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ABSTRACT 

Judul     : Pengaruh Percaya Diri dan Kompetensi Profesionalitas Terhadap                

       Komitmen Efektif  dan Semangat Kerja Tenaga Kesehatan    

       Rumah   Sakit Sinar Kasih Kabupaten Tana Toraja 

              Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pengaruh percaya 

diri dan kompetensi profesionalitas terhadap komitmen efektif dan semangat 

kerja. Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting 

dalam pengembangan sebuah organisasi untuk mencapai keunggulan yang 

kompetitif. Sumber daya manusia mempunyai peranan yang besar dalam suatu 

organisasi yang merupakan strategis dari organisasi. Manajemen sumber daya 

manusia harus dipandang sebagai perluasan dari  pandangan tradisional untuk 

mengelola orang secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang 

perilaku manusia dan kemampuan mengelolanya. 

              Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

asosiatif. Teknik pengambilan sampel ini dengan teknik sampling jenuh. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan responden yang berjumlah 

141 orang. 

                 Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa Percaya diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen efektif 

perawat. Sedangkan Kompetensi profesionalitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen efektif perawat. Percaya diri berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap semangat kerja perawat. Sedangkan Kompetensi 

profesionalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja 

perawat. 

         Kata Kunci : Percaya Diri, Kompetensi Profesionalitas, Komitmen Efektif,  

     Semangat Kerja 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

      Manajemen adalah suatu proses dimana seseorang dapat mengatur segala 

sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Kata manajemen diambil 

dari bahasa prancis kuno yaitu “management” yang mempunyai arti seni 

melaksanakan dan mengatur. Menurut Henry Fayol manajemen adalah ilmu dan 

seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia  dan sember-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. 

       Mengelola sumber daya manusia tenaga kesehatan rumah sakit Sinar Kasih 

Kabupaten Tana Toraja menjadi bagian yang sangat penting untuk kemajuan dan 

perkembangan Rumah Sakit Sinar Kasih. Sumber daya manusia merupakan faktor 

penunjang keefektifan kegiatan dan semua satuan kerja para perawat rumah sakit 

Sinar Kasih Toraja.  

      Rumah Sakit merupakan suatu instansi yang bergerak dalam bidang 

pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit meliputi 

pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan yang 

saat ini berkembang di Rumah Sakit tidak hanya mengenai bangunan Rumah 

Sakit (seperti ukuran, kompleksitas, jumlah unit), jumlah kualifikasi staff medis 

dan non medis, sistem keuangan dan sistem informasi, tetapi mengenai kualitas 

kualitas pelayanan pekerja kesehatan dalam memberikan pelayanan.        

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tujuan tersebut 

berbagai jenis dengan perangkat keilmuan yang beragam harus berintegrasi satu 
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sama lain, salah satu terpenting dalam lingkaran pemberi pelayanan tersebut 

adalah Perawat (Eleni dan Theodoros, 2010). Perawat bekerja melayani pasien 

selama 24 jam. Perawat mempunyai tugas sesuai fungsinya dalam memberikan 

asuhan keperawatan sebagai berikut : mengkaji kebutuhan pasien, melaksanakan 

rencana perawatan, mengevaluasi hasil asuhan keperawatan, mendokumentasikan 

proses keperawatan (Hidayat, 2009).  

     Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan 

bidang kesehatan yang untuk jenis terteantu memerlukan kewenangan untuk 

melakukan upaya kesehatan diantaranya ada tenaga medis, tenaga keperawatan, 

tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi dan lain-lain. Pada penelitian ini, 

peneliti terfokus untuk meneliti perawat dimana perawat adalah suatu profesi yang 

difokuskan pada perawatan individu, keluarga dan komunitas yang bertanggung 

jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit serta pelayanan 

terhadap pasien. 

      Lumenta (1989) menegaskan tugas utama Perawat yaitu memperhatikan 

kebutuhan pasien, merawat pasien dengan penuh tanggung jawab dan 

memberikan pelayanan asuhan kepada individu atau kelompok orang yang 

mengalami tekanan karena menderita sakit. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

yang bermutu dan berkualitas dalam suatu instansi Rumah Sakit dipengaruhi oleh 

kinerja SDM (sumber daya manusia) yaitu salah satunya perawat. Sumber daya 

manusia merupakan salah 2 satu unsur yang penting dalam instansi yang 

merupakan kekuatan sentral untuk menggerakkan dinamika instansi sebagai aset 

utama dalam instansi, sehingga langkah dan tindakan dalam keputusan yang akan 
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diambil mendorong pengembangan sumber daya manusia untuk lebih produktif, 

kreatif dan berprestasi dalam menghadapi persaingan di dunia usaha yang mampu 

menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan target instansi.  

     Usaha yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan instansi, salah satunya 

dengan mempunyai perawat yang memiliki kapasitas dalam bekerja yang baik. 

Pekerjaan disatu pihak mempunyai arti penting bagi kemajuan dan peningkatan 

prestasi, sehingga dapat mencapai kehidupan yang produktif sebagai salah satu 

tujuan hidup. Kinerja Perawat merupakan hasil kerja yang secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

            Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah rumah sakit dituntut untuk 

memberikan pelayanan kesehatan paripurna namun kurangnya semangat kerja 

para perawat sehingga tugas  tidak dilaksanakan sebaik-baiknya, disebabkan 

perawat yang hadir di rumah sakit dan melaksanakan tugas tidak tepat waktu, 

lebih menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban, kurang melayani 

kebutuhan masyarakat, kurang menjalin hubungan kerja yang baik dengan orang 

lain, dan kurang melayani orang tua dengan baik serta kurang menerima dengan 

baik masyarakat yang membutuhkan pelayanan perawatan. 

            Dalam upaya meningkatan kelangsungan aktifitas kerja tenaga kesehatan 

maka dilakukan proses peningkatan percaya diri dan kompetensi profesionalitas 

karyawan untuk meningkatkan komitmen yang efektif dan semangat kerja dalam 

melaksanakan tugasnya untuk melayani pasien. Oleh karena itu, untuk mencapai 

kinerja yang optimal maka terlebih dahulu bagaimana mengetahui dampak  antara 
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hubungan  percaya diri dan kompetensi profesionalitas terhadap komitmen efektif 

dan semangat tenaga kesehatan  kabupaten Tana Toraja. 

