikhsan, 2018) 
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Adapun keterangan dari tiap dimensi sebagai berikut : 
Tabel 2.1 Keterangan Dimensi 

 
No. Dimensi Rating Keterangan 
1. Kebutuhan Mental 

/ Mental Demand 
(MD) 

Rendah, 
Tinggi 

Seberapa banyak kegiatan mental dan 
persepsi yang diperlukan di pekerjaan 
anda.  
Seperti : memikirkan, menghitung, 
memilih, melihat, memutuskan serta 
berpikir. 
Apakah pekerjaan itu terbilang 
gampang atau susah, biasa atau rumit, 
besar atau sempit? 

2. Kebutuhan Fisik / 
Physical Demand 
(PD) 

Rendah, 
Tinggi 

Seberapa banyak kegiatan fisik yang 
diperlukan di pekerjaan anda. 
Seperti : mengontrol, menarik, 
menjalankan, memutar, mendorong, 
dan sebagainya. 
Apakah pekerjaan itu terbilang 
gampang atau susah, cepat atau 
lambat, kalem atau rusuh? 

3. Kebutuhan Waktu / 
Temporal Demand 
(TD) 

Rendah, 
Tinggi 

Seberapa banyak yang dirasakan dari 
tekanan waktu atau kegiatan yang 
membutuhkan waktu selama 
melakukan pekerjaan? 
Apakah pekerjaan pelan dan tenang, 
atau buru-buru dan meletihkan? 

4. Performansi / 
Performance (P) 

Buruk, 
Baik 

Seberapa banyak kesuksesan Anda 
untuk menggapai target pekerjaan? 
Seberapa lega Anda atas performansi 
untuk menggapai tujuan itu? 

5. Tingkat Usaha / 
Effort (EF) 

Rendah, 
Tinggi 

Seberapa banyak upaya yang 
diperlukan dalam mental maupun fisik 
untuk menggapai tingkat usaha Anda? 

6. Tingkat Frustasi / 
Frustration level 
(FR) 

Rendah, 
Tinggi 

Seberapa banyak perasaan menyerah, 
terusik, tidak tenteram dibanding 
dengan perasaan pantang menyerah, 
cocok, damai dan kepuasan diri yang 
Anda rasakan semasa menjalankan 
pekerjaan? 
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b. Pemberian Rating  

Peringkat (rating) ialah lanjutan sehabis dikerjakannya 

pembobotan. Tahap pemberian rating ini responden memberikan peringkat 

ataupun rating nilai pada skala 0 – 100 terhadap 6 indikator beban kerja 

mental. Ranting tersebut bersifat subjektif berdasar atas beban kerja yang 

dialami. Berikut skala ranting indikator NASA-TLX : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Rating Indikator NASA-TLX 
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c. Perhitungan Nilai WWL 

Tujuan perhitungan Weighted Workload (WWL) yakni 

memperoleh nilai beban kerja mental dari masing-masing indikator. 

Langkah-langkah mengukur WWL sebagai berikut:  

1) Mengukur Produk  

Untuk memperoleh nilai produk yakni mengalikan rating 

dengan bobot faktor pada tiap indikator. Maka menghasilkan 6 nilai 

produk untuk 6 indikator (MD, PD, TD, P, FR, EF) : 

Produk = Rating x Bobot Faktor  

2) Mengukur WWL :  

WWL = ΣProduk 

3) Mengukur rata-rata WWL : 
 

          
        

  
    

d. Kategori Beban Kerja Mental 

Kategori beban kerja mental berdasarkan metode NASA-TLX 

adalah : 
Tabel 2.2  

Kategori Beban Kerja Mental 
 

Skor Kategori 
0-9 Rendah 

10-29 Sedang 
30-49 Agak Tinggi 
50-79 Tinggi 
80-100 Tinggi Sekali 

(Hart & Staveland, 1981 dalam Simanjuntak, 2010)
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F. Kerangka Teori 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Kerangka Teori 

Sumber :  (Hutabarat, 2018) dan (Simanjuntak & Situmorang, 2010) 

 

Beban Kerja 
Mental 

Faktor yang memengaruhi beban kerja 
mental: 
1. Jenis pekerjaan 
2. Situasi pekerjaan 
3. Waktu respons dan penyelesaian 
4. Faktor individu  

Pengukuran Objektif : 
1. Variabilitas denyut jantung  
2. Eye Blink Rate 
3. Flicker test. 
4. Pengukuran kadar asam 

saliva 

Pengukuran Subjektif : 
1. SWAT 
2. NASA-TLX 
3. RSME 
4. Modified Cooper Harper Scaling 
5. Multidescriptor Scale. 
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G. Kerangka Konsep 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan : 

  : Diteliti 

: Tidak Diteliti 

Gambar 2.4 Kerangka Konsep 

Karakteristik Individu : 
1. Jenis Kelamin 
2. Usia 
3. Tingkat Pendidikan  
4. Masa Kerja 
5. Shift Kerja 
6. Status Perkawinan 
7. Jenis Perawat 

Beban Kerja Mental 
Perawat Selama 

Pademi Covid-19 :  
Metode NASA-TLX 

Menthal Demand (MD) 
 

Temporal Demand  (TD) 
 

Performance (P) 
 

Effort (EF) 
 

Physical Demand (PD) 
 

Frustational Level (FR) 
 

 

 

Faktor yang Memengaruhi 
Beban Kerja Mental : 
1. Keahlian 
2. Kejenuhan 
3. Kelelahan 
4. Toleransi  
5. Performansi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. 

Dalam hal ini guna mengetahui hubungan karakteristik individu dengan beban 

kerja mental perawat selama pademi Covid-19. 
 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di rumah sakit yang menjadi rujukan Covid-19 di 

wilayah Kabupaten Luwu Timur, yakni RSUD I Lagaligo. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dimulai dari bulan November 2021 sampai dengan 

penelitian selesai.  
 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1.  Populasi 

Populasi ialah jumlah seluruh objek penelitian yang akan diamati. 

Populasinya ialah jumlah perawat yang bertugas di Rumah Sakit I Lagaligo 

yang berjumlah 222 perawat. 

2. Sampel Penelitian 

Sesudah memperoleh populasi, penentuan sampel dapat dikerjakan. 

Sampel ialah yang dapat menjadi perwakilan dari jumlah seluruh populasi. 

Penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 30 orang perawat, dengan kriteria inklusi: 
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a. Bersedia menjadi subjek penelitian 

b. Perawat bertugas pada ruangan ICU atau ruangan Isolasi Covid-19 
 

D. Teknik dan Metode Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Study Literature 

Melalui buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, referensi dan contoh - 

contoh penunjang terhadap penelitian yang sedang dilakukan. 

b. Angket 

Memberikan sejumlah pertanyaan tertulis berupa kuesioner kepada 

responden terkait kebutuhan penelitian. 

c. Interview 

Melakukan wawancara atau tanya jawab untuk mengumpulkan 

data secara langsung dengan pihak terkait yang dapat memberikan data 

atau keterangan terpercaya seperti jumlah perawat serta informasi kasus 

Covid-19.  

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer didapat peneliti atas pertanyaan-pertanyaan terstruktur 

serta materinya berhubungan dengan beban kerja mental dalam bentuk 

kuesioner yang dibagikan dan diisi oleh responden.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang didapat peneliti berasal dari instansi tempat 

penelitian, study literature, penelitian sebelumnya, buku-buku, dan 

sebagainya. 
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E. Instrumen Penelitian 

1. Alat Penelitian 

Alat tulis penelitian yang dipakai mencatat serta melaporkan hasil 

penelitian seperti pulpen, kertas, buku, dan laptop. 

2. Kuesioner Penelitian 

Kuesioner yang dipakai dalam pengumpulan data, yaitu kuesioner 

NASA-TLX (National Aeronautics and Space Administration-Task Load 

Index) yang dibagikan serta diisi oleh responden. Kuesioner NASA-TLX ini 

sudah valid dan reliabel guna dipakai sebagai instrumen penelitian karenanya 

sudah banyak dipergunakan dalam menjalankan pengukuran pada penelitian 

yang sama di penelitian-penelitian terdahulu. 
 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data memakai metode NASA-TLX yang dikerjakan secara 

manual dari data yang sudah dikumpulkan. Metode NASA-TLX ialah cara 

pengukuran subjektif yang dipakai dalam pengukuran beban kerja mental. 

Tahapan pengukuran ialah (Hancock & Meshkati, 1988 dalam Surya et al., 

2018) : 

a. Pembobotan : responden  memberikan tanda ceklis pada salah satu dari 2 

indikator berpasangan yang lebih memengaruhi (dominan) mengakibatkan 

beban kerja mental terhadap pekerjaannya. Kuesioner pemberian bobot 

menampilkan 15 pasangan indikator. 

b. Pemberian Rating : responden memberikan rating pada skala 0 – 100 

untuk tiap-tiap indikator sesuai dengan kondisi yang dirasakan. 
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c. Perhitungan Nilai WWL : untuk memperoleh nilai dari beban kerja mental 

masing-masing indikator. Langkah-langkah yang dikerjakan untuk 

mengukur WWL ialah :  

1) Mengukur Produk  

Untuk memperoleh nilai produk, maka : 

Produk = Rating x Bobot Faktor 

2) Mengukur Weighted Workload (WWL) 

Hasil WWL sama dengan jumlah dari keseluruhan produk, 

yaitu :  

WWL = ΣProduk  

3) Mengukur rata-rata WWL  

               
        

  
    

d. Kategori Beban Kerja Mental 

Kategori beban kerja mental berdasarkan metode NASA-TLX 

adalah : 
Tabel 3.1 

Kategori Beban Kerja Mental 
 

Skor Kategori 
0-9 Rendah 

10-29 Sedang 
30-49 Agak Tinggi 
50-79 Tinggi 
80-100 Tinggi Sekali 
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2. Analisis Data 

a. Univariat 

Analisis data secara deskriptif untuk melihat distribusi frekuensi beban 

kerja mental perawat selama pandemi Covid-19 yang disajikan dalam bentuk 

tabel. 

b. Bivariat 

Analisis bivariat untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat, ditunjukkan dalam bentuk korelasi 

menggunakan uji Chi Square. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 

Gambar 4.1 Bangunan Rumah Sakit I Lagaligo 

Sesuai SK Bupati Luwu Timur No. 284 Tahun 2008 tentang Izin 

Penggunaan RSUD I Lagaligo dan Izin Penyelenggaraan oleh Dinas 

Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7 November 2008 Nomor : 

08633/DK-I/Yan-I/XI/2008, H. Andi Hatta M. telah menetapkan Kecamatan 

Wotu sebagai pusat pembangunan rumah sakit di Kabupaten Luwu Timur. 

Pada bulan Desember 2008, layanan rumah sakit mulai beroperasi secara 

terbatas dengan 50 tempat tidur dan 2 dokter spesialis bedah dan kebidanan 

dengan tujuan untuk menyelesaikan infrastruktur, staf, fasilitas teknis medis, 

serta layanan operasional dan masalah hukum formal. Dan pada tanggal 5 

April 2010, RSUD I Lagaligo ditetapkan sebagai Rumah Sakit Tipe C dengan 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

445/MENKES/SK/IV/2010. Kemudian dilanjutkan dengan PERDA Nomor 11 

Tahun 2010 tentang Penyesuaian Struktur di RSUD I Lagaligo menjadi 

Struktur Tipe C. Nama-nama pengurus di RSUD I Lagaligo saat ini adalah dr. 

