
 

 

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KOMPETENSI PERAWAT 

TERKAIT PENGKAJIAN PRIMER (PRIMARY SURVEY) PADA 

KEGAWATDARURATAN MATERNITAS DI BLUD LABUANG BAJI 

MAKASSAR 
 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar 

Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan Pada 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UIN Alauddin Makassar 

 
 

Oleh : 

 

NABILA RANI ASHFAQ 
 

NIM: 70300118061 

 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
 

2022 



 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Nabila Rani Ashfaq  

Nim    : 70300118061  

Tempat/ Tgl Lahir  : Makassar, 28 April 2001  

Jurusan  : Keperawatan  

Fakultas   : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Alamat   : Jl. Yossudarso II Lr.154 A No.32 Makassar 

Judul    : Faktor Yang Berhubungan Dengan Kompetensi Perawat 

Terkait Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas 

di BLUD Labuang Baji Makassar 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh bahwa skripsi ini benar 

adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini 

merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau 

seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

Gowa, 13 Juli 2022 

 

 

Nabila Rani Ashfaq 

 



 



 

 

KATA PENGANTAR 
 

ٱ مِ   س م́ه ح زلٱ ه مِ   يح
 زلٱ ِ  ِ ِ للِ   ه 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 
Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirah Allah SWT. semesta 

alam yang tidak pernah berhenti memberikan berjuta nikmatNya untuk 

menyelesaikan skrripsi ini yang berjudul “Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada 

Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar”. Tak lupa pulah 

kita hanturnya shalawat serta salam pada Sayyidina Muhammad saw. Nabi yang 

secara fisik beliau tidak lagi bersama kita. Namun, spirit untuk menyebarkan nilai- 

nilai Islam Rahmatanlilalamin masih kita rasakan sampai saat ini. Penelitian ini 

dilakukan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan program 

starata 1 Sarjana Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Pada proses penyusunan proposal ini, penulis sangat memahami 

bahwasanya banyak pihak yang andil dalam membantu penyelesaian skripsi ini. 

Maka dari itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada orang-orang 

yang telah membantu, mendoakan serta memberi dukungan kepada penulis, 

hingga skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta Ayahanda 

Ir.Ashfaq Munir dan Ibunda Ir.Rosdiana, atas kasih sayang dan rasa cinta tulus 

memberikan nilai-nilai kehidupan serta selalu mendidik, mendoakan dan 

berkorban sedemikian banyak, mengajarkan nilai-nilai kehidupan serta selalu 

memberi semangat dan menuntun penulis untuk selalu berdoa dalam tiap usaha. 

Sekian Ucapan terima kasih yang tulus, penghormatan serta penghargaan 

paling tinggi kepada: 

1. Ayahanda Prof. H. Hamdan Juhannis, MA PhD, sebagai Rektor UIN 

Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya. 

 

 

 

 

 

i 



 

 

2. Ibunda Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes sebagai Dekan Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, beserta segenap 

pegawai akademik yang telah berkontribusi mengelolah serta mengurus pada 

bagian administrasi dan memberi pelayanan kepada penulis semasa menjalani 

pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar. 

3. Ayahanda Dr.Muh.Anwar Hafid, S.Kep.,M.Kes sebagai Ketua Jurusan Ilmu 

Keperawatan dan Hasnah,S.Sit.,M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar, serta ikhlas dan kesabarannya dalam memberi bimbingan, 

semangat, gagasan, serta motivasi selama bimbingan pada penulis saat 

menjalani pendidikan di Jurusan Keperawatan. 

4. Ibunda Eva Yustilawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Pembimbing I, dan Nurul 

Fadhilah Gani, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Pembimbing II, yang telah 

menyisikan waktunya untuk membimbing serta membina penulis dengan 

setulus hati sampai skripsi ini dapat diselesaikan. 

5. Ilhamsyah , S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Penguji I, serta Nur Ahsan Syakur, 

S.Ag.,M.Si selaku Penguji II, siap meluangkan waktunya untuk membimbing, 

menasehati dan  membimbing penulis. 

6. drg. Abdul Haris Nawawi. M.Kes selaku kepala direktur BLUD Labuang Baji 

Makassar. 

7. Kepada seluruh dosen di Fakulas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 

Alauddin Makassar khususnya Jurusan Ilmu Keperawatan yang telah 

memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis selama proses belajar. 

8. Kepada keluarga besar penulis, H. Abdul Rahman yang telah memberi 

motivasi dan doanya. Terimakasih telah menjadi bagian terpenting dalam 

penyelesaian skripsi ini, menjadi penyemangat yang sangat luar biasa 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 

9. Kepada HMJ Keperawatan yang telah memberikan wadah dalam 

pengembangan intelektual untuk mencapai tujuan insan cita pencipta, 

 

 

 

 
 

ii 



 

 

pengabdidan bernafaskan islam serta bertanggung jawab terhadap kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

10. Kepada teman-teman mahasiswa seperjuangan Jurusan Keperawatan 

Angkatan 2018 (F18ROSA) atas semua perjuangan dan kebersamaan yang 

telah dilalui selama ini. 

11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Selanjutnya, penulis menghanturkan permohonan maaf sebesar-besarnya 

jikalau penulis mempunyai banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari segih 

perilaku maupun perkataan. 

Dengan segala kemurahan hati penulis mudah-mudahan dapat membantu 

yang lain sehingga dapat bernilai pahala di sisi Allah swt. Aamiin. 

Wassalamu‟Alaikum Wr.Wb. 

Gowa, 23 Februari 2022 

Penulis, 

 

 

 
Nabila Rani Ashfaq 

NIM: 70300118061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 



 

 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i 

DAFTAR ISI ...........................................................................................................iv 

DAFTAR TABEL .................................................................................................. vi 

DAFTAR BAGAN ............................................................................................... vii 

ABSTRAK ............................................................................................................... 1 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 2 

A. Latar Belakang.................................................................................. 2 

B. Rumusan Masalah ............................................................................ 6 

C. Definisi Operasional ......................................................................... 6 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu ............................................... 8 

E. Tujuan Penelitian ............................................................................ 11 

F. Manfaat Penelitian .......................................................................... 12 

G. Hipotesis Penelitian ........................................................................ 13 

BAB II TINJAUAN TEORITIS ....................................................................... 15 

A. Tinjauan Teori Tentang Kompetensi dalam Kegawatdaruratan ..... 15 

B. Tinjauan Teori Tentang Perawat Kritis .......................................... 18 

C. Tinjauan Teori Tentang Pengkajian Primer (Primary Survey) ....... 26 

D. Tinjauan Teori Tentang Kegawatdaruratan Maternitas .................. 36 

E. Kerangka Konsep ............................................................................ 43 

BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................... 44 

A. Desain Penelitian ............................................................................ 44 

B. Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................ 44 

C. Populasi dan Sampel ....................................................................... 44 

D. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 46 

E. Instrumen Penelitian ....................................................................... 47 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas .......................................................... 47 

G. Teknik Pengelola Data ................................................................... 48 

iv 



H. Etika Penelitian ............................................................................... 50 

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................... 52 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .............................................. 52 

B. Hasil Penelitian ............................................................................... 54 

C. Pembahasan .................................................................................... 60 

D. Keterbatasan Penelitian .................................................................. 75 

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 77 

A. Kesimpulan ..................................................................................... 77 

B. Saran ............................................................................................... 77 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 79 

LAMPIRAN ........................................................................................................... 83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

v 



 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1 Definisi Operasional ................................................................................ 6 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka .......................................................................................... 8 

Tabel 1.3 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur dan 

Jenis Kelamin ......................................................................................................... 54 

Tabel 1.4 Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Pada Perawat Terkait 

Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di 

BLUD Labuang Baji Makassar .............................................................................. 55 

Tabel 1.5 Distribusi Frekuensi Pelatihan Pada Perawat Terkait Pengkajian Primer 

(Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di BLUD Labuang Baji 

Makassar ................................................................................................................ 55 

Tabel 1.6 Distribusi Frekuensi Lama Kerja Pada Perawat Terkait Pengkajian 

Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di BLUD Labuang 

Baji Makassar ......................................................................................................... 56 

Tabel 1.7 Distribusi Frekuensi Kompetensi Pada Perawat Terkait Pengkajian 

Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di BLUD Labuang 

Baji Makassar ......................................................................................................... 56 

Tabel 1.8 Hasil Analisis Data Hubungan Pendidikan Terakhir Dengan 

Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada 

Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar ......................... 57 

Tabel 1.9 Hasil Analisis Data Hubungan Pelatihan Dengan Kompetensi Perawat 

Terkait Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas 

di BLUD Labuang Baji Makassar .......................................................................... 58 

Tabel 2.0 Hasil Analisis Data Hubungan Lama Kerja Terhadap Kompetensi 

Perawat Terkait Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan 

Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar ........................................................ 59 

Tabel 2.1 Hasil Uji Regresi Logistik Variabel ....................................................... 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
vi 



 

 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 1.1 Kerangka Konsep ...................................................................................... 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vii 



 

 

ABSTRAK 

Nama : Nabila Rani Ashfaq 

NIM : 70300118061 

Judul : Faktor Yang Berhubungan Dengan Kompetensi Perawat Terkait 

Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas di 

BLUD Labuang Baji Makassar 
 

 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih relatif tinggi, dengan 

penyebab utama kegawatdaruratan maternitas. Perawat merupakan lini terdepan 

dalam penanganan kasus kegawatdaruratan sehingga perlu memiliki kompetensi 

yang sesuai standar sehingga dapat mencegah morbiditas dan mortatilas Ibu. 

Pengkajian merupakan tahapan awal yang penting dalam pelayanan asuhan 

keperawatan, yang menentukan penanganan tepat bagi pasien. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kompetensi 

perawat terkait pengkajian primer (primary survey) pada kegawatdaruratan 

maternitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

cross sectional. Sampel berjumlah 34 partisipan yang dipilih dengan teknik 

purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Penelitian 

dilaksanakan di BLUD Labuang Baji Makassar pada bulan Mei-Juni 2022. Hasil 

penelitian menunjukkan sebanyak 22 orang perawat (64,7%) memiliki 

kompetensi yang baik, faktor yang berhubungan yaitu (p = 0,031) dan pelatihan 

(p = 0,013) sedangkan lama kerja tidak berhubungan dalam pengkajian primer 

(primary survey) (p = 0,062). Data dianalisis menggunakan SPSS versi 26 dengan 

uji Chi-Square. Berdasarkan hasil uji regresi logistik berganda, diketahui bahwa 

variabel yang paling berpengaruh ialah pelatihan (OR = 7,899). Hal ini berarti 

perawat yang pernah mengikuti pelatihan berpeluang 7,899 kali lebih besar 

memiliki kompetensi yang baik terkait pengkajian primer pada kegawatdaruratan 

maternitas. Pendidikan dan pelatihan berhubungan dengan kompetensi perawat 

dalam pengkajian primer. Untuk itu, perlu meningkatkan berbagai program 

Pendidikan dan pelatihan perawat dalam meningkatkan kompetensi. 

 

 
Kata kunci: Kompetensi klinis, Perawat, Pengkajian Primer (Primary 

Survey), Kegawatdaruratan Maternitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Peningkatan dalam hal pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu menjadi 

target penting bagi pemerintah Indonesia. Hal ini karea berkaitan dengan 

pencapaian target Sustainable Development Goals (SGDGs) di tujuan 

ketiga yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan 

kesejahteraan seluruh penduduk semua usia khususnya pada target 3.1 

yaitu pengurangan rasio angkat kematian ibu dan target 3.2 yaitu 

penurunan angka kematian bayi dan anak (Nafiah, 2017). 

Menurut World Health Organization (WHO), Angka kematian ibu 

merupakan indikator kesejahteraan perempuan, indikator kesejahteraan 

suatu bangsa sekaligus menggambarkan hasil capaian pembangunan suatu 

negara. Informasi mengenai angka kematian ibu akan sangat bermanfaat 

untuk pengembangan program-program peningkatan kesehatan ibu, 

terutama pelayanan kehamilan dan persalinan yang aman, program 

peningkatan jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, 

manajemen sistem rujukan dalam penanganan komplikasi (Warita, 2020). 

Insiden Maternitas sebanyak 99% dari 830 wanita secara global di 

Negara berkembang meninggal tiap harinya dikarenakan yang 

menyebabkannya sudah dilakukan pencegahan terkait dengan kehamilan 

dan bersalin. Masalah tekanan darah ketika hamil (preeklamsia, 

eklampsia), perdarahan, infeksi, keguguran juga sebab lainnya. Pernapasan 
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dan peredaran bisa menjadi penentu intervensi setelahnya dengan tujuan 

pencegahan sakit dan meninggal (Arifin & Wahyuningsih, 2018). 

Saat ini kegawatdaruratan maternitas merupakan issue global baik di 

Negara berkembang maupun sedan berkembang. Indonesia sebagai negara 

berkembang di Asia Tenggara masih memiliki Angka Kematian Ibu (AKI) 

yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Sekitar 75% 

kematian ibu disebabkan oleh perdarahan pasca salin, tekanan darah tinggi 

saat kehamilan (preeklampsi/eklampsi) dan partus lama/macet. Komplikasi 

yang dialami oleh ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas 

seharusnya dapat tertangani dengan baik sehingga Angka Kematian Ibu 

(AKI) dan kesakitan/kecacatan yang disebabkan berkurang (Armini, 

2020). Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) tahun 

2018 AKI diseluruh dunia diperkirakan 216/100.000 kelahiran hidup. 

Kematian ibu dan bayi masih banyak terjadi di negara berkembang. Di 

Asia Tenggara AKI tertinggi terdapat di negara Laos yaitu 375/100.000 

kelahiran hidup, dan secara keseluruhan AKI di Negara ASEAN yaitu 

197/100.000 kelahiran hidup (WHO, 2015). 

Jumlah ibu yang meninggal di Indonesia adalah 4.627 pada tahun 

2020. Jumlah ini naik 8,92% dari tahun lalu 4.197 orang. Di Jawa Barat, 

sekitar 745.000 orang meninggal di provinsi itu tahun lalu. Pangsanya 

adalah 16,1% dari total kematian ibu di negara ini. Jumlah kematian ibu 

tertinggi kedua adalah Jawa Timur yaitu 565 orang. Disusul Jawa Tengah 

dan Banten dengan kematian masing-masing 187 orang dengan 173 ibu. 
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Pada tahun 2020, 151 ibu meninggal di Nusa Tenggara Timur. Tahun lalu, 

133 kematian ibu tercatat di Sulawesi Selatan. Sementara itu, masing- 

masing 129 orang dan 128 orang meninggal di Riau dan Sumatera Selatan 

(KEMENKES RI, 2020). 

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari sedikit wilayah 

di Indonesia yang memiliki AKI dan Angka Kematian Neonatal terbesar. 

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 mengumumkan 

AKI tahun 2010 sebesar 77,13 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2011 

sebesar 78,88 per 100.000 kelahiran hidup dimana angka tersebut kembali 

meningkat menjadi 31,38 per 100.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 

2013 sebesar 78,38 per 100.000 kelahiran hidup, turun 31,88 per 100.000 

kelahiran hidup dan pada tahun 2014 kembali menjadi 94,51 per 100.000 

kelahiran hidup, meningkat 16,13 per 100.000 kelahiran hidup (Mambela 

et al., 2020). 

Untuk penilaian awal pada pasien yang masuk ke ruang kritis adalah 

pengkajian primer (primary survey). Pendekatan ini ditujukan agar 

perawat secara tepat memberikan bantuan kepada pasien. Masalah yang 

bisa mengancam jiwa adalah jalan nafas, pernafasan sirkulasi dan 

kesadaran diidentifikasi, dievaluasi dalam hitungan menit sejak pasien itu 

datang ke ruang kritis. Komponen pengkajian primer (primary survey) 

terdiri dari : ABCDE (Airway-Breathing-Circulation-Disability-Exposure) 

(Maria, 2021). Jadi kemampuan perawat melakukan triase merupakan 

salah satu unsur  dalam keberhasilan pertolongan pada saat klien yang 
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mengalami gawat darurat. Menurut Permenkes 

No.HK.02.02/menkes/148/I/2010, tentang izin praktek dan 

penyelenggaraan praktek perawat mengatakan bahwa perawat dapat 

melaksanakan praktek keperawatan mulai dari triase, primary 

survey,secondary survey, tindakan definitif dan transpotasi pasien. 

Beberapa faktor turut berkontribusi dalam mendukung kemampuan 

perawat tersebut, seperti pengetahuan dan pengalaman kerja. (Sudrajat, 

2014). 