          Hal tersebut menjadi dasar bahwa percaya diri yang dirasakan perawat di 

bagian rawat inap mempengaruhi semangat kerja mereka karena adanya 

kecenderungan bahwa perawat bagian rawat inap melakukan pekerjaan yang sama 

dan berulang-ulang. meliputi memeriksa keadaan pasien, pemasangan infus, 

injeksi, layanan administrasi didalam pencatatan penambahan ataupun 

pengurangan pasien, obat-obatan setiap harinya serta semangat kerja dalam 

menghadapi pasien dalam kondisi apapun dapat menimbulkan ketidakefektifan. 

Seperti beberapa perawat yang melakukan kerja di ruang inap setiap harinya 

mengalami kelelahan pada saat aktifitasnya dilakukan sehingga perawat tersebut 

memiliki kinerja yang kurang efektif pada saat kondisi tertentu. 

           Meyer dan Allen dalam Kaihatu (2007) menjelaskan komitmen afektif 

merupakan bagian dari komitmen organisasional yang mengacu pada sisi 

emosional yang melekat pada diri seorang perawat terkait keterlibatannya dalam 

sebuah organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan 

senantiasa setia terhadap organisasi tempat bekerja oleh karena keinginan untuk 

bertahan tersebut berasal dari dalam hatinya. Percaya diri dalam sebuah rumah 

sakit akan mempengaruhi komitmen efektif.  

            Membahas tentang percaya diri merupakan hal mendasar bagi suatu rumah 

sakit, dikarenakan selalu berkaitan dengan aktivitas yang ada dalam perusahaan 

Angelis dalam Umar (2011) menjelaskan bahwa percaya diri merupakan suatu 

keyakinan dalam jiwa manusia untuk menghadapi tantangan hidup apapun dengan 

berbuat sesuatu. Setiap individu mempunyai hak untuk menikmati kebahagiaan 
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dan kepuasan atas apa yang telah diperolehnya, tetapi itu akan sulit dirasakan 

apabila individu tersebut memiliki percaya diri yang rendah.  

           Bukan hanya ketidakmampuan dalam melakukan suatu pekerjaan, tetapi 

juga ketidakmampuan dalam menikmati pekerjaan tersebut yang menunjukkan 

hubungan yang bervariasi atau tidak konsisten. Misalnya, hubungan antara 

percaya diri dan komitmen efektif bisa positif (Muji Raharjo dkk,2016), negatif 

(Meyer & Allen, 1991), atau bahkan tidak ada hubungan (Chen, Tsui & Farh, 

2002). 

           Efikasi diri merupakan keyakinan akan kemampuan pada diri individu  

untuk mengorganisir secara efektif kemampuan sosial, kognitif, emosional, dan  

perilaku yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu saat berada pada situasi 

yang menekan (Bandura,1997). Jadi, efikasi diri mempengaruhi seberapa besar 

usaha dan ketahanan yang dimiliki individu dalam menghadapi kesulitan. Individu 

yang mampu mengontrol suatu keadaan akan mengurangi akibat negatif dari 

tekanan yang dihadapi sehingga individu yang memiliki efikasi diri yang 

tergolong tinggi cendrung mengalami stress yang lebih rendah pada situasi yang 

menekan tersebut semisal percaya diri yang merupakan salah satu aspek 

kepribadian yang penting. Salah satu aspek kepribadiaan yang berupa keyakinan 

akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan 

dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, cukup toleran, dan 

bertanggung jawab.  

            Semangat kerja merupakan penggambaran emosi, kepuasan, dan sikap 

keseluruhan terhadap tempat kerja. Semangat kerja perawat dapat dilihat dari 

kehadiran, kedisiplinan, ketepatan waktu menyelesikan pekerjaan dan tanggung 
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jawab. Faktor semangat kerja harus diketahui oleh para pemimpin atau manajer 

perusahaan/instansi. Hal ini dikarenakan sangat penting bagi keberhasilan suatu 

usaha. Semangat kerja sangat mempengaruhi produktivitas dan potensial kerja 

pegawai di suatu instansi. Semangat kerja yang optimal harus didukung dengan 

motivasi kerja pegawai secara maksimal. 

            Big five personality yang dikemukakan oleh seorang psikolog terkenal 

yaitu Lewis Goldberg dalam Wibowo 2011 mengatakan bahwa  teori sifat 

kepribadian sebagai kestabilan mental, percaya diri, dan memiliki pendirian yang 

teguh percaya diri merupakan modal dasar untuk mengembangkan aktualis diri. 

Dengan demikian perawat akan senang dan merasa menjadi penting dalan sebuah 

instansi maka perawat akan bekerja dengan efektif dan esien dan meningkatnya 

potensi diri. Teori kepribadian diantaranya adalah : perasaan dan pengertian akan 

diri sendiri Percaya diri orang akan mampu mengenal dan memahami diri sendiri. 

Sementara itu, kurangnya percaya diri akan menghambat potensi diri, jadi orang 

yang kurang percaya diri akan menjadi seseorang yang pesimis dalam 

menghadapi tantangan, takut dan ragu-ragu dalam menyampaikan gagasan serta 

bimbang dalam menentukan pilihan  dan sering membanding-bandingkan dirinya 

dengan orang lain.  

        Penelitian terdahulu yang dilakukan Muji raharjo dkk 2017 menunjukkan 

bahwa percaya diri berpengaruh terhadap komitmen efektif dan kompetensi 

profesionalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen efektif. 

Adapum yang dilakukan Wijayanti dkk (2018) menunjukkan bahwa kompetensi 

profesionalitas berpengaruh positif terhadap semangat kerja. Temuan ini menjadi 
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sebuah hal yang menarik untuk diteliti  Sebagaimna dalam firman Allah Swt 

dalam Q.S Ali Imran/3:32 

ؤْمِىِيْهَ   وَلََ تهَِىىُْا وَلََ تحَْزَوىُْا وَاوَْتمُُ الَْعَْلَىْنَ اِنْ كُىْتمُْ مُّ

Terjemahnya 

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab 

kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”. (Departemen 

Agama, 2015). 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Setiap individu mempunyai hak untuk 

menikmati kebahagiaan dan kepuasan atas apa yang telah diperolehnya, tetapi itu 

akan sulit dirasakan apabila individu tersebut memiliki percaya diri yang rendah. 

Bukan hanya ketidakmampuan dalam melakukan suatu pekerjaan, tetapi juga 

ketidakmampuan dalam menikmati pekerjaan tersebut. Percaya diri pada individu 

tidak selalu sama, pada saat tertentu kita merasa yakin atau mungkin, ada situasi 

di mana individu merasa yakin dan situasi di mana individu tidak merasa 

demikian.  

