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ABSTRAK 

Nama  : Ika Nurhafsah 

NIM  : 70900121001 

Judul  :Pengaruh Workshop Kesadaran Spiritual Terhadap Pelayanan Keperawatan 

Di Ruang Rawat Inap Rsup Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar 

 

Latar Belakang:Saat ini,penelitian tentang spiritualitas telah meningkat secara 

kualitas maupun kuantitas dalam dua dekade terakhir pada beberapa professional 

kesehatan (Komariah Maria,Adriani,Dessy.2020). Rendahnya kompetensi yang 

dimiliki menyebabkan perawat cenderung ragu untuk memberikan perawatan spiritual 

sehingga pada akhirnya perawat akan mengabaikan aspek spiritual ini.Hal ini 

disebabkan kurangnya pemahaman konsep keperawatan spiritual oleh perawat.(Novita 

& Jannah, 2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa banyak perawat mengakui 

belum memahami secara jelas dan mengalami kebingungan antara konsep spiritualitas 

dan religius.Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

workshop kesadaran spiritual terhadap pelayanan keperawatan di ruang rawat inap 

RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo.Metode penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif 

menggunakan kuesioner dengan desain penelitian one group pre test-post test design 

tanpa kelompok kontrol dengan teknik pengumpulan data melalu kuesioner, observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.Hasil  berdasarkan analisis distribusi frekuensi pre dan 

post pengetahuan perawat terkait pelayanan spiritual dan perawatan spiritual dan 

keagamaan didapatkan bahwa sebelum dilakukan workshop terdapat 7 orang dengan 

presentase (46,6%) dengan tingkat pengetahuan baik dan 4 orang atau  (26,7%) dengan 

tingkat pengetahuan cukup, dan 4 orang atau (26,7%) dengan pengetahuan kurang dan 

setelah dilakukan workshop atau post tes didapatkan bahwa 14 orang dengan presentase 

100% dengan tingkat pengetahuan baik. Kesimpulan Pengetahuan tentang spiritual 

perawat meningkat yang artinya workshop tentang kesadaran spiritual dalam pelayanan 

keperawatan berhasil meningkatkan pengetahuan perawat dan mahasiswa. 

Kata Kunci : Kesadaran Spiritual, pelayanan keperawatan, Workshop 
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ABSTRACT 

Name  : Ika Nurhafsah 

NIM  : 70900121001 

Title : The Effect of Spiritual Awareness Workshop on Nursing Services in the 

Inpatient Room of Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital Makassar 

 

Background: Currently, research on spirituality has increased both in quality and quantity in 

the last two decades in several health professionals (Komariah Maria, Adriani, Dessy. 2020). 

The low power they have causes nurses to tend to hesitate to provide spiritual care which will 

ultimately discuss this spiritual aspect. This is due to a lack of understanding of spiritual 

concepts by nurses. (Novita & Jannah, 2015) in their research found that many nurses did not 

understand it consciously. clear and experiencing confusion between the concepts of 

spirituality and religion. The purpose of this paper is to find out how the influence of spiritual 

awareness workshops on services in the inpatient ward of Dr Wahidin Sudirohusodo Hospital. 

This research method is quantitative and qualitative using a questionnaire with a one group 

pre-test-post research design. test design without a control group with data collection 

techniques through questionnaires, observations, interviews, and documentation. The results 

based on the analysis of the pre and post frequency distribution of nurses' knowledge related 

to spirituality and spiritual and religious care. It was found that before the workshop there 

were 7 people with a percentage (46.6 %) with a good level of knowledge and 4 people or 

(26.7%) with a sufficient level of knowledge, and 4 people or (26.7%) with less knowledge and 

after a workshop or post test it was found that 14 people with a presentation of 100 % with a 

good level of knowledge. Conclusion Knowledge about nurses increased, which means that 

workshops on spiritual awareness in services increased the success of increasing knowledge 

of nurses and students. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan kesehatan di dunia saat ini berusaha untuk menerapkan 

konsep holistik, yaitu memandang manusia dalam pelayanan sebagai satu 

kesatuan yang utuh meliputi dimensi fisiologis, psikologis, sosio-kultural 

dan spiritual oleh Gordon (Sulisno, 2012). Hadijah,(2015) menguraikan 

kebutuhan dasar manusia menjadi 11 pola, salah satunya yaitu pola nilai 

atau spiritual. Perawat dengan petugas khusus bina rohani di rumah sakit 

berupaya untuk dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan spiritual klien 

sebagai bagian dari kebutuhan menyeluruh klien, antara lain dengan; 

memfasilitasi pemenuhan kebutuhan spiritual klien tersebut, walaupun 

keyakinan spiritual atau keagamaan perawat dan klien tidak sama (Intana & 

Benny, 2019). Perawat merupakan tenaga kesehatan profesional yang setiap 

saat berinteraksi dengan pasien dalam memberikan asuhan keperawatan 

yang komprehensif.  

Menurut data WHO, (2017) Perawat dan bidan mencakup hampir 

50% tenaga kesehatan. Dari 43,5 juta tenaga kesehatan di dunia, 

diperkirakan 20,7 juta adalah perawat dan bidan, Sedangkan jumlah perawat 

di Indonesia 296.876 orang, untuk wilayah Sulawesi Selatan 18.240 orang 

dan sedangkan untuk jumlah perawat untuk wilayah Makassar sendiri 

sebanyak 4657 orang. (BPPDSMK Kemenkes, 2017). Perawat sebagai 

tenaga kesehatan dituntut untuk memandang pasien secara biologis, 



 

 

psikologis, sosiokultural dan spiritual (hamid, 2016). The American 

Association of Colleges of Nurses (AACN) mengharuskan perawat untuk 

mampu dalam menilai kebutuhan spiritual pasien dan mengenali pentingnya 

aspek spiritual terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif. Penelitian 

yang dilkukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 91% pasien yang 

berkunjung ke rumah sakit meyakini kesehatan spiritual sama pentingnya 

dengan kesehatan fisik.  

Berdasarkan penelitian (MJ Balboni ,et al (2013) Pasien, perawat, 

dan dokter memandang perawatan spiritual sebagai komponen perawatan 

yang penting, tepat, dan bermanfaat. Perawatan spiritual Jarang diberiakan 

terhadap pasien terutama karena kurangnya pelatihan, sehingga pelatihan 

perawatan spiritual sangat penting untuk dilakukan. Penelitian (EJ Taylor 

,et al, 2017) menegaskan penelitian sebelumnya terkait perawatan spiritual 

yang masih jarang diberikan terhadap pasien. Lebih dari 44% pasien 

menyatakan bahwa hendaknya petugas kesehatan memberikan terapi 

psikoreligius (Iswari, 2016). Dari survey tersebut menunjukkan bahwa 

pasien juga membutuhkan terapi spiritual selain pemberian terapi dengan 

tindakan medis. 

Dalam konteks keperawatan, kita melihat kesadaran spiritual 

sebagai pengungkapan energi cinta dan berbagai modalitas 

mengintegrasikan alam dan makna dimana perawat memfasilitasi 

penyembuhan. Kesadaran spiritual perawat menenangkan kekhawatiran dan 

membawa kesembuhan bagi orang lain ketika mereka dalam ketakutan, 



 

 

kesakitan, atau penderitaan. Kesadaran spiritual menerangi kebutuhan 

universal akan humanisasi dalam situasi keperawatan di mana keadaan yang 

tidak manusiawi menyangkal atau melucuti martabat dan kemanusiaan 

manusia. Kesadaran spiritual adalah kesadaran penuh kasih dan energi 

penyembuhan yang dimanfaatkan manusia untuk memulihkan harmoni di 

saat-saat ketidakharmonisan. 

Kesadaran spiritual adalah kesadaran yang berkembang untuk 

keperawatan. Itu dapat dibudidayakan oleh perawat di seluruh dunia untuk 

memfasilitasi penyembuhan. Perawat, dalam kesadaran spiritual, mencintai 

orang lain selama saat-saat penderitaan orang lain, membawa energi 

penyembuhan ke situasi tersebut. Kesadaran spiritual dicirikan oleh 

kelapangan dan ringan. Ini memberikan pandangan sekilas tentang kebaikan 

dan keindahan alam semesta, dan kebebasan untuk tidak terjebak atau 

terjebak dalam aspek fisik dan batasan keberadaan belaka. Kita percaya ini 

adalah inti dari misi penyembuhan keperawatan. Jadi, gagasan tentang 

kesadaran spiritual menantang kita masing-masing dalam keperawatan 

untuk mengalami energi cinta kasih ini dan mendiskusikannya untuk lebih 

memahami kegunaan dan batasan kesadaran spiritual untuk memfasilitasi 

penyembuhan. 

Pelayanan keperawatan merupakan kewenangan dan tanggung 

jawab bagi perawat untuk memiliki kompetensi yang baik agar pelayanan 

yang bermutu dapat tercapai. Tantangan utama pada saat ini dan masa yang 

akan mendatang adalah peningkatan daya saing dan keunggulan kompetitif 



 

 

di bidang keperawatan. Sehingga kompetensi menjadi suatu yang penting 

bagi pelayanan keperawatan untuk meningkatkan mutu layanan 

keperawatan (PPNI,2010).  

Salah satu penelitian di tahun 2014 yang dilakukan oleh Rosita 

menemukan bahwa tingkat kompetensi perawat di Indonesia dalam 

pemenuhan kebutuhan spiritual masih cukup rendah, yaitu sebesar 57,5%. 

Rendahnya kompetensi yang dimiliki menyebabkan perawat cenderung 

ragu untuk memberikan perawatan spiritual sehingga pada akhirnya perawat 

akan mengabaikan aspek spiritual ini. Hal ini disebabkan kurangnya 

pemahaman konsep keperawatan spiritual oleh perawat. (Novita & Jannah, 

2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa banyak perawat mengakui 

belum memahami secara jelas dan mengalami kebingungan antara konsep 

spiritualitas dan religius.  

Pada dua penelitian yang telah dilakukan oleh (Cooper dan Timmins 

F, 2013) ditemukan bahwa hampir 75% universitas di Amerika Serikat tidak 

mengajarkan tentang keperawatan spiritual sehingga membuat mahasiswa 

kurang memahami pengertian dan makna perawatan spiritual. Pada 

penelitian lain, (Hadijah,2015) menemukan banyak perawat yang mengakui 

bahwa mereka tidak dapat memberikan asuhan spiritual secara kompeten 

karena selama masa pendidikannya mereka kurang mendapatkan panduan 

tentang bagaimana memberikan asuhan spiritual secara kompeten. Dalam 

sebuah penelitian ditemukan adanya peningkatan pengakuan tentang 

pentingnya perawatan spiritual dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, namun 



 

 

peningkatan pengakuan ini tidak diimbangi dengan pengawasan tentang 

bagaimana perawatan spiritual yang telah diajarkan di institusi, bagaimana 

pemahaman dan bagaimana penerapan keperawatan spiritual oleh 

mahasiswa keperawatan (Iwan Ardian, 2016). 

Saat ini, penelitian tentang spiritualitas telah meningkat secara 

kualitas maupun kuantitas dalam dua dekade terakhir pada beberapa 

professional kesehatan (Komariah Maria, Adriani Dessy, 2020). 

Spiritualitas dianggap sebagai dimensi mendasar dari kesehatan pasien 

karena dapat meningkatkan perasaan tenang dan damai, terutama pada 

kondisi seseorang sedang mengalami krisis atau ketika didiagnosis penyakit 

yang mengancam jiwa atau penyakit keganasan (Martins, Caldeira, 2018; 

Martins et al., 2019). Manusia sebagai makhluk holistik memiliki makna 

bahwa manusia adalah makhluk yang utuh atau menyeluruh yang terdiri atas 

unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual (Ristianingsih, Septiwi dan 

Yuniar, 2014).  

Menurut Benson, efek spiritualitas terhadap kesehatan sekitar 70-

90% dari keseluruhan efek pengobatan (Young & Koospen, 2019). Perawat 

sangat berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan spiritualitas pasien 

seperti mendatangkan pemuka yang diyakini pasien, memberikan privacy 

untuk berdoa, memberi kesempatan pada pasien untuk berinteraksi 

denganorang lain (keluarga atau teman) (Young & Koopsen, 2019). Perawat 

dengan petugas khusus bina rohani di rumah sakit berupaya untuk dapat 

membantu dalam memenuhi kebutuhan spiritual klien sebagai bagian dari 



 

 

kebutuhan menyeluruh klien, antara lain dengan; memfasilitasi pemenuhan 

kebutuhan spiritual klien tersebut, walaupun keyakinan spiritual atau 

keagamaan perawat dan klien tidak sama (Intana & Benny , 2019) Perawat 

merupakan tenaga kesehatan profesional yang setiap saat berinteraksi 

dengan pasien dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif. 

Perawat sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk memandang pasien secara 

biologis, psikologis, sosiokultural dan spiritual (hamid, 2016). The 

American Association of Colleges of Nurses (AACN) mengharuskan 

perawat untuk mampu dalam menilai kebutuhanPada studi yang berjudul 

“The experience of spirituality in hospitalized patients”, mereka 

menyimpulkan bahwa lebih dari 93% pasien dengan kanker percaya bahwa 

spiritualitas membantu mereka menguatkan harapannya. Peneliti 

menekankan pentingnya hubungan dengan Tuhan sebagai aspek 

spiritualitas yang dapat memberikan harapan, optimisme, dan kekuatan 

dalam diri untuk beradaptasi dengan stress ( Hatamipour, 2017).  