Kematian dan kesakitan ibu dapat diturunkan atau dicegah dengan 

berbagai upaya peningkatan bidang pelayanan kesehatan kebidanan. 

Kegagalan penanganan kegawatdaruratan ibu seringkali disebabkan oleh 

kegagalan mengenali risiko kehamilan, keterlambatan rujukan, kurangnya 

peralatan untuk perawatan kehamilan risiko tinggi, ketidaktahuan dokter, 

paramedis dan pasien hingga awal kehamilan berisiko tinggi. untuk 

diidentifikasi. . Ketika keadaan darurat terdeteksi, kelangsungan hidup 

tergantung pada kecepatan layanan obstetrik vital yang diterima (Irasanty 

et al., 2008). 

Berdasarkan data awal yang didapatkan dari BLUD Labuang Baji 

pada tahun 2021 menunjukkan jumlah pasien yang mengalami 

kegawatdaruratan maternitas sebanyak 207 orang dengan masalah sectio 

caesaria sebanyak 196 orang dan abortus 11 orang yang terdapat di 

ruangan kritis. 
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B. Rumusah Masalah 

Merujuk pada latar belakang masalah di atas peneliti memiliki ketertarikan 

dengan memunculkan pertanyaan berikut “Faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (primary survey) pada 

kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar”. 

C. Definisi Operasional 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 
 

NO. Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Alat Ukur Kriteria Objektif Skala 

1. 1) Pendidikan 

adalah 

seseorang 

yang 

mengikuti 

proses 

pembelajaran, 

agar 

seseorang 

yang 

dilakukan 

secara formal 

 
 

2) Pelatihan 

adalah dimana 

seseorang 

mengikuti 

suatu proses 

kegiatan 

untuk 

meningkatkan 

kualitas diri 

agar lebih 

profesional 

melalui jalur 

informal 

 
 

3) Lama kerja 

adalah 

Observasi Kuesioner 1) Tinggi jika 

perawat 

maksimal 

lulusan  S1 

/Ners diberi 

nilai: 2 

2) Rendah jika 

perawat 

minimal DIII 

diberi nilai: 1 

 

 

 
 

1) Jika perawat 

pernah 

mengikuti 

pelatihan 

diberi nilai: 2 

2) Jika perawat 

tidak pernah 

mengikuti 

pelatihan 

diberi nilai: 1 

 

 

 
 

1) Jika perawat 

bekerja >5 

Ordinal 
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 pengalaman 

yang dimiliki 

oleh 

seseorang 

  tahun diberi 

nilai: 2 

2) Jika perawat 

bekerja <5 

tahun diberi 

nilai: 1 

 

4) Pengkajian primer 

(primary survey) 

pada 

kegawatdaruratan 

maternitas adalah 

pengkajian awal 

yang dilakukan 

untuk 

mengindefitikasi 

masalah-masalah 

yang mengancam 

kesehatan atau 

jiwa ibu hamil, 

melahirkan dan 

janin yaitu seperti 

: 

A. Airway 

adalah 

pengkajian 

yang 

dilakukan 

untuk 

mengetahui 

masalah pada 

jalan nafas 

pasien 

B. Breathing 

adalah 

pengkajian 

yang 

dilakukan 

untuk 

mengetahui 

masalah 

pernafasan 

pasien 

C. Circulation 

adalah 

pengkajian 

yang 

Observasi Kuesioner Perawat 

menjawab  soal 

dengan benar 

skor >12,5 

(50%) = 

pengkajian 

primer (primary 

suvery) baik 

Perawat 

menjawab  soal 

dengan benar 

<12,5 (50%) = 

pengkajian 

primer (primary 

survey) kurang 

baik. 

Nominal 
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 dilakukan 

untuk 

mengetahui 

masalah 

sirkulasi 

pasien 

D. Disability 

adalah untuk 

mengetahui 

masalah 

kesadaran 

pasien 

E. Exposure 

adalah untuk 

mengetahui 

masalah 

paparan 

pasien 

    

 

 

D. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 
 

NO 

. 

Sumber Metode Hasil Penelitian Perbedaan 

1. Hubungan 

Kompetensi 

Perawat   Gawat 

Darurat  Dengan 

Kinerja Perawat 

di Instalasi 

Gawat Darurat 

(IGD) RSUD 

dr.H.Mohammad 

Anwar Sumenep 

dan RSUD 

Sampang 

(Puspitasari et al., 

2015). 

Penelitian  ini 

menggunakan 

analitik korelasional 

dengan pendekatan 

cross 

sectional.Teknik 

sampling  yang 

digunakan adalah 

pusposive sampling 

Berdasarkan hasil 
penelitian  dapat 

disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara 

kompetensi        perawat 

gawat darurat 

berdasarkan  fungsi 

diagnostik.pemberian 

intervensi terapeutik dan 

pengorganisasian peran 

kerja dengan kinerja 

perawat 

Pada penelitian  ini 

yang dibahas adalah 

hubungan    antara 

kompetensi  perawat 

gawat     darurat 

berdasarkan    fungsi 

diagnostik,pemberian 

intervensi     dan 

pengorganisasian 

peran  kerja  dengan 

kinerja    perawat 

sedangkan penelitian 

yang akan sayang 
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    lakukan yaitu untuk 

mengetahui faktor apa 

saja yang 

mempengaruhi 

kompetensi  perawat 

terkait pengkajian 

primer (primary 

survey) 

padakegawatdaruratan 

maternitas 

2. Analisis 

Response Time 

Penatalaksanaan 

Rujukan 

Kegawatdarurata 

n Obstetiri  Ibu 

Hamil 

(Tirtaningrum et 

al., 2018). 

Jenis investigasi 

dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif, 

subjek yang 

diselidiki dipilih 

dengan teknik yang 

bertujuan 

berdasarkan  kasus 

referensi. 

Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

response time proses 

rujukan ibu hamil dari 

Puskesmas PONED ke 

RS PONEK belum 

memenuhi standar SOP 

yang berlaku. 

Penelitian tersebut 

membahas     tentang 

waktu response ketika 

pelaksanaan  rujukan 

dilakukan    pada  ibu 

hamil di puskesmas ke 

RS yang tidak sesuai 

dengan SOP    yang 

berlaku    sedangkan 

penelitian yang akan 

saya lakukan   yaitu 

untuk   mengetahui 

kompetensi   perawat 

dalam    melakukan 

pengkajian      primer 

(primary survey) pada 

kegawardaruratan 

maternitas yang ada 

3. Kemampuan 

Perawat Dalam 
Penatalaksanaan 

Peneletian ini 

menggunakan desain 
penelitian kuantitatif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada 
hubungan antara 
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 ABC(Airway,Bre 

athing,Circulatio 

n)  Terhadap 

Keberhasilan 

Penanganan 

Kegawatdarurata 

n Maternitas di 

ICU (Arifin & 

Wahyuningsih, 
2018). 

observasional kemampuan perawat 

dalam manajemen ABC 

(Airway, Breathing, 

Circulation) setelah 

keberhasilan persalinan 

emergensi di ruang ICU 

RSUD Dr.Haryoto 

Lumajang 

 

4. Kesiapan 

Puskesmas Poned 

(Pelayanan 

Obstetri Neonatal 

Emergensi Dasar) 

Di Lima 

Regional 

Indonesia 

(Mujiati et al., 

2014). 

Penelitian   ini 

merupakan 

penelitian  lanjutan 

dari Rifaskes 2011, 

dimana  informasi 

Rifaskes 

dikumpulkan dengan 

teknik wawancara, 

persepsi, dan survei 

rekam. 

Latihan PONED di 

Puskesmas belum 

sepenuhnya  layak 

dilakukan di lima daerah 

di Indonesia. Daerah 

Sumatera, Jawa-Bali, 

Kalimantan, Sulawesi, 

dan Indonesia Timur, 

memiliki keragaman 

ketersediaan antara lain: 

administrasi 24 jam, 

kontribusi tenaga 

kesehatan (dokter 

spesialis, dokter 

spesialis bersalin, bidan) 

di administrasi PONED. 

Pada penelitian  ini 

membahas     tentang 

kesiapan  puskesmas 

menanganan 

emergensi   dasar   di 

lima     regional 

Indonesia  sedangkan 

penelitian      saya 

berfokus hanya  ke 

Labuang      Baji 

Makassar 

5. Study on Health 

Social 

Determinants as 

Cause of 

Maternal 

Mortality  in 

Gowa  District 

South Sulawesi, 

2013 (Ikhtiar et 

al., 2014). 

Penelitian ini 

menggunakan desain 

studi kasus-kontrol 

Kajian ini dilakukan 

untuk mengidentifikasi 

kelompok  kasus 

(kematian ibu) dan 

kelompok kontrol 

(kehidupan ibu 

postpartum), yang 

kemudian secara 

retrospektif (pencarian) 

mundur memeriksa 

faktor-faktor yang dapat 

menjelaskan determinan 

apakah kasus dan 

kontrol terpapar atau 

tidak. Studi ini 

dilakukan di daerah 

Gowa      di      Sulawesi 

Selatan yang merupakan 

salah        satu        yang 

Penelitian ini 

membahas     tentang 

penyebab   kematian 

ibu di  kabupaten 

Gowa,Sulawesi 

Selatan  sedangkan 

penelitian yang akan 

saya lakukan  yaitu 

untuk  mengetahui 

kompetensi     yang 

dimiliki    perawat 

dalam menangani 



11 
 

 
 

   memiliki   angka 

kematian ibu tertinggi di 

Sulawesi  Selatan 

menurut hasil kajian 

kementerian kesehatan 

melalui Expanding 

Maternal  and 

Kelangsungan Hidup 
Neonatal 

kegawadrauratan 

maternitas terkait 

pengkajian primer 

(primary survey) 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

 

Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kompetensi perawat 

terkait pengkajian primer (primary survey) pada kegawatdaruratan 

maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

 

a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat tentang pengkajian 

primer (primary survey) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD 

Labuang Baji Makassar 

b. Untuk mengetahui gambaran pendidikan perawat tentang pengkajian 

primer (primary survey) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD 

Labuang Baji Makassar 

c. Untuk mengetahui gambaran pelatihan perawat tentang pengkajian 

primer (primary survey) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD 

Labuang Baji Makassar 

d. Untuk mengetahui gambaran lama kerja perawat tentang pengkajian 

primer (primary survey) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD 

Labuang Baji Makassar 
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e. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat 

terkait pengkajian primer (primary survey) pada kegawatdaruratan 

maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar 

f. Untuk mengetahui hubungan pendidikan dan kompetensi perawat 

terkait pengkajian primer (primary survey) pada kegawatdaruratan 

maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar 

g. Untuk mengetahui hubungan pelatihan dan kompetensi perawat terkait 

pengkajian primer (primary survey) pada kegawatdaruratan maternitas 

di BLUD Labuang Baji Makassar 

h. Untuk mengetahui hubungan lama kerja dan kompetensi perawat 

terkait pengkajian primer (primary survey) pada kegawatdaruratan 

maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar 

F. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya 

 

Peneliti memiliki harapan penelitian yang dilakukan bisa 

memberikan pengetahuan tambahan terutama perihal Faktor Yang 

Berbuhungan Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer 

(Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di BLUD 

Labuang Baji Makassar, juga dapat pula menjadi bahan referensi untuk 

peneliti setelahnya yang memiliki hubungan pada Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer 

(Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di BLUD 

Labuang Baji Makassar. 
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2. Bagi Pendidikan 

 

a. Dapat jadi bahan referensi juga saran untuk BLUD Labuang Baji 

Makassar perihal faktor yang berhubungan dengan kompetensi 

perawat terkait pengkajian primer (primary survey) pada 

kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar. 

b. Peneliti memiliki harapan bahwasanya penelitian ini bisa 

memberikan ilmu tambahan untuk Mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar. 

3. Bagi Instansi Rumah Sakit 

 

a. Dapat menjadi informasi bagi BLUD Labuang Baji Makassar 

perihal Faktor Yang Berhubungan Dengan Kompetensi Perawat 

Terkait Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada 

Kegawatdaruratan Maternitas. 

b. Lembaga Rumah sakit bisa mencari solusi dalam meningkatkan 

pengetahuan dan kompetensi perawat dengan cara memperbanyak 

literatur review dan mengikuti pelatihan gawat darurat. 

G. Hipotesis Penelitian 

 

1. H01 : Tidak ada hubungan antara antara tingkat pendidikan terakhir dengan 

kompetensi perawat terkait pengkajian primer (primary survey) pada 

kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar. 

H02 : Tidak ada hubungan antara pelatihan dengan kompetensi perawat 

terkait pengkajian primer (primary survey) pada kegawatdaruratan 

maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar. 
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H03 : Tidak ada hubungan antara lama kerja dengan kompetensi perawat 

terkait pengkajian primer (primary survey) pada kegawatdaruratan 

maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar. 

2. Ha1 : Ada hubungan antara tingkat pendidikan terakhir dengan kompetensi 

perawat terkait pengkajian primer (primary survey) pada kegawatdaruratan 

maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar. 

Ha2 : Ada hubungan antara pelatihan dengan kompetensi perawat terkait 

pengkajian primer (primary survey) pada kegawatdaruratan maternitas di 

BLUD Labuang Baji Makassar. 

Ha3 : Ada hubungan antara lama kerja dengan kompetensi perawat terkait 

pengkajian primer (primary survey) pada kegawatdaruratan maternitas di 

BLUD Labuang Baji Makassar. 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Teori Tentang Kompetensi dalam Kegawatdaruratan 

 

1. Definisi Kompetensi 

 

Kompetensi seorang perawat adalah sesuatu yang ditampilkan 

secara menyeluruh oleh seorang perawat dalam memberikan pelayanan 

professional kepada pasien, mencakup pengetahuan, keterampilan dan 

pertimbangan yang dipersyaratkan dalam situasi praktik. Undang- 

Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab II pasal 3 menyatakan 

bahwa pendidik tidak hanya melahirkan dan mencetak manusia yang 

pintar, namun juga memiliki kepribadian yang mantap dan 

mandiri,serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Syah, 

2018). 

Kinerja merupakan prestasi kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Kinerja 

mengandung komponen penting yaitu kompetensi yang berarti 

individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi 

tingkat kinerja dan produktivitasnya. Kompetensi dapat diterjemahkan 

kedalam tindakan atau kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil 

kinerja (Puspitasari et al., 2015). 

2. Kompetensi Kewagatdaruratan Maternitas 

 

Kesiapan di Instalasi Gawat Darurat PONED dinilai belum 

maksimal, misalnya 5 menit dan kurang tanggap terhadap kasus-kasus 
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yang dialami ibu hamil yang bersifat basic dan membutuhkan 

pertolongan medis. Dalam pasal 1 UU RI no. 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit bahwa pasien yang masuk IGD memerlukan pertolongan 

yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, diperlukan prinsip-prinsip dalam 

memberikan administrasi krisis sesuai dengan kemampuan dan 

kapasitasnya. Ini semua dapat dicapai dengan bekerja di kantor, 

kerangka kerja, SDM dan divisi krisis dewan di klinik darurat. 

Pendampingan pasien krisis merupakan suatu pertolongan yang 

memerlukan dukungan cepat yang mengambil bagian penting (efisien 

adalah life saving) yaitu waktu adalah nyawa. Pencapaian waktu reaksi 

administrasi UGD 5 menit sesuai Standar Pelayanan Minimal 

(Tirtaningrum et al., 2018). 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Perawat Kritis 

 

1) Pengetahuan 

 

Ruang mental terletak pada kapasitas berpikir, termasuk kapasitas 

ilmiah yang paling mudah, khususnya mengingat, hingga kapasitas 

untuk mengatasi suatu masalah (berpikir kritis). Dalam domain ini, 

orang diharapkan untuk mengasosiasikan dan menggabungkan 

pikiran. Semakin tinggi fase ruang mental ini, semakin merepotkan 

tingkat penalaran atau permintaan individu. Seperti dalam Q.S Al- 

Mujadalah Ayat 11 

ِ  حسفِ     اىحس ِ   مِ   ك
 ´ل ِ  ِ للاِ   

 فِ  

 ب
لِ   بج

 س
 لِ   ا يفِ   

 اىحس م́
 مِ   كل́ 
 ل́ ف´ت

 قيِ  
 اذ́

 آ 
ىِ  ىم́

 ه ا

 لا به́ ِ  ِ  ي´أ بي́
 يذِ   ِ 

ِ  لاو م́ لِ   عِ   لِ   اا ىِ  توِ  أ ه

 يذِ   
م مِ  
 ىكِ   

 آ هيذِ   ِ  لا
ل اىِ  ىم́  ِ  ِ

 ل  

فزِ  
ع´

  ِ 

 زواِ  
 ش زواِ   وشِ   ب

 وِ   ال ي  اذِ  إ́  و

´ عِ   ´ت ز̊ يِ  بخ  بم́ نىِ  لم
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ِ للا    ´د ِ 
ِ   ثبجر́

 و
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Terjemahannya: 

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

Berlapang-lapanglah 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” 

 

2) Pendidikan 

 

Kemampuan menyerap ilmu, pendidikan seseorang berkaitan 

dengan sikap seseorang terhadap ilmu yang dimilikinya. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan, semakin mudah untuk memperoleh lebih 

banyak pengetahuan. Pendidikan merupakan unsur karakteristik 

pribadi yang sering dikaitkan dengan tindakan seseorang. 