           Yang menjadi hubungan judul dan latar belakang pada penelitian ini yaitu 

judul penelitian itu nama judul atau masalah yang akan diteliti dan lebih spesifik 

dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas 

sedangkan latar belakang digunakan untuk menyampaikan dasar atau landasan 

pembahasan kepada para pembaca serta sebagai alasan atau asal mula suatu 

permasalahan. 

           Permasalahan yang ditemukan dilapangan di rumah sakit umum Sinar 

Kasih kabupaten Tana Toraja adalah semangat kerja yang disebabkan  karena 

adanya kecenderungan perawat bagian rawat inap melakukan pekerjaan yang 

sama dan berulang-ulang, pemeriksa keadaan pasien, pemasangan infus, sehingga 
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perawat tidak percaya diri dengan pelayan rendah dan kurang efektif.  Seperti 

masih banyak perawat yang suka melalaikan pekerjaanya yang menyebabkan hal 

tersebut terjadi karena kurangnya semangat kerja dalam bekerja. Turunya 

semangat kerja dipengaruhi oleh percaya diri dimana beberapa perawat dengan 

pelayan rendah dan kurang efektif. Permasalahan tersebut dapat di hindari jika 

seluruh perawat rumah sakit Sinar Kasih Toraja mempunyai rasa percaya diri dan 

profesionalisme  yang jelas untuk taat pada aturan. 

           Alasan memilih judul Pengaruh percaya diri dan kompetensi 

profesionalitas terhadap komitmen efektif dan semangat kerja karena topik yang 

ingin di teliti ini sesuai dengan kondisi saat ini, dimana itu akan sangat relatif jika 

dikaji. Sebagaimana yang kita ketahui percaya diri dan kompetensi profesionalitas 

sangat berpengaruh terhadap menjalankan tugas-tugas yang teah diberikan 

sehingga sudah menjadi kewajiban untuk menyelesaikan tugasnya dengan 

maksimal hingga dapat terorganisir dengan baik maka secara spontan semangat 

kerja pun semakin meningkat.  

            Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, maka menjadi acuan peneliti 

untuk menganalisis lebih dalam mengenai pengaruh percaya diri dan kompetensi 

profesionalitas yang baik dalam meningkatkan kinerja keperawatan maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Percaya Diri Dan 

Kompetensi Profesionalitas Terhadap Komitmen Efektif dan Semangat kerja 

Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Sinar Kasih Kabupaten Tana Toraja”. 

B. Rumusan Masalah  

Bedasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka penulis menarik 

rumusan masalah sebagai berikut :  
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1. Apakah percaya diri berpengaruh terhadap komitmen efektif tenaga 

kesehatan rumah sakit sinar kasih Kabupaten  Tana Toraja? 

2. Apakah kompetensi profesionalitas berpengaruh terhadap  komitmen 

efektiftenaga kesehatan rumah sakit sinar kasih Kabupaten  Tana Toraja? 

3. Apakah percaya diri berpengaruh terhadap semangat kerja  tenaga kesehatan 

rumah sakit sinar kasih Kabupaten  Tana Toraja? 

4. Apakah kompetensi profesionalitas berpengaruh terhadap semangat 

kerjatenaga kesehatan rumah sakit sinar kasih Kabupaten  Tana Toraja? 

C. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dianggap besar 

kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar. Disisi lain dapat pula 

dikatakan bahwa hipotesis dalam sebuah penelitian adalah jawaban sementara atas 

pertanyaan atau masalah yang diajukan dalam penelitian (Arikunto, 2006). Karena 

pada dasarnya sifatnya hanyalah sementara, maka dari itu perlu adanya 

pembuktian kebenarannya melalui data empirik yang telah dikumpulkan. 

1. Pengaruh Percaya diri terhadap komitmen efekif tenaga kesehatan di 

rumah sakit Sinar Kasih Toraja 

 Big five personality yang dikemukakan oleh seorang psikolog 

terkenal yaitu Lewis Goldberg dalam Wibowo 2011 mengatakan bahwa  

teori sifat kepribadian sebagai kestabilan mental, percaya diri, dan 

memiliki pendirian yang teguh percaya diri merupakan modal dasar untuk 

mengembangkan aktualis diri. Dengan demikian perawat akan senang dan 

merasa menjadi penting dalan sebuah instansi maka perawat akan bekerja 

dengan efektif dan esien dan meningkatnya potensi diri.  
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           Muji raharjo dkk (2017) dalam Pengaruh Percaya Diri dan 

Kompetensi Profesionalitas Terhadap Komitmen efektif Dimoderasi oleh 

Kepemimpinan Idealized Influence menunjukkan bahwa percaya diri 

berpengaruh terhadap komitmen efektif. Sebagaimana dikatakan Hambly 

(1992) yang mengartikan percaya diri sebagai keyakinan trhadap diri 

sendiri sehingga mampu menghadapi segala situasi dengan tenang. 

H1 : Diduga Percaya diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen efektif tenaga kesehatan rumah sakit sinar kasih tana toraja 

2. Pengaruh Kompetensi Profesionalitas  terhadap Komitmen Efektif 

tenaga kesehatan rumah sakit Sinar Kasih Toraja 

        Theory kepribadian sebagai middle theory Gibson (1996) mengatakan 

bahwa kepribadian merupakan himpunan karakteristik dan kecenderungan 

yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dan perilaku 

seseorang untuk melihat sampai dimana kompetensi profesionalitas orang 

tersebut. 

          Muji raharjo dan lie Liana (2017) dalam Pengaruh Percaya Diri dan 

Kompetensi Profesionalitas Terhadap Komitmen efektif Dimoderasi oleh 

Kepemimpinan Idealized Influence menunjukkan bahwa percaya diri 

berpengaruh terhadapkomitmen efektif. Sebagaimana dikatakan Hambly 

(1992) yang mengartikan percaya diri sebagai keyakinan terhadap diri 

sendiri sehingga mampu menghadapi segala situasi dengan tenang. 

          Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 
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H2 : Diduga kompetensi profesionalitas  berpengaruh terhadap komitmen 

efektif tenaga kesehatan rumah sakit Sinar Kasih Toraja 

3. Pengaruh percaya diri terhadap  semangat kerjatenaga kesehatan 

rumah sakit Sinar Kasih Toraja 

 Theory Efikasi diri (Bandura,1997) mengatakan bahwa efikasi diri 

merupakan keyakinan akan kemampuan pada diri individu  untuk 

mengorganisir secara efektif kemampuan sosial, kognitif, emosional, dan  

perilaku yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu saat berada pada 

situasi yang menekan.  