Penelitian yang telah dilakukan lhamsyah, (2013) di Rumah Sakit 

Ibnu Sina Makassar, di dapatkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan 

keperawatan spiritual masih kurang terlaksana, dimana hasil penelitian yang 

telah dilakuakan menunjukkan sebanyak 17 orang yang menyatakan puas 

terhadap pelaksanaan keperawatan spiritual yang telah diberikan sedangkan 

28 orang lainnya menyatakan kurang puas terhadap pelaksanaan pelayanan 

keperawatan spiritual yang telah diberikan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Saharuddin, Amir, (2018) tentang penerapan model pelayanan 



 

 

keperawatan berbasis spiritual ditinjau dari aspek proses asuhan 

keperawatan spritual di rumah sakit islam faisal Makassar menjelaskan 

bahwa proses asuhan keperawatan spiritual di Rumah Sakit Islam Faisal 

telah menyajikan 5 tahapan yaitu termasuk pengkajian spiritual, diagnosis 

spiritual, perencanaan spiritual, implementasi spiritual, dan evaluasi 

spiritual. Namun demikian, model penerapan spiritual di rumah sakit belum 

optimal. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sprik, Walsh, Boselli, & 

Meadors (2019) di GmbH, Jerman tentang Intervensi spiritual dengan 

melibatkan rohaniawan dengan telehealth/ tele-chaplaincy dengan 

menggunakan handphone dengan menghubungi pasien dengan melakukan 

pengkajian terlebih dahulu dan memberikan tawaran bimbingan diberikan 

via telepon atau datang langsung, spiritual. Praktek tele-chaplaincy efektif 

untuk bidang, seperti perawatan onkologi menjadi semakin praktek rawat 

jalan. Penelitian ini merupakan langkah penting dalam mengatasi pasien 

yang memiliki kesempatan terbatas untuk meminta pelayanan religius atau 

spiritual yang mereka butuhkan dalam j angka waktu terbatas janji rawat 

jalan.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Borji, Mousavi Moghadam, 

Salimi, Otaghi, & Azizi (2019) di Kermanshah, Iran tentang dampak 

pendidikan spiritual terhadap tingkat kecemasan pasien pengasuh pasien. 

Kelompok eksperimen menerima intervensi spiritual lebih dari enam sesi 45 

menit dalam j angka waktu 2 minggu (14 hari; tiga kali seminggu; setiap 



 

 

hari). Hasil penelitian menunjukkan perbedaan antara tingkat kecemasan 

dalam dua kelompok setelah intervensi (P= 0,001). Tingkat kecemasan pada 

kelompok eksperimen tiga minggu setelah intervensi adalah signifikan 

dibandingkan dengan intervensi sebelum. Menurut hasil, intervensi spiritual 

mengurangi tingkat kecemasan dalam pengasuh pasien. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa intervensi spiritual mengurangi tingkat kecemasan 

pada perawat pasien.  

Studi pendahuluan yang dilakukan di ruang rawat inap RSUP DR 

Wahidin Sudirohusodo menunjukkan bahwa sebanyak 44,5% mengatakan 

pemenuhan kebutuhan spiritual masih kurang, sebanyak 33% pasien 

mengatakan cukup dan sebanyak 22% mengatakan pemenuhan kebutuhan 

spiritual pasien belum terpenuhi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Bagaimana Pengaruh Workshop Terhadap Kesadaran 

Spiritual Dalam Pelayanan Keperawatan Di Ruang Rawat Inap Lontara 5 

Rsup Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

adalah bagaimana Kesadaran Spiritual Dalam Meningkatkan Pelayanan 

Keperawatan Di Ruang Rawat Inap RSUP DR Wahidin Sudirohusodo 

Makassar. 

 

https://rsupwahidin.com/
https://rsupwahidin.com/


 

 

1.3 Tujuan Umum dan Khusus 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

“Bagaimana Pengaruh Workshop Terhadap Kesadaran Spiritual Dalam 

Pelayanan Keperawatan Di Ruang Rawat Inap RSUP DR Wahidin 

Sudirohusodo Makassar”. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Dalam Pelayanan 

Keperawatan Di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

b. Diketahuinya Kesadaran Spiritual Dalam Pelayanan Keperawatan 

Sebelum dan Setelah di Lakukan Workshop Pada Tenaga Perawat 

Di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Bagi Rumah Sakit 

 Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi rumah sakit 

dalam meningkatkan model asuhan keperawatan profesional khususnya 

pada Kesadaran Spiritual dalam meningkatkan pelayanan keperawatan di 

RSUP DR Wahidin Sudirohusodo. 

1.4.2 Bagi Institusi 

 Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi institusi Pendidikan 

mengenai pemenuhan kebutuhan spiritual pasien di rumah sakit 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Teori 

2.1.1 Pelayanan Keperawatan 

Pelayanan keperawatan adalah upaya untuk membantu individu 

baik yang sakit maupun yang sehat, dari lahir hingga meninggal dalam 

bentuk pengetahuan, kemauan, dan kemampuan yang dimiliki. 

Sehingga individu tersebut dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara 

mandiri dan optimal (Yulihastin, 2009). Sedangkan pelayanan 

keperawatan professional dilaksanakan di berbagai tatanan pelayanan 

kesehatan, menjangkau seluruh golongan dan lapisan masyarakat yang 

memerlukan, baik di tatanan pelayanan kesehatan di masyarakat, 

maupun di tatanan pelayanan rumah sakit (Kusnanto, 2009).  

Pelayanan keperawatan dikembangkan bersifat berjenjang mulai 

dari keperawatan dasar sampai dengan keperawatan yang bersifat rumit 

atau spesialistik bahkan subspesialistik, disertai dengan sistem rujukan 

keperawatan sebagai bagian dari rujukan kesehatan yang efektif dan 

efisien. Pelayanan/ asuhan keperawatan yang bersifat spesialistik, baik 

keperawatan klinik maupun keperawatan komunitas antara lain adalah 

keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan medical 

bedah, keperawatan jiwa, keperawatan gawat darurat, keperawatan 

keluarga, keperawatan gerontik, dan keperawatan komunitas. 



 

 

Secara bersamaan dikembangkan kemampuan pengelolaan 

keperawatan professional (professional nursing management) dengan 

kepemimpinan professional keperawatan (professional nursing 

leadership), sehingga memungkinkan keperawatan berkembang sesuai 

dengan kaidah-kaidah keperawatan sebagai profesi (Kusnanto, 2009). 

Asuhan keperawatan professional (professional nursing care) 

merupakan kegiatan melaksanakan asuhan keperawatan kepada klien 

berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan (nursing science and art), 

bersifat “humane”, dengan pendekatan holistik, mencakup bio-psiko-

sosialkultural-spiritual, serta dengan orientasi kebutuhan objektif klien, 

dalam bentuk praktik keperawatan ilmiah (scientific nursing practice). 

Asuhan keperawatan professional dilaksanakan oleh perawat 

professional (professional nurse) kepada klien sebagai individu, 

keluarga, komunitas, atau masyarakat, karena tidak tahu, kurang 

kemampuan, tidak atau kurang kemauan, dan atau tidak/ kurang 

berpengetahuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri 

(Priharjo, 2008). Penting bagi perawat untuk memahami konsep yang 

mendasari kesehatan spiritual.  Spiritualitas  merupakan  suatu  konsep  

yang  unik  pada  masing-masing  individu  yang akhir-akhir ini banyak 

dipertimbangkan dalam proses perawatan. Hal ini didasari asumsi 

bahwa  aspek  spiritualberkontribusi  dalam  menentukan  kebahagiaan  

hidup   seseorang.  Dengan  demikian,  perawat juga perlu memahami  

keterkaitandimensi  fisik, psikologis, dan  kebudayaan dengan  aspek 



 

 

spiritual  dalam upaya  perbaikan  kualitas  hidup pasien (Hidayat, 

2004).  Perawat  sebagai  tenaga  kesehatan  yang  profesional  

mempunyai  intesitas  dan interaksi  paling  banyak  dalam  memberikan  

pelayanan  kesehatan  terhadap  pasien. Kualitas  perawatan  yang  

diberikan  ditunjukkan  dengan  komprehensivitas  asuhan keperawatan  

yang  diberikan  yang  secara  holistik  telah  memasukkan  aspek  

biologi, psikologi, sosial, dan spiritual.  Hal ini  berarti dalam  

memberikan asuhan keperawatan  kepada  keluarga,  individu,  dan  

masyarakat,  perawat  tidak  hanya  berperan  dalam  memenuhi aspek 

biologis atau penyakit saja, tetapi juga harus memenuhi aspek 

psikologi, sosial dan spiritual (Gaffar, 1999).  Perawat  sebagai orang  

pertama  yang  secara  konsisten  selama  24 jam  menjalin kontak 

dengan pasien, berperan dalam memberikan pemenuhan kebutuhan 

spiritual bagi pasien. Salah satu implementasi atau pelaksanaan dari 

perawatan spiritual adalah dengan menjadi  media perantara untuk 

menghubungkan  pemuka agama dengan  pasien sesuai dengan  

keyakinan pasien. Selain itu,  sistem asuhan keperawatan  yang  secara  

inklusif  telah  memasukkan  aspek  spiritualitas  mampu  

mengintegrasikan  asuhan  yang  holistik dengan menghubungkan 

perawat dengan pemuka agama (Hamid, 2008).  

 

 

 



 

 

2.1.2 Kesadaran Diri 

Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan 

dan mengapa seseorang merasakannya seperti itu dan pengaruh 

perilaku seseorang terhadap orang lain. Kemampuan tersebut 

diantaranya; kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan 

perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat 

(sikap asertif), kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan 

diri dan berdiri dengan kaki sendiri (kemandirian), kemampuan 

untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang dan menyenangi 

diri sendiri meskipun seseorang memiliki kelemahan (penghargaan 

diri), serta kemampuan mewujudkan potensi yang seseorang miliki 

dan merasa senang (puas) dengan potensi yang seseorang raih di 

tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi (aktualisasi) (Steven 

J. Stein,2008). 

 Kesadaran diri merupakan dasar kecerdasan emosional. 

Kemampuan untuk memantau emosi dari waktu ke waktu 

merupakan hal penting bagi wawasan psikologi dan pemahaman 

diri. Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi akan berusaha 

menyadari emosinya ketika emosi itu menguasai dirinya. Namun 

kesadaran diri ini tidak berarti bahwa seseorang itu hanyut terbawa 

dalam arus emosinya tersebut sehingga suasana hati itu menguasai 

dirinya sepenuhnya. Sebaliknya kesadaran diri adalah keadaan 

ketika seseorang dapat menyadari emosi yang sedang menghinggapi 



 

 

pikirannya akibat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk 

selanjutnya ia dapat menguasainya. Orang yang mempunyai 

keyakinan lebih tentang emosinya diibaratkan pilot yang handal bagi 

kehidupannya. Karena ia mempunyai kepekaan yang lebih tinggi 

akan emosi mereka yang sesungguhnya. Orang yang kesadaran 

dirinya bagus maka ia mampu untuk mengenal dan memilih-milah 

perasaan, memahami hal yang sedang dirasakan dan mengapa hal itu 

dirasakan dan mengetahui penyebab munculnya perasaan tersebut 

(Steven J. Stein,2008). 

 Para ahli mempunyai pendapat yang beragam tentang 

kesadaran diri. Diantaranya menurut Mayer seorang ahli psikologi 

dari University of new Hampshire yang menjadi koformulator teori 

kecerdasan, berpendapat bahwa kesadaran-diri berarti waspada baik 

terhadap suasana hati maupun pikiran seseorang tentang suasana hati 

(Daniel Goleman,2008). Goleman menjelaskan kesadaran diri yaitu 

perhatian terus menerus terhadap keadaan batin seseorang. Dalam 

keadaan refleksi diri ini, pikiran mengamati dan menggali 

pengalaman, termasuk emosi. 

2.1.3 Definisi Spiritualitas 

Spiritual berasal dari kata “spirit”, yang memiliki makna 

semangat atau sikap yang melandasi tindakan manusia (widi, 2008 

dalam Wulandari, 2016). ungkapan “spiritual” berasal dari bahsa 

Latin yaitu “spiritus”, yang berarti “menghembuskan” atau 



 

 

“bernafas”. Spiritual merujuk sebagaimana manusia dalam 

menemukan makna hidupn melalui hubungan hubungan antara diri 

sendiri (intrapersonal), interpersonal (interpersonal) dan hubungan 

yang tidak dapat dilihat (transpersonal), hubungan dengan sang 

Pencipta yang merupakan kekuatan tertinggi. Spiritual (spirituality) 

ialah suatu kepercayaan yang diyakini memiliki kekuatan yang lebih 

tinggi (Tuhan), sehingga menimbulkan suatu kebutuhan serta 

kecintaan terhadap adanya Tuhan, dan sebagai tempat memohon 

ampun atas segala kesalahan yang pernah diperbuat (Reed,1991 

dalam Hardianto, 2017). 

Spiritual merupakan suatu dimensi yang berhubungan dengan 

menemukan arti dan tujuan hidup, menyadari kemampuan untuk 

menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri, mempunyai 

perasaan yang berkaitan dengan Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan 

lingkungan (Hurna, 2019). Kebutuhan spiritual merupakan 

kebutuhan dasar manusia yang mesti di penuhi. Kebutuhan spiritual 

memiliki makna suatu keyakinan, harapan dan kepercayaan pada 

Tuhan juga kebutuhan agar dicintai, menerima pertolongan, 

ketenangan, keselamtan, kekuatan, dan mencadi landasan dalam 

menjalankan kehidupan sesuai syariat agama (Maryam, 2020). 

Menurut Florance Nightingale, spiritualitas adalah suatu 

dorongan yang menyediakan energi yang dibutuhkan untuk 

mempromosikan lingkungan rumah sakit yang sehat dan melayani 



 

 

kebutuhan spiritual sama pentingnya dengan melayani kebutuhan 

fisik (Delgado, 2005; Kelly, 2004). Spiritualitas merupakan faktor 

penting yang membantu individu mencapai keseimbangan yang 

diperlukan untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan, serta 

beradaptasi dengan penyakit (Potter & Perry, 2010). 

