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Assalamu Alaikum Wr. Wb. 

 

Yang terhormat: 

- Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi Barat 

- Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

- Bupati dan segenap Muspida Kabupaten Mamuju 

- Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju 

- Ketua dan seluruh pimpinan serta sivitas akademika STIKes Fatima Mamuju Sulawesi 

Barat 

- Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia 

- Bapak/Ibu para undangan dan hadirin sekalian 

 

Hadirin yang saya muliakan. 

 

Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzii hadaana lihaadza, wamakunna linahtadiya laulaan 

an hadaanallah. Asyhaduanlaa ilaaha illallah, wahdahuu laa syarikalahu, wasyhaduanna 

muhammadan abduhuu warasuuluhu. Segala puji dan syukur ke hadirat Allah swt, atas 

segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini, kita dipertemukan 

dalam Majelis Rapat Senat Terbuka Luar Biasa STIKes Fatima Mamuju, Sulawesi Barat. 

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada para Nabi, para Rasul, dan keluarganya 

serta orang-orang yang shalih, yang telah mencucurkan keringat jihad dalam upaya 

menyebarkan kebenaran dan mngamalakan kebajikan. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi 

saya karena pada hari ini saya diberi kepercayaan untuk membawakan orasi ilmiah dalam 

rangka Wisuda Mahasiswa STIKes Fatima Mamuju, Sulawesi Barat. Keperacayaan ini 

tidaklah mudah, namun saya menerimanya sebagai amanah dan untuk itu saya 

menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang ikhlas kepada seluruh jajaran 

pimpinan STIKes Fatima Mamuju, Sulawesi Barat. 

 

Hadirin yang saya muliakan. 

 

 Peristiwa hari ini memiliki kekhususan, karena kita sebagai masyarakat ilmiah yang 

menghargai ilmu dan pengetahuan sedang berkumpul di ruangan ini. Dengan segala 

kerendahan hati, saya akan mencoba mengemukakan beberapa konsep pemikiran yang 

berkaitan dengan permasalahan uji kompetensi yang menjadi sebuah prospek kualitas 

pelayanan profesional. Pada hari ini, kita berhadapan dengan orang-orang yang telah 

menempuh pendidikan dalam bidang keperawatan dan kebidanan di STIKes Fatima 

Mamuju, Sulawesi Barat. Dengan demikian, perkenankan saya membawakan orasi ini 

dengan judul: 

 



 
Nurhidayah: Orasi Ilmiah: STIKes Fatima Mamuju, Sulawesi Barat: Sabtu, 26 Oktober 2013  

Uji Kompetensi : Harapan dan Tantangan, Prospek Kualitas Pelayanan Profesional              3 
 

Peran Pendidikan Tinggi Kesehatan dalam Implementasi IPE 

A. Interprofessional Education  

IPE terjadi ketika dua atau lebih profesi kesehatan belajar bersama, belajar dari 

profesi kesehatan lain, dan mempelajari peran masing-masing profesi kesehatan untuk 

meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kualitas pelayanan kesehatan (CAIPE, 2002). 

Interprofessional education (IPE) adalah suatu pelaksanaan pembelajaran yang 

diikuti oleh dua atau lebih profesi yang berbeda untuk meningkatkan kolaborasi dan 

kualitas pelayanan dan pelakasanaanya dapat dilakukan dalam semua pembelajaran, 

baik itu tahap sarjana maupun tahap pendidikan klinik untuk menciptakan tenaga 

kesehatan yang profesional (ACCP, 2009). 

 Interprofessional education (IPE) adalah metode pembelajaran yang interaktif, 

berbasis kelompok, yang dilakukan dengan menciptakan suasana belajar berkolaborasi 

untuk mewujudkan praktik yang berkolaborasi, dan juga untuk menyampaikan 

pemahaman mengenai interpersonal, kelompok, organisasi dan hubungan antar 

organisasi sebagai proses profesionalisasi (Royal College of Nursing, 2006).  

Beberapa definisi tersebut menggambarkan adanya pembelajaran yang 

terintegrasi antar mahasiswa profesi kesehatan satu dengan yang lainnya. Manfaat IPE 

kedepannya adalah terciptanya hubungan kolaboratif posistif antar profesi kesehatan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 

Pasien sebagai fokus dalam pelayanan kesehatan dalam konteks Islam 

dianggap sebagai orang yang membutuhkan pertolongan/orang yang berada dalam 

kesulitan. Tenaga kesehatan dituntut untuk menjadi sosok yang bermanfaat bagi 

sesama terutama bagi pasien yang membutuhkannya.  