Hj. Rosmini Pandin, MARS (2008-2019) dan dr. Benny, M.Kes (2019-

Sekarang). 
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Sebagai organisasi perangkat daerah yang dapat diandalkan untuk 

institusi publik, RSUD I Lagaligo yang didirikan pada tahun 2013 sebagai 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terus mengupayakan pendekatan 

pengelolaan rumah sakit yang lebih strategis. Keputusan Komisi Akreditasi 

Rumah Sakit Nomor: KARS-SERT/270/XII/2018 menetapkan status Lulus 

Akreditasi Tingkat Paripurna RSUD I Lagaligo pada 31 Desember 2018, 

sebagai bagian dari upaya pengembangan tingkat pelayanan yang lebih tinggi. 

Dengan menerapkan standar sertifikasi pada semua tatanan pelayanan saat ini, 

RSUD I Lagaligo terus menjaga kualitas pelayanan medis sekaligus 

berkembang dengan hadirnya dokter spesialis spesialis. Di Jl. Sangkuruwira 

No. 1 Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur tempat RSUD 

I Lagaligo berada dengan luas tanah meliputi : 

a. Luas Tanah : 32.952 m2 

b. Luas Bangunan : ±16.307,48 m2 

Jenis pelayanan kesehatan yang tersedia di Rumah Sakit I Lagaligo 

sebagai berikut. 

1. Pelayanan Medik 

Pelayanan medik ini terdiri atas Poliklinik Bedah, Poliklinik 

Interna, Poliklinik Gizi, Poliklinik Orthodonti, Poliklinik Penyakit Mulut, 

Poliklinik Obgyn, Poliklinik Anak, Poliklinik Gigi Dewasa, Poliklinik 

Prostodonti, Poliklinik Neuro, Poliklinik Rehab Medik, Poliklinik Kulit 

Kelamin, Poli THT, Poli Medical Check Up, Poli Mata, Hemodialisa, dan 

IGD. 

2. Pelayanan Penunjang Medik 

Pelayanan penunjang medik ini terdiri atas Farmasi, Laboratorium, 

UTD, Radiologi, Gizi, Laundry, CSSD, dan kamar jenazah. 
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3. Pelayanan Kamar Operasi 

4. Pelayanan Rawat Inap 

5. Pelayanan Admin dan Manajemen 

Pelayanan admin dan manajemen ini terdiri atas Rekam Medis, Rawat 

Jalan, Rekam Medis IGD, Kasir, dan Kepegawaian. 
 

B. Hasil Penelitian 

1. Hasil Analisis Univariat 

a. Karakteristik Responden 

Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini antara lain : 

1) Jenis Kelamin 
Tabel 4.1 

Distribusi Karakteristik Individu Berdasarkan Jenis Kelamin 
Perawat Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  

 
Jenis Kelamin Jumlah (n) Persentase (%) 

Laki-Laki 8 26.7 
Perempuan 22 73.3 

Total 30 100 
Sumber : Data Primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 30 

responden, terdapat 22 responden (73.3%) yang berjenis kelamin 

perempuan dan 8 responden (26.7%) yang berjenis kelamin laki-

laki. 

2) Usia 
Tabel 4.2 

Distribusi Karakteristik Individu Berdasarkan Usia Perawat  
Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  

 
Kategori Usia Jumlah (n) Persentase (%) 

Dewasa Akhir 8 26.7 
Dewasa Awal 22 73.3 

Total 30 100 
Sumber : Data Primer, 2021 
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Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 30 

responden, terdapat 22 responden (73.3%) dengan kategori usia 

dewasa awal dan 8 responden (26.7%) dengan kategori usia dewasa 

akhir. 

3) Tingkat Pendidikan 
Tabel 4.3 

Distribusi Karakteristik Individu Berdasarkan Tingkat 
Pendidikan Perawat Selama Pandemi Covid-19 

di Rumah Sakit I Lagaligo 
 

Kategori  
Tingkat Pendidikan Jumlah (n) Persentase (%) 

> Sarjana 1 3.3 
≤ Sarjana 29 96.7 

Total 30 100 
Sumber : Data Primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 30 

responden, terdapat 29 responden (96.7%) dengan tingkat 

pendidikan ≤ sarjana dan 1 responden (3.3%) dengan tingkat 

pendidikan > sarjana. 

4) Masa Kerja 
Tabel 4.4 

Distribusi Karakteristik Individu Berdasarkan Masa Kerja 
Perawat Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  

 
Kategori Masa Kerja Jumlah (n) Persentase (%) 
Baru 2 6.7 
Lama 28 93.3 

Total 30 100 
Sumber : Data Primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 30 

responden, terdapat 28 responden (93.3%) dengan masa kerja lama 

dan 2 responden (6.7%) dengan masa kerja baru. 
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5) Shift Kerja 
Tabel 4.5 

Distribusi Karakteristik Individu Berdasarkan Shift Kerja 
Perawat Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo 

 
Shift Kerja Jumlah (n) Persentase (%) 

Siang 9 30.0 
Malam 10 33.3 
Pagi 11 36.7 

Total 30 100 
Sumber : Data Primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 30 

responden, terdapat 11 responden (36.7%) dengan shift kerja pagi 

hari dan 9 responden (30.0%) dengan shift kerja siang hari. 

6) Status Perkawinan 
Tabel 4.6 

Distribusi Karakteristik Individu Berdasarkan Status 
Perkawinan Perawat Selama Pandemi Covid-19  

di Rumah Sakit I Lagaligo 
 

Status Perkawinan Jumlah (n) Persentase (%) 
Lajang 4 13.3 
Telah Menikah 26 86.7 

Total 30 100 
Sumber : Data Primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 30 

responden, terdapat 26 responden (86.7%) dengan status 

perkawinan telah menikah dan 4 responden (13.3%) dengan status 

perkawinan lajang. 
  



44 

 
 

7) Jenis Perawat 
Tabel 4.7 

Distribusi Karakteristik Individu Berdasarkan Jenis Perawat  
Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  

 
Jenis Perawat Jumlah (n) Persentase (%) 

Non Covid-19 14 46.7 
Covid-19 16 53.3 

Total 30 100 
Sumber : Data Primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 30 

responden, terdapat 16 responden (53.3%) dengan jenis perawat 

Covid-19 dan 14 responden (46.7%) dengan jenis perawat Non 

Covid-19. 

b. Kategori Beban Kerja Mental 
Tabel 4.8 

Kategori Beban Kerja Mental Perawat  
Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  

 
Kategori Beban 
Kerja Mental 

Jumlah (n) Persentase (%) 

Tinggi 24 80 
Tinggi Sekali 6 20 

Total 30 100 
Sumber : Data Primer, 2021 

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 30 responden, 

terdapat 24 responden (80%) dengan kategori beban kerja mental 

tinggi dan 6 responden (20%) dengan kategori beban kerja mental 

tinggi sekali. 
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Tabel 4.9 
Distribusi Karakteristik Individu Berdasarkan Beban Kerja Mental 

Perawat Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo 
 

Karakteristik Individu 

Beban Kerja Mental 
Total 

Tinggi 
Tinggi 
Sekali 

n % n % N % 
Jenis 
Kelamin 

Laki-laki 
Perempuan 

7 
17 

87.5 
77.3 

1 
5 

12.5 
22.7 

8 
22 

100 
100 

Usia 
Dewasa Akhir 
Dewasa Awal 

7 
17 

87.5 
77.3 

1 
5 

12.5 
22.7 

8 
22 

100 
100 

Tingkat 
Pendidikan 

> Sarjana 
≤ Sarjana 

0 
24 

0 
82.8 

1 
5 

100 
17.2 

1 
29 

100 
100 

Masa Kerja 
Baru 
Lama 

2 
22 

100 
78.6 

0 
6 

0 
21.4 

2 
28 

100 
100 

Shift Kerja 
Pagi 
Siang 
Malam 

10 
6 
8 

90.9 
66.7 
80 

1 
3 
2 

9.1 
33.3 
20 

11 
9 
10 

100 
100
100 

Status 
Perkawinan 

Belum Menikah 
Menikah 
Cerai 

2 
20 
2 

100 
76.9 
100 

0 
6 
0 

0 
23.1 

0 

2 
26 
2 

100 
100 
100 

Jenis 
Perawat 

Covid-19 
Non Covid-19 

12 
12 

75 
85.7 

4 
2 

25 
14.3 

16 
14 

100 
100 

Sumber : Data Primer, 2021 

Dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 30 responden, 

terdapat 17 responden (77.3%) dengan jenis kelamin perempuan yang 

memiliki beban kerja mental tinggi dan 1 responden (12.5%) dengan 

jenis kelamin laki-laki yang memiliki beban kerja mental tinggi sekali. 

Terdapat 17 responden (77.3%) dengan usia dewasa awal yang 

memiliki beban kerja mental tinggi dan 1 responden (12.5%) dengan 

usia dewasa akhir yang memiliki beban kerja mental tinggi sekali. 

Terdapat 24 responden (82.8%) dengan tingkat pendidikan ≤ Sarjana 

yang memiliki beban kerja mental tinggi dan tidak ada responden 

dengan tingkat pendidikan > sarjana yang memiliki beban kerja 

mental tinggi. 
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Terdapat 22 responden (78.6%) dengan masa kerja lama yang 

memiliki beban kerja mental tinggi dan tidak ada responden dengan 

masa kerja baru yang memiliki beban kerja mental tinggi sekali. 

Terdapat 10 responden (90.9%) dengan shift kerja pagi yang memiliki 

beban kerja mental tinggi dan 1 responden (9.1%) dengan shift kerja 

pagi yang memiliki beban kerja mental tinggi sekali. Terdapat 20 

responden (76.9%) dengan status perkawinan telah menikah yang 

memiliki beban kerja mental tinggi dan tidak ada responden dengan 

status perkawinan belum menikah dan bercerai yang memiliki beban 

kerja mental tinggi sekali. Terdapat 12 responden (75%) dengan jenis 

perawat Covid-19 dan 12 responden (85.7%) dengan jenis perawat 

Non Covid-19 yang memiliki beban kerja mental tinggi dan 2 

responden (14.3%) dengan jenis perawat Non Covid-19 yang 

memiliki beban kerja mental tinggi sekali. 

c. Indikator Dominan NASA-TLX 
Tabel 4.10 

Distribusi Nilai Indikator NASA-TLX Perawat  
Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  

 
Indikator Jumlah Persentase (%) 

Kebutuhan Mental 5950 18.02 
Kebutuhan Fisik 5430 16.45 
Kebutuhan Waktu 6175 18.70 
Performansi 3735 11.31 
Tingkat Usaha 6110 18.51 
Tingkat Frustasi 5615 17.01 

Total 33.015 100 
Sumber : Data Primer, 2021 

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 6 indikator NASA-

TLX, diperoleh nilai indikator tertinggi yakni indikator Kebutuhan 
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Waktu (KW) dengan skor 6175 (18.7%) dan nilai indikator terendah 

yakni indikator Performansi (P) dengan skor 3735 (11.31%). 