Kemudahan seseorang menyerap informasi mempengaruhi 

pembentukan individu baru yang lebih baik. 

3) Pelatihan 

 

Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan kerja 

tenaga kesehatan yang mampu memberikan pelayanan medis dan 

ditujukan untuk kegiatan pelayanan langsung. 

4) Lama Kerja 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja individu adalah orang- 

orang yang outgoing, khususnya seseorang yang memiliki 

pengetahuan dan pertimbangan di luar dirinya, hal ini terkait 

dengan jangka waktu individu tersebut bekerja dengan aturan atau 

pendekatan yang sama dalam bekerja. Administrasi kesejahteraan 

di ruang dasar diberikan untuk pengobatan pasien yang 
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membutuhkan aktivitas klinis secara cepat, hati-hati dan definitif. 

Dalam hal tenaga medis telah cukup lama bekerja di ruang dasar, 

maka ia sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas 

tentang bagaimana menangani pasien dengan berbagai keadaan 

(Ganida, 2017). 

B. Tinjauan Teori Tentang Perawat Kritis 

 

1. Pengertian Perawat 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, perawat adalah 

seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan yang 

sesuai dan memenuhi syarat di suatu negara untuk memberikan 

pelayanan keperawatan yang diperlukan untuk peningkatan kesehatan, 

pencegahan penyakit dan pemberian pelayanan kepada orang sakit 

sebagai otorisasi penanggung jawab. Perawat adalah seseorang yang 

telah menyelesaikan pendidikan keperawatan lanjutan yang diakui 

secara nasional (Ganida, 2017). 

Menurut jenjang pendidikan yang ditempuh perawat, perawat 

adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan formal di 

bidang keperawatan sekurang-kurangnya setara dengan diploma (D3) 

atau sarjana (S1), di dalam maupun di luar negeri, yang program 

pendidikan sesuai dengan standar keperawatan dan diakui oleh 

pemerintah Republik Indonesia. sesuai Keputusan Menteri Kesehatan 

No. HK.02.0/Menkes/148/1 Tahun 2010 tentang Kewenangan dan 

Pelaksanaan Praktik Keperawatan (Ganida, 2017). 
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2. Fungsi Perawat Ruang Kritis 

 

Petugas krisis memainkan beberapa peran dan bekerja berdasarkan 

keadaan manfaat krisis, kemampuan utama adalah kemampuan bebas 

dan kemampuan bebas terkait dengan pengaturan perawatan. 

Kemampuan berikutnya adalah kemampuan yang diandalkan, yang 

merupakan kemampuan yang sepenuhnya atau sampai batas tertentu 

ditunjuk dari pemanggilan lain. Kemampuan ketiga adalah 

kemampuan kooperatif, khususnya berpartisipasi untuk saling 

membantu dalam program kesejahteraan (petugas medis adalah 

individu dari kelompok kesejahteraan, untuk situasi ini petugas 

dikenang karena kemampuan gratis, dengan alasan bahwa serta 

memberikan perhatian kepada pasien. , mereka juga fokus pada orang 

yang dicintai pasien. Salah satu pekerjaan petugas medis adalah 

sebagai guru dengan mengurangi tingkat ketegangan keluarga Petugas 

memberikan data kepada keluarga dengan memahami pertimbangan 

yang diberikan kepada pasien (Firmansyah, 2021). 

Peristiwa krisis bisa menimpa siapa saja, kapan saja dan di mana 

saja. Kondisi saat ini menuntut kesiapan pekerja kesejahteraan untuk 

bergerak sesuai kemampuannya. Salah satu panggilan kesejahteraan 

yang bertanggung jawab atas administrasi pasien krisis adalah perawat 

medis. Undang-undang Keperawatan Nomor 28 Tahun 2014 telah 

mengatur bahwa tenaga medis bertanggung jawab untuk menangani 

pasien dalam keadaan krisis. Peraturan Menteri Kesehatan 
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(Permenkes) Nomor 26 Tahun 2019 berperan mengarahkan peran 

penolong dalam krisis. Dengan uraian sebagai berikut : 

a. Dalam situasi darurat untuk pertolongan pertama, staf perawat 

dapat, dalam kompetensinya, mengambil tindakan medis dan 

memberikan obat-obatan sesuai dengan ketentuan hukum. 

b. Pertolongan pertama dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa 

pasien dan mencegah cedera lebih lanjut. 

c. Pemberian pertolongan pertama ditujukan untuk menghilangkan 

rasa sakit dan menstabilkan kondisi pasien. 

d. Kegawatdaruratan adalah keadaan yang mengancam nyawa atau 

kecacatan pasien. 

e. Kedaruratan diputuskan oleh perawat sesuai dengan hasil 

pengkajian berbasis pengetahuan perawat. 

f. Kegawatdaruratan adalah penilaian terhadap kondisi pasien. 

 

g. Perawat harus merujuk pasien ke dokter atau fasilitas perawatan 

kesehatan setelah perawatan awal (Firmansyah, 2021). 

3. Peran Perawat Ruang Kritis 

 

Peran perawat adalah seperangkat tindakan yang diharapkan dari 

seseorang yang lain berdasarkan konsidi sosialnya. Ketika seorang 

perawat berperan begitu berharap yaitu perannya sebagai perawat. 

Berdasarkan konsorsium ilmu kesehatan dari hasil lokakarya 

keperawatan tahun 1983, terdapat 4 peranan perawat, yaitu : 
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a. Peran perawat sebagai penyedia: Peran keperawatan ini 

memberikan perawatan langsung dan tidak langsung kepada 

pasien sebagai individu, keluarga dan masyarakat dengan 

menggunakan pendekatan pemecahan masalah yang dikenal 

sebagai proses keperawatan yang dikenal sebagai peran perawat. 

b. Peran Perawat sebagai Perawat: Sebagai pendidik, perawat 

berperan dalam pendidikan individu, keluarga, kelompok dan 

masyarakat, serta tenaga kesehatan yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

c. Tugas petugas medis sebagai direktur administrasi keperawatan: 

Untuk situasi ini petugas memainkan peran dan kewajiban 

dalam mengawasi administrasi keperawatan dan pelatihan sesuai 

keperawatan dewan di dalam sistem pandangan dunia 

keperawatan. Sebagai supervisor, petugas medis menyaring dan 

menjamin sifat asuhan keperawatan atau administrasi serta 

menyusun dan mengendalikan kerangka administrasi 

keperawatan. Pada umumnya, informasi petugas tentang 

kemampuan, posisi, tingkat kekuasaan, dan kewajiban sebagai 

pelaksana tidak ditambah 

d. Peran perawat sebagai peneliti dan pengembang pelayanan 

keperawatan : Sebagai peneliti dan pengembang pelayanan 

keperawatan, perawat diharapkan mampu mengidentifikasi 

masalah penelitian, menerapkan prinsip dan metode penelitian, 
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dan menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu 

asuhan atau pelayanan keperawatan dan pendidikan 

(Firmansyah, 2021). 

Selain diatas, ada beberapaperan lain perawat kritis yaitu : 

 
1) Peran asesor seorang perawat 

 

Peran asesor merupakan tugas mengkaji atau assesment, 

perawat melakukannya berulang-ulang serta terus-menerus dan 

tercatat didalam catatan perawat untuk mengidentifikasi adanya 

perubahan status nutrisi atau risiko mengalami malnutrisi 

2) Peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan spiritual 

 

Pasien yang berada di ruang kritis mengalami distres spiritual 

hal ini sangat dipengaruhi oleh peran seorang perawat. Peran 

perawat dalam tindakan mandiri perawat itu digambarkan oleh 

partisipan yaitu perawat selalu ke pasien apabila pasien 

membutuhkan, menghadirkan seseorang yang berarti bagi 

pasien misalnya keluarga, menjelaskan tentng kondisi pasien, 

memotivasi, mengajarkan pasien berdoa, mengingatkan ibadah 

dan mempersiapkan alat ibadah (Yustilawati, 2021). 

 هع زِ   ك
لِ   ا

 ىِ   مِ   

 ىِ   ي́ و 
 ف نىِ   ه́

م́ لِ   ب  ونزِ   مِ   ِ  أي́  ِ  
ه 

 عض وزِ   عِ  
 لِ   وِ  ́ أ مِ   هِ  

 ضعب́  ث ءبي́
مِ   لِ   او
ىمِ   ؤِ   

 ب´

 نىِ  ىمِ   ؤِ   مِ   لِ   او

ِ للا ِ   ِ  ِ ِ للا ´ِ 

إِ    

 ن

حزِ   ي́

هِ   مِ   

 س مِ   

  ِ 

ئِ   ´لوِ  أ

 ِ  هل́ىس ك

ِ ِ للا ر́ و
´ 

 ´ةبكزِ   لا ن

 نىِ  عيطِ  يو

́ ِ لة́ ص

تؤِ   ِ  يو

 ىِ  

يقِ   ِ  يو

   ز̊ لا نىمِ   
 م̊ يكِ   ح́

 يزِ   ع́
Terjemahan : 

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka 

menyuruh (mengerjakan) yang ma‟ruf, mencegah dari yang munkar, 
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mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan 

Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah : 71) 

 

Dalam sebuah hadist di jelaskan pula betapa mulianya sebuah pekerjaan. 

Pekerjaan mulai karena ilmu yang dimilikinya. Seperti dalam hadist Al- 

Bukhari No. 2110 dalam Kitab Al-Ijarah 
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 ́ ´  ́ ¹~ 

˚     „ i̊  3̊      ̧  ´  ´ ´ 

3̊̊    

 ¸ ́    ~p  

i̊ ه ̊      ' : ¸ ¸ ˚:ه˚  ˚ 3  ́   ́   ~p t¹´  t´  
 i ̧  ̧ 
~ 

 ̊  ' ¸ p ´i ̊  'p 

 3¹   : 'p t´ 3t 3 ˚ ́  ~' ¹  p˚ ´  

p̊   
´i ˚¹   ̋ ´ه p̊  ´i  ´ ¸! ti̊     '  ´   3„  ´  

 „ p˚   'p˚ ¸ ´ ´ 
   !¸́     ´ه˚
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˚  ́  ~'p i˚ 3i ̧  ´ ˚ 
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Berbunyi: 

t´  p ¹ 'p˚ ̧  

 ́   

'́ :œ 3¸ p : ' 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah 

menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari 

Abu Musa radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Perumpamaan Kaum Muslimin dibandingkan orang-orang 

Yahudi dan Nashrani seperti seseorang yang memperkerjakan kaum yang 

bekerja untuknya pada suatu hari hingga malam dengan upah yang 

ditentukan. Maka diantara mereka ada yang melaksanakan pekerjaan 

hingga pertengahan siang lalu berkata: Kami tidak memerlukan upah 

darimu sebagaimana yang kamu persyaratkan kepada kami (bekerja 

hingga malam) dan apa yang telah kami kerjakan biarlah nggak apa-apa". 

Maka orang itu berkata: "Selesaikanlah sisa pekerjaan, nanti baru kalian 

boleh mengambil upahnya dengan penuh". Maka mereka tidak mau dan 

tidak melanjutkan pekerjaan mereka. Kemudian dia memperkerjakan dua 

orang pekerja setelah mereka untuk menuntaskan sisa pekerjaan dan 
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berkata, kepada keduanya: "Selesaikanlah sisa waktu hari kalian ini dan 

bagi kalian berdua akan mendapatkan upah sebagaimana yang aku 

syaratkan kepada mereka. Maka mereka berdua mengerjakannya hingga 

ketika sampai saat shalat 'Ashar, keduanya berkata, " Tidaklah yang kami 

telah kerjakan sia-sia dan kamu wajib membayar upah seperti yang kamu 

janjikan kepada kami berdua". Maka orang itu berkata, kepada keduanya: 

"Selesaikanlah sisa pekerjaan kalian berdua yang tidak sampai separuh 

hari ini". Namun kedua orang itu enggan melanjutkannya. Lalu orang itu 



26 
 

 

 

memperkerjakan suatu kaum yang mengerjakan sisa hari. Maka kaum itu 

mengerjakan sisa pekerjaan hingga terbenam matahari dan mereka 

mendapatkan upah secara penuh termasuk upah dari pekerjaan yang sudah 

dikerjakan oleh dua golongan orang sebelum mereka. Itulah perumpamaan 

mereka dan mereka ang menerima cahaya (Islam) ini". (HR. Al-Bukhari 

No. 2110 dalam Kitab Al-Ijarah) (Wijaya, 2019). 

 

Dalam hadist lain dijelaskan bagaimana pentingnya ilmu untuk kehidupan 

seseorang. Dalam Hadits riwayat Ibnu „Abdil Barr juga menyatakan, 

“Pada hari Kiamat, tinta orang-orang yang berilmu ditimbang dengan 

darah para syuhada.” Sementara menurut hadits lain, golongan yang diberi 

kesempatan memberikan syafaat, di samping para nabi dan para syuhada, 

adalah orang-orang berilmu. Demikian sebagaimana yang diriwayatkan 

Ibnu Majah (Wijaya, 2019). 

 

4. Kriteria Perawat yang Bekerja di Ruang Kritis 

 

1) Kemampuan anamnesa dengan cepat dan tepat 

 

Anamnesis yang cepat dan akurat akan memandu pasien pada 

pengobatan yang tepat sehingga nyawa pasien dapat terselamatkan. 

Tidak hanya cepat, tetapi juga harus akurat.Salah satu jenis riwayat 

yang harus dikuasai oleh perawat ICU adalah riwayat berdasarkan 

ABCDE (Airway-Breathing-Circulation-Exposure) 

2) Kemampuan menilai kesadaran pasien 

 

Salah satu kemampuan yang harus digerakkan oleh petugas 

medis ruang dasar adalah kemampuan untuk mensurvei kesadaran 

pasien, mengingat sebagian besar pasien yang masuk ke ruang 

dasar adalah pasien dengan kondisi dasar dan sering disertai efek 

samping penurunan kesadaran. . Seorang pasien dikatakan 

memiliki perhatian penuh jika ia memiliki reaksi mata yang hebat, 

reaksi verbal yang hebat, dan reaksi perkembangan yang hebat 
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3) Kemampuan melakukan tindakan penyelamatan nyawa 

 

Perawat kritis diharuskan untuk mempunyai skill berupa 

pertolongan untuk menyelamatkan nyawa. Tindakan penyelamatan 

nyawa biasanya dilakukan berdasarkan analisis penyebab, apakah 

terdapat gangguan di ABCDE (Airway-Breathing-Circulation- 

Exposure). Tindakan penyelamatan nyawa haruslah dilakukan 

dengan cekatan dan cepat, mengingat pasien yang berada di ruang 

kritis merupakan pasien yang gawat darurat yang keselamatan 

nyawanya bergantung pada ketepatan dan kecepatan tindakan 

4) Kemampuan untuk berkomunikasi secara efisien efektif 

 

Perawat krits juga tenaga kesehatan yang lain diberi tuntutan agar 

mempunyai skill interaksi yang baik juga tepat. Hampir tidak ada 

waktu untuk percakapan santai di ruang kritis. Setiap percakapan 

hampir selalu terjadi bersamaan dengan pengelolaan aktivitas 

pasien, sehingga perawat perawatan intensif dapat berkomunikasi 

secara efektif dan efisien (Ganida, 2017). 