1. Karakteristik Utama Model IPE yang Ideal 

Pengembangan model IPE yang ideal harus dimulai dengan persamaan 

paradigma bahwa IPE hanyalah langkah awal dari tujuan utama dalam upaya 

meningkatkan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien. Pendekatan 

interprofessional akan memfasilitasi dengan lebih baik mahasiswa dari satu disiplin 
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ilmu untuk belajar dari disiplin ilmu lainnya. Pembelajaran bersama antardisiplin ilmu 

dapat meningkatkan keterampilan baru mahasiswa yang akan memperkaya 

keterampilan khusus yang dimiliki masing-masing disiplin dan mampu bekerja sama 

lebih baik dalam lingkungan tim yang terintegrasi. Selama ini penerapan IPE masih 

tidak konsisten, untuk itu harus dibuat sebuah komitmen sehingga pembelajaran 

interprofesional dapat diterapkan di institusi pendidikan dan diterapkan dalam 

kurikulum pendidikan di semua program pelayanan kesehatan untuk memastikan 

keberadaan jangka panjang IPE yang berkelanjutan (ACCP, 2009). 

2. Kompetensi IPE 

Tujuan akhir pada pembelajaran IPE adalah mengharapkan mahasiswa 

mampu mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk berkolaborasi. Freeth, 

dkk., (2005) mengungkapkan kompetensi dosen atau fasilitator IPE antara lain 

adalah 1) sebuah komitmen terhadap pembelajaran dan praktik interprofesional, 2) 

kepercayaan dalam hubungan pada fokus tertentu dari pembelajaran 

interprofesional di mana staf pendidik berkontribusi, 3) model peran yang positif, 4) 

pemahaman yang dalam terhadap metode pembelajaran interaktif dan percaya diri 

dalam menerapkannya, 5) kepercayaan dan fleksibilitas untuk menggunakan 

perbedaan profesi secara kreatif dalam kelompok, 6) menghargai perbedaan dan 

kontribusi unik dari masing-masing anggota kelompok, 7) menyesuaikan kebutuhan 

individu dengan kebutuhan kelompok, dan 8) meyakinkan dan memiliki selera humor 

dalam menghadapi kesulitan. 

Kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa dengan metode 

pembelajaran IPE adalah kemampuan untuk mengembangkan kompetensi yang 

diperlukan untuk berkolaborasi. Barr (1998) dalam Sedyowinarso, dkk., (2011) 

menjelaskan kompetensi kolaborasi yaitu yaitu: 1) memahami peran, tanggung 

jawab dan kompetensi profesi lain dengan jelas, 2) bekerja dengan profesi lain 

untuk memecahkan konflik dalam memutuskan perawatan dan pengobatan pasien, 

3) bekerja dengan profesi lain untuk mengkaji, merencanakan, dan memantau 

perawatan pasien, 4) menoleransi perbedaan, kesalahpahaman dan kekurangan 
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profesi lain, 5) memfasilitasi pertemuan interprofesional, dan 6) memasuki 

hubungan saling tergantung dengan profesi kesehatan lain. 

Barr (1998) dalam Sedyowinarso, dkk., (2011) menjabarkan kompetensi 

kolaborasi, yaitu: 1) memahami peran, tanggungjawab dan kompetensi profesi lain 

dengan jelas, 2) bekerja dengan profesi lain untuk memecahkan konflik dalam 

memutuskan perawatan dan pengobatan pasien, 3) bekerja dengan profesi lain 

untuk mengkaji, merencanakan, dan memantau perawatan pasien, 4) menoleransi 

perbedaan, kesalahpahaman dan kekurangan profesi lain, 5) memfasilitasi 

pertemuan interprofessional, dan 6) memasuki hubungan saling tergantung dengan 

profesi kesehatan lain. 

ACCP (2009) membagi kompetensi untuk IPE terdiri atas empat bagian yaitu 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan tim (Tabel 2.1). 

Tabel 2.1. Kompetensi untuk IPE (ACCP, 2009) 

No. Kompetensi utama 
IPE 

Komponen kompetensi IPE 

1. Kompetensi 
pengetahuan 

Strategi koordinasi 
Model berbagi tugas/pengkajian 
situasi 
Kebiasaan karakter bekerja dalam tim 
Pengetahuan terhadap tujuan tim 
Tanggungjawab tugas spesifik 

   
2. 