2. Hasil Analisis Bivariat 

a. Hubungan Jenis Kelamin dengan Beban Kerja Mental Perawat 

Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  
Tabel 4.11 

Hubungan Jenis Kelamin Berdasarkan Beban Kerja Mental 
Perawat Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  

 

Jenis Kelamin 
 

Beban Kerja Mental 
Total 

P-Value Tinggi 
Tinggi 
Sekali 

n % n % N % 
Laki-laki 
Perempuan 

7 
17 

87.5 
77.3 

1 
5 

12.5 
22.7 

8 
22 

100 
100 0.011 

Total 24 80.0 6 20.0 30 100 
Sumber : Data Primer, 2021 

Dari Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 30 responden 

terdapat 17 responden (77.3%) dengan jenis kelamin perempuan yang 

memiliki beban kerja mental tinggi dan 1 responden (12.5%) dengan 

jenis kelamin laki-laki yang memiliki beban kerja mental tinggi sekali. 

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel jenis kelamin 

menunjukkan nilai p-Value = 0.011 yang dimana nilai p<0.05 yang 

berarti terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan 

beban kerja mental pada perawat selama pandemi Covid-19 di Rumah 

Sakit I Lagaligo, berarti bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. 
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b. Hubungan Usia dengan Beban Kerja Mental Perawat Selama 

Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  
Tabel 4.12 

Hubungan Usia Berdasarkan Beban Kerja Mental Perawat 
Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  

 

Kategori Usia 
 

Beban Kerja Mental 
Total 

P-Value Tinggi Tinggi 
Sekali 

n % n % N % 
Dewasa Akhir 
Dewasa Awal 

7 
17 

87.5 
77.3 

1 
5 

12.5 
22.7 

8 
22 

100 
100 0.011 

Total 24 80.0 6 20.0 30 100 
Sumber : Data Primer, 2021 

Dari Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 30 responden 

terdapat 17 responden (77.3%) dengan usia dewasa awal yang 

memiliki beban kerja mental tinggi dan 1 responden (12.5%) dengan 

usia dewasa akhir yang memiliki beban kerja mental tinggi sekali. 

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel usia 

menunjukkan nilai p-Value = 0.011 yang dimana nilai p<0.05 yang 

berarti terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan beban 

kerja mental pada perawat selama pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I 

Lagaligo, berarti bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. 
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c. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Beban Kerja Mental 

Perawat Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  
Tabel 4.13 

Hubungan Tingkat Pendidikan Berdasarkan Beban Kerja Mental 
Perawat Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo 

 

Kategori 
Tingkat 

Pendidikan  

Beban Kerja Mental 
Total 

P-Value Tinggi 
Tinggi 
Sekali 

n % n % N % 
> Sarjana 
≤ Sarjana 

0 
24 

0 
82.8 

1 
5 

100 
17.2 

1 
29 

100 
100 0.011 

Total 24 80.0 6 20.0 30 100 
Sumber : Data Primer, 2021 

Dari Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari 30 responden 

terdapat 24 responden (82.8%) dengan tingkat pendidikan ≤ sarjana 

yang memiliki beban kerja mental tinggi dan tidak ada responden 

dengan tingkat pendidikan lebih dari sarjana yang memiliki beban 

kerja mental tinggi. 

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel tingkat 

pendidikan menunjukkan nilai p-Value = 0.000 yang dimana nilai 

p<0.05 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendidikan dengan beban kerja mental pada perawat selama pandemi 

Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo, berarti  bahwa Ha diterima dan 

H0 ditolak. 
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d. Hubungan Masa Kerja dengan Beban Kerja Mental Perawat 

Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  
Tabel 4.14 

Hubungan Masa Kerja Berdasarkan Beban Kerja Mental Perawat 
Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo 

 

Kategori 
Masa Kerja  

Beban Kerja Mental 
Total 

P-Value Tinggi Tinggi 
Sekali 

n % n % N % 
Baru 
Lama 

2 
22 

100 
78.6 

0 
6 

0 
21.4 

2 
28 

100 
100 0.000 

Total 24 80.0 6 20.0 30 100 
Sumber : Data Primer, 2021 

Dari Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa dari 30 responden 

terdapat 22 responden (78.6%) dengan masa kerja lama yang memiliki 

beban kerja mental tinggi dan tidak ada responden dengan masa kerja 

baru yang memiliki beban kerja mental tinggi sekali.  

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel masa kerja 

menunjukkan nilai p-Value = 0.000 yang dimana nilai p<0.05 yang 

berarti terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan 

beban kerja mental pada perawat selama pandemi Covid-19 di Rumah 

Sakit I Lagaligo, berarti bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. 
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e. Hubungan Shift Kerja dengan Beban Kerja Mental Perawat 

Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  
Tabel 4.15 

Hubungan Shift Kerja Berdasarkan Beban Kerja Mental Perawat 
Selama Pandemi-19 di Rumah Sakit I Lagaligo 

 

Shift Kerja 

Beban Kerja Mental 
Total 

P-Value Tinggi 
Tinggi 
Sekali 

n % n % N % 
Pagi 
Siang 
Malam 

10 
6 
8 

90.9 
66.7 
80 

1 
3 
2 

9.1 
33.3 
20 

11 
9 
10 

100 
100 
100 

0.905 

Total 24 80.0 6 20.0 30 100 
Sumber : Data Primer, 2021 

Dari Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa dari 30 responden 

terdapat 10 responden (90.9%) dengan shift kerja pagi yang memiliki 

beban kerja mental tinggi dan 1 responden (9.1%) dengan shift kerja 

pagi yang memiliki beban kerja mental tinggi sekali.  

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel shift kerja 

menunjukkan nilai p-Value = 0.905 yang dimana nilai p>0.05 yang 

berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara shift kerja 

dengan beban kerja mental pada perawat selama pandemi Covid-19 di 

Rumah Sakit I Lagaligo, berarti bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. 
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f. Hubungan Status Perkawinan dengan Beban Kerja Mental 

Perawat Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  
Tabel 4.16 

Hubungan Status Perkawinan Berdasarkan Beban Kerja Mental 
Perawat Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo 

 

Status 
Perkawinan 

Beban Kerja Mental 
Total 

P-Value Tinggi 
Tinggi 
Sekali 

n % n % N % 
Belum Menikah 
Menikah 

2 
20 

100 
76.9 

0 
6 

0 
23.1 

2 
26 

100 
100 

0.000 Cerai 2 100 0 0 2 100 
Total 24 80.0 6 20.0 30 100 

Sumber : Data Primer, 2021 

Dari Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa dari 30 responden 

terdapat 20 responden (76.9%) dengan status perkawinan menikah 

yang memiliki beban kerja mental tinggi dan tidak ada responden 

dengan status perkawinan belum menikah dan bercerai yang memiliki 

beban kerja mental tinggi sekali.  

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel status 

perkawinan menunjukkan nilai p-Value = 0.000 yang dimana nilai 

p<0.05 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara status 

perkawinan dengan beban kerja mental pada perawat selama pandemi 

Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo, berarti bahwa Ha diterima dan 

H0 ditolak. 
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g. Hubungan Jenis Perawat dengan Beban Kerja Mental Perawat 

Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  
Tabel 4.17 

Hubungan Jenis Perawat Berdasarkan Beban Kerja Mental 
Perawat Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo 

 

Jenis Perawat 

Beban Kerja Mental 
Total 

P-Value Tinggi Tinggi 
Sekali 

n % n % N % 
Covid-19 
Non Covid-19 

12 
12 

75 
85.7 

4 
2 

25 
14.3 

16 
14 

100 
100 0.715 

Total 24 80.0 6 20.0 30 100 
Sumber : Data Primer, 2021 

Dari Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa dari 30 responden 

terdapat 12 responden (75%) dengan jenis perawat Covid-19 dan 12 

responden (85.7%) dengan jenis perawat non Covid-19 yang memiliki 

beban kerja mental tinggi dan 2 responden (14.3%) dengan jenis 

perawat non Covid-19 yang memiliki beban kerja mental tinggi sekali. 

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel jenis perawat 

menunjukkan nilai p-Value = 0.000 yang dimana nilai p>0.05 yang 

berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis perawat 

dengan beban kerja mental pada perawat selama pandemi Covid-19 di 

Rumah Sakit I Lagaligo, berarti H0 diterima dan Ha ditolak. 
 

C. Pembahasan 

1. Hubungan Jenis Kelamin dengan Beban Kerja Mental Perawat 

Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan antara jenis kelamin dengan beban kerja mental pada 

perawat di Rumah Sakit I Lagaligo. Hal ini terjadi sebagai akibat 
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bagaimana perbedaan gender memengaruhi beban kerja mental perawat. 

Perawat lebih cenderung merasakan beban mental.  

Perempuan seringkali kurang kuat secara fisik dibandingkan pria 

sekitar dua pertiga, meskipun terkadang mereka lebih berhati-hati 

(Tarwaka 2010 dalam Widiastuti et al., 2017). Laki-laki memiliki 

semangat yang kuat dalam menghadapi situasi berisiko, tetapi perempuan 

dianggap lebih emosional dan sensitif (Bachri, 2017). 

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar perawat dengan jenis 

kelamin perempuan memiliki peran ganda. Peran ganda tersebut ialah 

selain harus bekerja sesuai dengan profesinya juga perempuan yang telah 

berkeluarga mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah tangganya. 

Peran ganda seseorang membutuhkan banyak waktu dan usaha serta dapat 

mengakibatkan tingginya tekanan yang diperoleh. Tekanan yang tinggi 

baik dari pekerjaan maupun keluarga dapat menyebabkan beban mental 

yang berlebihan. Pada penelitian oleh Mallapiang (2022) mengungkapkan 

peran ganda perempuan dan lingkungan kerja selama pandemi Covid-19 

merupakan salah satu sumber pemicu terjadinya stress. Di satu sisi 

tuntutan kewajiban keluarga mempersulit responden untuk menghabiskan 

waktu bersama keluarganya, dan di sisi lain, perubahan sistem kerja dan 

tuntutan tugas semakin mempersulit.  

Adapun selama pandemi Covid-19 ini, situasi dan tekanan yang 

dihadapi pun jauh berbeda dengan kondisi seperti biasanya. Pada situasi 

dan tekanan yang dihadapi membutuhkan kehati-hatian yang ekstra dalam 

melakukan pelayanan kepada pasien dikarenakan virus Covid-19. Ini yang 

menyebabkan perawat perempuan mengalami beban kerja mental dengan 

kategori tinggi. Selain itu, beban kerja mental dengan kategori tinggi sekali 
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muncul selain karena faktor diatas juga dikarenakan perawat ada yang 

memiliki anak kecil dan lansia di rumah mereka. Sehingga menambah 

beban psikologis pada perawat itu sendiri ditambah dengan perasaan 

khawatir dan cemas akan penularan virus Covid-19 terhadap orang yang 

disayangi. Belum lagi respon negatif orang dari sekitar lingkungan tempat 

tinggal. 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Puspitasari., et al (2021) 

yang menyebutkan bahwa secara psikologis, kebanyakan pria mengatakan 

bahwa mereka lebih terbebani secara mental daripada wanita. Ini karena 

pria lebih mungkin menderita tekanan mental daripada wanita dan berada 

di bawah tekanan lebih selama pandemi Covid-19. Sementara itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Zare., et al (2021) mengungkapkan tidak 

ada hubungan pada variabel yang memengaruhi kelelahan pada perawat 

Iran dengan nilai p=0,23 (p>0,05), yang didominasi laki-laki. Diperkuat 

oleh penelitian Zamanian., et al (2021) yang dilakukan dilakukan di lokasi 

yang sama yaitu Iran, mengenai efek covid-19 pada beban kerja mental 

dan kualitas kehidupan kerja perawat yang didominasi laki-laki bahwa ada 

hubungan dengan nilai p=0,04 (p<0,05). 