Spiritual menurut Hidayat (2006) adalah suatu yang dipercayai 

oleh seseorang dalam hubungannya dengan kekuatan yang lebih 

tinggi (Tuhan), yang menimbulkan suatu kebutuhan atau kecintaan 

terhadap Tuhan, dan permohonan maaf atas segala kesalahan yang 

telah dilakukan. Spiritual adalah keyakinan dalam hubunganya 

dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Sebagai contohnya 

adalah seseorang yang percaya kepada Allah sebagai Pencipta atau 

sebagai Maha Kuasa (Hamid, 2008). 

2.1.4 Aspek Spiritual 

Menurut Burkhardt dalam Hamid (2008) spiritualitas adalah 

keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pencipta 

yang meliputi berbagai aspek tersebut adalah: 

a. Berhubungan dengan sesuatau yang tidak diketehui atau 

ketidak pastian dalam kehidupan, yang dimaksud disini adalah 

unsur-unsur yang gaib atau tidak kasat mata atau yang hanya 

bisa dirasakan dengan mata hati. 

b. Menemukan arti dan tujuan hidup, maksudnya adalah 

menentukan hidup sesuai takdir. 



 

 

c. Menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan 

kekuatan dalam diri sendiri, artinya bisa mengoptimalkan 

kekuatan yang ada di dalam diri. 

d. Mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan 

dengan Tuhan Yang Maha Tinggi, yang dimaksudkan disini 

adalah mengakui adanya hubungan vertikal antara sang 

pencipta dan yang dicipta. 

2.1.5 Dimensi Spiritual 

Dimensi spiritual merupakan suatu penggabungan yang 

menjadi satu kesatuan antara unsur psikologikal, fisiologikal atau 

fisik, sosiologikal dan spiritual (Dwidiyanti, 2008). Dimensi 

spiritual dan religius dalam kehidupan merupakan salah satu 

pengaruh terpenting dalam kehidupan individu (Wong, 2008). 

2.1.6 Kesadaran Spiritual 

Kesadaran adalah menyadari diri secara holistik. 

Kesadaran itu meliputi kesadaran akan keberadaan manusia di 

hadapan sang khalik, sesama manusia dan makhluk lain, kesadaran 

akan potensi manusia, kesadaran akan kelemahan manusia bahwa 

manusia hidup membutuhkan petunjuk illahiyyah. Tentu kesadaran 

itu harus dimulai dari menyadari diri sendiri sehingga diri akan 

lebih bisa memantau dan mengendalikan tingkah lakunya secara 

lebih optimal.  



 

 

Langkah awal menyadari diri adalah melalui cara 

mengenal diri. Di bagian itu terdapat proses bagaimana seseorang 

memandang dirinya sendiri bukan melalui kacamata sosial yang 

berupa pendapat, persepsi dan paradigma masyarakat melainkan 

melalui dirinya sendiri. Stephen R. Covey dalam bukunya yang 

berjudul Principle Centered Leadrship menyatakan: When the 

basic source of a person’s definition of himself is the social mirror, 

he may confuse the mirror reflection with his real self; in fact, he 

may begin to believe and accept the image in the mirror even 

rejecting other, more positive views of himself unless they show the 

distortions he has come to accept.. Artinya: Apabila sumber utama 

definisi seseorang akan dirinya adalah cermin sosial, dia mungkin 

akan mengacaukan refleksi cermin dengan dirinya sendiri. 

Pada kenyataannya, dia mungkin mulai percaya dan 

menerima bayangan dalam cermin, bahkan menolak pandangan-

pandagan lain yang lebih positif mengenai dirinya kecuali 

pandangan-pandangan itu menunjukkan distorsi yang telah dapat 

diterimanya. Oleh karena itu penting artinya seseorang mengenal 

dan memahami diri melalui diri sendiri. Dengan cara tersebut, 

maka akan memperkuat 12 Stephen R. Covey, Principle Centered 

Leadrship, The New York Times, New York, 1996, h. 59 

kepribadian luhur manusia. Diri erat kaitannya dengan kepribadian 

seseorang. Untuk dapat mengembangkan kepribadian menjadi 



 

 

lebih baik, seseorang memerlukan pedoman yang benar. Karena 

pada dasarnya seseorang dalam dirinya sudah terdapat potensi 

untuk menciptakan kepribadian yang lebih baik. Hanya 

persoalannya seseorang sanggup atau tidak untuk mengembangkan 

potensi tersebut Daya ikat pikiran manusia dapat dilawan dengan 

beralih ke kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual tidak termasuk 

pandangan yang terbatas dan terbatas seperti kebencian, rasa 

perpecahan, keserakahan dan kekuasaan atas orang lain, kebencian, 

atau pemisahan antara kita, manusia lain, bumi, tumbuhan, hewan, 

batu, pohon, sungai, bintang, dan bulan. Dalam kesadaran spiritual, 

kita semua adalah satu universal. 

Sebagai perawat mendapatkan pengalaman merasakan 

kesadaran spiritual mereka sendiri, keperawatan akan lebih siap 

untuk memenuhi mandat sosialnya. Bekerja dari dalam kesadaran 

spiritual, perawat disediakan dengan beberapa jalur untuk 

penyembuhan terjadi. Ketika keperawatan dan masyarakat 

berkembang, ide-ide yang berkaitan dengan kesadaran spiritual dan 

penyembuhan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. 

2.1.7 Faktor Yang Mempengaruhi Spiritualitas Pasien 

Manurut Dwidianti, (2008) ada beberapa faktor penting yang dapat 

mempengaruhi spiritualitas seseorang, faktor tersebut adalah: 

 

 



 

 

a. Pertimbangan tahap perkembangan  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap anak-anak dengan agama 

yang berbeda ditemukan bahwa mereka mempunyai persepsi 

yang berbeda tentang Tuhan dan cara sembahyang yang berbeda 

pula menurut usia, jenis kelamin, agama, dan kepribadian anak.  

b. Keluarga 

Peran orang tua sangat menentukan dalam perkembangan 

spiritual anak. Oleh karena itu keluarga merupakan lingkungan 

terdekat dan menjadi tempat pengalaman pertama anak dalam 

mempersiapkan kehidupan di dunia, pandangan anak diwarnai 

oleh pengalaman mereka dalam berhubungan dengan keluarga.  

c. Latar belakang, etnik dan budaya  

Sikap, keyakinan, dan nilai dipengaruhi oleh latar belakang etnik 

dan social budaya. Umumnya seseorang akan mengikuti tradisi 

agama dan spiritual keluarganya. 

d. Pengalaman hidup sebelumnya 

Pengalaman hidup baik yang positif maupun yang negatif 

dapat mempengaruhi tingkat spiritual seseorang. Peristiwa 

dalam kehidupan sering dianggap sebagai ujian kekuatan iman 

bagi manuisa sehingga kebutuhan spiritual akan meningkat 

dan memerlukan kedalaman tingkat spiritual sebagai 

mekanisme koping untuk memenuhinya. 

 

 



 

 

e. Krisis dan perubahan 

Krisis dan perubahan dapat menguatkan kedalaman spiritual 

seseorang. Krisi sering dialami ketika seseorang menghadapi 

penyakit, penderitaan, proses penuaan, kehilangan, dan 

bahkan kematian. Bila klien dihadapkan pada kematian, maka 

keyakinan spiritual dan keinginan untuk sembahyang atau 

berdoa lebih meningkat dibandingkan dengan pasien yang 

penyakit tidak terminal. 

f. Terpisah dari ikatan spiritual 

Menderita sakit terutama yang bersifat akut, seringkali 

individu terpisah atau kehilngan kebebasan pribadi dan sistem 

dukungan sosial. Kebiasaan hidup sehari-harinya termasuk 

kegiatan spiritual dapat mengalami perubahan. Terpisahnya 

individu dari ikatan spitual beresiko terjadinya perubahan 

fungsi sosial. 

g. Isu moral terkai dengan terapi 

Kebanyakan agama, proses penyembuhan dianggap sebagai 

cara Tuhan untuk menunjukan kebesaran-Nya. 

h. Asuhan keperawatan yang kurang sesuai 

Ketika memberikan ashuan keperawatan kepada klien, 

perawat diharapkan untuk peka terhadap kebutuhan spiritual 

klien, tetapi dengan berbagai alasan ada kemungkinan perawat 

juga menghindari untuk memberikan asuhan spiritual. Perawat 



 

 

merasa bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual klien bukan 

menjadi tugasnya, tetapi tanggung jawab pemuka agama. 

2.2 Pendekatan Teori yang Digunakan 

2.2.1 Definisi Keperawatan Virginia Henderson 

 Harmer dan Henderson (1995, dalam Potter, 2005 : 274) 

mengemukakan teori keperawatan Virginia Henderson mencakup 

seluruh kebutuhan dasar seorang manusia. Henderson (1964, dalam 

Potter, 2005 : 274) mendefinisikan keperawatan sebagai membantu 

individu yang sakit dan yang sehat dalam melaksanakan aktivitas yang 

memiliki kontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhannya, dimana 

individu tersebut akan mampu mengerjakanya tanpa bantuan bila ia 

memiliki kekuatan, kemauan, dan pengetahuan yang dibutuhkan. Hal 

ini dilakukan dengan cara membantu mendapatkan kembali 

kemandiriannya secepat mungkin. 

2.2.2 Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Virginia Henderson 

1. Bernafas secara normal. 

2. Makan dan minum dengan cukup. 

3. Membuang kotoran tubuh. 

4. Bergerak dan menjaga posisi yang diinginkan. 

5. Tidur dan istirahat. 

6. Memilih pakaian yang sesuai. 

7. Menjaga suhu tubuh tetap dalam batas normal dengan 

menyesuaikan pakaian dan mengubah lingkungan. 



 

 

8. Menjaga tubuh tetap bersih dan terawat serta melindungi 

integumen. 

9. Menghindari bahaya lingkungan yang bisa melukai. 

10. Berkomunikasi dengan orang lain dalam mengungkapkan emosi, 

kebutuhan, rasa takut atau pendapat. 

11. Beribadah sesuai dengan keyakinan. 

12. Bekerja dengan tata cara yang mengandung unsur prestasi. 

13. Bermain atau terlibat dalam berbagai kegiatan rekreasi. 

14. Belajar mengetahui atau memuaskan rasa penasaran yang 

menuntun pada perkembangan normal dan kesehatan serta 

menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia. 

Henderson (1964, dalam Potter, 2005) menyebutkan 

keempat belas kebutuhan dasar manusia diatas dapat 

diklasifikasikan menjadi empat komponen, yaitu komponen 

biologis, psikologis, sosiologis dan spiritual. Kebutuhan dasar pada 

poin 1-9 termasuk komponen kebutuhan biologis. Pada poin 10 dan 

14 termasuk komponen kebutuhan psikologis. Lalu pada poin 11 

termasuk komponen spiritual. Sedangkan poin 12 dan 13 termasuk 

komponen kebutuhan sosiologis. 

Berdasarkan teori diatas serta judul dari penelitian ini, 

peneliti hanya menggunakan kebutuhan dasar pada poin 11 yang 

merupakan komponen spiritual. Koenig et al (dalam Moeini et al, 

2016) percaya bahwa spiritualitas dapat mempengaruhi fungsi sosial 



 

 

seseorang dan emosi seseorang serta pada gilirannya juga 

mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan kelenjar endokrin. Oleh 

karena itu, keyakinan dan praktik spiritual dikaitkan dengan perilaku 

sehat, fungsi kekebalan tubuh yang lebih kuat, kondisi 

kardiovaskular yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih panjang. 

Model keperawatan diatas juga menjelaskan bahwa tugas perawat 

adalah membantu individu dengan meningkatkan kemandiriannya 

secepat mungkin serta membantu individu yang sehat maupun sakit 

melaksanakan berbagai aktivitas guna mendukung kesehatan dan 

penyembuhan individu menurut Harmer dan Henderson 1995,dalam 

(Desmawati, 2019). 

2.3 Konsep Model Asuhan Keperawatan Profesional 

2.3.1 Pengkajian 

Menurut Kozier et al, pengkajian kebutuhan spiritual terdiri dari 

pengkajian riwayat keperawatan dan pengkajian klinik. Pada 

pengkajian riwayat keperawatan semua pasien diberikan satu atau dua 

pertanyaan misalnya ‟apakah keyakinan dan praktek spiritual penting 

untuk anda sekarang?”, bagaimana perawat dapat memberikan 

dukungan spiritual pada anda?”. Pasien yang memperlihatkan beberapa 

kebutuhan spiritual yang tidak sehat yang beresiko mengalami distres 

spiritual harus dilakukan pengkajian spiritual lebih lanjut. 

Kozier menyarankan pengkajian spiritual sebaiknya dilakukan 

pada akhir proses pengkajian dengan alasan pada saat tersebut sudah 



 

 

terbangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Untuk 

itu diharapkan perawat meningkatkan sensitivitasnya, dapat 

menciptakan suasana yang menyenangkan dan saling percaya, hal ini 

akan meningkatkan keberhasilan pengkajian spiritual pasien. 

Pertanyaan yang diajukan pada pasien saat wawancara untuk mengkaji 

spiritual pasien antara lain : adakah praktik keagamaan yang penting 

bagi anda?, dapatkah anda menceritakannya pada kita?, bagaimana 

situasi yang dapat mengganggu praktik keagamaan anda?, bagaimana 

keyakinan anda bermanfaat bagi anda?, apakah cara-cara itu penting 

untuk kebaikan anda sekarang?, dengan cara bagaimana kita dapat 

memberi dukungan pada spiritual anda?, apakah anda menginginkan 

dikunjungi oleh pemuka agama di rumah sakit?, apa harapan-harapan 

anda dan sumber-sumber kekuatan anda sekarang?, apa yang membuat 

anda merasa nyaman selama masa-masa sulit ini?. 

Pengkajian data objektif dilakukan perawat melalui observasi. 

Hal-hal yang perlu diobservasi adalah apakah pasien tampak kesepian, 

depresi, marah, cemas, agitasi, atau apatis? Apakah pasien tampak 

berdoa sebelum makan, membaca kitab suci, atau buku keagamaan? 