Kompetensi 
keterampilan 

Pemantauan kinerja secara bersama-
sama 
Fleksibilitas/penyesuaian 
Dukungan/perilaku saling mendukung 
Kepemimpinan tim 
Pemecahan konflik 
Umpan balik 
Komunikasi /pertukaran informasi 

  3. Kompetensi sikap 
Orientasi tim (moral) 
Kemajuan bersama 
Berbagi pandangan/ tujuan 

  4. Kompetensi 
kemampuan tim 

Kepaduan tim 
Saling percaya 
Orientasi bersama 
Kepentingan bekerja tim 

Bagi dosen, kompetensi IPE untuk mengajarkan dan memfasilitasi kelompok 

pembelajaran interprofessional mutlak diperlukan. Freeth (2005) mengungkapkan 
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bahwa staff pendidik harus mengenali dan menyadari potensi pembelajaran dalam 

dinamika kelompok interprofessional. Hal ini dengan sesuai tanggung jawab staf 

pendidik untuk memberikan kesempatan yang sama demi pembelajaran individu 

yang efektif bagi masing-masing anggota kelompok. 

Tabel 2.2. Kompetensi pengajaran IPE (Freeth, 2005) 

1. Sebuah komitmen terhadap pembelajaran dan praktek 

interprofesional 

2. Kepercayaan dalam hubungan pada focus tertentu dari 

pembelajaran  interprofessional di mana staff pendidik 

berkontribusi 

3. Model peran yang positif 

4. Pemahaman yang dalam terhadap metode pembelajaran 

interaktif dan percaya diri dalam menerapkannya 

5. Kepercayaan dan fleksibilitas untuk menggunakan perbedaan 

profesi secara kreatif dalam kelompok 

6. Menghargai perbedaan dan kontribusi unik dari masing-masing 

anggota kelompok 

7. Menyesuaikan kebutuhan individu dengan kebutuhan kelompok 

8. Meyakinkan dan memiliki selera humor dalam menghadapi 

kesulitan 

3. Sifat belajar mengajar dalam IPE 

Freeth (2005) melakukan analisis sifat belajar mengajar dalam IPE yang 

sebelumnya telah dijabarkan oleh Brookfiel (1986). Pembelajar dewasa adalah 

pelajar yang mempunyai kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Hasil 

pembelajaran mungkin akan lebih positif jika pelajar memilih sendiri tujuan, konten, 

dan metode pembelajaran. Hal ini akan menimbulkan tantangan tersendiri bagi staff 

pengajar IPE. Peserta didik juga perlu mengidentifikasi apakah kebutuhan belajar 
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mereka sejalan dengan hasil belajar yang diharapkan dan apakah pendekatan 

belajar yang mereka sukai sudah tepat. Ketidakcocokan dapat menimbulkan 

negosiasi dan memberikan kesempatan untuk pembelajaran kolaborasi. 

Sedyowinarso, dkk., (2011) mengemukakan bahwa pendidik dan fasilitator 

perlu menghormati kebutuhan, kepribadian dan pilihan belajar pelajar dewasa. 

Dalam IPE, peserta didik dan pendidik dari profesi yang berbeda harus menerima 

dan menghargai perbedaan masing-masing dan belajar dari hal ini. Pengalaman 

awal peserta didik adalah hal yang terpenting. Pengalaman hidup adalah tingkat 

kedua untuk belajar dan mendefinisikan kebutuhan khusus tiap individu. 

Pengalaman hidup profesional, pengaruh mereka pada sikap profesional dan perilaku 

menyediakan dasar untuk pertukaran interprofesional. Peserta dapat saling 

membandingkan pengalaman dan perspektif masing-masing yang terkadang saling 

menantang. 

Pembelajaran aktif adalah jantung pembelajaran dewasa. Hal ini berlaku 

bagi pembelajaran profesional terutama pembelajaran interprofesional. Pembelajan 

aktif berarti perubahan yang hanya terjadi jika sebelumnya sikap dan kepercayaan 

terbuka untuk tantangan di tempat yang aman, yaitu lingkungan belajar yang 

mendukungan dan saling bekerjasama (Sedyowinarso, dkk., 2011). 