         Suryadi (2017) dalam Pengaruh Kecerdasan Emosional, 

Kompensasi, Kepercayaan Diri dan Pengalaman Kerja Terhadap semangat 

Kerja menunjukkan bahwa percaya diri berpengaruh positif terhadap 

semangat kerja. 

H3 : Diduga percaya diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

semangat kerja tenaga kesehatan rumah sakit Sinar Kasih Toraja 

4. Kompetensi profesionalitas berpengaruh terhadap semangat 

kerjatenaga kesehatan rumah sakit Sinar Kasih Toraja 

          Goal Setting Theory (1968) mengatakan bahwa kompetensi 

seseorang ditentukan oleh dua cignition yaitu values dan tujuan dengan 

penentuan sasaran yang spesifik sehingga mampu membandingkan apa 

yang telah dilakukan dengan sasran yang spesifik sehingga menimbulkan 

sebuah motivasi tersendiri bagi individu untuk berusaha meningkatkan 

kompetensi yang lebih baik lagi dan semangat kerja yang tinggi. 
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Billy Yanis Mulyana, dkk (2017) dalam judul Pengaruh 

Kompetensi dan Penempatan Terhadap Semangat Kerja Pegawai Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa kompetensi 

profesionalitas berpengaruh positif dan sifnifikan terhadap semangat kerja. 

 H4 : Diduga Kompetensi profesionalitas berpengaruh positif dan 

fignifikan terhadap semangat kerja tenaga kesehatan rumah sakit Sinar 

Kasih Toraja 

C. Defenisi Operasional dan ruang lingkup penelitian 

1. Defenisi Operasional 

          Defenisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2015, h.38) 

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki 

variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Defenisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan 

untuk menghindari kesalahan dalam mengumpulkan data.  

         Untuk memperjelas judul penelitian ini dan memperkuat dimana posisi 

penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk menguraikan sejumlah istilah 

yang menjadi varabel dalam penelitian ini. Adapun variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (Independen Variabel) 

 Variabel bebas (Independen Variabel) merupakan variabel yang tidak 

dipengaruhi oleh variabel lain namun memiliki sifat mempengaruhi 

variabel lain dalam penelitian, bisa disimbolkan dengan (X). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas atau variabel independen 

adalah: 
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a. Percaya diri (X1) 

 Angelis dalam Umar (2011) menjelaskan bahwa percaya diri 

merupakan suatu keyakinan dalam jiwa manusia untuk menghadapi 

tantangan hidup apapun dengan berbuat sesuatu. Setiap individu 

mempunyai hak untuk menikmati kebahagiaan dan kepuasan atas apa yang 

telah diperolehnya, tetapi itu akan sulit dirasakan apabila individu tersebut 

memiliki percaya diri yang rendah. 

b. Kompetensi profesionalitas (X2) 

Kompetensi profesionalitas adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing tenaga kesehatan memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam Standar. Kompetensi profesionalitas atasan berhubungan 

dengan kompetensi yang menuntut perawat untuk ahli di bidang sebagai 

suatu pondasi yang dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai tenaga 

keperawatan di rumah sakit Sinar Kasih kabupaten  Tana Toraja. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)  

Variabel Terikat (Dependent Variable) merupakan variabel yang 

dipengaruhi arau dijelaskan oleh variabel bebas, biasa disimbolkan dengan 

(Y), Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas atau variabel 

independen adalah: 

a. Komitmen efektif (Y1)  

       Komitmen efektif merupakan karakteristik terkait dengan pekerjaan, 

dan pengalaman kerja, yang mana pengalaman kerja memiliki hubungan yang 

terkuat dan paling konsisten. Meyer dan Allen dalam Kaihatu (2007) 
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menjelaskan komitmen afektif merupakan bagian dari komitmen 

organisasional yang mengacu pada sisi emosional yang melekat pada diri 

seorang perawat terkait keterlibatannya dalam sebuah organisasi. Seseorang 

yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan senantiasa setia terhadap 

organisasi tempat bekerja oleh karena keinginan untuk bertahan tersebut 

berasal dari dalam hatinya. 

b. Semangat kerja(Y2) 

         Semangat kerja merupakan sesuatu yang membuat orang-orang senang 

mengabdi kepada pekerjaannya, dimana kepuasan kerja dan hubungan-

hubungan kekeluargaan yang menyenangkan menjadi bagian pada rumah 

sakit Sinar Kasih Toraja. Semangat kerja perawat dapat dilihat dari kehadiran, 

kedisiplinan, ketepatan waktu menyelesikan pekerjaan dan tanggung jawab. 

Faktor semangat kerja harus diketahui oleh para pemimpin atau manajer 

instansi. Hal ini dikarenakan sangat penting bagi keberhasilan suatu usaha. 

Semangat kerja sangat mempengaruhi produktivitas dan potensial kerja 

pegawai di suatu instansi. Semangat kerja yang optimal harus didukung 

dengan motivasi kerja pegawai secara maksimal. 

3. Ruang Lingkup Penelitian 

      Penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh vaeriabel  

independen : percaya diri dan kompetensi profesionalitas terhadap variabel 

dependen : komitmen efektif dan semangat kerja pada tenaga kesehatan 

Rumah sakit Sinar Kasih Toraja. 
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D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini penulis mengkaji hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh peneliti terdahulu, yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Adapun 

hasil penelitian tersebut antara lain :  

   Tabel 1.1 

  Penelitian terdahulu  

No Nama 

peneliti/ 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode Analisis Hasil Penelitian 

1. Angga 

Rahyu 

Shaputra & 

Susi 

Hendriani 

2015 

Pengaruh 

Kompetensi, 

Komitmen dan 

Pengembangan 

Karir Terhadap 

Kinerja 

Karyawan PT. 

Bank  Rakyat 

Indonesia 

(Persero) 

Kantor Wilayah 

Pekanbaru 

Uji Asumsi 

Klassik,  Uji 

Validitas dan 

Realibilitas, 

Analisis Regressi 

Berganda 

1.Berbagai upaya untuk 

meningkatkan kompetensi, 

komitmen, pengembangan karir 

karyawan dalam rangka 

meningkatkan kinerja karyawan 

telah dilakukan antara lain dalam 

bentuk pendidikan pelatihan, 

rotasi, dan promosi jabatan. 