C. Tinjauan Teori Tentang Pengkajian Primer (Primary Survey) 

 

1. Definisi Pengkajian Primer (Primary Survey) 

 

Penilaian awal untuk pasien yang masuk ke ruang kritis adalah 

pengkajian primer (primary survey).Pendekatan ini ditujukan agar 

perawat secara tepat memberikan bantuan kepada pasien. Masalah 

yang bisa mengancam jiwa adalah jalan nafas, pernafasan sirkulasi dan 

kesadaran diidentifikasi, dievaluasi dalam hitungan menit sejak pasien 
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itu datang ke ruang kritis. Komponen pengkajian primer (primary 

survey) terdiri dari : ABCDE (Airway-Breathing-Circulation- 

Disability-Exposure)(Maria, 2021) . Perlu diingat   sebelum 

melakukan pengkajian, perawat harus memperhatikan proteksi diri 

(keamanan dan keselamatan diri) dan keadaan lingkungan 

sekitar.Proteksi diri sangatlah penting bagi perawat dengan tujuan 

untuk melindungi dan mencegah terjadinya penularan dari berbagai 

penyakit yang dibawa oleh pasien (Jainurakhma, 2021). 

a. Pengkajian Airway (Jalan Nafas) 

 

Terjadinya sumbatan jalan nafas dapat mengakibatkan kematian 

kurang dari 4 menit jika tidak segera diberikan pertolongan. 

Masalah yang terjadi di jalan nafas/sumbatan jalan nafas dibagi 

menjadi 3 yaitu: 

1) Sumbatan Total 

 

Penyumbatan total dapat muncul dikarenakan makanan atau 

sesuatu yang asing dan mengganjal atau menghalangi saluran 

pernafasan. Hal ini sering terjadi pada anak-anak dengan 

mainan atau orang dewasa yang sedang makan dan tiba-tiba 

tersumbat. Keadaan ini lebih sering disebut dengan 

tersedak/choking 

2) Sumbatan Parsial 

 

Sumbatan parsial atau sebagian disebabkan karena lidah jatuh 

kebelakang pada korban tidak sadar,perdarahan atau banyaknya 
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sekret dan edema laring yang masih proses (belum terjadi 

edema total) (Jainurakhma, 2021). 

Tindakan membuka jalan nafas 

 

1) Tanpa Alat Secara Manual 

 

a. Membuka jalan nafas dengan melakukan pertolongan 

dengan cara Head Tilt and Chin Lift.Pada pasien dengan 

dicurigai cedera leher dan kepala hanya dilakukan Jow 

Thrust Maneuver dengan hati-hati dan mencegah supaya 

tidak terjadi gerakan leher. 

b. Membersihkan jalan nafas dengan metode finger sweep 

(sapuan jari) dengan teknik tongue jaw lift.Seorang yang 

tidak sadar dapat dibuka mulut dan jalan nafasnya dengan 

teknik memegang tongue jaw lift.Teknik ini mengharuskan 

penolong untuk memegang lidah dan rahang bawah 

menggunakan jari-jari serta mengangkatnya (ibu jari 

memegang lidah,jari yang lain memegang rahang 

bawah),untuk memindahkan lidah jauh dari faring bagian 

belakang. 

Gerakan ini juga menggerakkan lidah menjauh dari benda 

asing yang mungkin menyumbat tenggorokan bagian 

belakang.Hal ini akan melonggarkan obstruksi jalan nafas. 

c. Posisi miring stabil/posisi pulih dengan korban non trauma 

dapat diletakkan pada sisi kirinya untukmembantu 
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mempertahankan tetap terbukanya jalan nafas.Leher harus 

ekstensi sehingga kepala tidak fleksi ke depan ke arah 

dada.Ketika korban berada dalam posisi ini,lidah bergerak 

ke depan sehingga tidak menyumbat jalan nafas dan 

saliva,mukus serta muntahan dapat keluar sehingga dapat 

membantu terbukanya jalan nafas (Jainurakhma, 2021). 

2) Menggunakan Alat 

 

Bila dengan cara-cara tanpa alat tidak berhasil,maka airway 

adjuct dapat dilakukan dengan: 

a. Suctioning 

 

Dilakukan bila sumbatan jalan nafas karena benda cair, 

terdengar suara hambatan gurgling 

b. Oropharyngeal Airway (OPA) 

 

Tindakan ini dirancang untuk membuka sumbatan jalan 

napas dengan menahan lidah pasien dan memasukkan alat ke 

dalam mulut (di belakang lidah) untuk membersihkan jalan 

napas. 

c. NasoPharyngeal Airway (NPA) 

 

Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan perangkat ke 

dalam satu lubang hidung dan dengan lembut 

memasukkannya ke dalam orofaring posterior. Untuk pasien 

yang terus berespons dipasangkan Naso Pharyngeal Airway 

(NPA) merupakan pilihan baik daripada dengan pemasangan 
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Oropharyngeal Airway (OPA), karena lebih kecil 

kemungkinan menimbulkan rangsangan muntah 

(Jainurakhma, 2021). 

3) Sumbatan Anatomis 

 

Obstruksi anatomis karena penyakit saluran napas atau trauma 

yang mengakibatkan pembengkakan/edema saluran napas. 

Mengatasi obstruksi anatomi biasanya memerlukan perawatan 

bedah dengan membuat jalan napas alternatif yang tidak 

melewati mulut atau hidung pasien (Jainurakhma, 2021). 

b. Pengkajian Breathing (Pernafasan) 

 

Pengkajian breathing (pernafasan) dilakukan setelah penilaian 

jalan nafas, pengkajian pernafasan dilakukan dengan cara inspeksi, 

palpasi. Bila diperlukan auskultasi dan perkusi (Jainurakhma, 

2021). 

Setelah mestabilkan airway, maka tindakan selanjutnya adalah 

menjamin pernafasan adekuat bagi penderita. Otak, jantung dan 

hati sangat sensitif terhadap suplai oksigen yang tidak adekuat. Sel- 

sel otak mulai mengalami kematian hanya beberapa menit tanpa 

oksigen (Jainurakhma, 2021). 

Perhatikan usaha penderita untuk bernafas. Lihat naik turun 

pergerakan dada penderita. Lihat juga apakah pernafasannya 

melibatkan otot-otot dada antara tulang rusuk. Pada penderita sadar 

(responsive) penting sekali untuk mengecek kemampuan berbicara 
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pasien, pasien yang mampu berbicara dengan lancar dan jelas 

menandakan pernafasan baik. Sebaliknya penderita yang hanya 

mampu mengeluarkan suara atau berbicara terputus-putus 

menandakan bahwa pernafasannya tidak adekuat (Jainurakhma, 

2021). 

Penilaian gangguan breathing dapat dilakukan dengan 

pemeriksaan: 

1. Look : melihat gerakan nafas,pengembangan dada dan 

adanya retraksi sela iga 

2. Listen : mendengarkan bunyi nafas 

 

3. Feel : merasakan adanya aliran udara pernafasan. (Janes 

Jainurakhma, 2021 ) 

Tanda-tanda pernafasan yang tidak adekuat : 

 

1. Pernafasan yang sangat cepat atau sangat lambat 

Frekuensi pernafasan yang lebih cepat atau lebih lambat 

dari frekuensi normal, menandakan adanya gangguan 

pernafasan 

2. Pergerakan dinding dada yang tidak adekuat 

 

Jika tidak ada pergerakan naik turun dada atau hanya 

salah satu dinding dada yang bergerak naik turun 

menandakan bahwa pernafasan tidak adekuat 
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3. Cyanosis 

 

Cyanosis adalah warna kebiru-biruan pada kulit dan 

membran mukosa. Hal ini terlihat jelas pada kuku, bibir, 

hidung dan telinga penderita. Cyanosis menandakan 

bahwa jaringan tubuh mengalami kekurangan oksigen 

4. Penurunan kesadaran 

 

Perlu diingat bahwa status mental/kesadaran pasien sering 

kali berhubungan dengan status jalan nafas dan 

pernafasan penderita 

5. Usaha bernafas yang berlebihan/sesak 

 

Perhatikan adanya retraksi/tarikan otot di antara tulang 

rusuk dan otot sekitar leher.Semua menunjukkan 

pernafasan yang tidak adekuat (Jainurakhma, 2021). 

Oksigenasi dan Ventilasi 

 

Tujuan utama dari oksigenas dan ventilasi adalah tercukupinya 

kebutuhan sel dan jaringan dengan cara memberikan oksigen 

ventilasi yang cukup. Untuk menilai kebutuhan oksigen sel dan 

jaringan yang paling akurat adala dengan melakukan pengukuran 

saturasi oksigen menggunakan alat yang disebut oximeter. 

Biasanya alat ini berfungsi sekaligus untuk mengukur frekuensi 

denyut jantung (heart rate) oleh kaena itu aah tersebut sering 

disbeut pulse oximetry. Nilai normal saturasi oksigen adalah 95%- 

100% (Jainurakhma, 2021). 
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1. Pemberian Oksigen 

 

a. Nasal Kanul 

 

Kekurangan kanula hidung adalah konsentrasi yang 

dihasilkan kecil. Selain itu pemberian oksigen melalui 

kanul tidak boleh lebih dari 6 liter/menit karena 

oksigen akan terbuang dan bisa mengakibatkan iritasi 

mukosa hidung 

b. Rebreathing Mask 

 

Pemakaian face mask dalam pemberian oksigen lebih 

baik dari pada nasal kanul, karena konsentrasi 

oksigen yang dihasilkan lebih tinggi. Kekurangannya 

pada pemakaian mask ini udara bersih dengan udara 

ekspirasi masih bercampur, sehingga konsentrasi 

oksigen masih belum maksimal 

c. Non Rebreathing Mask 

 

Non rebreathing mask mengalirkan oksigen 

konsetrasi oksigen sampai 80-100% dengan kecepatan 

aliran 10-12 liter/menit. Pada prinsipnya, udara 

inspirasi tidak bercampur dengan udara ekspirasi 

karena mempunyai 2 katup, 1 katup yang fungsinya 

mencegah udara masuk pada saat inspirasi dan akan 

membuka pada saat ekspirasi. (Janes Jainurakhma, 

2021 ) 
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2. Pemberian Ventilasi 

 

a. Mouth to Mouth Ventilation 

 

b. Mouth to Mask Ventilation 

 

c. Bag Valve (Bagging). (Janes Jainurakhma, 2021 ) 

 

c. Pengkajian Circulation (Jalan Sirkulasi) 

 

Setelah airway, breathing lalu circulation. Hal yang paling 

sering terjadi adalah karena perdarahan. Perdarahan yang cukup 

banyak sering mengakibatkan syok jika tidak segera ditangani 

(Janes Jainurakhma, 2021 ). Pengkajian sirkulasi dengan 

memeriksa kulit,akral dan nadi khususnya karotis, bila ada tanda 

syok maka segera diatasi. Langkah-langkah dalam pengkajian 

terhadap status sirkulasi pasien, antara lain: 

1. Cek nadi dan mulai lakukan Cardio Pulmonari Resusitation 

 

(CPR) 

 

Jika diperlukan 

 

2. Cardio Pulmonari Resusitation CPR harus terus dilakukan 

sampai defibrilasi siap untuk digunakan 

3. Kontrol perdarahan yang dapat mengancam kehidupan 

 

4. Raba nadi radial ketika merasa itu perlu 

 

a. Tentukan ada ataupun tidak ada 

 

b. Lakukan penilaian kualitas dengan menyeluruh (kuat/lemah) 

 

c. Cari tahu rate (lambat, normal atau cepat) 
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5. Lakukan pengkajian pada kulit agar dilihat apakah ada pertanda 

hipoperfusi atau hipoksia 

6. Lakukan treatment terhadap hipoperfusi (Nusdin, 2020). 

 

d. Pengkajian Disability (Kesadaran) 

 

Menilai kesadaran dengan cepat, apakah pasien sadar, hanya 

respons terhadap nyeri atau sama sekali tidak sadar (Maria, 2021). 

Penilaian disability dilakukan dengan cara menilai tingkat 

kesadaran, ukuran dan reaksi pupil. 

1. Penilaian Tingkat Kesadaran 

 

Penilaian atau pengkajian tingkat kesadaran dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu: 

a. GCS (Glasgow Coma Scale) 

 

GCS (Glasgow Coma Scale) adalah salah satu bentuk 

penilaian tingkat kesadaran dengan menggunakan skala 

yang dipakai untuk menentukan/menilai tingkat kesadaran 

pasien dengan menggunakan sistem skoring, mulai dari 

sadar sepenuhnya sampai keadaan koma. Teknik penilaian 

dengan dengan GCS ini terdiri dari tiga penilaian terhadap 

respon yang ditunjukkan oleh pasien setelah diberi stimulus 

tertentu, yakni respon buka mata, respon motorik terbaik 

dan respon verbal. Setiap penilaian mencakup poin-poin, di 

mana total poin tertinggi bernilai 15. Interpretasi atau hasil 

pemneriksaan tingkat kesadaran berdasarkan GCS disajikan 
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dalam simbol EVM. Selanjutnya nilai tiap-tiap pemeriksaan 

dijumlahkan, nilai GCS yang tertinggi adalah 15 yaitu E4 

V5 M6 dan terendah adalah 3 yaitu E1 V1 M1. 

b. Penilaian AVPU 

 

A = Alert, yang menjawab suara dengan benar, misalnya 

mengirimkan perintah yang disediakan 

V = Mengucapkan, mungkin tidak cocok atau 

mengeluarkan suara yang tidak terukur 

P = Merespon siksaan dengan adil, masing-masing dari 

empat pelengkap harus dievaluasi dengan asumsi bahwa 

batas dasar yang digunakan untuk survei mengabaikan 

jawaban 

U = Tidak responsif terhadap siksaan, jika pasien tidak 

menjawab baik penderitaan maupun perbaikan verbal 

2. Pupil 

 

Langkah kedua yang dinilai pada pengkajian disability adalah 

menilai pupil, perubahan pada pupil (anisokor) kemungkinan 

menandakan adanya suatu lesi intra kranial (perdarahan). Perlu 

diingat bahwa lesi biasanya tidak selalu akan terjadi pada sisi 

pupil yang melebar (Nusdin, 2020). 

d. Pengkajian Exposure (Paparan) 

 

Dalam pengkajian ini yang dilakukan yaitu saturasi oksigen 

diperiksa memakai pulse oxymetri, foto thoraks, dan foto polos 
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abdomen. Intervensi yang lain seperti pemasangan monitor EKG, 

kateter dan NGT (Maria, 2021). Pada tahap ini, langkah yang 

dilakukan adalah melepaskan apa yang dipakai pasien juga 

melakukan pemeriksaan adanya injuri di tubuh pasien, ini dilakukan 

secara cepat dan tepat. Setelah semua pemeriksaan selesai, tutupi 

pasien dengan selimut hangat untuk melindungi privasi pasien 

kecuali pemeriksaan ulang diperlukan (Nusdin, 2020). 

D. Tinjauan Teori Tentang Kegawatdaruratan Maternitas 

 

1. Pengertian Kegawatdaruratan 

 

Gawat darurat adalah suatu keadaan yang terjadinya mendadak 

mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan 

penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, 

tepat dan cepat. Apabila tidak mendapatkan pertolongan semacam itu 

maka pasien akan mati atau cacat/kehilangan anggota tubuhnya 

seumur hidup. Gawat darurat harus segera ditangani terutama yang 

mengancam jiwa dan kecacatan dengan alat atau obat seadanya. 

(Dr.Hamdan Firmansyah, 2021) 

Kegawatdaruratan maternitas merupakan suatu kondisi yang dapat 

mengancam jiwa seseorang, hal ini dapat terjadi selama kehamilan, 

ketika kelahiran bahkan saat hamil. Sangat banyak sekali penyakit 

serta gangguan selama kehamilan yang bisa mengancam keselamatan 

ibu maupun bayi yang akan dilahirkan. Kegawatan tersebut harus 

segera ditangani, karena jika lambat dalam menangani akan 
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menyebabkan kematian pada ibu dan bayi baru lahir (Purwoastuti, 

2015). 

2. Tujuan dan Prinsip Kegawatdaruratan 

 
1. Tujuan keperawatan gawat darurat 

 

a) Mencegah kematian dan kecacatan pasien gawat darurat dan 

memungkinkan mereka untuk hidup dan berfungsi di 

masyarakat 

b) Merujuk pasien gawat darurat melalui sistem rujukan sehingga 

mereka dapat menerima perawatan yang lebih baik 

c) Penananggulangan berncana korban 
 

Dalam pencegahan kematian, perawat wajib mengetahui apa yang 

menyebabkan meninggal yaitu: 

a. Mati dalam kurang waktu (4-6 menit) 

 

1) Sistem otak gagal berfungsi 

 

2) Sistem pernapasan abnormal 

 

3) Sistem kardiovaskular tidak berfungsi baik 

 

b. Dia meninggal lebih lama (perlahan) 

 

1) Sistem hati rusak 

 

2) Sistem ginjal (kemih) gagal 

 

3) Sistem pankreas (endokrin) gagal 

 
2. Prinsip 

 

a. Pertolongan cepat dan tepat 

 

b. Menolong sesegera mungkin saat melihat pasien 
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Dengan melakukan: 

 

1) Non medis : mencari bantuan, kendaraan juga 

mempersiapkan peralatan 

2) Medis : skill kesehatan bisa dengan wawasan ataupun 

keterampilan : BLS, ALS (Firmansyah, 2021). 