Belajar harus saling terkait. IPE mungkin sengaja diciptakan sebagai 

tanggapan terhadap kebutuhan yang dirasakan tim, organisasi, profesi atau seluruh 

sistem pemberi pelayanan. Tekanan belajar harus dikurangi sebelum peserta 

termotivasi untuk belajar. IPE walaupun dirancang untuk kelompok, pada akhirnya 

bertujuan untuk pengembangan masing-masing individu (Sedyowinarso, dkk., 

2011). 

4. Pendekatan belajar mengajar dalam IPE 

Pendekatan belajar mengajar yang sudah ada disesuaikan dan 

dikembangkan sebagai metode balajar baru sebagai penarik perhatian belajar 

peserta didik dan inovasi baru dari pengajar. Tidak satu pun metode yang menjadi 

pilihan utama, metode pengalaman mengajar dari pengajar dapat berubah sewaktu-
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waktu tergantung pada kebutuhan belajar peserta didik dan bagaimana cara 

pengajar untuk menjaga perhatian peserta didik terhadap pelajaran. Metode-metode 

balajar yang ada dapat saling memperkuat, tidak berdiri sendiri. Pendekatan belajar 

mengajar yang dapat diterapkan dalam IPE yaitu exchange-based learning, action-

based learning, practice-based learning, simulation-based learning, observation-

based learning, dan e-based learning (Sedyowinarso, dkk., 2011). 

Exchange-based learning merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

memungkinkan para peserta mengungkapkan perasaan, membandingkan 

pandangan pertukaran pengalaman. Debat tentang masalah etika dapat 

mengekspos nilai yang mendasari perbedaan antara profesi. Permainan yang 

memainkan hubungan kerja antara profesi dan antara organisasi dapat meringankan 

belajar tetapi tetap berisi konten serius. Studi kasus dapat meningkatkan peran aktif 

peserta dari profesi yang berbeda untuk memperkenalkan pemahaman yang 

berbeda dan menyarankan intervensi berbeda sebagai kelompok kerja terhadap 

respon kolaboratif (Sedyowinarso, dkk., 2011). 

Action-based learning, atau problem-based learning (PBL), atau enquiry-

based learning (EBL), sejak tahun 1970 telah menjadi rekomendasi WHO sebagai 

metode pembelajaran untuk interprofessional. Sistem pembelajaran ini tidak 

dirancang untuk menyelesaikan masalah saat ini. Bukti menunjukkan bahwa PBL 

mendorong kebebasan, kerja tim, ilmu pengetahuan yang lebih terintegrasi, dan 

pembelajaran mendalam (Bligh, 1995). Hughes dan Lucas (1997) menemukan 

bahwa PBL efektif dalam mencapai tujuan IPE seperti belajar tentang peran dan 

meningkatkan keterampilan komunikasi interprofesional (Sedyowinarso, dkk., 2011). 

Interprofessional practice-based learning mengambil beberapa bentuk 

penugasan luar dalam lingkungan kerja profesi lain, pembelajaran terkait untuk 

peserta didik secara bersamaan pada penempatan di tempat kerja yang berdekatan, 

penempatan bersama di pengaturan yang sama dan tujuan yang dirancang untuk 

lingkungan belajar seperti pelatihan bangsal (Reeves dan Freeth, 2002 dalam 

Sedyowinarso, dkk., 2011).  
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Simulation-based learning dapat menggunakan permainan peran yang 

diadaptasi untuk memaparkan hubungan kerja antara profesi, peserta berperan 

sebagai klien, pemberi pelayanan atau praktisi dari diri mereka sendiri atau 

perspektif profesi lain. Keterampilan laboratoroim dikenalkan dalam pendidikan 

profesional, misalnya pada kedokteran dan keperawatan, dalam kondisi ini bisa 

dikembangkan penyertaan dua profesi atau lebih dan perspektif interprofesional 

dalam diagnosis dan dalam pengobatan. Kehidupan kerja bisa disimulasikan di 

dalam lingkungan belajar di mana hubungan tiap-tiap orang, tiap-tiap kelompok, dan 

tiap-tiap organisasi bisa ditunjukkan keluar. 

Observation-based learning, pelajar secara sederhana diminta untuk 

mengamati pertemuan tim multidisiplin dengan menggunakan metode studi  

observasional yang lebih canggih.  