2.Dari indikator terhadap variabel 

kompetensi, komitmen dan, 

pengembangan karir karyawan 

Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Wilayah Pekanbaru, terlihat 

bahwa rendahnya kinerja 

karyawan dari aspekkarena ada 

hambatan dalam proses 

pengembangan diri dan 

penyaluran 

kreatifitas serta inisiatif karyawan 

dalam bekerja 

2. Suryadi 

 2017 

Pengaruh 

kecerdasan 

emosional, 

kompensasi, 

kepercayaan 

diri dan 

pengalaman 

kerja terhadap 

semangat kerja 

karyawan 

Uji Validitas, Uji 

relibilitas, Uji 

Normalitas, Uji 

Asumsi Klasik 

Uji 

Heteroskedastisitas, 

Uji Model 

Uji F, uji 

determinasi, Uji 

Hipotesa (Uji t) 

1. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan kecerdasan emosional 

terhadap semangat kerja.  

2. Terdapat pengaruh kompensasi 

terhadap semangat kerja karyawan 

3. Terdapat pengaruh kepercayaan 

diri terhadap semangat kerja 

karyawan. 

3. Afif Zaenal pengaruh 

komitmen 

Deskripsi 

Responden, Uji 
1) Komitmen profesional afektif 
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Abidin(2017) profesional 

afektif dan 

komitmen 

profesional 

normatif 

terhadap 

komitmen 

organisasional 

dimoderasi 

idealisasi  

(studi kasus 

pada guru smk 

negeri di 

kabupaten pati) 

Instrumen 

Uji Validitas, Uji 

relibilitas, Uji 

Normalitas, Uji 

Asumsi Klasik 

Uji 

Heteroskedastisitas, 

Uji Model 

Uji F, uji 

determinasi, Uji 

Hipotesa (Uji t) 

berpengaruh 

terhadap komitmen organisasional 

Guru SMKN 

di Kabupaten Pati. 

2) Komitmen profesional normatif 

berpengaruh 

terhadap komitmen organisasional. 

3) Idealisasi pengaruh 

berpengaruh terhadap 

komitmen organisasional. 

4) Idealisasi 

pengaruhmemoderasikomitmen 

profesional afektif terhadap 

komitmen 

organisasional Guru. 

5) Idealisasi pengaruh memoderasi 

komitmen 

profesional normatif terhadap 

komitmen 

organisasional Guru. 

4. Muji Raharjo 

& Lie 

Liana/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Percaya Diri 

dan 

Kompetensi 

Profesionalitas 

Terhadap 

Komitmen 

efektif 

Dimoderasi 

oleh 

Kepemimpinan 

Idealized 

Influence 

Deskripsi 

Responden, 

Deskripsi Variabel, 

Uji validalitas, Uji 

Reliabilitas, Uji 

Normalitas, Uji 

Heteroskedastisitas, 

Uji Hipotesis, Uji 

F, Uji Koefisien 

Determinasi 

 

 

1. Percaya diri berpengaruh 

terhadap komitmen afektif 

2. Kompetensi profesional 

perpengaruh positif terhadap 

komitmen afektif 

5.  Asrullah 

Syam 2017 

Pengaruh 

kepercayaan 

diri (self 

onfidence) 

berrbasis 

kaderisasiIMM 

terhadap 

prestasi belajar 

mahasiswa 

Kuesioner, test, 

wawancara 

struktur, analisis 

statistik deskriftif, 

dan analisis 

statistik diferensial. 

Kepercayaan diri (self confidence) 

berbasis kaderisasi IMM 

berpengaruh terhadap prestasi 

belajar mahasiswa. 

6. Billy Yanis 

Mulyana, 

Susi 

Hendriani & 

Pengaruh 

Kompetensi 

dan 

Penempatan 

Uji Validitas dan 

Realibilitas, 

Analisis Data, Path 

Analisys, Uji 

1.Terdapat pengaruh kompetensi 

terhadap semangat kerja pada 

pegawai dinas pendapatan daerah 
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Machasin 

(2017) 

Terhadap 

Semangat Kerja 

Pegawai Dinas 

Pendapatan 

Daerah 

Kabupaten 

Bengkalis 

Hipotesis, Uji 

koefisien 

Determinasi (R
2
), 

Uji t 

kabupaten Bengkalis 

2. Terdapat pengaruh langsung 

kompetensi terhadap kinerja 

pegawai dinas pendapatan daerah 

kabupaten Bengkalis 

3. Terdapat pengaruh langsung 

pendapatan terhadap kinerja 

pegawai dinas pendapatan daerah 

kabupaten Bengkalis 

4. Terdapat pengaruh langsung 

semangat kerja terhadap kinerja 

pegawai dinas pendapatan daerah 

kabupaten Bengkalis 

 

7.  Andi Diah 

Sakina Fatwa 

(2017) 

Pengaruh 

evektifitas 

kepemimpinan, 

kecerdasan 

emosional dan 

efkasi diri 

terhadap 

komitmen tugas 

guru SMTA 

Pkp Jakarta 

Islamic School 

 1. Ada pengaruh positif 

langsung efektivitas 

kepemimpinan terhadap 

komitmen tugas 

2. Ada pengaruh positif 

langsung kecerdasan 

emosionalterhadap 

komitmen tugas 

3. Ada pengaruh positif 

langsung efikasi 

diriterhadap komitmen 

tugas 

 

8. Nomi 

wijayanti 

dkk (2018) 

Pengaruh 

Kompetensi 

kepribadian dan 

kompetensi 

sosial terhadap 

semangat kerja 

dan 

profesionalisme 

guru SMKN 2 

Bojonegoro 

terhadap 

komitmen 

efektif pegawai 

ASN di 

lingkungan 

pemerinah 

Bandung Raya 

Deskriftif 

verifikatif, analisis 

SEM, Regresi dan 

pls 

1.Kompetensi kepribadian 

memiliki pengaruh terhadap 

semangat kerja guru di SMKN 

2 Bojonegoro 

2. Kompetensi sosial tidak 

berpengaruh terhadap 

semangat kerja guru di SMKN 

2 Bojonegoro 

3. Semangat kerja dan 

Kompetensi kepribadian tidak 

memiliki berpengaruh 

terhadap profesionalisme guru 

di SMKN 2 Bojonegoro 
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9. R. Nana 