3. Pelayanan Kegawatdaruratan 

 

Tujuan dari asuhan keperawatan kegawatdaruratan merupakan 

perbaikan kondisi kesehatan pada pasien ataupun pencegahan efek dari 

keadaan yang mengancam nyawa diantaranya adalah : 

a.Mencegah pasien dari kematian sehingga dapat melanjutkan 

kehidupan 

b.Mencegah dari kecacatan sehingga pasien dapat melakukan fungsi 

dan tidak terjadinya gangguan disablement 

c.Penderita mendapatkan sistem rujukan untuk mendapatkan 

penanganan lanjutan yang lebih memadai (Heru, 2020). 

4. Triage Kegawatdaruratan 

 

Kegawatdaruratan adalah suatu keadaan pertolongan yang akan 

diberikan setelah tahap kondisi pasien. Pasien yang hidupnya dalam 

bahaya harus diberikan perhatian pertama. Keperawatan darurat dalam 

krisis digunakan untuk mengatur keparahan penyakit atau cedera dan 

untuk fokus pada kebutuhan untuk penggunaan yang efektif dari 

tenaga medis dan aset mereka. Waktu standar yang diharapkan untuk 
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keadaan darurat adalah 2-5 menit untuk orang dewasa dan 7 menit 

untuk pasien anak. 

Kategorisasi triase : 

 

a. Merah (Emergent) 

 

UGD adalah pasien darurat yang tiba   atau sakit kritis yang 

akan mengancam jiwa atau melumpuhkan tanpa bantuan 

segera. 

b. Kuning (Urgent) 

 

Yaitu korban yang memerlukan pengawasan ketat, tetapi 

perawatan dapat ditunda sementara. Kondisi yang merupakan 

masalah medis yang signifikan dan memerlukan 

penatalaksanaan sesegera mungkin. Tanda-tanda vital pasien 

ini masih stabil 

c. Hijau (Non Urgent) 

 

Pasien dengan cedera ringan yang tidak memerlukan stabilisasi 

segera memerlukan pertolongan pertama yang sederhana tetapi 

seringkali memerlukan pemeriksaan penunjang. Pasien dapat 

berjalan normal dengan sedikit masalah medis, cedera lama, 

dan berdiri lama 

d. Hitam (Expectant) 

 

Seorang pasien yang telah meninggal atau menderita cedera 

yang tampaknya fatal tidak dapat dihidupkan kembali. 

Misalnya, pasien mungkin tidak responsif terhadap semua 
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rangsangan, tidak ada pernapasan spontan, tidak ada tanda- 

tanda aktivitas jantung, dan hilangnya respons pupil terhadap 

gerakan. (Janes Jainurakhma,2021 (Asuhan keperawatan gawat 

darurat) 

Tentu saja, mencegah lebih baik daripada mengobati, tetapi 

deteksi dan pengobatan kasus yang parah harus menjadi 

prioritas untuk mengurangi morbiditas dan lebih jauh lagi 

menurunkan angka kematian ibu (Heru, 2020). 

Pada keadaan darurat maternitas yaitu : 

 

1) Segerakan untuk mengenali dengan cepat terhadap kondisi 

kritis 

2) Menstabilisasi ibu menggunakan oksigen, terapi cairan, dan 

medikamentosa dengan : 

a. Memberikan penjaminan jalan nafas baik, sistem 

pernafasan yang berfungsi baik juga peredaran darah 

b. Hentikan perdarahan 

 

c. Lakukan penggantian cairan tubuh yang menghilang 

 

d. Atasi rasa meringis juga gelisah 

 

3) Dilokasi kerja, siapkan peralatan dan ruang untuk 

melakukan persalinan khususnya: 

a. Siapkan lampu bersinar/hangat dalam pencegahan suhu 

panas bayi menghilang 

b. Siapkan alat meresusitasi kit bagi ibu juga bayi 
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c. Siapkan alat untuk melindungi dirinya 

 

d. Siapkan obat emergensi 

 

4) Mempunyai skill klinik baik, khususnya: 

 

a. Bisa melaksanakan resusitasi untuk ibu juga bayi 

pastinya menggunakan alat yang berhubungan satu 

sama lain. Peran organisasi sangat penting dalam 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk 

meningkatkan keterampilan 

b. Memahami dan mampu menerapkan metode efektif 

pelayanan ibu dan bayi baru lahir yang meliputi 

menciptakan kehamilan yang lebih aman, ibu yang 

aman, bonding, inisiasi menyusu dini dan lain-lain 

(Setyarini, 2016). 



44 
 

 

 

 
1. Pendidikan 

2. Pelatihan 

3. Lama kerja 

 
Kompetensi Pengkajian Primer 

(primary survey) 

 

 

E. Kerangka Konsep 
 

 

 

Bagan 1.1 Kerangka Konsep 

 

Variabel Independen Variabel 

Dependen 

 

 
 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survey deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif yakni mengkaji hubungan antara dua 

variabel dengan menggunakan pendekatan cross sectional study.Cross 

sectional study merupakan jenis penelitian yang bentuk penelitiannya 

berfokus pada waktu pengukuran atau observasi data variabel. Penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui faktor yang 

berhubungan dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer 

(primary survey) (Sugiono, 2018). 

 
B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini telah terlaksana di BLUD Labuang Baji 

 
2. Waktu penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan 29 Juni-04 Juli 2022 

 

C. Populasi dan Sampel 

 
1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dalam daerah yang terdiri dari objek 

dan subyek yang mempunyai karakteristik khusus yang telah 

ditentukan oleh peneliti selanjutnya akan jadi bahan pembelajaran. 

Populasi merupakan semua anggota di wilayah yang terdiri dari objek 

dan subjek yang mempunyai peraturan khusus yang telah ditentukan 

peneliti (Sugiono, 2018). 
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Populasi yang digunakan pada penelitian ini merupakan seluruh tenaga 

medis yakni perawat yang bekerja di Ruang Kritis BLUD Labuang 

Baji Makassar ada 44 orang. 

2. Sampel 

Sampel merupakan elemen padatotal populasi dengan ciri-ciri populasi 

itu sendiri (Sugiono, 2018). Sampel diambil dengan menggunakan 

teknik pengambilan sampel non-probabilistic sampling yaitu 

Porvosive Sampling. Teknik pengambilan sampel ini memiliki sifat 

khusus untuk keperluan analisis data dan oleh karena itu dilakukan 

oleh peneliti. Sampel berpori dipilih berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan oleh peneliti, sehingga tidak semua responden memiliki 

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penelitian. 

 

Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin di bawah 

ini yaitu: 

n =  N 
1+N(d)2 

Keterangan : 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

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

n =  
N 

1+N(d)2 

= 
44 

1+44 (0,10)2 

=  
44 

1+𝑎,44 

= 
44 

1,44 

= 30,56 (31) responden 
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Oleh karena itu, rentang ukuran sampel berdasarkan rumus Slovin untuk 

penelitian ini adalah 31. Koreksi 10% dilakukan untuk menghindari sampel drop 

out. Artinya, tingkatkan ukuran sampel yang diinginkan sebesar 10% sehingga 

total ukuran sampel adalah: 

n‟= n/(1-f) 

Keterangan : 

n= perkiraan jumlah sampel yang di hitung 

f= perkiraan proporsi drop out (10%) 

n‟= 31/(1-0,1) 

n‟= 31/0,9 

n‟ = 34 responden 

Dengan demikian perkiraan sampel penelitian merupakan 34 perawat. 

Di bawah ini beberapa kriteria inklusi juga ekslusi pada penelitian ini yaitu: 

a. Kriteria Inklusi 

1. Bersedia menjadi Responden 

2. Perawat yang bersedia mengisi kuesioner 

3. Perawat yang bekerja di BLUD Labuang Baji Makassar 

4. Perawat pelaksana di IGD, ICU dan OK 

b. Kriteris Ekslusi 

1. Perawat yang lagi cuti 

2. Perawat yang menolak menjadi responden 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Cara mengumpulkan informasi merupakan upaya yang dilaksanakan 

untuk mengumpulkan informasi yang ada kaitannya dengan topik yang 

diteliti. Berikut ini cara mengumpulkan data yaitu: 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber informasi yang diperoleh langsung 

dari sumber kepada pengumpul data atau sederhananya disebut data 

langsung. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

kuesioner (kuesioner). Kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiono, 2018). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari dokumen atau 

orang lain atau disebut juga dengan data tidak langsung. Pada 

penelitian ini, data sekunder diperoleh dari data direktorat BLUD 

Labuang Baji dan wawancara dengan berbagai perawat.(Sugiono, 

2018). 

E. Instrumen Penelitian 

Alat survei adalah peralatan untuk mengumpulkan informasi yang pastinya 

sesuai dengan jenis survei peneliti. Pada penelitian ini, kuesioner digunakan 

sebagai alat survei dalam penelitian ini. Menurut (Masturoh, 2018) kuesioner 

adalah teknik pengumpulan data yang berisi pertanyaan atau pernyataan dari 

peneliti untuk dijawab oleh responden. 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Data yang didapatkan dari hasil sebar kuesioner selanjutnya akan 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dari 25 item 

pertanyaan kuesioner pengetahuan terdapat 12 faktor yang dapat menjelaskan 

variasi sebesar 94,40% dan terdapat 5,6% variasi yang tidak terjelaskan oleh 

12 faktor lainnya. Artinya instrumen kuesioner dengan 25 item pertanyaan 

tersebut mampu mengukur tingkat pengetahuan perawat atau kuesioner dapat 
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dikatakan valid. Uji reliabilitas alat ukur menggunakan Cronbach’s alpha 

dengan hasil 0,508. Hal ini berarti 50,8% dari varians alat ukur ini merupakan 

true varians dan 49,2% merupakan error varians. Data tersebut menunjukkan 

bahwa kuesioner yang digunakan dalam kategori reliabilitas moderat dengan 

hasil <0,508. 

G. Teknik Pengelola Data 

1. Pengolahan data 

Merujuk pendapat (Masturoh, 2018) mengolah data memiliki beberapa 

proses diantaranya: 

a. Editing 

Pengolahan merupakan tahap memeriksa informasi yang sudah 

disatukan. Pemrosesan dilakukan karena data yang masuk tidak 

atau mungkin tidak memenuhi persyaratan. 

b. Coding 

Mengoding merupakan tugas mengubah data dalam bentuk 

karakter menjadi data dalam bentuk numerik. 

c. Processing 

Pengolahan merupakan tahap pengisian semua pertanyaan dengan 

benar dan pengkodean jawaban responden ke dalam kuesioner 

dalam aplikasi komputer pengolah data. 

d. Cleaning data 

Pembersihan data adalah pemeriksaan ulang data yang dimasukkan 

dengan benar atau bahwa terjadi kesalahan selama entri data. 

2. Analisis Data 

Analisa data adalah tindakan setelah informasi dari semua responden 

atau sumber  yang berbeda telah dikumpulkan (Sugiono, 2018). Dalam 
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tinjauan ini, informasi yang telah dikumpulkan kemudian akan ditangani 

dan dipecah menggunakan metode yang terukur. Proses penyampaian 

informasi dan penanganan informasi menggunakan pemrograman PC 

dengan memanfaatkan program Microsoft Excel dan SPSS 

a. Analisis Univariat 

Merupakan proses pengolahan data dalam bentuk grafik atau tabel 

Nursalam (2014). Analisis ini untuk menghitung distribusi dari 

frekuensi sehingga diketahui gambaran dari karakteristik responden. 

Variabel respon yang termasuk dalam klasifikasi berupa umur dan jenis 

kelamin. Sedangkan variabel kategorik pada penelitian ini yaitu 

pendidikan terakhir, pelatihan, lama kerja dan kompetensi perawat 

terkait pengkajian primer (primary survey). 

b. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat untuk menganalisis faktor yang berhubungan 

antara 2 variabel yang diduga berkorelasi Notoatmojo (2010). Analisa 

bivariat pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang 

berhubungan dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer 

(primary survey). Sebelum kedua variabel dilakukan uji statistik, 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data menggunakan chi square 

2x2. Peneliti ingin mengetahui faktor yang berhubungan dengan 

kompetensi perawat terkait pengkajian primer (prmary survey). Kedua 

variabel masuk ke dalam jenis skala yang sama yaitu ordinal. 

c. Analisa Multivariat 

Analisa Multivariat bertujuan untuk melihat sejauh mana dampak 

dari semua faktor bebas pada faktor terikat. Investigasi informasi 

dengan kambuh dihitung menggunakan program komputer 
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H. Etika Penelitian 

Etik penelitian adalah sesuatu yang begitu penting pada penelitian, 

dengan demikian sebelum mengarahkan pemeriksaan, peneliti awalnya 

melakukan permohonan izin di bidang keperawatan. Eksplorasi ini hanya 

melibatkan responden yang akan dilibatkan secara sengaja, tidak 

dipaksakan dan peneliti juga menerapkan standar moral dalam memimpin 

penelitian ini untuk melindungi responden dari berbagai kekhawatiran dan 

efek yang muncul selama latihan penelitian (Nursalam, 2015), yakni: 

1. Informed Consent (Persetujuan Responden) 

Informed Consent adalah sebuah perjanjian antara peneliti dan 

responden penelitian dengan melampirkan formulir yang menyatakan 

bahwa sampel siap menjadi responden. Informed consent diberikan 

sebelum penelitian dilaksanakan caranya menyodorkan formulir 

persetujuan agar jadi responden. Maksud dari informed consent 

merupakan cara responden memahami maksud dan tujuan penelitian, 

namun responden belum menghendaki sehingga peneliti diharuskan 

menghargai hak responden. 

2. Anonymity (Tanpa Nama) 

Anomity merupakan bentuk kerahasiaan responden dan peneliti sangat 

tidak dianjurkan untuk mencantumkan nama responden. Dengan 

demikian, responden survei hanya dimintai untuk memberitahukan 

kode/inisial yang itu adalah huruf awal responden. Contohnya (M). 

3. Beneficience (Manfaat) 

Pada suatu penelitian harus mendapatkan keuntungan yang maksimal 

untuk sasaran eksplorasi, jikalau responden tau tingkatan cemasnya 

dengan demikian subjek riset bisa melakukan pencegahan munculnya 
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atau memberatnya tingkat cemas menggunakan banyak upaya. 

Penelitian ini sangat baik karena dalam penelitian ini hanya pertanyaan 

yang diberikan sebagai polling dan tidak ada perawatan atau 

pemeriksaan yang lakukan. 

4. Confidentially (Kerahasiaan) 

Identitas responden adalah rahasia peneliti yang diberikan 

penjaminnan oleh peneliti. Untuk keperluan pelaporan hasil penelitian, 

hanya beberapa bagian data yang dipaparkan yang merupakan hasil 

penelitian. Untuk informasi yang tidak diperlukan akan disimpan dan 

tidak dipaparkan. 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Labuang Baji Makassar 

 

RSUD Labuang Baji Makassar didirikan pada tahun 1938 oleh Gereja 

Zending Genoformat di Surabaya, Malang dan Semarang sebagai klinik darurat 

Zending. RSUD Labuang Baji dirintis pada 12 Juni 1993. Pada masa Perang 

Dunia II, klinik kesehatan ini dimanfaatkan oleh pemerintah Makassar untuk 

menampung korban perang. Pada tahun 1946-1948, RUSD Labuang Baji 

mendapat bantuan dari otoritas publik Negara Indonesia Timur (NIT) dengan 

merestorasi bangunan yang musnah karena perang. Batas tempat tidur yang dapat 

diakses pada jam pengenalannya adalah 25 tempat tidur. 

Pada tahun 1949-1951, Zending membangun gedung permanen dengan 

kapasitas tempat tidur 170 tempat tidur (TT). Pada tahun 1952-1955, Pemda 

Makassar Katopraja mendapat tambahan kamar untuk dibangun, sehingga 

kapasitas tempat tidur ditingkatkan menjadi 190 TT. Sejak itu (1995), RS 

Labuang Baji didanai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. 