E-based learning timbul karena adanya peningkatan pengenalan dunia 

elektronik, ditambah dengan pembelajaran kesehatan dan profesi kesehatan 

sehingga dapat memperbesar peluang penerapan IPE. Penerapan teknologi ini 

dalam IPE digunakan untuk melengkapi dan memperkuat pembelajaran tatap muka 

atau sebagai penggantinya (Freeth, 2005). 

5. Manfaat IPE 

World Health Organization (WHO) tahun 2010 menyatakan bahwa banyak 

sistem kesehatan di negara-negara di dunia yang sangat terfragmentasi pada 

akhirnya tidak mampu menyelesaikan masalah kesehatan di negara itu sendiri. Hal 

ini kemudian disadari karena permasalahan kesehatan sebenarnya menyangkut 

banyak aspek dalam kehidupan, dan untuk dapat memecahkan satu persatu 

permasalahan tersebut atau untuk meningkatkan kualitas kesehatan itu sendiri, tidak 

dapat dilakukan hanya dengan sistem uniprofesional. Kontribusi berbagi disiplin ilmu 

ternyata memberi dampak positif dalam penyelesaian berbagai masalah kesehatan, 

World Health Organization (2010) menyajikan hasil penelitian di 42 negara 

tentang dampak dari penerapan collaborative practice dalam dunia kesehatan. Hasil 

dari penelitian ternyata sangat menjanjikan bukan hanya bagi negara terkait, namun 
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juga apabila digunakan di negara-negara lain. Penelitian tersebut menunjukkan hasil 

bahwa collaborative practice dapat meningkatkan 1) keterjangkauan serta koordinasi 

layanan kesehatan, 2) penggunaan sumber daya klinis spesifik yang sesuai, 3) 

outcome kesehatan bagi penyakit kronis, dan 4) pelayanan serta keselamatan 

pasien. Disamping itu, collaborative practice dapat menurunkan 1) total komplikasi 

yang dialami pasien, 2) jangka waktu rawat inap, 3) ketegangan dan konflik di 

antara pemberi layanan (caregivers), 4) biaya rumah sakit, 5) rata-rata clinical error, 

dan 6) rata-rata jumlah kematian pasien. 

Interprofessional education harus menjadi bagian dari partisipasi dosen dan 

mahasiswa terhadap sistem pendidikan tinggi ilmu kesehatan. Dosen dan mahasiswa 

merupakan elemen penting dalam IPE serta modal awal untuk terjadinya 

collaborative practice di suatu negara. Oleh karena itu, sebagai sesuatu hal yang 

baru, IPE haruslah pertama-tama dipahami konsep dan manfaatnya oleh para dosen 

yang mengajar mahasiswa agar termotivasi untuk mewujudkan IPE dalam proses 

pendidikannya. Secara umum IPE mengandung beberapa elemen berikut, yang 

setidaknya harus dimiliki agar konsep pembelajaran ini dapat dilaksanakan dalam 

pendidikan profesi kesehatan di Indonesia yaitu kolaborasi, komunikasi yang saling 

menghormati, refleksi, penerapan pengetahuan dan keterampilan, dan pengalaman 

dalam tim interprofesional. Konsep inilah yang seharusnya ditanamkan oleh dosen 

kepada mahasiswa sejak awal proses pendidikan. Untuk mampu terlibat dalam IPE 

dalam pendidikan kesehatan di Indonesia, dosen setidaknya memahami elemen-

elemen yang diperlukan dalam pelaksanaan IPE sehingga mampu membekali dirinya 

dengan elemen-elemen tersebut (HPEQ-Project, 2011). 

Barr, dkk., (2005) memformulasikan bentuk rantai yang dimodifikasi untuk 

mendemonstrasikan seperti apakah pendidikan, yang mengarahkan pada praktek 

interprofessional tidak hanya sebagai tempat potensial untuk meredakan stress tapi 

juga meningkatkan pelayanan pasien.  
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6. Hambatan IPE 

Berbagai penelitian mengenai hambatan IPE sudah banyak dilakukan. 

Hambatan ini terdapat dalam berbagai tingkatan dan terdapat pada 

pengorganisasian, pelaksanaan, komunikasi, budaya ataupun sikap. Sangat penting 

untuk mengatasi hambatan-hambatan ini sebagai persiapan mahasiswa dan praktisi 

profesi kesehatan yang lebih baik demi praktik kolaborasi hingga perubahan sistem 

pelayanan kesehatan (Sedyowinarso, dkk., 2011). 