Apakah pasien sering mengeluh, tidak dapat tidur, mimpi buruk dan 

berbagai bentuk gangguan tidur lainnya, atau mengekspresikan 

kemarahannya terhadap agama? Apakah pasien menyebut nama Tuhan, 

doa, rumah ibadah, atau topik keagamaan lainnya? Apakah pasien 

pernah meminta dikunjungi oleh pemuka agama? Apakah pasien 



 

 

mengekspresikan ketakutannya terhadap kematian, konflik batin 

tentang keyakinan agama, kepedulian tentang hubungan dengan Tuhan, 

pertanyaan tentang arti keberadaannnya didunia, arti penderitaan? 

Siapa pengunjung pasien? Bagaimana pasien berespon terhadap 

pengunjung? Apakah pemuka agama datang menjenguk pasien? 

Bagaimana pasien berhubungan dengan pasien yang lain dan dengan 

tenaga keperawatan? Apakah pasien membawa kitab suci atau 

perlengkapan sembahyang lainnya? Apakah pasien menerima kiriman 

tanda simpati dari unsur keagamaan?. Pengkajian spiritual pasien 

dimulai dari pasien atau keluarga pasien dengan cara mendengarkan 

dan melalui pengamatan termasuk interaksi pasien dengan perawat, 

keluarga dan pengunjung lainnya, pola tidur, gangguan fisik, dan 

tekanan emosional (Smyth, 2011). 

Perawat melakukan penilaian dengan berdasarkan 14 komponen 

kebutuhan dasar yang dikemukakan oleh Virginia Henderson yang 

dapat dilakukan pendekatan yang meliputi psikologis, sosial dan 

spritual dengan demikian maka perawat dapat mengenali kebutuhan 

yang diperlukan pasien sehingga dapat diterapkan untuk pengkajian dan 

persiapan. (Desmawati, 2019). 

2.3.2 Prioritas Masalah 

Dalam penentuan prioritas masalah yaitu masalah keperawatan 

diurutkan dengan prioritas tinggi, sedang dan rendah. Tujuan 

menentukan prioritas adalah agar perawat, klien, keluarga dan orang 



 

 

terdekat berfokus pada usaha-usaha untuk mengatasi masalah klien 

dengan prioritas tinggi terlebih dahulu. Masalah dengan prioritas tinggi 

mencerminkan situasi yang mengancam hidup. Masalah ini 

membutuhkan perhatian yang cepat sebelum menangani masalah 

dengan prioritas di bawahnya. Masalah dengan prioritas sedang 

berhubungan dengan situasi yang tidak gawat dan situasi yang tidak 

mengancam hidup klien. Masalah dengan prioritas rendah tidak 

berhubungan secara langsung dengan keadaan sakit atau prognosis 

yang spesifik. Prioritas dapat bergeser setelah dilakukan pengkajian 

ulang. (Mugiarti Sri, 2017) 

2.3.3 Planning Of Action 

Action planning merupakan kumpulan aktivitas kegiatan dan 

pembagian tugas diantara para pelaku atau penanggung jawab suatu 

program.Lebih lanjut, Action Planning merupakan penghubung antara 

“tataran konsep” atau cetak biru dengan kumpulan kegiatan dalam 

jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. 

Rencana kegiatan/POA disusun sesuai dengan prioritas masalah 

dan dibuat dalam bentuk tabel yang terdiri dari : Uraian kegiatan, 

tujuan, sasaran, metode, media, waktu dan penanggung jawab. 

No. 
Uraian 

Kegiatan 
Tujuan Sasaran Metode Media Waktu 

Penanggung 

Jawab 

 

 



 

 

2.3.4 Implementasi Keperawatan 

Tahap implementasi adalah wujud dari pelaksanaan rencana 

asuhan keperawatan. Instruksi keperawatan diimplementasikan untuk 

membantu klien memenuhi kebutuhan sesuai dengan kriteria hasil yang 

telah ditetapkan. Komponen tahap implementasi terdiri dari: tindakan 

keperawatan mandiri, tindakan keperawatan kolaborasi, dokumentasi 

tindakan keperawatan dan respon klien terhadap asuhan keperawatan. 

(Mugiarti Sri, 2017) 

Proses melakukan penyusunan rencana perawatan yang telah 

disusun yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang telah 

disusun dalam rencana perawatan untuk pemulihan dari kondisi sakit 

atau meninggal dengan damai. (Desmawati, 2019). Membantu berdoa 

atau mendoakan pasien juga merupakan salah satu tindakan 

keperawatan terkait spiritual Islam pasien. Berdoa melibatkan rasa cinta 

dan keterhubungan. Pasien dapat memilih untuk berpartisipasi secara 

pribadi atau secara kelompok dengan keluarga, teman atau pemuka 

agama Islam. Pada situasi ini peran perawat adalah memastikan 

ketenangan lingkungan dan privasi pasien terjaga (Koezier, 2004). 

Keadaan sakit dapat mempengaruhi kemampuan pasien untuk 

berdoa. Pada beberapa rumah sakit pasien dapat meminta perawat untuk 

berdoa dengan mereka dan ada yang berdoa dengan pasien hanya bila 

ada kesepakatan antara pasien dengan perawat. Karena berdoa 

melibatkan perasaan yang dalam, perawat perlu menyediakan waktu 



 

 

bersama pasien setelah selesai berdoa, untuk memberikan kesempatan 

pada pasien untuk mengekspresikan perasaannya. 

Menurut Kozier et al, perawat perlu juga merujuk pasien kepada 

pemuka agama. Rujukan mungkin diperlukan ketika perawat membuat 

diagnosa distres spiritual, perawat dan pemuka agama dapat 

bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien. Implementasi 

perawat harus peduli, penuh kasih, gembira, ramah dalam berinteraksi, 

dan menghargai privasi. 

2.3.5 Evaluasi 

Tahap evaluasi adalah perbandingan hasil-hasil yang diamati 

dengan kriteria hasil yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Klien 

akan keluar dari siklus proses keperawatan bila kriteria hasil telah 

dicapai, sebaliknya klien akan masuk kembali dalam siklus apabila 

kriteria hasil belum tercapai. (Mugiarti Sri, 2017) 

Dalam kesinambungan tahap-tahap tersebut antara pengkajian, 

observasi, perencanaan, implementasi, inteverensi dan yang terakhir 

adalah evaluasi yaitu catatan akhir yang berupa perkembangan dalam 

criteria yang diharapkan, dalam pencapaian kemandirian pasien dalam 

melakukan aktivitasnya sehari-hari berdasarkan 14 kebutuhan dasar 

tersebut (Desmawati, 2019). Untuk melengkapi siklus proses 

keperawatan spiritual pasien, perawat harus melakukan evaluasi yaitu 

dengan menentukan apakah tujuan telah tercapai. Hal ini sulit dilakukan 

karena dimensi spiritual yang bersifat subjektif dan lebih kompleks. 

Membahas hasil dengan pasien dari implementasi yang telah dilakukan 



 

 

tampaknya menjadi cara yang baik untuk mengevaluasi kebutuhan 

spiritual pasien. 

Hasil penelitian Narayanasamy tentang respon spiritual pada 

tahun 2004 mengatakan bahwa pada tahap evaluasi perawat menilai 

bagaimana efek pada pasien dan keluarga pasien dimana diharapkan 

ada efek yang positif terhadap pasien dan keluarganya, misalnya pasien 

dan keluarganya mengungkapkan bahwa kebutuhan spiritual mereka 

terpenuhi, mengucapkan terimakasih karena sudah menyediakan 

pemuka agama.  

 

2.4 Evidance Based Practice In Nursing 

No. Penulis Judul Penelitian Metode Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 

(Anik , Ika , 

Sholichin , 

Ediyar 

Miharja , dan 

Iwan,2020) 

Personal 

Characters 

Management : 

Caring 

Spiritualitas 

Increased 

Nursing 

Practice 

Implementation 

in Aji 

Muhammad 

Parikesit 

Hospital 

Tenggarong 

Kutai 

Kartanegara 

Penelitian ini 

merupakan 

pengabdian 

masyarakat 

sehingga 

dilakukan survey 

post test untuk 

melihat kembali 

sejauhmana 

konsep caring 

spiritualitas 

perawat telah 

diterapkan dalam 

pelayanan 

keperawatan 

Hasil survey dari 

proses in house 

training selama 6 

bulan mampu 

meningkatkan 

caring spiritualitas 

perawat yang pada 

akhirnya mampu 

meningkatkan 

penerapan 

pelayanan di 

keperawatan di 

RSUD. AM. 

Parikesit 

Tenggarong 

2 
(Hasna 

Tunny,2022) 

Faktor 

Pendukung 

Peningkatan 

Kompetensi 

Perawat Dalam 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Metode yang 

digunakan adalah 

pendekatan 

scoping review 

berdasarkan 

panduan The 

Joanna Briggs 

Hasilnya 6 artikel 

membahas tentang 

pendidikan atau 

pelatihan, 3 artikel 

membahas 

kesejahteraan 

spiritual, 2 artikel 



 

 

Spiritual Pasien 

Dengan 

Perawatan 

Paliatif: A 

Scoping 

Review 

Institute dan 

menggunakan 

PRISMA ScR 

dengan 

menggunakan 

empat database 

yaitu PubMed, 

ProQuest, Ebsco 

Host, 

ScienceDirect, dan 

Garuda a, artikel 

yang dipilh adalah 

artikel yang 

diterbitkan pada 

tahun 2015-2021, 

dengan berbahasa 

Inggris dan 

Indonesia, full text, 

serta judul dan 

abstrak sesuai 

dengan pertanyaan 

penelitian, 

sehingga 

ditemukan 12 

artikel yang 

relevan. 

membahas 

kecerdasan spiritual 

dan 1 artikel 

membahas self-

efficacy. Pendidikan 

atau pelatihan 

perawatan spiritual 

dapat meningkatkan 

kompetensi 

kesehatan spiritual 

dan perawatan 

spiritual perawat. 

kesejahteraan 

spiritual dan 

kecerdasan spiritual 

yang tinggi pada 

perawat 

mempengaruhi 

sikapnya terhadap 

spiritualitas dan 

meningkatkan 

kemampuannya 

dalam memberikan 

asuhan spiritual 

pada pasien. 

Sementara self-

efficacy merupakan 

faktor yang sangat 

terkait dengan 

kompetensi 

perawatan spiritual. 

Perawat dengan 

tingkat efikasi diri 

yang lebih tinggi 

lebih cenderung 

merasakan tingkat 

kompetensi yang 

lebih tinggi dalam 

perawatan spiritual. 

3 
(Ramadhani 

Hutami, 2019) 

Hubungan 

Pengetahuan 

Dan Sikap 
Perawat Dengan 

Kemampuan 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Jenis penelitian 

kuantitatif dengan 

menggunakan desain 
Cross Sectional 

Study. 

Didapatkan hasil 

bahwa kemampuan 

pemenuhan kebutuhan 
spiritual pada pasien 

cemas yang baik 

sebanyak 27 

responden (47,4%) 



 

 

Spiritual Pada 

Pasien Cemas Di 

Ruang Rawat 
Inap Rsud 

Labuang Baji 
Makassar 

dan yang kurang baik 

sebanyak 30 
responden (52,6%) 

4 

(Murtiningsih, 
Lusianah dan 
Nurainun,2020) 

Pengembangan 
Modul dan 
Pelatihan 
Keperawatan 
Spiritual dalam 
Upaya 
Peningkatan 
Pengetahuan 
dan Psikomotor 
Perawat 

Kegiatan 
pengabdian kepada 
masyarakat ini 
dilakukan oleh 
Dosen STIKes 
Jayakarta beserta 
Mahasiswa Program 
Studi Ners STIKes 
Jayakarta. Modul 
panduan ibadah 
bagi orang sakit 
telah tersusun dan 
telah mendapatkan 
sertifikat Hak Cipta. 
Pelatihan 
Keperawatan 
Spiritual dengan 
menggunakan 
modul telah 
dilakukan pada 
tanggal 24 
Desember 2019 
terhadap 17 orang 
perawat di ruang 
ICCU 

Berdasarkan hasil pre 
test pengetahuan 
didapatkan hasil 
peserta dengan 
kategori pengetahuan 
kurang 85,7%, cukup 
14,3%. Setelah 
diberikan pelatihan 
terjadi peningkatan 
pengetahuan pada 
post test yaitu 
pengetahuan dengan 
kategori baik 71,4 % 
dan kategori cukup 
28,6%. Hasil 
penelitian terkait 
pengetahuan 
perawatan spiritual 
juga telah dilakukan 
terhadap perawat di 
Rumah Sakit Dustira 
dengan jumlah 
responden 70 orang 
didapatkan bahwa 
hampir setengah 
responden (42,9 %) 
berpengetahuan baik, 
hampir setengah 
responden (41,4 %) 
berpengetahuan 
cukup, dan sebagian 
kecil responden (15,7 
%) berpengetahuan 
kurang .(Kiran & Dewi, 
2017). Dari hasil 
penelitian tersebut 
menunjukkan 
pengetahuan perawat 
tentang perawatan 



 

 

spiritual masih perlu 
ditingkatkan. 

5. 

(Selly Puspita 
Sary, 2018) 

Hubungan 

Kecerdasan 
Spiritual 

Perawat 

dengan 
Pemenuhan 

Kebutuhan 

Spiritual 

Pasien di 
Ruang Rawat 

Inap Rumah 

Sakit Umum 
Kaliwates 

Jember 

Total sampling 

cross sectional 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 
sebagian besar 

perawat memiliki 

kecerdasan spiritual 
yang tinggi (80,9%). 

Sebagian besar 

perawat memiliki 

rata- rata
 pemenuhan 

kebutuhan 

pasienpiritual 
(76,6%). Hasil 

analisis Bivariat 

dengan korelasi 
somers'd 

menunjukkan nilai p 

adalah 0,017 (α = 

0,05), ada korelasi 
antara perawat 

 kecerdasan 

spiritual dengan 
pasien pemenuhan     

kebutuhan 

Tabel 2.1. Evidance Based Practice In Nursing 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Rancangan Studi Kasus 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Menurut Nursalam 

(2016) studi kasus adalah penelitian yang mencakup pengkajian bertujuan 

memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat 

maupun karakter yang ada dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus 

memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Penelitian 

dalam metode studi kasus ini dilakukan secara mendalam terhadap suatu 

keadaan atau kondisi yang dialami oleh klien dengan cara sistematis. 