Pada tahun 1960, oleh Zending, RSUD Labuang Baji diserahkan kepada 

Pemerintah Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan dan diawasi oleh Dinas Kesehatan 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan izin klinik medis tipe C. Kelas klinik medis 

dipindahkan ke klinik kelas B. Perda tersebut disusun oleh Menteri Dalam Negeri 

pada tanggal 7 Agustus 1996. Dilisensikan di 5 daerah bantuan pada tahun 2000, 

dan pada tanggal 13 September 2002 melalui PERDA Prov. Sul-Sel No. 6/Pada 
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tahun 2002 RSUD Labuang Baji berubah status dari kelas B Non Instruktif 

menjadi RS BP Labuang Baji yang berada di bawah dan langsung disampaikan 

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Desember 2004 berlisensi (kedua 

kalinya) 12 daerah bantuan dengan status otorisasi penuh RSUD. 

2. Kondisi Geografis 

 

Adapun batas-batas geografis RSUD Labuang Baji adalah sebagai berikut: 

 

a. Sebelah utara berbatasan dengan jalan Landak Lama 

 

b. Sebalah timur berbatasan dengan jalan Tupai 

 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Pendeta Ekss 

 

d. Sebalah barat berbatasan dengan jalan Dr.Ratulangi 

 

Rumah Sakit Labuan Baji adalah salah satu penyedia layanan kesehatan 

provinsi dengan jumlah karyawan yang besar dan kebutuhan untuk melayani 

orang-orang yang menginginkan berbagai jenis layanan medis setiap hari, 

sehingga keterampilan, terutama soft skill layanan, sangat dibutuhkan. 

3. Visi dan Misi RSUD Labuang Baji Makassar 

 

Motto : “ SIPAKABAJI” (Siap dengan pelayanan komulatif, bermutu, aman, 

jujur, dan ikhlas) 

Visi : Mewujudkan rumah sakit mandiri dengan pelayanan kesehatan paripurna, 

professional menggunakan teknologi tepat guna untuk mencapai kepuasan 

bersama. 

Misi : Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh 

masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 
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B. Hasil Penelitian 

 

Penelitian ini tentang faktor yang berhubungan dengan kompetensi perawat 

terkait pengkajian primer (primary survey) pada kegawatdaruratan maternitas di 

BLUD Labuang Baji Makassar yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni-04 

Juli 2022. Responden dalam penelitian ini adalah perawat yang bekerja di ruang 

kritis sebanyak 34 orang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan hasil data penelitian yang diperoleh angka-angka kemudian desain 

penelitian ini survey deskriptif 

1. Karakteristik Responden 

 

Tabel 1.3 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

dan Jenis Kelamin 
 

Karakteristik frekuensi Presentase% 

Umur   

25-35 tahun 
 

36-45 tahun 

4 

30 

11,8% 

88,2% 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 

 

Perempuan 

14 

20 

41,2% 

58,8% 

Sumber : Data Primer, 2022 

 
Tabel 1.3 menggambarkan bahwa jika dilihat dari segi umur, mayoritas 

responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu umur (36-45) dengan 

jumlah responden sebanyak 30 (88,2%). Jika dilihat dari jenis kelamin, mayoritas 

responden ialah berjenis kelamin perempuan dengan jumlah responden sebanyak 

20 (58,8%). 
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2. Analisis Univariat 

a. Pendidikan Terakhir 

Tabel 1.4 

Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Pada Perawat Terkait 

Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan 

Maternitas Di BLUD Labuang Baji Makassar 

 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%) 

Rendah 9 26,5% 

Tinggi 25 73,5% 

Total 34 100% 

Sumber: Data Primer, 2022 

Tabel 1.4 bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir tinggi lebih 

banyak dengan presentase 73,5% dengan jumlah responden 25 orang, dan yang 

memiliki pendidikan terakhir rendah dengan presentase 26,5% dengan jumlah 

responden 9 orang. 

b. Pelatihan 

Tabel 1.5 

Distribusi Frekuensi Pelatihan Pada Perawat Terkait Pengkajian 

Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di 

BLUD Labuang Baji Makassar 

 
Pelatihan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak pernah 8 23,5% 

Pernah 26 76,5% 

Total 34 100% 

Sumber: Data Primer, 2022 

Tabel 1.5 bahwa responden yang pernah mengikuti pelatihan lebih banyak 

dengan prsesentase 76,5% dengan jumlah responden 26 orang, dan yang tidak 
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pernah mengikuti pelatihan dengan presntase 23,5% dengan jumlah responden 8 

orang. 

c. Lama Kerja 

Tabel 1.6 

Distribusi Frekuensi Lama Kerja Pada Perawat Terkait 

Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan 

Maternitas Di BLUD Labuang Baji Makassar 

 
Lama Kerja Frekuensi Persentase (%) 

<5 tahun 10 29,4% 

>5 tahun 24 70,6% 

Total 34 100% 

Sumber: Data Primer, 2022 

Tabel 1.6 bahwa responden yang sudah bekerja >5 tahun lebih banyak 

dengan presentase 70,6% dengan jumlah responden 24 orang, dan <5 tahun 

dengan presentase 29,4% dengan jumlah responden 10 orang. 

d. Kompetensi 

Tabel 1.7 

Distribusi Frekuensi Kompetensi Pada Perawat Terkait Pengkajian 

Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di 

BLUD Labuang Baji Makassar 

 
Kompetensi Frekuensi Persentase (%) 

Kurang baik 12 35,3% 

Baik 22 64,7% 

Total 34 100% 

Sumber: Data Primer, 2022 

Tabel 1.7 bahwa responden yang memiliki kompetensi baik lebih banyak 

dengan presentase 64,7% dengan jumlah responden sebanyak 22, dan yang 
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memiliki kompetensi kurang baik dengan presentase 35,3% dengan jumlah 

responden 12 orang. 

3. Analisis Bivariat 

 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan kedua variabel 

yaitu variabel independen (Pendidikan, Pelatihan dan Lama Kerja) dengan 

variabel dependen (Kompetensi Pengkajian Primer (Primary Survey) terkait 

perawat pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar 

dengan menggunakan uji statistic chi-square dan ditunjukkan dengan nilai p 

<0.05. 

 

a. Hubungan Pendidikan Terakhir Dengan Kompetensi 

 

Tabel 1.8 

Hasil Analisis Data Hubungan Pendidikan Terakhir Dengan 

Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (Primary Survey) 

Pada Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji 

Makassar 
 

 
   Kompetensi     

Pendidikan terakhir Kurang 

baik 
% Baik % Total % p 

Rendah 6 66,7% 3 33,3% 9 100,0%  

Tinggi 6 24,0% 19 76,0% 25 43,9% 0,031 

 12 35,3% 22 64,7% 34 100,0%  

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 1.8 menunjukkan bahwa hasil tabulasi silang antara 

Pendidikan Terakhir dengan Kompetensi pada perawat terkait pengkajian primer 

(primary survey) dengan menggunakan uji stastistik chi-square diperoleh hasil p- 

value sebesar 0,031 dengan taraf signifikan <0,05. Nilai p-value (0,031) lebih 

kecil dari nilai α (0,05) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara 



57 
 

 

pendidikan terakhir terhadap kompetensi perawat terkait pengkajian primer 

(primary survey). 

b. Hubungan Pelatihan Dengan Kompetensi 

 

Tabel 1.9 

Hasil Analisis Data Hubungan Pelatihan Dengan Kompetensi 

Perawat Terkait Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada 

Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar 
 

 
   Kompetensi     

Pelatihan Kurang 

baik 
% Baik % Total % P 

Tidak pernah 6 75,0% 2 25,0% 8 100,0%  

Pernah 6 23,1% 20 76,9% 26 100,0% 0,013 

 12 35,3% 22 64,7% 34 100,0%  

Sumber : Data Primer 2022 

 

 

Berdasarkan tabel 1.9 menunjukkan bahwa hasil tabulasi silang antara 

Pelatihan dengan Kompetensi pada perawat terkait pengkajian primer (primary 

survey) dengan menggunakan uji stastistik chi-square diperoleh hasil p-value 

sebesar 0,013 dengan taraf signifikan <0,05. Nilai p-value (0,013) lebih kecil dari 

nilai α (0,05) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara pelatihan 

terhadap kompetensi perawat terkait pengkajian primer (primary survey). 
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c. Hubungan Lama Kerja Dengan Kompetensi 

 

Tabel 2.0 

Hasil Analisis Data Hubungan Lama Kerja Terhadap Kompetensi 

Perawat Terkait Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada 

Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar 
 

 
   Kompetensi     

Lama Kerja Kurang 

baik 
% Baik % Total % P 

<5 tahun 6 60,0% 4 40,0% 10 100,0%  

>5 tahun 6 25,0% 18 75,0% 24 100,0% 0,062 

 12 35,3% 22 64,7% 34 100,0%  

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 2.0 menunjukkan bahwa hasil tabulasi silang antara 

Lama Kerja dengan Kompetensi pada perawat terkait pengkajian primer (primary 

survey) dengan menggunakan uji stastistik chi-square diperoleh hasil p-value 

sebesar 0,062 dengan taraf signifikan >0,05. Nilai p-value (0,062) lebih besar dari 

nilai α (0,05) sehingga Ha ditolak dan Ho diterima. Maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lama 

kerja terhadap kompetensi perawat terkait pengkajian primer (primary survey). 

4. Analisis Multivariat 

 

Analisis multivariat merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

menganalisis variabel dalam jumlah yang banyak. Analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui terdapat pengaruh dari variabel-variabel terhadap suatu objek secara 

simultandan serentak. Penelitian ini digunakan analisis uji regresi logistik 

berganda sebab menggunakan skala data kategorik dengan 2 kategori. 

Tahap awal, dilakukan seleksi terhadap variabel independen yang 

memiliki hubungan berdasarkan hasil analisis bivariat. Kemudian, diperoleh 

subvariabel yang memenuhi syarat untuk dilakukan uji multivariat. Adapun syarat 
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dalam melakukan seleksi variabel jika nilai sigfikansi p-value < 0,25. Selanjutnya 

dilakukan uji regresi logistik berganda pada subvariabel yang memenuhi syarat 

dengan Confident Interval (CI) 95% untuk melihat subvariabel yang paling 

berpengaruh berdasarkan nilai Exp(B) atau Odds Ratio (OR). 

Tabel 2.1 

Hasil Uji Regresi Logistik Variabel 

 

   95% C.I for EXP(B) 

 Sig Exp(B) Lower Upper 

Pendidikan Terakhir 0,091 4,787 0,777 29,479 

Pelatihan 0,036 7,899 1,139 54,789 

Constant 0,017 0,003   

Sumber : Data Primer 2022 

 

Berdasarkan tabel 2.1 menjelaskan bahwa variabel yang paling berpengaruh 

dengan kompetensi yaitu Pelatihan dengan significancy 7,899. 

C. Pembahasan 

 

1. Gambaran Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer 

(Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas 

a. Pengkajian Awal Kasus Kegawatdaruratan Maternitas 

Secara Cepat 

1) Jalan nafas dan pernafasan 
 

Perhatikan adanya cyanosis, gawat nafas, lakukan pemeriksaan 

pada kulit : adakah pucat, suara paru: adakah weezhing,sirkulasi 

tanda-tanda syok, kaji kulit, nadi dan tekanan darah 
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2) Perdarahan pervaginam 

 

Bila ada perdarahan pervaginam, tanyakan kepada pasien : 

Apakah ibu sedang hamil, usia kehamilan, riwayat persalinan 

sebelumnya dan sekarang, bagaimana proses kelahiran plasenta, 

kaji kondisi vulva (jumlah darah yang keluar, plasenta bertahan), 

uterus dan kondisi kandung kemih 

3) Pasien tidak sadar/kejang 

 

Tanyakan pada keluarga, apakah ibu sedang hamil, usia 

kehamilan, periksa TTV abdomen 

Tanyakan apakah ibu sedang hamil dan usia kehamilan. Periksa 

TT dan uterus (status kehamilan) 

4) Perhatikan tanda-tanda berikut ini 

 

Keluarnya darah, adanya kontraksi uterus, pucat, lemah, pusing, 

sakit kepala, pandangan kabur, pecah ketuban, demam dan gawat 

nafas (Setyarini, 2016). 

b. Kasus Kegawatdaruratan Maternitas 

Pada Masa Kehamilan 

1) Abortus atau keguguran merupakan berhentinya suatu proses 

kehamilan sebelum janin dintakan sanggup untuk bertahan 

hidup di luar kandungan, biasanya terjadi sebelum usia 

kehamilan 20 minggu atau sebelum berat janin mencapai 

500 gram. 
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Abortus dapat terjadi dikarenakan berbagai hal antara lain 

kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, kelainan pada 

plasenta, kelainan traktus genetalia, adanya trauma selama 

proses kehamilan muda, faktor-faktor hormonal ataupun 

adanya faktor maternal lain yang dapat menyebabkan 

terhentinya proses kehamilan, misalnya adanya penyakit 

atau infeksi. 

2) Perdarahan Antepartum 

 

Perdarahan anterpartum adalah perdarahan yang terjadi 

ketika umur kehamilan sudah mencapai lebih dari 28 

minggu, perdarahan biasanya terjadi lebih banyak dan 

berbahaya daripada perdarahan yang terjadi di kehamilan 

muda. 

Klasifikasi perdarahan antepartum adalah: 

 
- Plasenta previa merupakan kondisi dimana adanya kelainan 

pada implantasi plasenta yang dapat menutupi sebagian atau 

seluruh Ostium Uteri Internum (ORI). Seiring dengan 

perkembangannya janin maka rahum juga akan ikut membesar 

dan segmen bawah rahim ikut meluas ke ara proksimal. Hal ini 

mengikuti perluasan segmen bawah rahim. 

- Solusia plasenta merupakan kondisi dimana terjadi pelepasan 

implantasi plasenta yang letaknya normal pada korpus uteri 

sebelum janin lahir. 
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3) Pre-Eklampsia 

 
Preeklampsia merupakan kondisi khusus pada kehamilan yang 

dimana ditemukan adanya disfungsi plasenta dan respon maternal 

terhadap adanya inflamasi sistemik dengan aktivasi endotel dan 

koagulasi. Penegakan diagnosis preeklampsia dilakukan 

berdasarkan adanya hipertensi spesifik yang muncul karena 

kehamilan dan disertai dengan gangguan sistem organ lainnya pada 

usia kehamilan diatas 20 minggu. 

Tanda gejala dari pre-eklampsia adalah: 

 
1. Hasil pemeriksaan tekanan darah >140/90 mmHg pada usia 

kehamilan 20 minggu, dimana tekanan darah yang sebelum 

hamil normal. 

2. Pemeriksaan proteinuria didapatkan secara kuantitatif dari 

produksi protein urin yang lebih dari 300 mg per 24 jam atau 

pemeriksaan semi kuantitatif menggunakan dipstik urin >1+. 

Sedangkan pada pre-eklamsi berat tanda gejala yang muncul 

adalah: 

1. Hasil pemeriksaan tekanan darah >160/100 mmHg pada usia 

kehamilan 20 minggu, dimana tekanan darah yang sebelum 

hamil normal. 
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2. Pemeriksaan proterinuria didapatkan secara kuantitatif dari 

produksi protein urin yang lebih dari 2gr per 24 am atau 

pemeriksaan semi kuantitatif menggunakan dipstik urin >+2. 

Kegawatdaruratan Pada Masa Persalinan dan Masa Nifas 

 

1) Distosia Bahu 

 

Distosia bahu adalah keadaan dimana terjadinya kegagalan 

dalam melakukan persalinan bahu pada persalinan pervaginam 

dengan presentasi kepala. 

2) Perdarahan Postpartum 

 

Perdarahan postpartum adalah kondisi perdarahan yang terjadi 

setelah proses kala III atau setelah plasenta lahir. Perdarahan ini 

bisa bersifat ringan dan bisa juga terjadi berat 

Jenis perdarahan dibedakan menjadi 2 yaitu: 

 

3) Perdarahan postpartum primer yaitu perdarahan ini terjadi 

pada 24 jam pertama kelahiran. Penyebabnya adalah antonia 

uteri, retensio uteri, retensio sisa plasenta dan robekan jalan 

lahir. 

4) Perdarahan postpartum sekunder yaitu perdarahan yang 

terjadi setelah 24 jam pertama kelahiran. Perdarahan ini 

disebabkan. Disebabkan karena infeksi, involusi uterus yang 

tidak baik atau sisa plasenta yang tertinggal. 