2. Hubungan Usia dengan Beban Kerja Mental Perawat Selama 

Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  

Berdasarkan kategori usia pada perawat di Rumah Sakit I Lagaligo 

menunjukkan bahwa mayoritas usia perawat berada di kategori usia 

dewasa awal yakni 26–35 tahun yang tergolong usia produktif dengan 

mempunyai semangat tinggi dan performa tenaga yang baik sehingga 

produktivitasnya masih tinggi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa penduduk yang 
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dapat dikelompokkan ke dalam tenaga kerja adalah penduduk yang 

berumur antara 15 tahun hingga 64 tahun. Kelompok usia dalam rentang 

tersebut termasuk dalam kategori kelompok usia produktif.  

Penelitian ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara 

usia terhadap beban kerja mental pada perawat di Rumah Sakit I Lagaligo 

dengan metode NASA-TLX. Hal ini sejalan dengan penelitian Michael., et 

al (2022) yang mengungkapkan bahwa hasil uji Chi Square diperoleh nilai 

p=0,001 (p<0.05), menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara usia 

perawat dengan beban kerja mental. 

Kategori usia perawat di RS I Lagaligo adalah kategori dewasa 

awal, dan sebagian besar perawat berjenis kelamin perempuan pada 

kategori dewasa awal. Selain itu, masa dewasa adalah usia dimana 

seseorang memasuki usia produktif untuk bekerja. Menurut Vanchapo 

(2020), kemampuan penalaran, pengendalian emosi, kematangan 

intelektual, dan kematangan mental seseorang semuanya meningkat seiring 

bertambahnya usia. Dewasa awal (26-35 tahun) memiliki beban kerja yang 

lebih berat dalam situasi ini daripada dewasa akhir (36-45 tahun). 

Usia dewasa awal cenderung memiliki jiwa yang lebih dalam, 

namun juga cukup rentan terhadap masalah yang dapat dipengaruhi oleh 

penyebab internal dan eksternal, oleh karena itu perawat dalam penelitian 

ini menghadapi beban kerja mental yang sangat tinggi. Pada umumnya, 

perawat pada masa dewasa awal cenderung kurang mampu untuk 

mengontrol terjadinya beban kerja mental akibat tekanan dan situasi 

selama pandemi Covid-19. Dan juga pekerjaan yang dilakukan perawat 

cukup banyak sehingga perawat cenderung mengalami beban kerja mental. 
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Seperti yang ditunjukkan oleh Putri (2019) bahwa orang menerima dan 

mulai mengambil tanggung jawab yang lebih besar di tahap dewasa awal. 

Terdapat perbedaan dengan penelitian oleh Gemine., et al (2021) 

dalam penilaiannya terhadap variabel yang memengaruhi tingkat stres di 

antara anggota staf NHS selama Covid-19 dengan nilai p=0,23 (p> 0,05) 

dan rentang usia dominan 45-54 tahun. Temuan penelitian ini berbeda 

dengan penelitian Kerman., et al (2017) tentang hubungan antara beban 

kerja mental dan kecelakaan pada perawat di Rumah Sakit Kerman Iran, 

yang memiliki nilai p=0,842 (p> 0,05) dan dominan rentang usia 31-40 

tahun.  

3. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Beban Kerja Mental Perawat 

Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara tingkat pendidikan terhadap beban kerja mental pada 

perawat di Rumah Sakit I Lagaligo dengan metode NASA-TLX. Tingkat 

pendidikan yang mengalami beban kerja mental tinggi sekali, yakni tingkat 

pendidikan ≤ sarjana. Yang mana pada penelitian ini, tingkat pendidikan  

kategori ≤ sarjana didominasi dengan pendidikan sarjana.  

Latar belakang pendidikan memiliki potensi yang unik, terutama 

bagi perawat yang bertanggung jawab untuk memberikan perawatan 

berbasis kebutuhan kepada pasiennya disamping juga telah memiliki 

keluarga. Oleh karena itu, dalam hal manajemen waktu, bagilah menjadi 

masalah pekerjaan dan pribadi, terutama untuk mengasuh anak kecil. 

Tingkat pendidikan seseorang memengaruhi cara menyikapi apa yang 

datang dari luar. Termasuk jumlah pasien yang terus bertambah. Hal ini 
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menyebabkan peningkatan beban kerja mental, tingkat pendidikan yang 

tinggi maka beban kerja yang diberikan semakin banyak. 

Berbeda dengan Notoatmodjo (2010) yang menyatakan bahwa 

tingkat pendidikan seseorang memengaruhi bagaimana mereka bereaksi 

terhadap rangsangan eksternal. Status kesehatan meningkat dengan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pendidikan tinggi dapat 

mendorong perkembangan intelektual dan memperluas pengetahuan yang 

dapat digunakan untuk menyediakan perawatan medis bagi pasien. 

Sebagaimana dalam potongan ayat Q.S Al-Mujadilah/58:11 yang 

berbunyi : 

                   

Terjemahnya : 
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat” (Kementerian Agama RI, 2011). 

Kitab Jalallain mengklaim bahwa Allah swt melipatgandakan 

pahala orang yang mengetahui dari 10 sampai 700 kali lipat. Pahalanya 

bertambah dan mendapatkan ridha Allah swt. Allah akan menambah 

pahala kita jika kita berilmu. Orang beriman tidak mudah tertipu, banyak 

pengalaman tidak akan mengeluh, selalu mencari solusi, dan tidak salah 

mengartikan orang lain. 

Dalam penelitian ini tingkat pendidikan perawat ≤ sarjana 

didominasi pada jenjang Sarjana. Sejalan dengan penelitian Mar., et al 

(2021) yaitu riwayat pendidikan terakhir didominasi oleh studi universitas 

sebanyak 247 responden (68.6%), tingkat pendidikan sarjana juga dominan 

pada penelitian Peng., et al (2021) dengan frekuensi 1.218 responden 

(59.1%). 
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4. Hubungan Masa Kerja dengan Beban Kerja Mental Perawat Selama 

Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan yang signifikan 

antara masa kerja terhadap beban kerja mental pada perawat di Rumah 

Sakit I Lagaligo. Masa kerja biasanya berkaitan dengan waktu yang 

diperlukan untuk memulai serta kinerja juga ditentukan oleh pengalaman 

kerja seseorang (Septiani, 2017). Durasi kerja dapat dapat berdampak pada 

kinerja dan kepuasan kerja seorang perawat.  

Masa kerja lama dengan kategori beban kerja mental tinggi sekali 

merupakan masa kerja dalam penelitian ini yang memberikan kontribusi 

terhadap beban kerja mental. Hal ini terjadi karena masa kerja lama meski 

memiliki banyak pengalaman namun selalu monoton dalam rutinitas 

kerjanya sehingga menimbulkan kejenuhan disertai lingkungan kerja yang 

terbatas. Beban dan tanggung jawab pekerjaan juga meningkat seiring 

dengan lamanya masa kerja. 

Sejalan dengan penelitian Rahdiana., et al (2021) menunjukkan ada 

hubungan antara masa kerja dengan tingkat beban kerja mental, nilai sig 

pada Phi, Cramer’s V, dan Contingency Coefficient adalah 0,01 < 0,05. 

Diperkuat oleh penelitian Shafei., et al (2020) mengenai stres kerja, 

kepuasan kerja, dan niat untuk pergi: perawat bekerja di garis depan 

selama pandemi Covid-19 di Kota Zagazig, Mesir dengan nilai p=0,009 

dengan dominan masa kerja ± 10 tahun. 

5. Hubungan Shift Kerja dengan Beban Kerja Mental Perawat Selama 

Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara shift kerja dengan beban kerja mental 
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pada perawat di Rumah Sakit I Lagaligo. Perawat dalam penelitian ini 

menjalani shift kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, termasuk 

bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan jam kerja masing-masing. Shift 

kerja tersebut terdiri dari shift pagi, siang, dan malam.  

Beban kerja mental terhadap shift pagi, siang, dan malam, tidak 

terdapat perbedaan signifikan. Sebab, perawat terbiasa dengan tugas yang 

bervariasi dari waktu ke waktu dan karena ada hubungan yang positif dan 

harmonis antara perawat dan tenaga medis lainnya, sehingga beban kerja 

dapat berkurang. Maka dari itu, shift kerja tidak dapat dikaitkan dengan 

beban kerja mental karena datanya homogen,  

Bahkan jika tidak ada hubungan antara shift kerja dan beban kerja 

mental perawat, shift kerja dapat melelahkan perawat dan menyebabkan 

masalah kesehatan, sehingga rumah sakit perlu memperhatikan jadwal 

shift kerja perawat. Seperti yang diungkapkan (Dwiyana et al., 2021), 

perawat adalah salah satu profesional kesehatan yang memberikan layanan 

untuk membantu kesehatan dan pemulihan pasien di rumah sakit yang 

buka sepanjang waktu. Dengan komitmen yang diberikan kepada pasien, 

perawat yang bekerja secara berotasi harus mampu memberikan perawatan 

terus menerus sepanjang waktu (Zurin & Dirdjo, 2020).  

Sejalan dengan penelitian Umyati., et al (2019) bahwa shift kerja 

tidak berpengaruh pada beban kerja mental operator, nilai p-value sebesar 

0,267>α (0,05). Hasil yang sama pada penelitian Rn., et al (2021) 

mengenai hubungan antara beban kerja mental dan kinerja di antara 

perawat Iran yang memberikan perawatan kepada pasien Covid-19 dengan 

nilai p= 0.98 yaitu dominan shift kerja rotasi sebanyak 105 responden 

(75.5%). 
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6. Hubungan Status Perkawinan dengan Beban Kerja Mental Perawat 

Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan yang signifikan 

antara status perkawinan dengan beban kerja mental perawat di RS I 

Lagaligo. Standar penerimaan tenaga kerja di RS I Lagaligo tidak 

mempertimbangkan status perkawinan. Kategori status telah menikah 

adalah salah satu yang memiliki dampak terbesar pada beban kerja mental 

yang ditanggung perawat. 

Dalam penelitian ini, perawat yang telah menikah memiliki beban 

kerja mental kategori tinggi sekali karena adanya tekanan dari pekerjaan 

dan tanggung jawab selain pada diri sendiri juga keluarga. Termasuk 

tuntutan dan harapan pekerjaan bertentangan dengan keluarga, tekanan 

ekonomi, dan masalah keluarga bagi orang yang telah menikah. Lain lagi 

apabila mengalami konflik peran ganda, jenis konflik antar peran yang 

terjadi ketika tekanan peran keluarga dan pekerjaan berbenturan. Sebab 

keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga konflik ini bisa saja terjadi. Ini 

dapat dialami oleh perawat laki-laki maupun perempuan. 