3.2 Subjek Studi Kasus 

 Subjek dalam penelitian ini adalah keseluruhan tenaga perawat yang 

bertugas di Ruang Rawat Inap RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar 

untuk mengetahui tingkat kesadaran spiritual perawat dalam memberikan 

pelayanan keperawatan. Dengan kriteria inklusi yaitu perawat yang mengikuti 

kegiatan dari awal hingga akhir dan kriteria ekslusi yaitu perawat yang tidak 

mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. 

3.3 Fokus Studi Kasus 

 Fokus studi kasus ini adalah melakukan manajemen asuhan 

keperawatan professional khususnya pemenuhan kebutuhan spiritual dalam 

pelayanan keperawatan di Ruang Rawat Inap Lontara 5 RSUP DR Wahidin 

Sudirohusodo sesuai dengan masalah manajemen keperawatan yang sudah 

dikaji sebelumnya. 



 

 

3.4 Instrumen Studi Kasus 

 Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam ataupun sosial yang diamati. Kuesioner adalah instrumen 

penelitian yang digunakan oleh peneliti. Kuesioner adalah teknik pengumpulan 

data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis 

pula oleh responden. Sugiyono (2016) 

 Instrument yang digunakan dalam studi kasus ini adalah kuisioner 

pemenuhan kebutuhan spiritual pasien untuk mengetahui tingkat kebutuhan 

spiritual pasien selama menjalani perawatan dirumah sakit yang sudah valid 

dan sudah ditranslate kedalam Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Prof. Dr. 

Arndt Bussing dari Witten/Herdecke University. Selain itu juga pemberian 

materi workshop dan skill untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta 

workshop diberikan kuesioner pre-post test. 

3.5 Prosedur Pengambilan Data 

3.5.1 Data Primer 

Survey dengan alat ukur kuisioner baku adalah pengumpulan data pada 

responden pada penelitian ini. 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti berdasarkan 

sumber yang sudah tersedia. 

3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus 

3.6.1 Lokasi Penelitian 



 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Ruang Rawat Inap Lontara 5 

RSUP DR Wahidin Sudirohusodo. 

 

3.6.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada  bulan Juni tahun 2022. 

3.7 Analisis Data dan Penyajian Data 

Proses atau langkah-langkah pengelolaan data menurut (Setiadi, 2007).Yaitu : 

3.7.1 Editing 

Setelah survey kuisoner terisi kemudian dikumpulkan dalam bentuk 

data, data tersebut dilakukan pengecekan dengan maksud memeriksa 

kelengkapan data, kesinambungan data dan keseragaman data dalam 

usaha melengkapi data yang masih kurang. 

3.7.2 Coding 

Dilakukan pengkodian dengan maksud agar data-data tersebut mudah 

diolah yaitu dengan cara semua jawaban atas data disederhanakan 

dengan memberikan symbol-symbol / kode dalam bentuk angka 

maupun alphabet pada nomor daftar pertanyaan, nomor variable. 

3.7.3 Tabulasi 

Mengelompokkan data ke dalam suatu tabel, kemudian data dianalisa 

secara statistik melalui perhitungan dan hasil perhitungan dijumlah. 

3.8 Etika Studi Kasus 

Etika penelitian yang penulis gunakan adalah : 

3.8.1 Informed Consent 



 

 

Lembaran persetujuan ini diberikan kepada responden yang akan 

diteliti. Lembar informed Consent harus dilengkapi dengan judul 

penelitian dan manfaat penelitian. Bila subyek atau keluarga responden 

menolak, maka peneliti tidak boleh memaksa dan harus tetap 

menghormati hak – hak dari responden demi kenyamanan responden. 

3.8.2 Anomity (Tanpa Nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama 

responden, tetapi pada lembar tersebut diberikan inisial yang 

merupakan huruf awalan dari nama, contoh (A). 

3.8.3 Confidentiality 

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya 

kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian, 

yang tidak termasuk data yang dibutuhkan peneliti tidak akan di 

presentasikan pada saat hasil serta kuesioner yang sudah digunakan 

peneliti akan dimusnakan setelah selesai presentasi hasil. 
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BAB IV 

LAPORAN KASUS 

4.1 Pengkajian Keperawatan MAKP 

Dari hasil pengkajian secara wawancara dan observasi didapatkan hasil 

bahwa dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien, rumah sakit telah 

menyiapkan rohaniawan yang bertugas dalam memberikan layanan spiritual 

bagi pasien, akan tetapi dalam pemberian layanan spiritual jadwalnya tidak 

menentu. Dan berdasarkan hasil observasi, di Lontara 5 tidak disediakan alat 

untuk pemenuhan spiritual pasien seperti buku doa-doa kesembuhan untuk 

pasien maupun keluarga dan tidak adanya penunjuk arah kiblat didalam 

kamar pasien. Dan dari hasil wawancara secara langsung kepada pasien 

didapatkan hasil bahwa sebagian besar pasien memiliki kebutuhan spiritual 

yang tinggi. 

Dari hasil pengkajian pada 22 pasien di dapatkan bahwa perawat dalam 

melakukan tindakan keperawatan di mana penerapan komunikasi terapeutik 

kepada pasien belum maksimal karena sebelum melakukan tindakan perawat 

jarang memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan pasien.  Selanjutnya 

masih terdapat beberapa perawat yang belum menjelaskan peraturan atau tata 

tertib rumah sakit saat pasien pertama kali di rawat. Serta belum maksimal 

dalam menjelaskan apa-apa saja fasilitas yang tersedia di rumah sakit dan 

tempat-tempat yang penting untuk kelancaran perawatan (kamar mandi, 

ruang perawat, tata usaha, dll). Beberapa perawat juga tidak 

menginformasikan tentang perawat yang bertanggungjawab terhadap pasien. 



 

 

Dalam melakukan tidakan keperawatan, perawat selalu sopan dan 

ramah kepada pasien, serta pada penerapan patien safety, perawat telah 

melaksanakan dengan baik. selanjutnya saat melakukan tindakan perawat 

selalu hati-hati dan selalu memperhatikan keadaan pasien dan perawat selalu 

tampil percaya diri, perawat juga selalu menayakan keadaan pasien dan selalu 

menayakan perasaan pasien saat proses tindakan berlangsung, terkadang saat 

melakukan tindakan perawat sembari memberi motivasi ke pasien, 

Selanjutnya, untuk pengendalian infeksi, perawat selalu menjaga kebersihan 

rumah sakit namun masih ada beberapa sarana dan prasarana pendukung yang 

belum ada sehingga untuk pelaksanaan pengendalian infeksi belum maksimal 

terutama untuk pasien sendiri.  Perawat juga selalu menilai kembali keadaan 

pasien setelah melakukan tindakan. Serta Perawat selalu memantau atau 

mengobservasi keadaan pasien secara rutin. Dari hasil pengkajian spiritual 

pasien dengan menggunakan kuesioner spiritual didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

Hasil pengkajian berdasarkan aspek dalam kuisioner pemenuhan 

kebutuhan spiritual dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Religiousty 

 Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Valid 

Tinggi 3 30% 

Sedang 7 70% 

Rendah 0 0% 

Total 10 100.0 

Tabel 4.2 

 



 

 

Inner Peace 

 Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Valid 

Tinggi  4 40% 

Sedang 6 60% 

Rendah 0 0% 

Total 10 100.0 

Tabel 4.3 

Existecial 

 Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Valid 

Amat Sangat 2 20% 

Sangat 8 80% 

Agak 0 0% 

Total 10 100% 

Tabel 4.4 

 

Actively Giving 
 Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Valid 

Amat Sangat 3 30% 

Sangat 6 60% 

Agak 1 10% 

Total 10 100% 

Tabel 4.5 

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa hampir 

semua pasien di Lontara 5 membutuhkan spiritual. Dengan tingkat 

kebutuhan sedang di empat komponen yaitu pada kebutuhan keagamaan 

dengan nilai 70%, kebutuhan kedamaian dengan 60%, kebutuhan 

keberadaan dengan nilai 80%, dan kebutuhan memberi dengan nilai 60%. 

Hal ini berarti bahwa sebagian besar pasien menganggap bahwa kebutuhan 

spiritual cukup penting. Kemudian tak sedikit juga dari pasien yang 

menganggap bahwa kebutuhan spiritual sangat penting, hal ini ditunjukkan 

pada kebutuhan keagamaan sebanyak 30%, kebutuhan kedamaian 

sebanyak 40%, kebutuhan keberadaan sebanyak 20%, dan kebutuhan 

memberi sebanyak 30%. Hanya 10% pasien yang tidak menganggap 



 

 

bahwa spiritual itu penting, hal ini ditunjukkan pada komponen kebutuhan 

memberi. 

Pengkajian manajemen kebutuhan spiritual pasien yang dilakukan 

adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kebutuhan berdasarkan 

perspektif pasien. Pengkajian tersebut menggunakan kuisioner pengkajian 

spiritual yang terdiri dari empat aspek spiritual diantaranya Religiousty, 

Inner Peace, Existecial dan Actively Giving. Pasien yang di rawat 

diruangan Lontara 5 RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo mengalami 

kecemasan dan ketakutan akibat sakit yang sedang dialaminya, berawal 

dari kecemasan inilah yang dapat mempengaruhi spiritualitas pasien dan 

menyebabkan distress spiritual. Oleh sebab itu pasien sangat memerlukan 

bantuan spiritual baik dari lingkungan dan orang sekitarnya untuk 

mendapatkan kekuatan dalam menghadapi masa sakitnya. 

Hasil pengkajian dengan metode wawancara dan observasi 

didapatkan hasil bahwa dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien, 

rumah sakit telah menyiapkan rohaniawan yang bertugas dalam 

memberikan layanan spiritual bagi pasien, akan tetapi dalam pemberian 

layanan spiritual jadwalnya tidak menentu. Dan berdasarkan hasil 

observasi, di Lontara 5 tidak disediakan alat untuk pemenuhan spiritual 

pasien seperti buku doa-doa kesembuhan untuk pasien maupun keluarga 

dan tidak adanya penunjuk arah kiblat didalam kamar pasien. Dan dari 

hasil wawancara secara langsung kepada pasien didapatkan hasil bahwa 



 

 

sebagian besar pasien memiliki kebutuhan spiritual yang tinggi. Serta dari 

pengkajian dan hasil observasi yang telah kami lakukan bahwasanya 

tingkat kesadaran perawat untuk membantu pasien dalam hal pemenuhan 

kebutuhan spiritual masih kurang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan 

bahwa yang memiliki kemampuan pemenuhan kebutuhan spiritual pada 

pasien cemas yang baik sebanyak 27 responden (47,4%) dan yang kurang 

baik sebanyak 30 responden (52,6%). (Ramadhani, 2019). Sebagai 

seorang muslim, selama masih dapat menghembuskan nafas, selama itu 

pula kewajiban melekat pada pundaknya dan tidak dapat diwakilkan. 

Dalam keadaan bagaimanapun, kapan pun, dan dimana pun, sholat harus 

dikerjakan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah:43 : 

كِعِيْنَ  كٰوةَ وَارْكَعوُْا مَعَ الرّٰ لٰوةَ وَاٰتوُا الزَّ  وَاقَيِْمُوا الصَّ

Artinya : 

"Dan dirikanlah sholat, dan keluarkanlah zakat, dan tunduklah rukuk 

bersama orang-orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah: 43)” 

 Dalam hadis diatas telah ditegaskan untuk melaksanakan salat 

berdasarkan kewajiban sebagai seorang muslim, selama sakit kita 

diwajibkan untuk tetap memohon petunjuk dan pertolongan Allah dengan 

tetap menjalankan kewajiban yaitu shalat dan melakukan sunnah 

diantaranya berdzikir. 