5) Infeksi 

 

Sepsis Puerperalis 
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Sepsis Puerperalis adalah infeksi pada traktus genetalia yang 

dapat terjadi setiap saat, mulai dari pecahnya ketuban atau 

mulaidari terjadinya persalinan kala II sampai dengan 42 hari 

setelah persalinan atau abortus. Sebelum kelahiran terjadi 

selaput ketuban dapat terinfeksi jika selaput ketuban pecah 

terlebih dahulu selama beberapa saat, sampai berjam-jam 

sebelum persalinan dimulai. Ketika proses persalinan terjadi 

bakteri akan mulai menyebar ke area dalam vagina sampai 

dengan uterus sehingga dapat menginfeksi apa yang di dalam 

uterus (Sulfianti, 2022). 

Jenis-Jenis Pelatihan Kegawatdaruratan 

 

1) BTCLS; Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) adalah 

tindakan untuk memberikan pertolongan pada korban bencana 

atau gawat darurat guna mencegah kematian atau kerusakan 

organ sehingga produktivitasnya dapat dipertahankan setara 

sebelum terjadinya bencana atau peristiwa gawat darurat yang 

terjadi. Pada kegiatan BTCLS terdapat enam fase, yaitu: fase 

deteksi, fase supresi, fase pra rumah sakit, fase rumah sakit dan 

fase rehabilitasi. Fase deteksi dapat diprediksi tentang 

frekuensi kajadian, penyebab, korban, tempat rawan kualitas 

kejadian dan dampaknya. Misalnya terkait dengan kecelakaan 

lalulintas, maka dapat diprediksi frekuansi kecelakaan lalu 

lintas, buruknya kualitas helm sepeda motor yang dipakai, 
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jarangnya orang memakai safety belt, tempat kejadian tersering 

di jalan raya yang padat dan sebagainya. Fase supresi bertujuan 

untuk menekan agar terjadi penurunan korban gawat darurat 

dilakukan dengan berbagai cara seperti perbaikan konstruksi 

jalan, peningkatan pengetahuan peraturan lalulintas dan 

peningkatan patroli keamanan. Semantara fase pra rumah sakit 

keberhasilan penanggulangan gawat darurat sangat tergantung 

pada adanya kemampuan akses dari masyarakat untuk 

memberikan informasi pertolongan kepada korban kecelakaan 

atau bencana. Sedangkan fase rumah sakit dan rehabilitasi 

merupakan lanjutan dari fase-fase sebelumnya. Karena dalam 

fase ini merupakan suatu pendekatan yang sistematik untuk 

membawa korban gawat darurat ke suatu tempat penanganan 

yang definitif (Damansyah, 2021). 

2) ATLS; Penanganan kegawatdaruratan meliputi pemeriksaan 

penilaian awal yang harus segera dilakukan dengan cepat pada 

pasien trauma. Penyebab utama kematian pada pasien trauma 

antara lain obstruksi jalan napas, kegagalan pernapasan, 

perdarahan masif, dan cedera otak. Penilaian awal pada kasus 

pasien trauma ini bedasarkan Advance Trauma Life Support 

(ATLS) menurut American College of Surgeons (ACS). 

Akronim yang umum digunakan dalam melakukan penilaian 

awal pada trauma adalah ABCDE, setiap huruf 
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merepresentasikan area fokus. Apabila abnormalitas 

teridentifikasi di salah satu area fokus, maka hal tersebut harus 

diselesaikan terlebih dahulu sebelum menuju algoritma 

selanjutnya (Oktora et al., 2021). 

3) ACLS; ACLS (Advanced Cardiac Life Support) adalah 

aktivitas sistem tanggap darurat yaitu resusitasi jantung paru 

(RJP) yang menggunakan pengenalan segera serangan jantung 

mendadak atau Sudden Cardiac Arrest (SCA) serta 

keterampilan untuk menyelamatkan jiwa. Tujuannya untuk 

mengembalikan sirkulasi spontan pada pasien yang mengalami 

kasus kegawatdaruratan jantung, melalui penanganan dengan 

obat-obatan, tata laksana jalan napas dan defibrilasi 

(Khairunnisa et al., 2021). 

4) BLS; Salah satu tindakan kegawatdaruratan di pre hospital 

stage adalah Basic Life Support (BLS). Intervensi tindakan 

BLS yang akan dilakukan unruk menyelamatkan korban henti 

jantung. Pengetahuan yang rendah tentang BLS menyebabkan 

seseorang tidak mengetahui cara penanganan korban 

kegawatdaruratan. Tujuan dilakukannya BLS untuk korban 

kegawatdaruratan adalah menyelamatkan kehidupan, 

mencegah lebih buruk dan mempermudah kesembuhan korban 

(Masela, 2021). 
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5) PPGD; PPGD adalah pelatihan khusus yang dilakukan sebagai 

upaya untuk meningkatkan penatalaksanaan kasus penderita 

gawat darurat baik dalam kehidupan sehari–hari maupun 

kondisi bencana. Terdapat perawat belum mengikuti pelatihan 

PPGD tetapi sudah mampu dan mempunyai kinerja terampil, 

hal ini di sebabkan karena memiliki pengalaman bekerja 

perawat yang sudah beberapa tahun bertugas di ruang IGD, 

sehingga keterampilan dan penanganan kasus 

kegawatdaruratan berdasarkan pengalaman yang didapat dari 

unit kerja setiap hari (Supriyatno et al., 2021). 

6) EKG; Pelatihan kegawatdaruratan egk pada kasus Efusi 

Perikardium dengan Tamponade Jantung Akut menggunakan 

penatalaksanaan Elektrokardiografi (EKG): takikardia, 

gelombang QRS rendah, elevasi segmen ST yang cekung, dan 

electrical alternans. Jika kompleks QRS dipengaruhi, setiap 

kompleks QRS lainnya tegangannya lebih kecil, sering dengan 

polaritas terbalik. Dikombinasikan P dan QRS, hampir spesifik 

untuk tamponade. Volume efusi yang dapat menyebabkan 

tamponade adalah sedang sampai besar (300 sampai 600 mL). 

Temponade jantung terjadi sekitar 20% dari semua kasus, 

electrical alternans adalah tanda tidak sensitif kecuali terjadi 

secara keseluruhan pada ekg (Zurwida & Gani, 2019). 
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7) Pelatihan Perawatan Luka; Luka bakar merupakan salah satu 

jenis trauma dengan masalah yang kompleks dan termasuk 

dalam kasus emergency. Fase Emergency merupakan waktu 

awal (0 menit) yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah 

kegawatan pasien khususnya hemodinamik pasien selama 24- 

48 jam pertama. Pada fase emergency perawat memegang 

peran penting dalam melakukan asuhan keperawatan pada 

pasien luka bakar dengan kompleksitas masalah. Perawat juga 

dituntut melakukan pengkajian, menentukan diagnosa, 

intervensi, implementasi dan evaluasi (Artawan et al., 2017). 

8) Kegawatdaruratan obstetrik; Pelatihan diadakan selain untuk 

memberikan bekal kemampuan kognitif, afektif maupun 

psikomotor pada kegawatdaruratan obstetri neonates. 

Efektivitas atau keberhasilan suatu program pelatihan 

dipengaruhi berbagai hal antara lain materi dari pelatihan, 

trainer, motivasi peserta pelatihan dan pembelajaran 

(Vitrianingsih & Khasanah, 2017). 

2. Hubungan Pendidikan Terakhir Dengan Kompetensi Perawat 

Terkait Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada 

Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna dan signifikan antara pendidikan terakhir dengan kompetensi. 

Di dapatkan nilai significancy (p) 0,031 dengan kompetensi perawat 
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artinya bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik 

kompetensi perawat, begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan 

pendidikan terakhir yang tinggi sudah optimal untuk kompetensi perawat 

karena banyak perawat yang memiliki pendidikan terakhir tinggi yaitu 25 

reseponden (73,5%) dari 34 responden. Pendidikan terakhir yang tinggi 

jika perawat maksimal lulusan S1/Ners. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz, 

2014 di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Soedirman Mangun Sumarso 

yaitu mayoritas responden berpengetahuan baik berpendidikan S1 

sebanyak 12 responden (100%), dan mayoritas responden yang 

berpengetahuan kurang yaitu berpendidikan DIII sebanyak 11 responden 

(61,1%). Dan penelitian yang dilakukan oleh Jefiranus, 2022 di Instalasi 

Gawat Darurat RSUD Haji Makassar berdasarkan hasil distribusi 

frekuensi berdasarkan tingkat pendidikan, didapatkan data dari 26 

responden yang pendidikan DIII keperawatan sebanyak 12 responden 

(46,2%) dan S1 Ners sebanyak 14 responden (53,8%), hal ini didapatkan 

12 responden (46,2%) perawat yang terampil dalam pelaksanaan primary 

survey hal tersebut di sebabkan oleh responden tersebut memiliki tingkat 

pengetahuan yang baik. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Notoadmojo bahwa, pendidikan dapat 

mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku untuk sikap berperan. 

Pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin 

mudah menerima informasi dan pengetahuan yang dimiliki semakin baik. 
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Hasil penelitian ini yang didapat bahwa mayoritas yang berpengetahuan 

baik yaitu responden yang berpendidikan S1 Keperawatan, peneliti 

berasumsi bahwa hal ini terjadi karena baiknya materi yang didapatkan 

dan diaplikasikan dengan baik selama masa pendidikan. (Soekidjo, 2012) 

Asumsi peneliti yaitu memang pendidikan yang dimiliki perawat akan 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kompetensi yang dimiliki, 

karena hal ini terjadi karena baiknya materi yang didapatkan dan 

diaplikasikan dengan baik selama masa pendidikan. 

 

 بِ  قيِ   زِ    تِ  ىج

 ى´لإِ   

 ط لِ   ا

  ِ  هللا لهس

 ه

لِ   ع

 بم

  س

 هيِ   

  بِ  قيِ  

ِ   ´تلِ   ي́
 زِ   ط م

 ك´لس هم

 

 

Artinya: "Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, 

maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga,” (HR Muslim) 

 

Pendidikan berkelanjutan keperawatan yang tertuang dalam UU 38 

tahun 2014 pasal 53 dengan pendidikan formal melalui peningkatan 

jenjang pendidikan agar seorang perawat meningkatkan kemampuannya 

baik pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga mampu memberikan 

pelayanan keperawatan yang profesional. Kompetensi tidak terbentuk 

dengan otomatis tapi harus dikembangkan secara terencana untuk 

mendukung pencapaian suatu tujuan (Herri, 2019). 
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3. Hubungan Pelatihan Dengan Kompetensi Perawat Terkait 

Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan 

Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna dan signifikan antara pelatihan dengan kompetensi. Di 

dapatkan nilai significancy (p) 0,013 dengan kompetensi perawat artinya 

jika perawat pernah mengikuti pelatihan maka semakin baik kompetensi 

perawat, begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan pelatihan sudah 

optimal untuk kompetensi perawat karena banyak perawat yang pernah 

mengikuti pelatihan yaitu 26 responden (76,5%) dari 34 responden. 

Dengan jenis pelatihan yang pernah diikuti oleh perawat yaitu BTCLS, 

ICU dasar, dan Kamar Bedah. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kasmalena, 2021 di Rumah Sakit Sansani Pekanbaru yang menunjukkan 

bahwa seluruh variabel pelatihan kerja berpengaruh terhadap variabel 

kinerja sebesar 56,8% sedangkan sisanya 43,2% dipengaruhi oleh faktor- 

faktor lain. Adapun yang dominan dalam penelitian ini adalah variabel 

pelatihan kerja dikarenakan bahwa dengan seringnya mengikutsertakan 

perawat padaberbagai pelatihan makan akan sangat mendukung terhadap 

kinerja perawat. 

Pelatihan yang diberikan tentunya disesuaikan dengan standar 

kompetensi dalam memenuhi kebutuhan perawat dan pasien. Bentuk 
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pelatihan yang diberikan direncanakan dengan manajemen bidang 

keperawatan. Proses keperawatan sesuai standar kompetensi termasuk 

pengkajian keperawatan yang komprehensif, membantu perawat didalam 

mengenal masalah kondisi kesehatan pasien sehingga kebutuhan pasien 

terpenuhi sesuai dengan kondisi kesehatannya (Hariandja, 2012). 

Pelatihan merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses 

belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem 

pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode 

yang lebih mengutamakan praktik daripada teori. Pelatihan merupakan 

proses untuk membentuk dan membekali seorang perawat dalam 

menambah keahlian (keterampilan), kemampuan, pengetahuan dan 

perilakunya (Nugroho, 2021). 

Asumsi peneliti yaitu perawat yang pernah mengikuti pelatihan akan 

memiliki tambahan pengetahuan dan keterampilan yang lebih spesifik dan 

mendapatkan langsung pembelajaran secara praktik dan dapat 

diaplikasikan dalam menangani pasien sesuai kasus yang ada. 

4. Hubungan Lama Kerja Dengan Kompetensi Perawat Terkait 

Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan 

Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

bermakna dan signifikan antara lama kerja dengan kompetensi. Di 

dapatkan nilai significancy (p) 0,062 dengan kompetensi perawat artinya 



73 
 

 

bahwa semakin lama seorang perawat bekerja maka tidak menjamin 

berhubungan kompetensi perawat, begitupun sebaliknya. Hal ini 

menunjukkan lama kerja yang sudah optimal untuk kompetensi perawat 

karena banyak perawat yang sudah bekerja >5 tahun yaitu 24 (70,6%) 34 

responden. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suniarti, 

2013 di Instalasi Gawat Darurat bahwa dari 45 reponden yang diteliti, 

mayoritas responden yang berpengetahuan baik memiliki masa kerja >10 

tahun yaitu sebanyak 28 responden (62,2%), mayoritas responden yang 

berpengetahuan kurang yaitu responden yang memiliki masa kerja >6-10 

tahun yaitu sebanyak 7 responden (15,6%). Dari penelitian menunjukkan 

bahwa semakin tinggi masa kerja seseorang, pengetahuan responden 

semakin baik. 

Seorang perawat yang bekerja lebih lama akan semakin banyak 

memiliki pengalaman yang didapatkan sehingga tingkat pengetahuan juga 

akan meningkat. Pendapat tersebut didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Wardani yang menunjukkan bahwa responden dengan 

masa kerja >5 tahun sebanyak 39 responden (78%) dan hampir 75% dari 

jumlah responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi (Sudono et 

al., 2017). 

Tetapi tidak ada hubungan kompetensi dengan kinerja kemungkinan 

terjadi karena variasi kompetensi terlalu luas, tidak hanya terhadap 
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perilaku dan pengetahuan saja. Hasil yang mungkin berbeda jika 

kompetensi difokuskan pada tipe, kategori atau hal lain yang berkaitan 

dengan kompetensi. Jika merujuk kepada definisi kompetensi seharusnya 

memang ada hubungan kompetensi dengan kinerja, dimana salah satu 

definisi kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan yang dilandasi suatu keterampilan dan pengetahuan serta sikap 

yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Tidak jarang dijumpai ada seorang 

perawat yang sangat termotivasi namun tidak memiliki kemampuan dan 

keterampilan yang cukup untuk diperlukan sehingga tidak bisa bekerja 

dengan baik (Mandagi, 2015). 

Asumsi peneliti yaitu lama kerja yang dimiliki perawat biasa menjadi 

salah satu faktor dalam kompetensi yang dimiliki, tetapi dalam penelitian 

ini tidak berhubungan karena salah satu faktornya yaitu sangat termotivasi 

namun tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup untuk 

diperlukan sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Sehingga 

membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi dan mengikuti beberapa 

pelatihan khusus. 

D. Keterbatasan Penelitian 

 

Peneliti menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian tentu menemukan 

keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, diantaranya : 

1. Sulitnya kontrak waktu ke reponden karena jam kerja yang meningkat 

di ruang kegawatdaruratan. 
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2. Bedanya ruang kegawatdaruratan maternitas dan kegawatdaruratan 

umum yang membuat peneliti awalnya kesulitan dan bingung dalam 

informed consent untuk berdia meminta perawat-perawat mengisi 

kuesioner. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Penelitian yang berkaitan dengan faktor yang berhubungan dengan 

kompetensi perawat terkait pengkajian primer (primary survey) pada 

kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar dihadapkan pada 

keterbatasan penelitian. Hasil ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan antara pendidikan terakhir hubungan antara tingkat 

pendidikan terakhir dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer 

(primary survey) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang 

Baji Makassar. 

2. Terdapat hubungan antara pelatihan dengan kompetensi perawat terkait 

pengkajian primer (primary survey) pada kegawatdaruratan maternitas di 

BLUD Labuang Baji Makassar. 