Sedangkan perempuan yang telah menikah, khususnya. Akan 

menghadapi kendala atau tantangan karena perannya sebagai ibu rumah 

tangga, mitra dalam tanggung jawab rumah tangga, dan pendamping bagi 

pasangannya, serta keinginan untuk memajukan karier melalui pekerjaan 

(Wijono, 2010 dalam Priastuty & Mulyana, 2021). Pada penelitian ini 

juga, perawat tidak memiliki rasa nyaman terhadap situasi kerjanya. Pada 

situasi yang harus dihadapi, dimana perawat bekerja melayani pasien 

selama pandemi Covid-19. Banyak kekhawatiran yang dirasakan pada saat 
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melayani pasien dan sesudah melayani pasien, pulang kerumah bertemu 

keluarga. 

Sejalan dengan penelitian Abbasi., et al (2019) mengidentifikasi 

hubungan antara beban kerja dan status perkawinan dan menyimpulkan 

bahwa orang yang menikah memiliki tingkat beban kerja yang lebih besar 

daripada orang lajang dengan nilai p=0,001 (p>0,05). 

7. Hubungan Jenis Perawat dengan Beban Kerja Mental Perawat 

Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada hubungan antara jenis 

perawat dengan beban kerja mental perawat di RS I Lagaligo. Pandemi 

Covid-19 menempatkan perawat di bawah tuntutan beban kerja yang tidak 

biasa. Yang situasi dan kondisi sebelum pandemi Covid-19 dan selama 

pandemi Covid-19 saat ini berbeda. Mereka berisiko lebih tinggi terpapar 

karena sering bersentuhan dengan pasien yang diduga terinfeksi Covid-19 

atau yang dinyatakan positif Covid-19. Beban kerja berlebihan pada 

seseorang juga dapat menyebabkan ketegangan, stres dan kecemasan, 

berujung pada depresi dan mengganggu peran perawat selama pandemi 

Covid-19. 

Pada penelitian lainnya tentang beban kerja perawat relawan 

Covid-19 di Indonesia yang menunjukkan hasil 112 orang (56%) memiliki 

beban kerja yang berat. Banyaknya pekerjaan juga dapat memengaruhi 

pikiran seseorang. Beban kerja yang berat lebih cenderung mengganggu 

kondisi mental atau psikologis seseorang (Apriyanti et al., 2022). Berbeda 

dengan hasil data 84 responden, beban kerja responden berbeda pada saat 

wabah Covid-19, namun dominan tergolong level sedang dan tinggi karena 
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di rumah sakit berisiko tinggi terinfeksi virus Covid-19 tempat perawat 

bekerja (Solon et al., 2021).  

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian Rn., et al (2021) dengan 

nilai p=0.369 dengan subjek khusus pada perawat Covid-19 selama 1-4 

bulan. Khusus untuk perawat non Covid-19 ditemukan nilai p=0.90 seperti 

bagian ICU, penyakit menular dan perawatan darurat. Namun, hasil 

penelitian yang berbeda oleh Bazyar., et al (2020) yang menunjukkan nilai 

p=0,003, ada hubungan dengan yang didominasi pada lingkungan kerja 

Corona yaitu sebanyak 45 responden (12.7%). 

8. Beban Kerja Mental Perawat Selama Pandemi Covid-19 di Rumah 

Sakit I Lagaligo 

Perawat memiliki kategori beban kerja mental yang bervariasi. 

Namun, kategori beban kerja mental termasuk dalam kisaran tinggi hingga 

tinggi sekali pada penelitian ini. Hal ini terjadi karena beban kerja mental 

tinggi yang dialami oleh perawat dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya. 

Tingkat kewaspadaan yang tinggi diperlukan dalam memberikan 

perawatan kepada pasien apalagi di masa pandemi Covid-19 dan perawat 

bekerja di rumah sakit di mana ada bahaya yang signifikan tertular virus 

Covid-19. 

 Banyak perawat bekerja lebih intensif dari biasanya. Pasien 

dengan urgensi dan jenis penyakit yang berbeda perlu menghadapi 

keluarga pasien yang khawatir tentang bagaimana orang yang mereka 

cintai diperlakukan dan sering menanyakan kondisi pasien kepada 

perawat. Meminta anggota keluarga untuk segera mengambil keputusan 

pengobatan untuk pengambilan tindakan terhadap pasien untuk mencegah 

masalah kesehatan yang lebih signifikan. Hubungan perawat-pasien 
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selama jam kerja, observasi pasien. Penggunaan APD pada perawat Covid-

19 juga memberikan rasa tidak nyaman selama melakukan pekerjaannya. 

Berdasarkan hasil tabulasi silang antara karakteristik individu 

dengan beban kerja mental diperoleh hasil bahwa perawat perempuan 

lebih dominan mengalami beban kerja mental kategori tinggi dibanding 

perawat laki-laki Jenis kelamin perempuan sebagai faktor pemicu 

tingginya beban kerja mental seseorang, misalnya seorang ibu pekerja 

yang juga harus menyeimbangkan merawat pasangan dan anak-anaknya di 

rumah. Besarnya tanggungjawab yang diemban secara tidak langsung 

memicu beban kerja mental dan perempuan juga cenderung memiliki sifat 

peka dan sensitif. Menurut penelitian Handayani., et al (2020), tenaga 

kesehatan wanita yang bekerja di instansi kesehatan takut akan 

kemungkinan terpapar dan menularkan pada orang yang mereka cintai 

menambah beban individu itu sendiri. Adapun pada penelitian oleh 

Nildawati., et al (2020) bahwa pekerjaan dapur lebih cocok dilakukan oleh 

perempuan dengan alasan pekerjaan dapur memang merupakan pekerjaan 

perempuan.  

Kategori beban kerja mental tinggi sekali sebanyak 5 perawat 

perempuan dan 1 perawat laki-laki. Hal ini dikarenakan sebagian perawat 

masih sendiri atau belum memiliki pasangan, artinya mereka lebih 

mementingkan karir dan kehidupan pribadinya. Menurut Izzudin (2006) 

menyebutkan bahwa perawat perempuan sembilan kali lebih mampu 

mempersiapkan asuhan keperawatan daripada perawat laki-laki (Sagala & 

Hutapea, 2022). 

Kategori beban kerja mental tinggi yang didominasi usia dewasa 

awal. Usia dewasa awal merupakan ajang pencarian jati diri dan dianggap 
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sebagai usia produktif. Mayoritas perawat yang menjadi subjek penelitian 

adalah usia dewasa awal, sehingga kategori beban kerja mental di 

dominasi oleh usia tersebut. Semakin tua usia seseorang makin banyak 

pula pengalaman yang dimiliki sehingga cenderung seorang pemimpin 

memberinya pekerjaan yang lebih banyak, sehingga perawat harus dituntut 

memiliki keterampilan yang lebih dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan.  

Sejalan dengan penelitian Usman., et al (2021), seiring 

bertambahnya usia seseorang, ia menemukan bahwa ukuran kekuatan dan 

kedewasaannya menjadi lebih matang dengan memikirkan pekerjaan dan  

lebih teratur dengan. Oleh karena itu, kategori usia dewasa awal (26-35 

tahun) memiliki beban kerja yang lebih tinggi daripada kategori usia 

dewasa akhir (36-45 tahun).  

Ketika beban kerja mental melebihi kapasitas fisik, hal itu 

menyebabkan ketidaknyamanan (tahap awal), kelelahan (overstress), 

kecelakaan, cedera, rasa sakit, dan penyakit, serta kinerja di bawah standar 

(tahap akhir). Sebaliknya, stres, kebosanan, lesu, produktivitas yang buruk, 

dan penyakit dapat diakibatkan oleh beban kerja yang terlalu rendah 

dibandingkan dengan kapasitas tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya 

stres kerja meningkat seiring dengan meningkatnya beban kerja mental 

pada tenaga kerja (Fahamsyah, 2017 dalam Difibri et al., 2021). 

Kategori beban kerja mental tinggi yang didominasi tingkat 

pendidikan  ≤ sarjana. Hal ini dikarenakan bahwa mayoritas perawat yang 

menjadi subjek penelitian memiliki latar belakang pendidikan sarjana dan 

status menikah. Riwayat pendidikan yang dimiliki seseorang memiliki 

potensi tersendiri utamanya bagi perawat yang bertugas memberikan 
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asuhan keperawatan kepada pasien sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga 

memiliki pikiran yang terbagi dalam manajemen waktu antara pekerjaan 

dan urusan pribadi, khususnya perawat yang memiliki anak bayi atau 

balita. Tingkat pendidikan seseorang memengaruhi bagaimana mereka  

bereaksi terhadap respon dari luar. Termasuk jumlah pasien yang 

bertambah setiap saat. Tingginya tingkat pendidikan seorang maka beban 

kerja yang diberikan semakin banyak sehingga hal inilah yang memicu 

terjadinya beban kerja mental. Berbeda dengan penelitian oleh Sagala & 

Hutapea  (2022) menyatakan bahwa orang yang tingkat pendidikan tinggi 

lebih sensibel dan kreatif dan lebih terbuka untuk menerima berbagai 

upaya reformasi, tetapi beradaptasi dengan baik terhadap perubahan yang 

berbeda. 

Kategori beban kerja mental tinggi yang didominasi oleh masa 

kerja lama. Lamanya seseorang bekerja akan meningkatkan kemampuan 

dan pengalaman terhadap tugasnya sebagai perawat khusus di masa 

pandemi Covid-19. Seseorang yang telah lama bekerja akan lebih banyak 

memahami pekerjaan dan cenderung cepat dalam proses penyelesaian. 

Sejalan penelitian Hutapea., et al (2022), semakin lama masa kerja 

semakin baik keterampilan karena telah beradaptasi dengan pekerjaan. 

Seseorang yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya akan mencapai 

kepuasan tertentu. Namun, berbeda dengan perawat yang baru bekerja, 

pasti masih memerlukan arahan dan bimbingan dari atasan dalam memberi 

perawatan. Pertama kali bekerja tentu saja akan diberi pekerjaan yang 

cukup mudah karena dianggap memerlukan waktu untuk beradaptasi 

dengan lingkungan, pekerjaan, dan rekan kerja. 
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Oleh karena itu, perawat pada penelitian ini dengan masa kerja 

lama dapat mengalami beban kerja mental tinggi dikarenakan beban tugas 

yang diberikan lebih banyak berdasarkan kemampuan serta 

pengalamannya. Hal ini berbeda dengan pendapat Robbins (2012) bahwa 

masa kerja seseorang tidak ada hubungannya dengan prestasinya. Kinerja 

seseorang tidak selalu lebih baik daripada kinerja karyawan yang berada di 

posisi yang lebih rendah, bahkan jika mereka sudah memiliki posisi yang 

lebih tinggi di tempat kerja. 

Kategori beban kerja mental tinggi terbanyak pada shift kerja pagi. 