 



 

 

4.2 Prioritas Masalah 

No. Masalah A B C D E F G H I J K L 
M 

Skor 
N 

Prioritas 

1 

Kurangnya 

pelatihan 
Kesadaran 

Spiritual 

dalam 
Pelayanan 
Keperawatan 

5 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 45 1 

 

 

 

 

Keterangan: 

1 : Sangat rendah  

2 : Rendah  

3: Cukup  

4 : Tinggi  

5 : Sangat Tinggi  

Tabel 4.6 

A : Resiko Terjadi  

B : Resiko Parah  

C : Potensial untuk 

pelatihan  

D : Minat Perawat  

E : Mungkin diatasi  

F : Sesuai program  

G : Tempat 

 

 

H : Waktu  

I  : Dana  

J  : Fasilitas Kesehatan  

K : Sumber daya  

L : Sesuai dengan peran    

perawat  

M : Skor total  

N : Urutan Prioritas  

 

 

 



 

 

4.3 Planning Of Action (POA) 

No 
Uraian 

Kegiatan 
Tujuan Sasaran Metode 

Media 

1. Pemenuha

n 

kebutuhan 

spiritual  

Meningkatkan 

kesadaran 

spiritual dan 

kemampuan 
perawat untuk 

melakukan 

pemenuhan 
kebutuhan 

spiritual pada 

klien 

Worksho

p atau 

pelatihan 

ToT 
tentang 

kesadaran 

spiritual 

- Perawat 

ruang 

Lontara 5 

mengetahui 
pentingnya 

pemenuhan 

kebutuhan 
spiritual 

pasien 

- Caring 
spiritual 

perawat 

meningkat 

- Perawat 
menerapkan 

kompetensi 

spiritualnya 
dalam 

melayani 

pasien di 

ruang 
Lontara 5 

Ceramah dan 

Refleksi dengan 

media LCD, kertas 

metaplane, 
stikynote, spidol 

warna warni 

Tabel 4.7 

 

4.4 Implementasi Keperawatan 

WAKTU IMPLEMENTASI  

Kamis, 16 Juni 

2022 Pukul 09-

12:00 WITA 

Dalam implementasi untuk manajemen terkait 

peningkatan pelayanan keperawatan dengan pelaksanaan 

Workshop yang dilaksanakan di RSUP DR Wahidin 

Sudirohusodo Makassar dengan mengusung tema 

pelatihan “Kesadaran Spiritual Dalam Meningkatkan 

Pelayanan Keperawatan Di Ruang Rawat Inap RSUP DR 

Wahidin Sudirohusodo Makassar”. Pelatihan ini diikuti 

oleh tenaga perawat yang berada diruang rawat inap 

Lontara 5 RSUP DR Wahidin Sudirohusodo sebanyak 14 

peserta pelatihan. Kegiatan pelatihan ini berlangsung 

dengan tertib dan sebelum memulai pelatihan dilakukan 

pre-test bagi peserta pelatihan   

Tabel 4.8 



 

 

 

4.5 Evaluasi  

Dalam meingkatkan kesadaran spiritual perawat dalam memberikan 

pelayanan keperawatan dalam memenuhi kebutuhan spiritual pasien telah 

dilakukan Workshop dengan memberikan pelatihan kepada perawat di 

Ruangan Lontara 5 RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dengan tema 

pelatihan “Kesadaran Spiritual dalam Meningkatkan Pelayanan 

Keperawatan di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo”. Pelaksanaan Workshop 

tentang Kesadaran Spiritual dalam Pelayanan Keperawatan udah sesuai 

dengan struktur kegiatan di mana persiapan media yang digunakan, 

persiapan tempat yang akan digunakan, kontrak waktu, dan persiapan 

proposal telah dilakukan dengan baik dan sesuai rencana. Namun hanya saja 

rencana awal kegiatan adalah melakukan pelatihan tentang kesadaran 

spiritual dalam pelayanan keperawatan, namun mengingat waktu yang 

dibutuhkan cukup lama dan dengan beberapa pertimbangan lain sehingga 

pelatihan diubah menjadi workshop tentang kesadaran spiritual dalam 

pelayanan keperawatan yang durasi waktunya lebih sedikit. 

a. Evaluasi Proses 

       Pelaksanaan Workshop ini tidak sesuai dengan alokasi waktu, di 

mana kegiatan yang harusnya dimulai dari pukul 09:00 bergeser ke pukul 

10:30 WITA, hal ini dikarenakan beberapa kendala salah satunya adalah 

jarang tempat workshop dan ruangan lumayan jauh. Workhsop ini 

dilakukan secara offline di aula diklit. Peserta yang hadir sendiri adalah 



 

 

11 orang mahasiswa Profesi Ners UIN Alauddin Makassar, CI Institusi, 

dan Perawat ruang rawat inap Lontara 5 RSUP DR Wahidin 

Sudirohusodo. Jumlah peserta keseluruhan adalah sebanyak 14 orang. 

       Kegiatan ini dipandu oleh Moderator dari awal sampai akhir 

kegiatan dengan baik. Sebelum pemaparan materi, dilakukan pre test 

terlebih dahulu melalui lembar kuesioner yang berisi 5 pertanyaan 

tentang pelayanan spiritual dan 5 pertanyaan dan 5 pertanyaan tentang 

perawatan spiritual dan keagamaan. Total seluruh pertanyaan adalah 10 

dengan pilihan benar dan salah. Kemudian dilanjutkan dengan 

pemaparan materi tentang pelayanan spiritual dan perawatan spiritual 

dan keagamaan. Kegiatan ini diselingi dengan refleksi diri. Setelah 

pemberian materi, moderator menutup acara dengan sesi pemberian 

piagam untuk Kepala ruangan Lontara 5 yang diwakili oleh salah satu 

perawat di ruangan, dan pemberian Piagam untuk Narasumber dalam hal 

ini adalah Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes. Kemudian diakhiri 

dengan sesi meditasi dimana dalam proses meditasi ini peserta nampak 

sangat menjiwai proses meditasi tersebut. Setelah kegiatan berakhir, 

dilakukan kembali pengisian kuesioner post test pada peserta yang 

mengikuti kegiatan workshop tersebut. 

b. Evaluasi Hasil 

       Kegiatan berlangsung sesuai dengan yang diharapkan dan 

direncanakan. Workshop ini berlangsung selama 1 hari dengan durasi 

kurang lebih satu setengah jam. Hampir seluruh peseta nampak puas 

terhadap kegiatan dan menyimak materi dari awal hingga akhir. Sebagian 



 

 

besar perawat dan mahasiswa aktif memberikan argument dan sharing 

informasi tentang refleksi dirinya. Kemudian pada saat pelaksanaan pre 

dan post tes peserta tampak mengisi kuesioner dengan teliti. Salah satu 

testimony mahasiswa mengatakan bahwa hatinya tersentuh dengan 

materi yang dibawakan di mana selama ini dalam melaksanakan 

pelayanan keperawatan tidak menganggap penting pemenuhan 

kebutuhan spiritual pasien yang artinya kita menyepelekan martabat 

pasien. Ada pula mahasiswa yang mengatakan bahwa hatinya menjadi 

lebih damai dan akan melaukan self care atau merawat dirinya dengan 

baik, agar lebih maksimal dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien. 

Pada kegiatan workshop ini dilakukan pengukuran tentang pelayanan 

spiritual dan perawatan spiritual dan keagamaan dengan memberikan pre 

dan post yang berisi 10 butir pertanyaan yang dijawab secara langsung 

melalui lembar kuesioner. Adapun skala pengukuran pengetahuan yaitu 

Baik: jawaban benar semua, pengetahuan Cukup: Salah 1, dan 

pengetahuan Kurang: Salah ≥ 2. 

 Didalam penerapan untuk memenuhi kebutuhan spiritual selama 

perawatan, pasien mengatakan bahwa sangat membantu dan 

memudahkan dalam melakukan kebutuhan spiritualnya, terutama pada 

pasien yang ingin melakukan shalat berbaring akan tetapi tidak 

mengetahui tata cara melakukan shalat berbaring dan pasien juga 

dimudahkan dalam berwudhu dengan menggunakan spray wudhu yang 

telah disediakan. Pasien juga mengatakan disaat berdiam diri pasien 



 

 

mendengarkan doa-doa harian dan dzikir yang membuat hati menjadi 

lebih tenang dan kecemasan pasien berkurang. Ditambah lagi didalam 

buku panduan ibadah dan doa terdapat panduan ibadah dan doa enam 

agama yang dapat menambah wawasan pasien mengenai cara beribadah 

dan doa bagi agama lainnya. 

Kegiatan berlangsung sesuai dengan yang diharapkan dan 

direncanakan. Workshop ini berlangsung selama 1 hari dengan durasi 

kurang lebih satu setengah jam. Hampir seluruh peseta nampak puas 

terhadap kegiatan dan menyimak materi dari awal hingga akhir. 

Sebagian besar perawat dan mahasiswa aktif memberikan argument dan 

sharing informasi tentang refleksi dirinya. Kemudian pada saat 

pelaksanaan pre dan post tes peserta tampak mengisi kuesioner dengan 

teliti. Salah satu testimony mahasiswa mengatakan bahwa hatinya 

tersentuh dengan materi yang dibawakan di mana selama ini dalam 

melaksanakan pelayanan keperawatan tidak menganggap penting 

pemenuhan kebutuhan spiritual pasien yang artinya kita menyepelekan 

martabat pasien. Ada pula mahasiswa yang mengatakan bahwa hatinya 

menjadi lebih damai dan akan melaukan self care atau merawat dirinya 

dengan baik, agar lebih maksimal dalam pemenuhan kebutuhan 

spiritual pasien. Pada kegiatan workshop ini dilakukan pengukuran 

tentang pelayanan spiritual dan perawatan spiritual dan keagamaan 

dengan memberikan pre dan post yang berisi 10 butir pertanyaan yang 

dijawab secara langsung melalui lembar kuesioner. Adapun skala 



 

 

pengukuran pengetahuan yaitu Baik: jawaban benar semua, 

pengetahuan Cukup: Salah 1, dan pengetahuan Kurang: Salah ≥ 2. 

Tabel 4.9 Distribusi Pengetahuan Tentang Pelayanan Spiritual 

Pengetahuan Pre Post 

N % N % 

Baik 9 42,85% 14 100% 

Cukup 2 14,28% 0 0% 

Kurang 3 20,42% 0 0% 

Total 14 100% 14 100% 

  

 Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi pre dan post 

pengetahuan perawat terkait pelayanan spiritual didapatkan bahwa 

sebelum dilakukan workshop terdapat 10 orang dengan presentase 

(42,85%) dengan tingkat pengetahuan baik dan 2 orang atau  (14,28%) 

dengan tingkat pengetahuan cukup, dan 3 orang atau (20,42%) dengan 

pengetahuan kurang  dan setelah dilakukan workshop atau post tes 

didapatkan bahwa 15 orang dengan presentase 100% dengan tingkat 

pengetahuan baik.  

Tabel 4.10 Distribusi Pengetahuan Tentang Perawatan Spiritual Dan 

Keagamaan 

Pengetahuan Pre Post 

N % N % 

Baik 9 64,28% 14 100% 

Cukup 3 20,42% 0 0% 

Kurang 2 14,28% 0 0% 

Total 14 100% 14 100% 

 

 Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi pre dan post 

pengetahuan perawat terkait perawatan spiritual dan keagamaan 

didapatkan bahwa sebelum dilakukan workshop terdapat 9 orang 



 

 

dengan presentase (64,28%) dengan tingkat pengetahuan baik dan 3 

orang atau  (20,48%) dengan tingkat pengetahuan cukup, dan 2 orang 

atau (14,28%) dengan pengetahuan kurang dan setelah dilakukan 

workshop atau post tes didapatkan bahwa 15 orang dengan presentase 

100% dengan tingkat pengetahuan baik. 

Tabel 4.11 Distribusi Pengetahuan Tentang Pelayanan Spiritual & 

Perawatan Spiritual Dan Keagamaan 

Pengetahuan Pre Post 

N % N % 

Baik 6 42,85% 14 100% 

Cukup 4 28,57% 0 0% 

Kurang 4 28,57% 0 0% 

Total 14 100% 14 100% 

 

 Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi pre dan post 

pengetahuan perawat terkait pelayanan spiritual dan perawatan spiritual 

dan keagamaan didapatkan bahwa sebelum dilakukan workshop 

terdapat 7 orang dengan presentase (46,6%) dengan tingkat 

pengetahuan baik dan 4 orang atau  (26,7%) dengan tingkat 

pengetahuan cukup, dan 4 orang atau (26,7%) dengan pengetahuan 

kurang dan setelah dilakukan workshop atau post tes didapatkan bahwa 

14 orang dengan presentase 100% dengan tingkat pengetahuan baik. 

 Kesimpulan dari tabel di atas adalah pengetahuan tentang 

spiritual perawat meningkat yang artinya workshop tentang kesadaran 

spiritual dalam pelayanan keperawatan berhasil meningkatkan 

pengetahuan perawat dan mahasiswa. Dalam Q.S. Al kahfi ayat 66 yang 

berbunyi: 

 

َّبِعكَُ عَلىَٰٰٓ أنَ تعُلَ ِمَنِ  ا علُ ِمْتَ رُشْداًقاَلَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلْ أتَ   مِمَّ



 

 

Artinya: “Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar 

engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajarkan 

kepadamu (untuk menjadi) petunjuk?" (Q.S. Al kahfi: 66) 

 Dalam ayat ini, Allah menggambarkan secara jelas sikap Nabi 

Musa sebagai calon murid kepada calon gurunya dengan mengajukan 

permintaan berupa bentuk pertanyaan. Itu berarti bahwa Nabi Musa 

sangat menjaga kesopanan dan merendahkan hati. Beliau menempatkan 

dirinya sebagai orang yang bodoh dan mohon diperkenankan 

mengikutinya, supaya Khidir sudi mengajarkan sebagian ilmu yang 

telah diberikan kepadanya. Menurut al-Qadhi, sikap demikian memang 

seharusnya dimiliki oleh setiap pelajar dalam mengajukan pertanyaan 

kepada gurunya. 

 Kecerdasan adalah nilai lebih dari setiap manusia dalam 

mengembangkan pola pikirnya sehingga mampu berkembang dan 

berpikir dengan jernih untuk menimbang, memutuskan serta 

menghadapi sesuatu dengan berpusat pada masalah-masalah yang 

dihadapi dengan solusi cemerlang. Seseorang yang cerdas, 

pembicaraan yang ia sampaikan akan terstruktur dan memiliki nilai. 

Saat dia berbicara, maka yang keluar adalah ide, gagasan, solusi, 

hikmah, ilmu dan dzikir, sehingga pembicaraannya senantiasa 

bermanfaat. Kecerdasan merupakan salah satu anugerah besar dari 

Allah kepada manusia dan menjadikannya sebagai salah satu kelebihan 

manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Karena dengan 

kecerdasannya, manusia dapat terus menerus mempertahankan dan 



 

 

meningkatkan kualitas hidupnya yang semakin kompleks, melalui 

proses berpikir dan belajar secara terus menerus. Kecerdasan spiritual 

adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap 

perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang 

bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya, dan memiliki pola 

pemikiran tauhidi, serta berprinsip "hanya karena Allah". Kepribadian 

pendidik sangat besar manfaatnya terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan akhlakul karimah anak didiknya, dan dapat membina 

kecerdasan speritual yang dimiliki anak didik tersebut. Hal ini penting 

karena secara garis besar, tugas dan tanggung jawab seorang pendidik 

adalah mengembangkan kecerdasan yang ada dalam diri setiap anak 

didiknya. Kecerdasan ini harus dikembangkan agar anak didik dapat 

tumbuh dan besar menjadi manusia yang cerdas dan siap menghadapi 

segala tantangan di masa depan. 