Hadiana 

(2019) 

Kompetensi 

terhadap 

komitmen 

efektif pegawai 

ASN di 

lingkungan 

pemerintah 

Bandung Raya 

Uji Validitas dan 

Realibilitas, 

Analisis Data, Path 

Analisys, Uji 

Hipotesis, Uji 

koefisien 

Determinasi (R
2
), 

Uji t 

terdapat pengaruh kompetensi 

terhadap komitmen efektif 

pegawai ASN 

10. Eka 

Suhartini  

Pengaruh 

kompetensi 

terhadap 

kinerja pegawai 

(Studi 

perbandingan 

antara Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis Islam 

dan fakulyas 

Syari’ah dan 

Hukum 

UINAM)  

Hipotesis asosiatif, 

analisis korelasi R, 

koefisien 

determinasi, uji t, 

pengujian hipotesis 

komparatif 

1. Diduga terdapat pengaruh 

kompetensi terhadap kinerja 

pegawai Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam 

2. Diduga terdapat perbedaan 

kompetensi pegawai Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam dan 

Fakultas Syari’ah dan Hukum 

3. Diduga terdapat perbedaan 

kinerja pegawai Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam dan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah  : 

a. Untuk mengetahui apakah percaya diri berpengaruh terhadap komitmen 

efektiktif pada tenaga kesehatan di rumah sakit Sinar Kasih Kabupaten  

Tana Toraja 

b. Untuk mengetahui apakah kompetensi profesionalitas berpengaruh 

terhadap  komitmen efektif  tenaga kesehatan di rumah sakit Sinar Kasih 

Kabupaten  Tana Toraja 

c.  Untuk mengetahui apakah percaya diri  berpengaruh terhadap semangat 

kerja tenaga kesehatan di rumah sakit Sinar Kasih Kabupaten  Tana 

Toraja 
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d. Untuk mengetahui apakah kompetensi profesionalitas berpengaruh 

semangat kerja tenaga kesehatan di rumah sakit Sinar Kasih Kabupaten  

Tana Toraja 

2. Adapun Manfaat Penelitian ini adalah 

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap penelitian ini akan memberi 

manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :  

a. Bagi peneliti  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

peneliti dan untuk  menambah pengetahuan teoritis dan menambah 

wawasan. Selain itu, sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan 

gelar sarjana  di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

b. Bagi Akademik  

 Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan referensi untuk 

menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya bagi mahasiswa yang 

akan melakukan penelitian kepercayaan diri dan kompetensi 

profesionalitas terhadap komitmen efektif dan semangat kerja tenaga 

kesehatan. sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan penelitian 

ini. 

c. Bagi Instansi 

 Sebagai masukan atau saran untuk perawat tenaga kesehatan untuk 

meningkatkan percaya diri dalam mencapai semangat kerjatenaga 

kesehatan di rumah sakit Sinar Kasih kabupaten Tana Toraja. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Big Five Personality 

    Big five personality yang dikemukakan oleh seorang psikolog terkenal 

yaitu Lewis Goldberg dalam Wibowo 2011 mengatakan bahwa  teori sifat 

kepribadian sebagai kestabilan mental, percaya diri, dan memiliki pendirian yang 

teguh percaya diri merupakan modal dasar untuk mengembangkan aktualis diri. 

Dengan demikian perawat akan senang dan merasa menjadi penting dalan sebuah 

organisasi maka perawat akan bekerja dengan efektif dan esien dan meningkatnya 

potensi diri.  

  Teori kepribadian diantaranya adalah : perasaan dan pengertian akan diri 

sendiri Percaya diri orang akan mampu mengenal dan memahami diri sendiri. 

Sementara itu, kurangnya percaya diri akan menghambat potensi diri, jadi orang 

yang kurang percaya diri akan menjadi seseorang yang pesimis dalam 

menghadapi tantangan, takut dan ragu-ragu dalam menyampaikan gagasan serta 

bimbang dalam menentukan pilihan  dan sering membanding-bandingkan dirinya 

dengan orang lain. 

   Selain itu Teori lain yang mendukung penelitian ini antara lain teori Efikasi 

diri merupakan keyakinan akan kemampuan pada diri individu  untuk 

mengorganisir secara efektif kemampuan sosial, kognitif, emosional, dan  perilaku 

yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu saat berada pada situasi yang 

menekan (Bandura,1997). Jadi, efikasi diri mempengaruhi seberapa besar usaha 

dan ketahanan yang dimiliki individu dalam menghadapi kesulitan. Individu yang 

mampu mengontrol suatu keadaan akan mengurangi akibat negatif dari tekanan 
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yang dihadapi sehingga individu yang memeliki efikasi diri yang tergolong tinggi 

cendrung mengalami stress yang lebih rendah pada situasi yang menekan tersebut 

semisal percaya diri yang merupakan salah satu aspek kepribadian yang penting. 

Salah satu aspek kepribadiaan yang berupa keyakinan akan kemampuan diri 

seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai 

kehendak, gembira, optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab.  

    Lauster (2015: 1- 14) mengatakan bahwa sifat kepribadian bukan 

merupakan sifat yang diturunkan (bawaan), melainkan diperoleh dari pengalaman 

hidup, dapat diajarkan, dan ditanamkan melalui pendidikan. Keturunan 

memainkan peran yang tak begitu penting dalam pembentukan kepribadian 

seseorang. Kepercayaan pada diri sendiri memengaruhi sikap hati-hati, 

ketaktergantungan,  ketidak serakahan, toleransi, dan cita-cita. 

B. Manajemen Sumber Daya Manusia 

  Manajemen sumber daya manusia (human reseources management) adalah 

suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peran manusia 

dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan 

tenaga kerja berada di perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari 

MSDM ini hanyalah maasalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia 

saja. 

 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan salah satu 

instrumen penting bagi organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya. Bagi 

sektor publik, tanggung jawab besar birokrasi dalam memberi pelayanan kepada 

masyarakat harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang 

profesional dan kompeten.  
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 Dalam konteks reformasi birokrasi, MSDM merupakan salah satu pilar 

perbaikan di samping aspek kelembagaan dan sistem (lihat Kompas edisi 06 Juni 

2011). Utilisasi SDM aparatur secara efektif dan efisien menjadi fungsi utama 

MSDM bagi birokrasi mulai dari perencanaan hingga tahap terminasi SDM. 