Sedangkan beban kerja mental tinggi sekali dengan shift kerja siang. Pada 

penelitian ini, perawat dapat mengalami beban kerja mental dikarenakan 

bekerja diwaktu pagi atau siang hari yang cenderung membuat perawat 

bekerja ganda. Sebab, pada saat itu banyak pasien yang mengunjungi 

rumah sakit sedangkan sumberdaya perawat yang minim. Berbeda dengan 

bekerja pada malam hari, karena orang-orang hanya datang jika dalam 

keadaan darurat. Hal inilah yang menjadi penyebab tingginya beban kerja 

mental bagi perawat, dimana sering mengalami kelelahan, dehidrasi, dan 

panik oleh keadaan. Berbeda dengan penelitian Shoja., et al (2020) bahwa 

beban kerja dan kerja shift memiliki hubungan yang signifikan satu sama 

lain, dan bila dibandingkan dengan shift rotasi dan shift pagi, skor beban 

kerja yang lebih tinggi yakni shift malam. Menurut Yulihastin (2009) 

bahwasannya perawat harus bekerja secara bergiliran karena rumah sakit 

melayani pasien sepanjang waktu. 

Kategori beban kerja mental tinggi yang didominasi oleh status 

perkawinan telah menikah. Seseorang yang telah menikah memiliki beban 

tambahan. Hal ini tercermin tidak hanya dalam jumlah pekerjaan, tetapi 
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juga dalam tanggung jawab keluarga dan kesadaran akan fungsi sosial di 

masyarakat. Keberadaan seorang anak, khususnya bayi atau balita yang 

lebih dari satu bagi pihak perempuan. Status sebagai ibu dan istri 

memberinya beban tambahan selain bekerja sebagai perawat. Sejalan 

dengan Syafitri., et al (2019), orang yang sudah menikah memiliki 

tanggung jawab ganda untuk secara otomatis mengambil tugas keluarga 

sambil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di instansi, 

sehingga diyakini akan meningkatkan stres kerja. 

Kategori beban kerja mental tinggi dominan pada kedua jenis 

perawat Covid-19 dan Non Covid-19 dan tinggi sekali dominan oleh 

perawat Covid-19. Pekerjaan perawat tidaklah mudah sehingga 

memunculkan beban kerja yang diakibatkan oleh pekerjaannya tersebut 

seperti perawat harus memonitor pasien setiap waktu serta melakukan 

asuhan keperawatan. Selama pandemi Covid-19 tampaknya menimbulkan 

berbagai masalah kesehatan mental bagi perawat non Covid-19, yaitu 

mereka yang bekerja di Unit Perawatan Intensif (ICU). Sejalan dengan 

penelitian Heesakkers., et al (2021) tentang pengaruh peningkatan Covid-

19 pada perawat ICU di Belanda, sebagian besar perawat ICU memiliki 

tingkat stres, kecemasan, depresi, dan PTSD sedang hingga berat. 

Selain itu, jika dibandingkan dengan populasi umum, perawat 

Covid-19 khususnya yang berada di ruang isolasi Covid-19 mengalami 

beban kerja akibat berbagai tekanan dari Covid-19, seperti harus 

melakukan kontak langsung dengan pasien yang terindikasi atau positif 

Covid-19. Tekanan lainnya termasuk risiko tinggi infeksi, penggunaan alat 

pelindung diri (APD), manajemen penyakit, kurangnya pengalaman dalam 

menangani penyakit, beban kerja yang meningkat, dan stigma dari pasien 
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(Que et al., 2020). Selama pandemi saat ini, perawat yang bekerja di 

rumah sakit sangat berisiko terkena virus Covid-19 karena beban kerja 

mereka yang meningkat dan tingkat stres yang meningkat akibat 

penyebaran virus yang cepat. 

Seperti yang dijelaskan oleh Liu., et al (2020), penyedia layanan 

menunjukkan rasa tanggung jawab yang kuat dan melakukan upaya 

bersama untuk mengurangi penderitaan pasien meskipun menghadapi 

tantangan seperti bekerja di lingkungan asing, mengenakan alat pelindung 

diri, kelelahan fisik karena beban kerja yang berat, dan menyembunyikan 

ketakutan tertular infeksi dan menyebarkannya kepada orang lain serta 

merasa tidak siap untuk menangani kondisi pasien. 

Menurut penelitian yang dilakukan Kusumaningsih., et al (2020), 

ketidakseimbangan antara jam kerja dengan jumlah pekerjaan yang harus 

dilakukan dapat menjadi akar dari tingginya beban kerja perawat.. 

Pendapat lain yang mendukung pernyataan ini dikemukakan oleh Cai., et 

al (2020) pandemi Covid-19 telah meningkatkan beban fisik dan mental 

bagi perawat, yang merupakan perspektif lain yang mendukung klaim ini. 

Hal ini disebabkan ketakutan perawat akan menularkan virus Covid-19 

kepada keluarganya, terutama mereka yang memiliki anak kecil atau 

kerabat yang sudah lanjut usia. Seperti yang diungkapkan Moghadam., et 

al (2019), perawat yang mengaku memiliki beban mental tinggi mungkin 

sebenarnya tidak memilikinya. Konflik dalam keluarga dan kepribadian 

mereka serta persepsi atau keadaan psikologis mereka mungkin menjadi 

penyebab beban mental mereka yang berlebihan. 

Banyak perawat menghadapi masalah kesehatan mental bukan 

hanya karena mereka menderita karena terlalu banyak bekerja, tetapi juga 
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karena mereka berisiko tinggi terkena infeksi dan malaise. Ini 

meningkatkan risiko terinfeksi. Oleh karena itu, sangat penting bagi 

perawat dan pengambil keputusan untuk memperhatikan faktor protektif 

dan keberhasilan proses adaptasi keadaan pandemi Covid-19 (Hassannia et 

al., 2020). 

Hasil penelitian Usman., et al (2021), mayoritas perawat di Rumah 

Sakit Ajibarang memiliki beban mental yang sangat tinggi. Dengan kata 

lain, 18 perawat (42,9%) dan 15 perawat (65,2%) gagal mengenali pasien 

saat memberikan obat. Hal ini sesuai dengan gagasan bahwa epidemi 

Covid-19 saat ini telah mengakibatkan peningkatan dramatis dalam upaya 

mental. Penelitian lain di Iran pada Perawat ICU diperoleh bahwa sebagian 

besar peserta adalah perempuan (96,2%), menikah (59%), memiliki gelar 

sarjana (94,3%), shift kerja bergilir (96,2%), dan dengan usia rata-rata 30-

40 tahun (61%). Dimana rata-rata nilai beban kerja mental adalah 70,21 

termasuk dalam kategori tinggi (Moghadam et al., 2019). 

Menurut Koesomowidjojo (2017), perawat dipengaruhi secara 

negatif oleh beban kerja yang sangat tinggi atau sangat rendah, sehingga 

harus ada keseimbangan di tempat kerja. Beban kerja yang tinggi 

menyebabkan stres kerja, dan kurangnya konsentrasi perawat 

memengaruhi keselamatan pasien, terutama saat mengidentifikasi pasien. 

Adapun menurut Rosyanti & Hadi (2020), perawat mengalami kondisi 

mental yang lebih serius karena kondisi abnormal, ketakutan akan infeksi 

virus Corona, kecemasan atau malaise. Tentunya hal ini berdampak besar 

pada beban mental seseorang. 
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Allah swt tidak membebani kita atas suatu perkara yang diluar 

batas kemampuan sebagaimana telah dijelaskan dalam potongan ayat Q.S 

Al-Baqarah/2:286 yang berbunyi :  

           

Terjemahnya : 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya." (Kementerian Agama RI, 2011)  

Allah tidak memberatkan hamba-Nya kecuali dengan apa yang 

dapat mereka lakukan. Oleh karena itu, setiap mukallaf akan mendapatkan 

balasan atas perbuatan baik atau kejelekannya (Shihab, 2017). Allah telah 

membagi kadar lelah pada setiap manusia dengan berbeda-beda, namun 

terkadang dari segi manusia itu sendiri yang mengambil peran lebih atau 

pekerjaan lain dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang memicu beban 

kerja yang dirasakan lebih berat karena telah melampaui kapasitas yang 

disediakan. 

Adapun beban yang timbul akibat dari banyaknya tuntutan 

pekerjaan hari ini membuat frustasi dan stres bagi sebagian orang karena 

terlalu banyak pekerjaan dan tanggung jawab. Seringkali, perasaan ini 

menjadi pengingat betapa kerasnya dunia, membuat kita terus-menerus 

lelah dan tidak mampu mengubah keadaan yang kita alami. Akhirnya, 

karena kewajiban berat pekerjaan mereka membuat manusia begitu putus 

asa dengan rahmat Allah swt. Padahal Allah sudah memperingatkan dalam 

Q.S Yusuf/12:87 yang berbunyi : 

                        

                   

Terjemahnya : 
Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita tentang 
Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat 
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Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, 
melainkan kaum yang kafir" (Kementerian Agama RI, 2011). 

Dari kutipan ayat di atas, berarti bahwa keputusasaan sama dengan 

ketidakpercayaan yang besar. Mereka yang belum mencapai tingkat 

kekufuran cenderung memiliki harapan. Sebaliknya, semakin kuat iman 

seseorang, semakin besar harapannya. Keputusasaan ini hanya sepadan 

dengan orang-orang fasik yang curiga bahwa sukacita yang hilang tidak 

akan pernah kembali. Padahal, kenikmatan yang sebelumnya dinikmati 

adalah berkah dari rahmat Allah swt. yang memungkinkan kita 

mendapatkan kembali dan menambah apa yang telah hilang, dan orang 

percaya tidak akan mudah putus asa (Shihab, 2017). Dengan demikian, 

ayat ini seolah mengatakan jangan putus asa akan datangnya kedamaian 

yang datang dari Allah swt. 

Tentu kita tidak menginginkan itu. Sebagai orang beriman, kita 

menyadari bagaimana Allah swt menjamin perlindungan kita terlepas dari 

semua tantangan yang kita hadapi. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Al 

Insyirah/94:5 yang berbunyi : 

         

Terjemahnya : 
“karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,” 
(Kementerian Agama RI, 2011). 

Dari ayat di atas, harus ada kemudahan dalam setiap kesulitan, 

tidak peduli seberapa keras rintangannya. Ayat ini mendorong orang untuk 

mencari kebaikan yang mungkin keluar dari tantangan apa pun (Shihab, 

2017). 
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9. Indikator Dominan Beban Kerja Mental Perawat Selama Pandemi 

Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo  

Berdasarkan perbandingan indikator NASA-TLX untuk perawat di 

RS I Lagaligo yang menunjukkan hasil penjumlahan dan persentase 

masing-masing indikator diketahui bahwa indikator yang memengaruhi 

besarnya beban kerja mental pada responden adalah kebutuhan waktu, 

yaitu sebesar 18,70%, disusul dengan indikator tingkat usaha sebesar 

18,51%, dan indikator kebutuhan mental sebesar 18,02 %. Kemudian, 

17,01%, 16,45%, dan 11,31% merupakan indikator tingkat frustasi, 

kebutuhan fisik, dan performansi. Beban mental perawat di Rumah Sakit I 

Lagaligo ditentukan oleh enam parameter tersebut. 