 Setelah dilakukan workshop, peneliti mengevaluasi peserta 

workshop tentang kesan dan pesan mengikuti kegiatan workhsop 

tersebut. Beberapa peserta yang sempat peneliti wawancarai mengenai 

kesan dan pesan terhadap acara tersebut, sebagian besar merasa cukup 

puas. 

Salah seorang peserta workshop, mengaku lebih senang dengan 

sesi workshop karena berkaitan dengan kebutuhan pekerjaannya. 

”Ada beberapa hal baru yang saya dapatkan selama workshop, salah 

satunya saya lebih tahu hal mendasar yang membedakan antara apa 



 

 

itu spiritual dan apa itu keagamaan. Kalau bisa, workshop seperti ini 

lebih sering diadakan” Ucapnya (Ps1) 

“Selama ini memang saya selalu mengesampingkan kebutuhan 

spiritual pasien karena kami menganggap adaji rohaniawan yang bisa 

bantu bimbing pasien kalau semisal pasien butuh bimbingan 

keagaamaan. Pada ditahuji kalau sebagai perawat haruski bantu 

pasien apalagi kebutuhan spiritualnya. Dengan adanya ini workshop 

kayak lebih sadar lagi kalau memang pasien itu butuh kita perawat 

dalam pemenuhan spiritualnya begitu kan. Menurutku bagus sekali ini 

workshop apalagi pembicaranya dalam menyampaikan materi itu 

kayak lebih membuka lagi wawasanku, semoga nanti bisa lagi 

diadakan workshop biar semua bisa lebih sadar lagi.” (Ps2) 

“Berkesan sekali saya rasa, karena ini kali pertama saya ikut kegiatan 

workshop yang membahas tentang apa itu pelayanan spiritual dan 

keagamaan. Apalagi proses berlangsungya saya suka karena nda 

tegangki toh, terus kusuka sekali caranya bawakan materi pembicara. 

Semoga saja kedepannya, diadakan lagi acara atau kegiatan yang 

membahas pelayanan spiritual dan keagamaan.” (Ps3). 

 Dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti kepada peserta 

workshop, ada perubahan sikap dan pengetahuan sebelum dan setelah 

mengikuti workshop. Dari semua pernyataan peserta mengatakan 

bahwa kegiatan workshop sangat berkesan bagi para peserta. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Model Asuhan Keperawatan Profesional  

5.1.1 Analisis Implementasi Keperawatan 

 Masalah pada pengkajian yang ditemukan pada tanggal 30 Mei 

2022 dengan hasil terdapat Rohaniawan akan tetapi jadwal yang tidak 

menentu, Berdasarkan hasil pengkajian spiritual didapatkan bahwa 

hampir semua pasien di Lontara 5 membutuhkan spiritual. Dengan 

tingkat kebutuhan sedang di empat komponen yaitu pada kebutuhan 

keagamaan dengan nilai 70%, kebutuhan kedamaian dengan 60%, 

kebutuhan keberadaan dengan nilai 80%, dan kebutuhan memberi 

dengan nilai 60%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pasien 

menganggap bahwa kebutuhan spiritual cukup penting. Kemudian tak 

sedikit juga dari pasien yang menganggap bahwa kebutuhan spiritual 

sangat penting, hal ini ditunjukkan pada kebutuhan keagamaan 

sebanyak 30%, kebutuhan kedamaian sebanyak 40%, kebutuhan 

keberadaan sebanyak 20%, dan kebutuhan memberi sebanyak 30%. 

Hanya 10% pasien yang tidak menganggap bahwa spiritual itu 

penting, hal ini ditunjukkan pada komponen kebutuhan memberi. 

Pasien mengalami kecemasan dan ketakutan akibat kondisi yang 

sedang dialaminya, sejalan dengan hasil penelitian mengatakan bahwa 

pasien sering mengalami cemas, kemudian mengalami distress 

spiritual (Rosita,2014). 



 

 

 Dari hasil pengkajian pada 22 pasien di dapatkan bahwa perawat 

dalam melakukan tindakan keperawatan di mana penerapan 

komunikasi terapeutik kepada pasien belum maksimal karena sebelum 

melakukan tindakan perawat jarang memperkenalkan diri terlebih 

dahulu dengan pasien.  Selanjutnya masih terdapat beberapa perawat 

yang belum menjelaskan peraturan atau tata tertib rumah sakit saat 

pasien pertama kali di rawat. Serta belum maksimal dalam 

menjelaskan apa-apa saja fasilitas yang tersedia di rumah sakit dan 

tempat-tempat yang penting untuk kelancaran perawatan (kamar 

mandi, ruang perawat, tata usaha, dll). Beberapa perawat juga tidak 

menginformasikan tentang perawat yang bertanggungjawab terhadap 

pasien.  

 Banyak studi menunjukkan bahwa spiritualitas memegang 

peranan penting dalam kehidupan manusia dan adanya hubungan 

yang positif antara kebutuhan spiritual dan kesembuhan pasien, tetapi 

kebutuhan spiritual masih sulit untuk dilaksanakan. Dalam penelitian 

ini informan mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual 

jarang diberikan karena informan menganggap bukan fokus utama 

keperawatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Wong et al (2008) 

yang mengatakan bahwa mayoritas perawat jarang melakukan 

pemenuhan kebutuhan spiritual pada praktek keperawatan. Pendapat 

ini didukung oleh hasil penelitian Vlasblom (2012) dimana pasien 



 

 

pada dasarnya ingin membicarakan masalah dan kebutuhan spiritual 

kepada perawat, tetapi perawat kurang ada merespon pasien. 

 Penelitian Baldacchino (2006) menemukan bahwa jika perawat 

melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan spiritual, jenis dan 

frekwensi dari intervensi tidak diketahui karena pemenuhan 

kebutuhan spiritual jarang bahkan tidak pernah didokumentasikan. 

 Pada penelitian ini informan juga mengatakan bahwa jika 

pengkajian sampai implementasi spiritual dilakukan tetapi tidak 

pernah didokumentasikan karena tidak ada SOP asuhan keperawatan 

tentang spiritual di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

Pendapat ini didukung dengan penelitian Cavendish (2003) 

mengatakan bahwa jika perawat menyediakan pemenuhan kebutuhan 

spiritual, tetapi tidak didokumentasikan atau mungkin perawat sudah 

memberikan pemenuhan kebutuhan spiritual dan sudah melakukan 

pendokumentasian tetapi dokumentasi hilang. 

Tindakan yang telah diberikan adalah pemenuhan spiritual pasien 

yang terdiri dari memodifikasi lingkungan yang terdiri dari penentuan 

arah kiblat, spiritual kit dan panduan ibadah dan doa bagi orang sakit. 

Selain itu telah terlaksananya kegiatan workshop dengan tema 

“Kesadaran Spiritual dalam Pelayanan Keperawatan. Dimana dalam 

kegiatan ini dihadiri oleh peserta yang merupakan perawat serta 

mahasiswi profesi Ners UIN Alauddin Makassar. Dimana dengan telah 

terlaksananya workshop ini diharapkan agar dapat menyadarakan 



 

 

kembali profesi perawat dalam proses memberikan pelayanan 

keperawatan secara holistik kepada pasien.  

Dari hasil penelitian mengatakan bahwa terjadi perubahan yang 

signifikan dalam tingkat spiritual pasien kearah yang lebih baik di 

beberapa Rumah Sakit di Dunia dan dapat disimpulkan bahwa 

intervensi spiritual dengan pendekatan keagamaan efektif dan 

direkomendikan untuk dilaksanakan secara maksimal namun terdapat 

beberapa factor yang mendukung terlaksananya yaitu kesadaran dari 

tenaga kesehatan itu sendiri, dan sarana prasarana yang mendukung di 

dalam Rumah Sakit. (Ardiansyah, 2021) 

 Dalam implementasi untuk manajemen pemenuhan kebutuhan 

spiritual pasien telah dilakukan modifikasi lingkungan atau kamar 

pasien. Modifikasi lingkungan ini meliputi pengadaan penunjuk arah 

kiblat untuk menentukan arah pasien dalam melakukan shalat, terdapat 

pula spiritual kit yang terdiri dari debu tayamum untuk bertayamum, 

mukena untuk pasien wanita, tasbih, songkok dan sarung bagi pasien 

pria, mp3 player yang berisikan doa-doa, dzikir dan lantunan ayat suci 

al-quran 30 juz untuk melakukan murottal dan membantu pasien dalam 

berdoa dan berdzikir, dan terdapat spray untuk melakukan wudhu. 

Selain itu terdapat pula buku panduan ibadah dan doa bagi orang sakit 

yang didalamnya terdapat doa untuk orang sakit dan doa untuk 

mendoakan orang sakit, terdapat pula tata cara ibadah bagi non muslim 



 

 

dan bagi muslim terdapat tata cara wudhu, tayamum, cara shalat berdiri, 

berbaring telentang dan berbaring secara miring.  

Tata cara shalat secara berbaring yang dijelaskan pada buku 

panduan tersebut ditujukan kepada pasien yang tidak dapat 

melaksanakan shalat secara berdiri. Sebagaimana firman Allah dalam 

Q.S. Al Hajj:78  : 

 وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِ ينِ مِنْ حَرَج  

Artinya : 

“Allah sekali-kali tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam beragama 

“ (Q.S. Al Hajj:78) 

 Workshop tentang “Kesadaran Spiritual dalam Pelayanan 

Keperawatan dilakukan selama satu hari dengan duransi waktu kurang 

lebih satu setengah jam yaitu pada hari Kamis, 16 Juni 2022 pukul 

10:30-12:00 WITA di Ruang Diklat lantai 3 Nomor 314. Workshop ini 

dibawakan oleh narasumber Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes 

dengan jumlah peserta 14 orang. Sebelum memasuki pemberian materi, 

peserta dalam hal ini perawat ruang lontara 5 dan mahasiswa diminta 

untuk mengisi lembar pre test untuk mengukur tingkat pengetahuan, 

dan setelah dilakukan workshop peserta diminta kembali untuk mengisi 

post test dengan pertanyaan yang sama. 

 Materi yang dibawakan ada 2, materi pertama tentang Pelayananan 

spiritual, dan materi kedua tentang Perawatan spiritual dan Keagamaan. 

Pada materi pelayanan spiritual dijelaskan tentang definisi, kebijakan 



 

 

pelayanan spiritual, peran perawat dalam pelayanan spiritual dan sistem 

pendukung pelayanan spiritual. Sedangkan pada materi perawatan 

spiritual dan keagamaan dijelaskan tentang bagaimana perawat dalam 

melakukan pemenuhan kebutuhan spiritual pasien yaitu dengan 

melakukan perawatan spiritual pasien di rumah sakit. Materi ini 

dibawakan dengan metode ceramah dan refleksi dengan media yang 

digunakan yaitu LCD, kertas metaplane, stikynote, spidol warna warni.  

Kegiatan workshop ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

keilmuan peserta dalam hal pemenuhan kebutuhan spiritual klien. 

Sebagaiamana dalam firman Allah SWT dalam Q.S.Al-Mujadalah:11: 

ُ لَكُمْْۚ وَاِ ذاَ قيِْلَ انْشزُُوْا  ا اِذاَ قيِْلَ لَكُمْ تفََسَّحُوْا فىِ الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يفَْسَحِ اللّّٰٰ ذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ
يٰٰٓايَُّهَا الَّ

ُ بِمَا تعَْمَلوُْنَ خَبيِْر   ُ الَّذِ يْنَ اٰمَنوُْا مِنْكُمْْۙ وَالَّذِيْنَ اوُْتوُا الْعِلْمَ درََجٰت ٍۗ وَاللّّٰٰ  فاَنْشزُُوْا يرَْفَعِ اللّّٰٰ

Artinya:“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapanglapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

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

ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.”(Q.S.Al-Mujadalah;11) 

 Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seruan kepada orang-orang 

yang beriman kepada Allah dan melaksanakan apa yang disyariatkan 

kepada mereka, jika dikatakan kepada kalian, “Berlapanglapanglah 

kalian di dalam majlis-majlis.” Maka lapangkanlah, niscaya Allah 

melapangkan bagi kalian kehidupan dunia dan di Akhirat. Dan jika 

dikatakan kepada kalian, “Bangkitlah dari majlis agar orang yang 

memiliki keutamaan duduk padanya.” Maka bangkitlah, niscaya Allah 



 

 

-Subḥānahu- mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat 

yang agung. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan, 

tidak ada sesuatu pun dari perbuatan kalian yang luput dari-Nya, dan 

Dia akan membalas kalian atas perbuatan tersebut. Surat Al 

Mujadalah ayat 11 menjelaskan adab menghadiri majelis. Yakni 

hendaklah setiap orang berlapang-lapang dalam majlis. Jangan sampai 

seorang muslim mengambil tempat duduk yang tidak perlu. Hendaklah 

ia mempersilakan orang lain agar bisa turut duduk di majelis tersebut. 

Ayat ini turun berkenaan dengan majelis Rasulullah di serambi masjid 

Nabawi pada hari Jumat. Waktu itu datang sejumlah sahabat ahli badar 

yang biasanya diberi tempat khusus oleh Rasulullah. Saat ahli badar ini 

datang dan mengucap salam, mereka menjawab salam tapi tidak 

memberi tempat duduk. Maka Rasulullah pun memerintahkan sahabat 

lainnya untuk bangkit dan memberi tempat duduk bagi ahli badar 

tersebut. Orang-orang munafik yang mengetahui peristiwa ini 

kemudian menuduh Rasulullah tidak adil. Rasulullah lantas 

menjelaskan bahwa mereka yang berlapang-lapang dalam majlis dan 

bangkit untuk memberi tempat duduk ahli badar, akan diberkahi Allah. 