Sebagaimana terdapat dalam berbagai literatur manajemen, pencapaian tujuan 

organisasi secara manajerial diawali dengan fungsi perencanaan (Ivancevich et al, 

2004). Keterlibatan aparatur dalam perencanaan memiliki peran signifikan 

terutama berkaitan dengan sikap dan perilakunya.  

Seperti telah diidentifikasi oleh Boyne & Gould-Williams (2003), sikap 

aparatur yang terlibat dalam perencanaan berperan penting bagi pencapaian 

kinerja organisasi sektor publik di samping adanya pengaruh sejumlah variabel 

teknis lainnya. Jika dalam tahap perencanaan SDM bermutu memiliki peran 

penting dalam mencapai target yang ditetapkan, maka proses manajerial birokrasi 

selanjutnya dalam bentuk pengarahan, pelaksanaan, dan evaluasi pun harus 

didukung oleh aparat yang bermutu.  

  Dalam konteks yang demikian itulah, MSDM mendapat tantangan untuk 

menjawab masalah peningkatan mutu aparat. Hingga saat ini mutu aparat 

birokrasi dalam memberikan layanan publik di Indonesia masih menjadi persoalan 

yang sangat serius. Masyarakat sebagai pengguna layanan birokrasi acapkali 

mengeluhkan mutu aparat dalam menjalankan fungsinya. Berbagai bentuk 

keluhan muncul mulai dari proses pelayanan, waktu yang dibutuhkan dalam 

penyelesaian urusan, 2 sikap dan perilaku aparat, hingga berkaitan dengan kualitas 

hasil layanan. Permasalahan serius yang tak kunjung teratasi tersebut pada 
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akhirnya memposisikan Indonesia sebagai negara yang tidak kondusif bagi 

pelayanan publik. 

 Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan 

organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya 

tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif perawat 

meskipun alat-alat yang dimiliki rumah sakit begitu canggihnya. Alat-alat canggih 

yang dimiliki rumah sakit tidak ada manfaat, jika peran aktif perawat tidak 

diikutsertakan. Mengatur perawat adalah hal yang sulit dan kompleks, karena 

mereka mempunyai pikiran, perasaan,status, keinginan dan latar belakang yang 

heterogen yang dibwaa ke dalam organisasi.  

  Dalam mengelola sumber daya masnusia tidaklah mudah karena mereka 

bukanlah suatu benda yang tidak bergerak. Unsur mausia ini merupakan asset 

yang penting dimana dalam suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya 

perawat yang melakukan segalah kegitan karena melalui sumber daya manusialah 

yang menyebabkan sumber daya yang yang lain dalam perusahaan dapat 

berfungsi/dijalankan atau dilaksanakan. Sumber daya manusia berperan dalam 

menjalankan roda kegiatan organisasi menuju ketingkat kesuksesan yang ingin 

diraih dalam persaingan yang ketat. Sehingga dengan demikian, penting bagi 

organisasi untuk memperhatikan sumber daya manusia yang tercermin dalam 

bagaimana mengelola sumber daya manusia itu sendiri. 

  Terdapat definsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh 

para ahli, diantaranya yaitu:  

1. Drs, Malayu S.P. Hasibuan, menyatakan bahwa manajemen sumber  
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daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga 

kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan 

perkerja dan masyarakat.  

2. R. Wayne Mondy, mengatakan bahwa manejemen sumber daya manusia 

adalah pemanfaatan individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.  

3. Henry Simamora, mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia 

adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, 

dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan.  

4. Byars & Rue, mengatakan bahwa manjemen sumber daya manusia 

adalah desain aktivitas yang mencakup pengadaan dan pengkoordinasian 

sumber daya manusia. Definsi–definsi MSDM di atas yang dikemukakan 

oleh para pakar pada hakekatnya sama yaitu suatu ilmu yang mengelola 

unsur manusia di dalam suatu organsasi untuk mencapai tujuan 

organsasi.  

  Sumber manusia merupakan kekuatan potensial dalam pengelolaan 

seluruh resources yang ada dimuka bumi karena pada dasaranya manusia 

merupkan makhluk ciptaa Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan 

makhluk ciptaan Allah yang lainnya, sehingga karakteristik dan juga potensi 

manusia sering dibicarakan dalam al-quran yang menerangkan tentang 

diciptakannya manusia dalam bntuk yang sebaik-baiknya, diberi seperangkat 

alat potensi yang berupa pendengaran, penglihatan,akal dan hati. Allah 

berfirman dalam QS-Attiin/95:4.  

وْسَبنَ فيِْْٓ احَْسَهِ تقَْىِيْم     لقََدْ خَلقَْىبَ الَِْ
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Terjemahnya :  

    “Sesunggunya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang   

sebaik-baiknya”. (Departemen Agama, 2015).  

     Al-Qur’an menjelaskan dua unsur manusia yaitu jasad dan ruh. Keduanya 

diciptkan oleh Allah Swt. melalui proses atau tahap tertentu. Manusia tersusun 

dari unsur materi yaitu tubuh yang mempunyai hayat dan unsur imatei yaitu ruh 

yang mempunyai dua daya: daya rasa di dada dan daya pikir dikepala. “daya rasa 

jika diasah dengan baik, mempertajam hati nurani, daya pikir jika dilatih 

mempertajam penalaran (Harun Nasution: 1995).  

       Ruh manusia sebagai makhluk Allah memiliki harkat dan martabat yang 

berbentuk kemampuan-kemampuan kejiwaan, kemampuan kejiwaan yang 

berbentuk budi pekerti menjadi penggerak yang membedakan dirinya dengan 

makhluk lain. Dengan seperangkat organ tubuh yang diberikan oleh Allah kepada 

manusia, manusia mempunyai daya atau potensi (kekuatan) yang apabila 

dikembangkan akan menajadi daya manusia yang berkualitas, dan akan menjadi 

manusia yang sadar akan tanggung jawabnya baik tanggug jawab dengan Allah 

yang berupa naluri beragama sejak manusia itu dilahirkan. 

       MSDM secara umum dapat dipahami baik dari makna sistem maupun 

fungsi. Dari sisi makna sistem, MSDM tidak lain merupakan suatu sistem 

manajemen yang sengaja dirancang untuk dapat memastikan bahwa potensi atau 

bakat semua individu dalam organisasi dapat diutilisasi digunakan secara efektif 

dan efisien (Mathis & Jackson, 2008).  