Berdasarkan penelitian Peng., et al (2021), kelelahan sebagian 

disebabkan adanya pengaruh beban kerja, dukungan sosial, dan 

perlindungan kerja pada masalah kesehatan mental. Beban kerja dapat 

memengaruhi kesehatan mental karena potensi dampak langsung dari jam 

kerja pada waktu luang atau waktu yang tersedia untuk produksi kesehatan 

di rumah. Selain itu, beban kerja dapat memengaruhi kesehatan mental 

karena potensi dampak tidak langsung dari beban kerja pada pekerjaan, 

seperti pekerjaan yang berat secara fisik yang menyebabkan kelelahan 

(kelelahan fisik), dan pekerjaan yang menuntut secara psikologis 

menyebabkan stres (kelelahan mental). Selama puncak pandemi Covid-19 

di Tiongkok, pekerjaan petugas kesehatan ditandai dengan jam kerja yang 

panjang dan tekanan psikologis yang parah. 

Dari hasil penelitian, indikator ke-tiga yang berkontribusi terhadap 

beban kerja mental perawat adalah indikator kebutuhan mental. Dalam 

pekerjaannya, kebutuhan mental perawat adalah jumlah aktivitas mental 
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dan persepsi yang diperlukan untuk pekerjaan keperawatan. Dalam 

penelitian ini mencatat kebutuhan mental perawat adalah anamnesis 

pasien. Hasil pemeriksaan fisik berfungsi sebagai bukti bahwa perawat 

berusaha mengumpulkan informasi untuk menganalisis dan 

mengidentifikasi diagnosis. Agar pasien lebih bebas menyuarakan keluhan 

mereka, perawat harus memancarkan kepercayaan diri. Mengetahui 

kebutuhan pasien dapat memudahkan pemberian perawatan untuk 

merencanakan tindakan lebih lanjut. Selain itu, perawat harus dapat 

menyampaikan pemahaman tentang status kesehatannya kepada pasien 

dan keluarganya saat memberikan nasehat dan penjelasan tentang hasil 

pemeriksaan.  

Penelitian yang dilakukan Shan., et al (2021) menunjukkan 

kecemasan dan penderitaan yang dirasakan oleh HCP garis depan adalah 

hal biasa dan dapat mengakibatkan kualitas perawatan yang terganggu dan 

hasil psikologis jangka panjang dari HCP (Khalid et al., 2016; Lai et al., 

2020; Lin et al., 2007). Oleh karena itu, strategi koping yang efisien dan 

positif seperti pengurangan tekanan emosional dan reinterpretasi positif 

dapat membantu menurunkan Mental Workload. Sebaliknya, gaya koping 

seperti penghindaran atau menyalahkan diri sendiri dan pelepasan perilaku 

adalah perilaku negatif. 

Hasil penelitian menunjukkan  bahwa indikator ke-dua adalah 

indikator tingkat usaha. Indikator tingkat usaha pada perawat adalah 

besarnya usaha yang harus dikeluarkan baik secara fisik dan mental untuk 

menyelesaikan pekerjaan. Tingkat usaha perawat dengan memberikan 

pelayanan keperawatan selama 24 jam sesuai dengan shift kerja sampai 

pasien selesai, walaupun istirahat harus dikorbankan. Sebab, kondisi 
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pasien dapat berubah sewaktu-waktu, tim perawat harus selalu siaga dan 

mengawasi pasien. 

Penelitian oleh Que., et al (2020) mendapatkan nilai signifikan 

pada dimensi tuntutan mental (p=0,037), permintaan fisik  

(p=0,018), permintaan sementara (p=0,024), pertunjukan (p=0,053), dan 

upaya (p=0,017). Berarti ada pengaruh antara tuntutan mental, permintaan 

fisik, permintaan sementara dan upaya. Namun, tidak menunjukkan 

adanya pengaruh pada dimensi pertunjukan. 

Selanjutnya, indikator kebutuhan waktu merupakan indikator yang 

paling penting dan memiliki skor terbesar pada beban mental perawat di 

Rumah Sakit I Lagaligo. Besar tekanan waktu yang dialami saat bekerja 

merupakan indikator kebutuhan waktu. Hasil penelitian, perawat di Rumah 

Sakit I Lagaligo bekerja dengan cepat dan susah payah. Mengingat nyawa 

pasien menjadi taruhannya, perawat harus cermat dan sigap dalam 

memberikan pelayanan keperawatan. Selama jam pelayanan, perawat 

harus bekerja cepat dengan sejumlah besar pasien. Selain itu, periode 

waktu yang dimiliki perawat hingga akhir shift saat ini untuk melakukan 

tugas mereka. 

Pada penelitian Zamanian., et al (2021), dari segi dimensi beban 

kerja mental, kinerja dan efisiensi dengan skor rata-rata 77,32 ± 15,85 

memiliki skor tertinggi dengan keputusasaan dan kegagalan terakhir 

dengan skor rata-rata 58,04 ± 26,72. Penelitian yang dilakukan Aprillia & 

Zuraida (2019) diketahui indikator kebutuhan waktu merupakan indikator 

yang dominan. Artinya, ketersediaan waktu memengaruhi beban kerja 

mental karena kegiatan proyek diselesaikan dalam waktu yang singkat dan 

banyak hal yang perlu dilakukan dengan cepat dan cekatan. 
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Dalam penelitian ini, perawat menukar jadwal shift dengan 

rekannya atau perawat meminta izin untuk mengubah shift kerjanya 

kepada kepala ruangan dikarenakan beberapa keadaan. Waktu istirahat 

menjadi lebih singkat karena kekurangan perawat selama beberapa shift 

dan kelelahan perawat pada jadwal yang padat. Ditambah pekerjaan 

administrasi membutuhkan banyak waktu.  

Dalam rangka memberikan pelayanan keperawatan dan memantau 

pasien sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan, perawat harus lebih 

waspada. Pasien tidak boleh ditinggalkan tanpa pengawasan. Dan perawat 

harus bekerja dengan cepat sehingga mereka dapat melayani semua pasien. 

Selain itu, sebagian besar pasien yang belum dapat memenuhi kebutuhan 

pribadinya membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

tersebut. 

Jumlah pasien yang perlu dirawat, kapasitas untuk bekerja sesuai 

pelatihan, jam kerja yang dihabiskan untuk menyelesaikan tugas sesuai 

dengan pekerjaan yang dilakukan setiap hari, dan ketersediaan sumber 

daya untuk mendukung pekerjaan perawat semuanya dapat digunakan 

untuk menentukan beban kerja seorang perawat (Barahama et al., 2019). 

Penelitian oleh Rn., et al (2021) diperoleh adanya hubungan pada 

dimensi tuntutan mental (p=0.04) dan tuntutan sementara (p=0.001). 

Tidak ada hubungan pada dimensi tuntutan fisik (p=0.783), pertunjukan 

(p=0.711) dan upaya (p 0.355). 

Islam menuntut umatnya untuk bekerja daripada berdiam diri. 

Melalui kerja, kita bisa mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan. 

Disebut rezeki dan berkah dari hasil jerih payah dan dilaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab dan sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad saw 
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ketika seseorang memposisikan aktivitasnya dalam dua konteks, yaitu 

kebaikan dunia dan akhirat. Allah swt berfirman dalam Q.S At-

Taubah/9:105 : 

                  

                     

Terjemahnya: 
dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 
yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 
yang telah kamu kerjakan” (Kementerian Agama RI, 2011) 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasulullah agar 

menyampaikan kepada manusia untuk jangan ragu bekerja, berbuat baik, 

dan memenuhi kewajiban. Allah swt benar-benar mengetahui semua 

pekerjaan yang hamba-Nya lakukan (Shihab, 2017). Islam menyalahkan 

mereka yang secara fisik mampu bekerja tetapi memilih untuk tidak 

melakukannya karena tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. 

Sebagaimana Islam mengajak untuk memberi dan saling berbagi terhadap 

sesama, tidak hanya menunggu atau mengadahkan tangan atas pemberian 

orang lain (konsumtif). 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan karakteristik individu 

dengan beban kerja mental perawat dengan metode NASA-TLX selama 

pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin perawat terhadap 

beban kerja mental pada perawat selama pandemi Covid-19 di Rumah 

Sakit I Lagaligo, yaitu dengan nilai p = 0.011.  

2. Terdapat hubungan hubungan yang signifikan antara usia perawat terhadap 

beban kerja mental perawat selama pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I 

Lagaligo, yaitu dengan nilai p = 0.011 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan terakhir perawat 

terhadap beban kerja mental perawat selama pandemi Covid-19 di Rumah 

Sakit I Lagaligo, yaitu dengan nilai p = 0.000. 

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja perawat terhadap 

beban kerja mental perawat selama pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I 

Lagaligo, yaitu dengan nilai p = 0.000. 

5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara shift kerja perawat 

terhadap beban kerja mental perawat selama pandemi Covid-19 di Rumah 

Sakit I Lagaligo, yaitu dengan nilai p = 0.905. 

6. Terdapat hubungan yang signifikan antara status pernikahan perawat 

terhadap beban kerja mental perawat selama pandemi Covid-19 di Rumah 

Sakit I Lagaligo, yaitu dengan nilai p = 0.000. 
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7. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis perawat terhadap 

beban kerja mental perawat selama pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I 

Lagaligo, yaitu dengan nilai p = 0.715. 

8. Beban kerja mental yang dialami perawat selama pandemi Covid-19 di 

Rumah Sakit I Lagaligo yakni beban kerja mental tinggi sebanyak 24 

perawat (80%) dan beban kerja mental tinggi sekali sebanyak 6 perawat 

(20%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat selama 

pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo mengalami beban kerja 

mental pada kategori tinggi. 

9. Indikator dari metode NASA-TLX yang paling dominan terhadap beban 

kerja mental perawat selama pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo 

yakni indikator kebutuhan waktu sebesar 18.02%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan karakteristik individu 

dengan beban kerja mental perawat dengan metode NASA-TLX selama 

pandemi Covid-19 di Rumah Sakit I Lagaligo terdapat beberapa saran yang 

ditawarkan : 

1. Bagi rumah sakit diharapkan untuk memperhatikan beban kerja perawat 

serta kesehatan fisik maupun mental terutama selama pandemi Covid-19 

serta perlunya edukasi dan pelatihan kerja terhadap perawat untuk 

menghindari kejadian beban kerja mental juga pemenuhan jumlah tenaga 

kerja perawat yang ideal, perbaikan jadwal sistem kerja, dan fasilitas 

tempat beristirahat yang memadai. 

2. Bagi perawat, perlunya memperhatikan nutrisi yang baik dan konsumsi air 

yang cukup, penggunaan APD yang baik, melakukan peregangan ringan, 
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memanfaatkan waktu istirahat, dan bekerja secara profesional semuanya 

diperlukan untuk perawat untuk tetap fokus pada kondisi saat ini agar 

beban kerja mental dapat diminimalisir serta terus memberikan perawatan 

terbaik di masa pandemi Covid-19. Selain itu, memberikan bantuan dan 

dukungan antar sesama teman sejawat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan berbagai variabel lainnya 

atau hal-hal yang terjadi setelah pandemi Covid-19.  
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Lampiran 1  

KUESIONER NASA-TLX 
 

Hari/Tanggal : 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : 

Jenis Kelamin  :  

Usia   : Tahun 

Tingkat Pendidikan :   

Masa Kerja   : Tahun 

Shift Kerja   :  

Status Perkawinan  :  

Jenis Perawat  :  

B. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah kuesioner sesuai dengan petunjuk dibawah ini 

a. Lembar Pertama : berisi keterangan mengenai masing-masing 

dimensi. 

b. Lembar Kedua : beri tanda ceklis pada salah satu perbandingan 

dimensi sesuai dengan keadaan yang dirasakan responden. 

c.  Lembar Ketiga : beri ranting nilai dari angka 0 – 100 pada masing-

masing dimensi sesuai dengan keadaan yang dirasakan responden. 