Walaupun IPE telah diterapkan selama beberapa dekade, banyak hambatan 

yang telah diidentifikasi. Hambatan ini terdapat dalam berbagai tingkatan dan 

terdapat pada pengorganisasian, pelaksanaan, komunikasi, budaya ataupun sikap. 

Sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini sebagai persiapan 

mahasiswa dan praktisi profesi kesehatan yang lebih baik demi praktek kolaborasi 

hingga perubahan system pelayanan kesehatan. Hambatan-hambatan yang mungkin 

muncul adalah penanggalan akademik, peraturan akademik, teruktur penghargaan 

akademik, lahan praktek klinik, masalah komunikasi, bagian kedisiplinan, bagian 

professional, evaluasi, pengembangan pengajar, sumber keuangan, jarak geografis, 

kekurangan pengajar interdisipliner, kepemimpinan dan dukungan administrasi, 

tingkat persiapan peserta didik, logistic, kekuatan pengaturan, promosi, perhatian 

dan penghargaan, resistensi perubahan, beasiswa, system penggajian, dan 

komitmen terhadap waktu (ACCP, 2009). 

7. Gambaran persepsi mahasiswa dan dosen pendidikan tinggi kesehatan 

Indonesia terhadap pembelajaran IPE 

Penelitian kualitatif yang di lakukan oleh Sedyowinarso dkk (2011) tentang 

gambaran persepsi mahasiswa dan dosen pendidikan tinggi ilmu kesehatan 

Indonesia terhadap metode pembelajaran IPE, mendapatkan hasil dan kesimpulan 

yaitu: 1) Kompetensi dalam pembelajaran IPE, meliputi kompetensi pengetahuan, 

ketrampilan, sikap, dan kemampuan kerja tim, 2) Alternatif metode pembelajaran 

yang mungkin untuk penerapan IPE, adalah metode pembelajaran yang bisa 

didesign secara komprehensif dan kolaboratif meliputi kuliah, diskusi tutorial, skills 
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laboratorium, field study, KKN, kepaniteraan, praktik klinik. Selain hal tersebut 

penumbuhan proses belajar bersama bisa dilakukan pada saat orientasi mahasiswa 

baru dan dalam kegiatan organisasi mahasiswa, 3) Topik yang menarik untuk 

penerapan IPE, meliputi topik-topik yang memungkinkan untuk mengembangkan 

kerja tim seperti konsep kolaborasi, masalah kesehatan global, masalah bencana, 

serta upaya promotif dan preventif pada tatanan pelayanan klinis dan komunitas 

juga menjadi topik yang menarik untuk dibahas, 4) Penerapan IPE diharapkan suatu 

proses yang berkesinambungan yang dimulai sejak mahasiswa baru, saat pendidikan 

tahap akademik dan tahap profesi, 5) Karakteristik dosen ideal dalam memfasilitasi 

pembelajaran IPE adalah memahami konsep IPE, memahami kompetensi tiap profesi 

kesehatan, memiliki pengalaman kolaborasi, inovatif, jiwa pemimpin, dan 

komunikatif, 6) Indikator keberhasilan program IPE yaitu adanya bagian khusus 

coordinator program IPE, standar pencapaian hasil belajar, adanya standar evaluasi, 

yang dituangkan dalam standaar iput, proses dan output, 7) Persiapan untuk 

pelakasanaan IPE komitmen antar institusi pendidikan profesi kesehatan, fasilitator 

yang kompeten dan paham IPE, fasilitas fisik, bagian khusus untuk mengkoordinir 

program IPE, standar pelaksanaan program IPE, modul pembelajaran dan standar 

evaluasi program. Hal ini diperkuat dengan adanya kekuatan regulasi dan kekuatan 

hukum. (8) Hambatan dalam pelaksanaan IPE adalah dari ego masing masing 

profesi, beragamnya birokrasi dan kurikulum di tiap institusi pendidikan profesi 

kesehatan, fasilitas fisik dan konsep pembelajaran yang belum jelas, dan paradigma 

terhadap profesi kesehatan.  

 

Billahittaufiq walhidayah 

Wassalamu Alaikum Wr. Wb. 

Mamuju, Sulawesi Barat, 26 Oktober 2013 

 

 

 

 

Nurhidayah 
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