3. Tidak ada hubungan antara lama kerja dengan kompetensi perawat terkait 

pengkajian primer (primary survey) pada kegawatdaruratan maternitas di 

BLUD Labuang Baji Makassar. 

B. Saran 

 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan 

kuesioner dan menspesifikkan tentang kegawatdaruratan maternitas yang 
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berhubungan dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer 

(primary survey). . 

2. Bagi Instansi Pendidikan 

 

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan nilai 

positif seperti menambah khasanah dan keilmuan tentang faktor yang 

berhubungan dengan kompetensi terkait pengkajian primer (primary 

survey). 

3. Bagi Petugas Kesehatan dan Keperawatan 

 

Adanya kerja sama yang baik antara perawat dan bidan dalam 

menangani kasus kegawatdaruratan maternitas yang ada. 

4. Bagi Masyarakat 

 

Hendaknya mengerti dan memahami melakukan tindakan 

menghubungi pihak Rumah Sakit atau Puskesmas terlebih dahulu ketika 

mendapat dan melihat kasus kegawatdaruratan maternitas pada keluarga 

ataupun di lingkungan sekitarnya. 
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Lampiran 1 
 

LEMBAR PERNYATAAN PENELITI 

 
Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

Dengan hormat, 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi 

Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Nama : Nabila Rani Ashfaq 

NIM : 70300118061 

Akan mengadakan penelitian tentang “Faktor Yang Berhubungan 

Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (Primary 

Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di Blud Labuang Baji 

Makassar”. Untuk itu saya memohon kesediaannya menjadi responden 

dalam penelitian saya. Segala hal yang bersifat rahasia akan dirahasiakan 

dan digunakan hanya untuk penelitian ini. 

Dengan surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya 

sebagai responden saya ucapkan terimakasih. 

 

 
Makassar, 22 Maret 2022 

Peneliti, 

 

 

 

 

 
Nabila Rani Ashfaq 



84 
 

 

Lampiran 2 

 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 
Yang bertandatangan dibawah ini, 

Nama : 

Umur : 

 
Jenis Kelamin : 

 
Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi responden dalam penelitian yang 

berjudul “FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KOMPETENSI 

PERAWAT TERKAIT PENGKAJIAN PRIMER (PRIMARY SURVEY) 

PADA KEGAWATDARURATAN MATERNITAS DI BLUD LABUANG 

BAJI MAKASSAR”, saya telah diberitahu peneliti bahwa jawaban angket ini 

bersifat sukarela, rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 

Setelah selesai maka data akan disimpan dengan baik oleh peneliti. 

Demikian pernyataan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 
Makassar, 22 Maret 2022 

Hormat saya, Responden 
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Lampiran 3 
 

KUESIONER PENELITIAN 

 
Judul Penelitian : Faktor Yang Berhubungan Dengan Kompetensi Perawat 

Terkait Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan 

Maternitas Di BLUD Labuang Baji Makassar 

 
I. Data demografi 

1. Nama/Inisial : 

2. Pendidikan terakhir : 

3. Pelatihan : 

4. Lama kerja : 

 
 

II. Pertanyaan 

Petunjuk pengisian: 

Pilihlah jawaban yang paling benar di bawah ini: 

Airway 

1. Yang manakah di bawah ini yang termasuk penilaian klinis jalan nafas? 

a. Look, Listen and Feel 

b. Look and Feel 

c. Feel and Listen 

2. Sumbatan jalan nafas yang terjadi akibat lendir disebut dengan? 

a. Gurgling 

b. Stridor 

c. Snoring 

3. Teknik untuk membersihkan jalan nafas tanpa alat adalah? 

a. Jaw trust 

b. Head tilt 

c. Finger sweap 

4. Teknik membersihkan jalan nafas dengan menggunakan alat adalah? 

a. Suction 
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b. Pemberian nasal kanul 

c. Pemberian simple mask 

5. Teknik untuk membuka jalan nafas dengan menggunakan alat adalah? 

a. Oropharingeal Airway (OPA) 

b. Head tilt chin lift 

c. Cross finger 

 
 

Breathing 

1. Yang manakah dibawah ini yang termasuk penilaian pengkajian pada 

pernafasan untuk ibu hamil? 

a. Pola nafas 

b. Sumbatan nafas 

c. Gangguan nafas 

2. Kondisi umum yang biasa terjadi pada ibu hamil yang berhubungan dengan 

pernafasan yaitu? 

a. Gurgling 

b. Dispnea 

c. Snoring 

3. Jenis alat bantu pernafasan dengan SPO2 pasien sekitar 85-90% adalah? 

a. Nasal kanul 

b. Simple mask 

c. Non Rebreathing Mask (NRM) 

4. Jenis alat bantu pernafasan jika SPO2 pasien 95% adalah? 

a. Nasal kanul 

b. Non Rebreathing Mask (NRM) 

c. Simple mask 

5. Salah satu penyebab ibu hamil mengalami sesak nafas adalah? 

a. Tidur yang berlebihan 

b. Ukuran rahim yang terus bertambah mengikuti perkembangan janin 

sehingga menekan diafragma dan paru 

c. Mengkonsumsi makanan yang tidak sehat 
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Circulation 

6. Salah satu pengkajian penilaian pada sirkulasi untuk ibu hamil adalah? 

a. Tekanan darah 

b. GCS 

c. Penilaian pupil 

7. Berapa nilai jika ibu hamil mengalami hipertensi? 

a. 120/80 mmHg 

b. 140/90 mmHg 

c. 130/70 mmHg 

8. Perdarahan pada kehamilan biasanya terjadi pada trimester ke berapa? 

a. Trimester kedua 

b. Trimester ketiga 

c. Trimester pertama 

9. Penyebab perdarahan pada trimester akhir pada ibu hamil yaitu,kecuali? 

a. Kehamilan mola 

b. Infeksi vagina 

c. Plasenta previa 

10. Saat ibu hamil masuk trimester akhir dan mengalami perdarahan, 

pemeriksaan yang harus dilakukan adalah? 

a. Pemeriksaan tekanan darah 

b. Pap smear dan polip serviks 

c. Pemeriksaan perut ibu hamil 

 
 

Disability 

11. Penilaian tingkat kesadaran pasien dilakukan menggunakan metode? 

a. AVPU 

b. Refleks nyeri 

c. Refleks verbal 

12. Nilai GCS yang normal adalah? 

a. E4V3M5 
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b. E4V5M6 

c. E1V1M1 

13. Kondisi pupil yang memiliki ukuran yang berbeda pada mata kiri dan kanan 

disebut? 

a. Anisokor 

b. Miosis 

c. Midriasis 

14. Pada saat seseorang hamil hal yang biasa mengalami perubahan pada bagian 

esktremitas adalah? 

a. Terjadi edema pada bagian kaki ibu hamil 

b. Mengecilnya kaki ibu hamil 

c. Mengecilnya jari tangan ibu hamil 

15.  Intervensi non farmakologis yang bisa diberikan pada ibu hamil saat 

mengalami edema pada kaki adalah? 

a. Terapi nafas dalam 

b. Terapi rendam kaki air hangat 

c. Terapi musik 

 
 

Exposure 

16. Hal yang harus diperhatikan dalam penilaian exposure adalah? 

a. Bercak di tubuh pasien 

b. Denyut nadi 

c. Suhu tubuh 

17. Yang mana di bawah ini termasuk dalam penanganan exposure? 

a. Berikan perawatan untuk mengatasi trauma 

b. Cari area/luka dan krepitasi pada seluruh tubuh 

c. Bersihkan badan terlebih dahulu 

18. Salah satu hal penting yang dilakukan dalam melakukan pengkajian ini 

adalah? 

a. Menjaga keseimbangan oksigen 

b. Menjaga privasi pasien 
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c. Memantau pernafasan 

19. Untuk mencegah hipotermi pada pasien dilakukan? 

a. Pemberian selimut 

b. Pemberian air hangat 

c. Pemantauan suhu 

20. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam exposure pada ibu hamil jika 

memiliki luka adalah? 

a. Trauma 

b. Keadaan luka 

c. Kekuatan otot 
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Lampiran 4 

Hasil Karakteristik Responden 
 

 

 
 

Umur 
 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25-35 4 11,8 11,8 11,8 

 
36-45 30 88,2 88,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 
 

Jenis Kelamin 
  

 
Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 14 41,2 41,2 41,2 

 
Perempuan 20 58,8 58,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0 
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Lampiran 5 

Distribusi Frekuensi 
 

 

Pendidikan Terakhir 
 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 9 26,5 26,5 26,5 

 
Tinggi 25 73,5 73,5 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 
 

Pelatihan 
 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak pernah 8 23,5 23,5 23,5 

 
Pernah 26 76,5 76,5 100,0 

Total 34 100,0 100,0 
 

 
 

Lama Kerja 
  

 
Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <5 tahun 10 29,4 29,4 29,4 

 
>5 tahun 24 70,6 70,6 100,0 

Total 34 100,0 100,0 
 

 
 

Kompetensi 
 
 

Frequency 

  
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent Percent 

Valid Kurang baik 12 35,3 35,3 35,3 

Baik 22 64,7 64,7 100,0 

Total 34 100,0 100,0 
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Lampiran 6 

Hasil Uji chi-square 

 
Pendidikan Terakhir * Kompetensi 

 
 

Crosstab 

Kompetensi  
 

Total Kurang baik Baik 

Pendidikan Terakhir Rendah Count 6 3 9 

  
% within Pendidikan Terakhir 66,7% 33,3% 100,0% 

% within Kompetensi 50,0% 13,6% 26,5% 

% of Total 17,6% 8,8% 26,5% 

Tinggi Count 6 19 25 

% within Pendidikan Terakhir 24,0% 76,0% 100,0% 

% within Kompetensi 50,0% 86,4% 73,5% 

% of Total 17,6% 55,9% 73,5% 

Total 
 

Count 12 22 34 

 
% within Pendidikan Terakhir 35,3% 64,7% 100,0% 

% within Kompetensi 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 35,3% 64,7% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

  
 

 
Value 

 
 

 
df 

Asymptotic 

Significance (2- 

sided) 

 

Exact Sig. (2- 

sided) 

 

Exact Sig. (1- 

sided) 

Pearson Chi-Square 5,275
a
 1 ,022   

Continuity Correction
b
 3,572 1 ,059   

Likelihood Ratio 5,138 1 ,023   

Fisher's Exact Test    ,040 ,031 

Linear-by-Linear Association 5,120 1 ,024 
  

N of Valid Cases 34 
    

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,18. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Chi-Square Tests 

 
 
 

Pelatihan * Kompetensi 
 
 

Crosstab 

Kompetensi  
 

Total Kurang baik Baik 

Pelatihan Tidak pernah Count 6 2 8 

  
% within Pelatihan 75,0% 25,0% 100,0% 

  
% within Kompetensi 50,0% 9,1% 23,5% 

% of Total 17,6% 5,9% 23,5% 

Pernah Count 6 20 26 

% within Pelatihan 23,1% 76,9% 100,0% 

% within Kompetensi 50,0% 90,9% 76,5% 

% of Total 17,6% 58,8% 76,5% 

Total Count 12 22 34 

 
% within Pelatihan 35,3% 64,7% 100,0% 

% within Kompetensi 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 35,3% 64,7% 100,0% 

 
 
 

 
 
 

 
Value 

 
 

 
Df 

Asymptotic 

Significance (2- 

 

Exact Sig. (2- 

sided) 

 

Exact Sig. (1- 

sided) sided) 

Pearson Chi-Square 7,222
a
 1 ,007 

  

Continuity Correction
b
 5,127 1 ,024   

Likelihood Ratio 7,061 1 ,008   

Fisher's Exact Test    ,013 ,013 

Linear-by-Linear Association 7,010 1 ,008   

N of Valid Cases 34     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,82. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Lama Kerja * Kompetensi 
 
 
 
 
 

Crosstab 

Kompetensi  
 

Total Kurang baik Baik 

Lama Kerja <5 tahun Count 6 4 10 

  
% within Lama Kerja 60,0% 40,0% 100,0% 

% within Kompetensi 50,0% 18,2% 29,4% 

% of Total 17,6% 11,8% 29,4% 

>5 tahun Count 6 18 24 

% within Lama Kerja 25,0% 75,0% 100,0% 

% within Kompetensi 50,0% 81,8% 70,6% 

% of Total 17,6% 52,9% 70,6% 

Total Count 12 22 34 

 
% within Lama Kerja 35,3% 64,7% 100,0% 

% within Kompetensi 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 35,3% 64,7% 100,0% 

 
 
 

Chi-Square Tests 
  

 

 
Value 

 
 

 
df 

Asymptotic  

Exact Sig. (2- 

sided) 

 

Exact Sig. (1- 

sided) 

Significance (2- 

sided) 

Pearson Chi-Square 3,786
a
 1 ,052   

Continuity Correction
b
 2,409 1 ,121   

Likelihood Ratio 3,697 1 ,055   

Fisher's Exact Test    ,112 ,062 

Linear-by-Linear Association 3,675 1 ,055   

N of Valid Cases 34     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,53. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran 7 

Hasil Uji Regresi Logistic 
 

 

Case Processing Summary 

Unweighted Cases
a
 N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 34 100,0 

 
Missing Cases 0 ,0 

Total 34 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 34 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 

cases. 

 

 

Dependent Variable 

Encoding 

 
 
 
 
 

 
Variables not in the Equation 

Score df Sig. 

Step 0 Variables Pendidikan Terakhir 5,275 1 ,022 

Pelatihan 7,222 1 ,007 

Overall Statistics 9,694 2 ,008 

 
 

Variables in the Equation 

Original Value Internal Value 

Kurang baik 0 

Baik 1 
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Classification Tablea 

a. The cut value is ,500 

 
 

 
 

B 

 
 

S.E. 

 
 

Wald 

 
 

df 

 
 

Sig. 

 
 

Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 Pendidikan 

Terakhir 

1,566 ,927 2,850 1 ,091 4,787 ,777 29,479 

Pelatihan 2,067 ,988 4,374 1 ,036 7,899 1,139 54,789 

Constant -5,669 2,380 5,675 1 ,017 ,003 
  

a. Variable(s) entered on step 1: Pendidikan Terakhir, Pelatihan. 

 
 
 

 
  

 

 
Observed 

Predicted 

 
Kompetensi Percentage 

Correct 
 

Kurang baik Baik 

Step 1 Kompetensi Kurang baik 6 6 50,0 

 
Baik 2 20 90,9 

Overall Percentage 
  

76,5 

 
 
 
 

Lampiran 8 

Uji Reliabilitas 

 
Reliability Statistics 

 
 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

 
 
 
 

N of Items 

.508 .545 24 



 

 

 

Lampiran 9 Uji Validitas 
 

 

Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4.847 20.198 20.198 4.847 20.198 20.198 4.134 17.223 17.223 

2 3.319 13.831 34.028 3.319 13.831 34.028 3.230 13.459 30.682 

3 2.926 12.192 46.220 2.926 12.192 46.220 2.952 12.301 42.983 

4 2.377 9.903 56.123 2.377 9.903 56.123 2.585 10.772 53.755 

5 1.708 7.116 63.239 1.708 7.116 63.239 2.276 9.484 63.239 

6 1.492 6.217 69.456       

7 1.395 5.815 75.271       

8 1.208 5.032 80.303       

9 1.096 4.569 84.872       

10 .866 3.608 88.480       

11 .811 3.378 91.858       

12 .611 2.547 94.405       

13 .480 2.001 96.406       

14 .338 1.407 97.813 
      

15 .233 .970 98.783 
      

16 .126 .526 99.309       

17 .106 .441 99.750       

18 .046 .190 99.939       
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19 .015 .061 100.000       

20 6.515E-16 2.715E-15 100.000       

21 3.592E-16 1.497E-15 100.000       

22 -4.393E-17 -1.830E-16 100.000       

23 -1.668E-16 -6.951E-16 100.000       

24 -2.422E-16 -1.009E-15 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 



Lampiran 10 
 

Surat Pengambilan Data Awal 
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Lampiran 11 

Surat Keterangan Layak Etik 
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Lampiran 12 

Surat Izin Penelitian DPM-PTSP Makassar 
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Lampiran 13 

Surat Selesai Meneliti 
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Lampiran 14 

Pembagian Kuesioner 
 

 

 

Di ruangan  ICU 

 

 

 
 

Di ruangan IGD
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Di ruangan IGD 

 

 

 
 

Di ruangan OK 
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Di ruangan OK
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Lampiran 15 

Dokumentasi Telah Melakukan Penelitian 
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