2. Bila terdapat pertanyaan yang kurang dimengerti bisa ditanyakan langsung 

kepada peneliti. 
 

 

  



 

 

Keterangan Tiap Dimensi : 
 

No. Dimensi Rating Keterangan 

1. Kebutuhan Mental / 
Mental Demand 
(MD) 

Rendah, 
Tinggi 

Seberapa banyak kegiatan mental dan 
persepsi yang diperlukan di pekerjaan 
anda.  
Seperti : mengingat, menghitung, 
mencari, melihat, memutuskan serta 
berpikir. 
Apakah pekerjaan itu terbilang gampang 
atau susah, biasa atau rumit, besar atau 
sempit? 

2. Kebutuhan Fisik / 
Physical Demand 
(PD) 

Rendah, 
Tinggi 

Seberapa banyak kegiatan fisik yang 
diperlukan di pekerjaan anda. 
Seperti : mengontrol, menarik, 
menjalankan, memutar, mendorong, dan 
sebagainya. 
Apakah pekerjaan itu terbilang gampang 
atau susah, cepat atau lambat, kalem atau 
rusuh? 

3. Kebutuhan Waktu / 
Temporal Demand 
(TD) 

Rendah, 
Tinggi 

Seberapa banyak yang dirasakan dari 
tekanan waktu atau kegiatan yang 
membutuhkan waktu selama melakukan 
pekerjaan? 
Apakah pekerjaan pelan dan tenang, atau 
buru-buru dan meletihkan? 

4. Performansi / 
Performance (P) 

Buruk, 
Baik 

Seberapa banyak kesuksesan Anda untuk 
menggapai target pekerjaan? Seberapa 
lega Anda dengan performansi dalam 
menggapai target itu? 

5. Tingkat Usaha / 
Effort (EF) 

Rendah, 
Tinggi 

Seberapa banyak upaya yang Anda 
gunakan dalam mental maupun fisik 
yang diperlukan untuk menggapai 
tingkat usaha Anda? 

6. Tingkat Frustasi / 
Frustration level 
(FR) 

Rendah, 
Tinggi 

Seberapa banyak rasa tidak stabil, stres, 
perasaan menyerah, terusik, tidak 
tenteram dibanding dengan perasaan 
tentram, pantang menyerah, cocok, 
damai, dan kepuasaan diri yang 
dirasakan sewaktu Anda menjalankan 
pekerjaan itu? 

 



 

 

Berilah tanda ceklis pada salah satu perbandingan dimensi dibawah ini, yang 
menurut Anda paling dominan dirasakan selama melakukan pekerjaan 

Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Berilah ranting nilai pada masing-masing dimensi dibawah ini sesuai dengan 
keadaan yang Anda rasakan / alami. 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Lampiran 2 : Pengolahan Data Microsoft Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Lampiran 3 : Output SPSS  

1. Karakteristik Responden 

Jenis Kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 8 26.7 26.7 26.7 

Perempuan 22 73.3 73.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

usia 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid dewasa awal 22 73.3 73.3 73.3 

dewasa akhir 8 26.7 26.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
 

tingkat pendidikan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ≤ sarjana 29 96.7 96.7 96.7 

> sarjana 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
 

mk 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid baru 2 6.7 6.7 6.7 

lama 28 93.3 93.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 



 

 

Shift Kerja 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pagi 11 36.7 36.7 36.7 

Siang 9 30.0 30.0 66.7 

Malam 10 33.3 33.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Status Perkawinan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Belum Menikah 2 6.7 6.7 6.7 

Menikah 26 86.7 86.7 93.3 

Cerai 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Jenis Perawat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Perawat Covid-19 16 53.3 53.3 53.3 

Perawat Non Covid-19 14 46.7 46.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

2. Beban Kerja Mental 

bkm 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  

Tinggi 

24 80.0 80.0 80.0 

tinggi sekali 6 20.0 20.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 



 

 

3. Crosstabs 
 

Jenis Kelamin * bkm Crosstabulation 

   bkm 

Total    tinggi tinggi sekali 

Jenis Kelamin Laki-Laki Count 7 1 8 

% within Jenis Kelamin 87.5% 12.5% 100.0% 

% within bkm 29.2% 16.7% 26.7% 

% of Total 23.3% 3.3% 26.7% 

Perempuan Count 17 5 22 

% within Jenis Kelamin 77.3% 22.7% 100.0% 

% within bkm 70.8% 83.3% 73.3% 

% of Total 56.7% 16.7% 73.3% 

Total Count 24 6 30 

% within Jenis Kelamin 80.0% 20.0% 100.0% 

% within bkm 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 80.0% 20.0% 100.0% 

 
 

usia * bkm Crosstabulation 

   bkm 

Total    tinggi tinggi sekali 

usia dewasa awal Count 17 5 22 

% within usia 77.3% 22.7% 100.0% 

% within bkm 70.8% 83.3% 73.3% 

% of Total 56.7% 16.7% 73.3% 

dewasa akhir Count 7 1 8 

% within usia 87.5% 12.5% 100.0% 

% within bkm 29.2% 16.7% 26.7% 

% of Total 23.3% 3.3% 26.7% 

Total Count 24 6 30 



 

 

% within usia 80.0% 20.0% 100.0% 

% within bkm 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 80.0% 20.0% 100.0% 

 

tingkat pendidikan * bkm Crosstabulation 

   bkm 

Total    tinggi tinggi sekali 

tingkat pendidikan ≤  sarjana Count 24 5 29 

% within tingkat pendidikan 82.8% 17.2% 100.0% 

% within bkm 100.0% 83.3% 96.7% 

% of Total 80.0% 16.7% 96.7% 

> sarjana Count 0 1 1 

% within tingkat pendidikan .0% 100.0% 100.0% 

% within bkm .0% 16.7% 3.3% 

% of Total .0% 3.3% 3.3% 

Total Count 24 6 30 

% within tingkat pendidikan 80.0% 20.0% 100.0% 

% within bkm 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 80.0% 20.0% 100.0% 

 

mk * bkm Crosstabulation 

   bkm 

Total    tinggi tinggi sekali 

mk baru Count 2 0 2 

% within mk 100.0% .0% 100.0% 

% within bkm 8.3% .0% 6.7% 

% of Total 6.7% .0% 6.7% 

lama Count 22 6 28 

% within mk 78.6% 21.4% 100.0% 

% within bkm 91.7% 100.0% 93.3% 

% of Total 73.3% 20.0% 93.3% 



 

 

Total Count 24 6 30 

% within mk 80.0% 20.0% 100.0% 

% within bkm 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 80.0% 20.0% 100.0% 

 

Shift Kerja * bkm Crosstabulation 

   bkm 

Total    tinggi tinggi sekali 

Shift Kerja Pagi Count 10 1 11 

% within Shift Kerja 90.9% 9.1% 100.0% 

% within bkm 41.7% 16.7% 36.7% 

% of Total 33.3% 3.3% 36.7% 

Siang Count 6 3 9 

% within Shift Kerja 66.7% 33.3% 100.0% 

% within bkm 25.0% 50.0% 30.0% 

% of Total 20.0% 10.0% 30.0% 

Malam Count 8 2 10 

% within Shift Kerja 80.0% 20.0% 100.0% 

% within bkm 33.3% 33.3% 33.3% 

% of Total 26.7% 6.7% 33.3% 

Total Count 24 6 30 

% within Shift Kerja 80.0% 20.0% 100.0% 

% within bkm 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 80.0% 20.0% 100.0% 

 
 

Status Perkawinan * bkm Crosstabulation 

   bkm 

Total    tinggi tinggi sekali 

Status Perkawinan Belum Menikah Count 2 0 2 

% within Status 

Perkawinan 

100.0% .0% 100.0% 



 

 

% within bkm 8.3% .0% 6.7% 

% of Total 6.7% .0% 6.7% 

Menikah Count 20 6 26 

% within Status 

Perkawinan 

76.9% 23.1% 100.0% 

% within bkm 83.3% 100.0% 86.7% 

% of Total 66.7% 20.0% 86.7% 

Cerai Count 2 0 2 

% within Status 

Perkawinan 

100.0% .0% 100.0% 

% within bkm 8.3% .0% 6.7% 

% of Total 6.7% .0% 6.7% 

Total Count 24 6 30 

% within Status 

Perkawinan 

80.0% 20.0% 100.0% 

% within bkm 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 80.0% 20.0% 100.0% 

 
 

Jenis Perawat * bkm Crosstabulation 

   bkm 

Total    tinggi tinggi sekali 

Jenis Perawat Perawat Covid-19 Count 12 4 16 

% within Jenis Perawat 75.0% 25.0% 100.0% 

% within bkm 50.0% 66.7% 53.3% 

% of Total 40.0% 13.3% 53.3% 

Perawat Non Covid-19 Count 12 2 14 

% within Jenis Perawat 85.7% 14.3% 100.0% 

% within bkm 50.0% 33.3% 46.7% 

% of Total 40.0% 6.7% 46.7% 

Total Count 24 6 30 



 

 

% within Jenis Perawat 80.0% 20.0% 100.0% 

% within bkm 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 80.0% 20.0% 100.0% 

 

4. Uji Chi Square 
Jenis Kelamin 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.533a 1 .011 

Likelihood Ratio 6.641 1 .015 

Linear-by-Linear Association 4.227 1 .010 

N of Valid Cases 30   

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

count is 3.73 

Usia 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.533a 1 .011 

Likelihood Ratio 6.341 1 .013 

Linear-by-Linear Association 4.027 1 .010 

N of Valid Cases 30   

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

count is .93 

 
  



 

 

Tingkat Pendidikan 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 33.200a 3 .000 

Likelihood Ratio 33.329 3 .000 

Linear-by-Linear Association 16.015 3 .000 

N of Valid Cases 30   

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

count is 11.50. 

 
Masa Kerja 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22.533a 1 .000 

Likelihood Ratio 23.311 1 .000 

Linear-by-Linear Association 18.287 1 .003 

N of Valid Cases 30   

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

count is 4.20 

 

Shift Kerja 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .200a 2 .905 

Likelihood Ratio .322 2 .083 

Linear-by-Linear Association .249 2 .921 

N of Valid Cases 30   

a. 2 cells (13.3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 2.83. 

 

  



 

 

Status Perkawinan 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 38.400a 2 .000 

Likelihood Ratio 39.321 2 .006 

Linear-by-Linear Association 24.227 2 .003 

N of Valid Cases 30   

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

count is 16.25. 

 

Jenis Perawat 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .133a 1 .715 

Likelihood Ratio .201 1 .820 

Linear-by-Linear Association .197 1 .431 

N of Valid Cases 30   

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

count is 13.83. 

 

  



 

 

Lampiran 4 : Permohonan Kode Etik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Lampiran 5 : Keterangan Layak Etik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Lampiran 6 : Permohonan Izin Penelitian dari UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian dari PTSP Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian dari PTSP Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian Rumah Sakit I Lagaligo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Lampiran 10 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Lampiran 11 : Dokumentasi Penelitian 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