Allah pun menurunkan Surat Al Mujadalah ayat 11 ini. Ayat ini 

menjelaskan keutamaan orang-orang yang berlapang-lapang dalam 

majlis. Bahwa Allah akan memberikan kelapangan untuk mereka. Ayat 

ini juga menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Bahwa orang-orang yang 

https://www.dream.co.id/quran/al-mujadalah
https://www.dream.co.id/quran/al-mujadalah
https://www.dream.co.id/quran/al-mujadalah


 

 

beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Syaikh 

Wahbah Az Zuhaili dalam Tafsir Al Munir menjelaskan, tingginya 

derajat itu akan didapatkan oleh orang-orang yang berilmu baik di dunia 

maupun di akhirat. Para sahabat sangat memahami hal ini. Sehingga 

Umar yang awalnya mempertanyakan mengapa Nafi’ memilih Ibnu 

Abza sebagai penggantinya menjadi amil Makkah. Padahal Ibnu Abza 

adalah mantan budak. Ketika Nafi’ menjelaskan bahwa Ibnu Abza 

adalah orang yang alim dan hafal Quran, Umar sebagai khalifah waktu 

itu pun menyetujuinya. 

 Penerapan tindakan tersebut diharapkan dapat membantu dan 

memudahkan perawat dalam memenuhi kebutuhan spiritual pasiennya, 

akan tetapi kebutuhan spiritual pasien dapat terpenuhi jika beberapa 

factor lainnya juga mendukung dalam pemenuhan spiritual pasien 

diantaranya lingkungan dan orang sekitarnya. Salah satu kebutuhan 

yang mendesak bagi pasien rawat inap dirumah sakit adalah bantuan 

pemenuhan kebutuhan pelayanan spiritual yang ia dapat dari 

lingkungan atau orang disekitarnya untuk mencapai kesejateraan diri, 

ketenangan dan kesabaran dalam menghadapi penyakit yang ia alami 

(Carpanito,2012).  

5.1.2 Analisis Evidance Based Practice In Nursing 

Pada Tabel Evidance Based Practice In Nursing sebelumnya 

telah dikemukakan beberapa penelitian yang berhubungan dengan 

pemenuhan kebutuhan spiritual pasien, dan dari bebrapa penelitian 



 

 

tersebut terdapat penelitian yang mengimplementasikan pemenuhan 

kebutuhan spiritual pasien dalam pelayanan keperawatan menggunakan 

pelatihan serta workshop. Kemudian untuk  Dari beberapa hasil 

penelitian yang telah dikemukakan dari proses in house training selama 

6 bulan mampu meningkatkan caring spiritualitas perawat yang pada 

akhirnya mampu meningkatkan penerapan pelayanan di keperawatan di 

RSUD. AM. Parikesit Tenggarong. 

Penelitian lainnya menunjukkan hasil Pendidikan atau pelatihan 

perawatan spiritual dapat meningkatkan kompetensi kesehatan spiritual 

dan perawatan spiritual perawat. kesejahteraan spiritual dan kecerdasan 

spiritual yang tinggi pada perawat mempengaruhi sikapnya terhadap 

spiritualitas dan meningkatkan kemampuannya dalam memberikan 

asuhan spiritual pada pasien. Sementara self-efficacy merupakan faktor 

yang sangat terkait dengan kompetensi perawatan spiritual. Perawat 

dengan tingkat efikasi diri yang lebih tinggi lebih cenderung merasakan 

tingkat kompetensi yang lebih tinggi dalam perawatan spiritual (Hasna 

Tunny, 2022). Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pelatihan 

Keperawatan Spiritual dengan menggunakan modul telah dilakukan 

pada tanggal 24 Desember 2019 terhadap 17 orang perawat di ruang 

ICCU. Peserta yang mengikuti pre test dan post test sebanyak 7 orang. 

Pengetahuan pretest kategori kurang 85,7%, cukup 14,3%. Peningkatan 

pengetahuan terjadi saat post test yaitu kategori baik 71,4 % dan 

kategori cukup 28,6%. Penilaian psikomotor praktek ibadah pasien 



 

 

terhadap 13 perawat didapatkan pre test psikomotor Kurang 30,8%, 

baik 69,2 % dan post test baik 100%. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi pre dan post 

pengetahuan perawat terkait pelayanan spiritual dan perawatan spiritual dan 

keagamaan didapatkan bahwa sebelum dilakukan workshop terdapat 7 

orang dengan presentase (46,6%) dengan tingkat pengetahuan baik dan 4 

orang atau  (26,7%) dengan tingkat pengetahuan cukup, dan 4 orang atau 

(26,7%) dengan pengetahuan kurang dan setelah dilakukan workshop atau 

post test didapatkan bahwa 14 orang dengan presentase 100% dengan 

tingkat pengetahuan baik. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pengetahuan tentang 

spiritual perawat meningkat yang artinya workshop tentang kesadaran 

spiritual dalam pelayanan keperawatan berhasil meningkatkan pengetahuan 

perawat dan mahasiswa. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diberikan 

beberapa saran guna perbaikan dan pemanfaatan penelitian mengenai antara 

lain : 

6.2.1 Bagi Pendidikan Keperawatan 

Bagi pendidikan keperawatan agar dapat meningkatkan 

pembelajaran tentang pemenuhan kebutuhan spiritualitas dan 



 

 

diharapkan sebagai masukan serta informasi yang berguna bagi 

mahasiswa keperawatan dan institusi dalam meningkatkan model 

asuhan keperawatan profesional. 

6.2.2 Bagi Rumah Sakit 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

khususnya di bidang keperawatan. Perawat dapat menerapkan 

spiritualitas dalam intervensi model asuhan keperawatan profesional 

pada pasien dan memfasilitasi sarana sesuai kebutuhan pasien dan 

melibatkan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan spiritual sebagai 

dasar untuk merencanakan peningkatan asuhan keperawatan spiritual 

secara optimal. 

 Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi peneliti 

untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Peneliti juga berharap 

untuk penelitian selanjutnya untusk menggali informasi mengenai 

penerapan meditasi terhadap pasien. 
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KUESIONER 

Selama beberapa waktu ini, apakan anda 

mempunyai kebutuhan untuk …….. 

Persetujuan 

Jika YA, 

Seberapa besar kebutuhan 

itu? 

Tidak Ya Agak Sangat 
Amat 

sangat 

1.  Lebih dikitang dari orang lain?    1 2 3 

2.  
Berbicara dengan orang lain mengenai 

ketakutan dan kekhawatiran anda? 
   1 2 3 

3.  

Bahwa seseorang dalam lingkungan 

kita (seperti pemuka agama) peduli 

dengan anda? 

   1 2 3 

4.  
Merenungkan kembali hidup anda 

sebelumnya? 
   1 2 3 

5.  

Menghilangkan aspek keterbukaan 

dalam hidup anda? (menjadi orang 

yang lebih tertutup) 

   1 2 3 

6.  
Menyatu (menikmati) dengan 

keindahan alam? 
   1 2 3 

7.  
Tinggal di tempat yang tenang dan 

damai? 
   1 2 3 

8.  Menemukan kedamaian batin?    1 2 3 

9.  
Menemukan makna dalam sakit dan 

atau penderitaan? 
   1 2 3 

10.  
Berbicara dengan orang lain tentang 

makna akan kehidupan? 
   1 2 3 

11.  

Berbicara dengan orang lain tentang 

kemungkinan kehidupan setelah 

meninggal? 

   1 2 3 

12.  
Beralih menjadi orang yang penuh 

cinta kasih? 
   1 2 3 

13.  
Memberikan sesuatu untuk diri anda 

sendiri? 
   1 2 3 



 

 

14.  Menjadi pelipur lara orang lain?    1 2 3 

15.  
Memaafkan seseorang dari waktu 

yang berbeda dari hidup anda? 
   1 2 3 

16.  Dimaafkan?    1 2 3 

17.  Berdoa dengan orang lain?    1 2 3 

18.  Bahwa seseorang berdo’a untuk anda?    1 2 3 

19.  Berdo’a untuk diri anda sendiri?    1 2 3 

20.  
Berpartisipasi dalam upacara 

keagamaan? 
   1 2 3 

21.  
Membaca buku spiritual atau buku 

keagamaan? 
   1 2 3 

22.  

Beralih dan mendekat dalam 

keagungan akan kehadiran yang lebih 

tinggi (keesaan, Tuhan, malaikat)? 

   1 2 3 

23.  Merasa lengkap dan aman?    1 2 3 

24.  
Merasakan terhubung (dekat) dengan 

keluarga? 
   1 2 3 

25.  
Berbagi pengalaman hidup kepada 

yang lain? 
   1 2 3 

26.  
Diyakinkan bahwa hidup anda 

bermakna dan punya arti? 
   1 2 3 

27.  Dilibatkan kembali oleh keluarga anda 

dalam berbagai urusan? 
   1 2 3 

28.  Mendapat dukungan yang lebih dari 

keluarga? 
   1 2 3 

29.  Berunding dengan anak atau cucu?    1 2 3 
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KUISIONER MENURUT KATEGORI 

Selama beberapa waktu ini, apakan anda 

mempunyai kebutuhan untuk …….. 

Persetujuan 

Jika YA, 

Seberapa besar kebutuhan 

itu? 

Tidak Ya Agak Sangat 
Amat 

sangat 

RELIGIOUSTY      

3 Bahwa seseorang dalam lingkungan 

kita (seperti pemuka agama) peduli 

dengan anda? 

   1 2 3 

17 Berdoa dengan orang lain?    1 2 3 

18 Bahwa seseorang berdo’a untuk anda?    1 2 3 

19 Berdo’a untuk diri anda sendiri?    1 2 3 

20 
Berpartisipasi dalam upacara 

keagamaan? 
   1 2 3 

21 
Membaca buku spiritual atau buku 

keagamaan? 
   1 2 3 

22 

Beralih dan mendekat dalam 

keagungan akan kehadiran yang lebih 

tinggi (keesaan, Tuhan, malaikat)? 

   1 2 3 

INNER PEACE      

1 Lebih dikitang dari orang lain?    1 2 3 

2 
Berbicara dengan orang lain mengenai 

ketakutan dan kekhawatiran anda? 
   1 2 3 

6 
Menyatu (menikmati) dengan 

keindahan alam? 
   1 2 3 

7 
Tinggal di tempat yang tenang dan 

damai? 
   1 2 3 

8 Menemukan kedamaian batin?    1 2 3 

12 
Beralih menjadi orang yang penuh 

cinta kasih? 
   1 2 3 



 

 

23 Merasa lengkap dan aman?    1 2 3 

EXISTECIAL      

4 
Merenungkan kembali hidup anda 

sebelumnya? 
   1 2 3 

5 

Menghilangkan aspek keterbukaan 

dalam hidup anda? (menjadi orang 

yang lebih tertutup) 

   1 2 3 

9 
Menemukan makna dalam sakit dan 

atau penderitaan? 
   1 2 3 

10 
Berbicara dengan orang lain tentang 

makna akan kehidupan? 
   1 2 3 

11 

Berbicara dengan orang lain tentang 

kemungkinan kehidupan setelah 

meninggal? 

   1 2 3 

15 
Memaafkan seseorang dari waktu 

yang berbeda dari hidup anda? 
   1 2 3 

16 Dimaafkan?    1 2 3 

ACTIVELY GIVING      

13 
Memberikan sesuatu untuk diri anda 

sendiri? 
   1 2 3 

14 Menjadi pelipur lara orang lain?    1 2 3 

24 Merasakan terhubung (dekat) dengan 

keluarga? 
   1 2 3 

25 Berbagi pengalaman hidup kepada 

yang lain?    1 2 3 

26 Diyakinkan bahwa hidup anda 

bermakna dan punya arti? 
   1 2 3 

27 Dilibatkan kembali oleh keluarga anda 

dalam berbagai urusan? 
   1 2 3 

28 Mendapat dukungan yang lebih dari 

keluarga? 
   1 2 3 

29 Berunding dengan anak atau cucu? 
   1 2 3 



 

 

LEMBAR CEKLIST PRE-POST TEST 

 

Pengetahuan tentang Pelayanan Spiritual  B S 

Untuk memahami spiritual dalam konteks perawatan kesehatan 

dan dalam prakteknya diperlukan kesadaran diri sebagai 

professional kesehatan 

    

Perawat harus mempertimbangkan 10 butir kebutuhan dasar 

spiritual manusia 

    

Perawat berperan sebagai komunikator perantara bila pasien 

menginginkan untuk bertemu dengan petugas rohaniawan 

    

Intervensi keperawatan dari diagnosa distress spiritual salah 

satunya adalah spiritual support dengan membantu pasien 

mencapai keadaan seimbang dan merasa berhubungan dengan 

kekuatan Maha Besar. 

    

Pentingnya perawat memberikan pemenuhan  kebutuhan 

spiritual karena dapat membantu penyembuhan atau pada 

perkembangan kebutuhan dan perhatian spiritual seseorang 

    

Pengetahuan Perawatan Spiritual dan Kegamaan B S 

Agama dan spiritual adalah subjek emosional sering 

membangkitkan pendapat dan perasaan 

    

Agama dipahami sebagai kepercayaan yang terorganisasi, 

tersusun, lambing atau acuan kepercayaan dan praktik ibadah 

yang menjadi karakteristik spiritual seseorang 

    

Spiritual pada diri seseorang merupakan suatu kekuatan yang 

menyatukan seseorang, intisari dari makhluk yang meresap ke 

dalam seluruh kehidupan, serta berhubungan dengan 

Tuhan/kekuatan alam, diri sendiri, orang lain, dan alam 

    

Tingkat kesadaran sangat berpengaruh dalam memberikan 

pelayanan keperawatan 

    

Kebutuhan agama tidak terlalu mendasari dalam proses 

pemberian pelayanan keperawatan 
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Gambar 1. Prosesi workshop 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penyerahan Piagam Sertifikat Kepada Kepela Ruangan Lontara 5 

 



 

 

 

Gambar 3. Penyerahan Piagam Sertifikat Kepada Narasumber 

 

Gambar 4. Sesi Foto Bersama dalam Workshop Kesadaran Spiritual dalam 

Pelayanan Keperawtaan 

 



 

 

 

Gambar 5.Penyerahan Spiritual KIT Kepada Kepala Pelayanan Lontara 5 

 

 