       Utilisasi individu tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan target 

yang telah ditentukan organisasi. Psikologi merupakan salah satu disiplin ilmu 

pengetahuan yang sangat besar kontribusinya bagi organisasi untuk memetakan 
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potensi individu menjadi teraktualisasikan secara efektif dalam mendukung 

pelaksanaan pekerjaan. Sistem tersebut kemudian diimplementasikan kedalam 

beberapa fungsi MSDM yang akhirnya membentuk suatu rumusan definitif 

MSDM fungsional yaitu “semua kegiatan yang dimulai 3 dengan perencanaan 

SDM sampai pada pemberhentian atau terminasi SDM”. Di antara kegiatan vital 

lain setelah fungsi perencanaan dan sebelum terminasi SDM adalah penyusunan 

analisis jabatan, rekrutmen SDM yang dilanjutkan dengan seleksi dan penempatan 

SDM dalam jabatan yang relevan, kemudian berturut-turut fungsi penggajian, 

penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, pengelolaan karir dalam jabatan, 

pembinaan hubungan antar individu (employee relationships), serta perancangan 

berbagai program kualitas kehidupan kerja (quality of working life).   

2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia  

Menurut Sedarmayanti (2017:6) fungsi manajemen sumber daya manusia 

dikelompokan menjadi 2 (dua) fungsi yaitu fungsi manajerial MSDM dan fungsi 

operasional MSDM yaitu:  

a. Fungsi Manajerial Manajemen Sumber Daya Manusia  

1) Perencanaan Setiap manajer harus menyadari pentingnya perencanaan, 

manajer perlu mencurahkan untuk fungsi perencanaan.  

2) Pengorganisasian Serangkaian tindakan yang akan dilakukan ditetapkan, 

maka akan ditetapkan organisasi beserta pegawai untuk melaksanakannya.  

3) Penggerakan Perusahaan sudah mempunyai perencanaan lengkap dengan 

orang-orangnya untuk melaksanakan rencana kegiatan, fungsi penggerakan 

penting karena sebagai langkah awal untuk menggerakan, mengarahkan, 

memotivasi, mengusahakan tenaga kerja bekerja rela,efektif dan efisien.  
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4) Pengawasan Mengadakan pengamatan dan pemeriksaan atas pelaksanaan 

dan membandingkan dengan rencana.  

b. Fungsi Operasional Manajemen Sumber Daya Manusia  

1) Pengadaan Sumber Daya Manusia Kegiatan memperoleh Sumber Daya 

Manusia tepat dari kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan perusahaan.  

2) Pengembangan Sumber Daya Manusia Proses untuk meningkatkan 

keterampilan, pengetahuan, sikap melalui latihan dan pengembangan agar 

dapat menjalankan tugas dengan baik.  

3) Pemberian Kompensasi atau Balas Jasa  Pemberian penghargaan langsung 

dan tidak langsung, dalam bentuk material dan non material yang adil dan 

layak kepada pegawai atau kontribusinya dalam pencapaian tujuan perusahaan.  

4) Pengintegrasian Pegawai Fungsi pengintegrasian berfungsi sebagai usaha 

memperoleh keamanan kepentingan pegawai, perusahaan dan masyarakat.  

5) Pemeliharaan Pegawai Fungsi pemeliharaan pegawai berkaitan dengan 

usaha mempertahankan kesinambungan dari keadaan yang telah dicapai 

melalui fungsi sebelumnya.  

6) Pemutusan Hubungan Kerja Proses pemutusan hubungan kerja yang sering 

terjadi adalah pemensiunan, pemberhentian, dan pemecatan pegawai yang tidak 

memenuhi harapan atau keinginan perusahaan. 

C. Percaya diri 

1. Defenisi Percaya Diri 

 Pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan atau kompetensi di 

dalam dirinya. Namun tidak semua bisa menggunakan kemampuan yang dimiliki 
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bahkan ada beberapa orang yang merasa tidak percaya dengan kemampuannya. 

Seperti seseorang yang memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah tim dan 

suatu ketika ia ditunjuk menjadi seorang pemimpin, tetapi merasa dirinya belum 

mampu sehingga muncul rasa kurang percaya diri atau minder. 

 Jika dalam hidup terjadi penurunan dalam rasa percaya diri dan terjadi 

secara terus menerus maka bisa membuat kehidupan seseorang berjalan di tempat 

atau tidak ada pergerakan yang mengarah pada kemajuan dalam kehidupannya. 

Oleh karena itu, ketika rasa percaya diri sedang berkurang maka penting bagi 

setiap orang mengetahui kiat-kiat meningkatkan rasa percaya diri. 

 Kepercayaan diri merupakan sifat yang dimiliki oleh seseorang dengan 

rasa percaya dan yakin terhadap kemampuan yang di dalam dirinya. Sehingga 

semua rencana dalam hidup bisa direncanakan dengan baik. Orang memiliki rasa 

percaya diri juga bisa dikatakan sebagai seseorang yang tahu tentang kemampuan 

dirinya dan bisa menggunakan kemampuannya untuk melakukan suatu hal. Orang 

yang percaya diri hanya mau mendengar perkataan orang lain yang berupa 

masukan yang bisa membuat dirinya menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian, 

rasa percaya diri yang dimiliki oleh setiap orang mempunyai manfaat yaitu supaya 

bisa menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Kehidupan yang penuh 

dengan keyakinan akan dipenuhi juga dengan hal-hal yang positif dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. 

 Penting bagi kita untuk selalu melakukan hal-hal yang positif karena selain 

dapat meningkatkan rasa percaya diri, Kehidupan yang positif bisa membuat 

kesehatan fisik dan mental terjaga. Rasa percaya diri bukan terbentuk dari sejak 

lahir atau keturunan. Rasa percaya diri terbentuk oleh proses sosialisasi yang telah 
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dijalani selama perjalanan hidupnya. Dengan kata lain, rasa percaya diri terbentuk 

dari berbagai macam pengalaman yang terjadi pada saat berinteraksi sosial baik 

dengan lingkungan yang baru ataupun dengan lingkungan yang lama. 

          Pendapat tenaga kesehatan mengenai percaya diri memengaruhi kinerjanya 

karena kebutuhan manusia yang paling penting adalah kebutuhan akan 

kepercayaan diri agar memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan 

menjadi pribadi yang menyenangkan. Namun kepercayaan pada diri sendiri yang 

sangat berlebihan tidak selalu bersifat positif. Orang yang terlalu percaya pada diri 

sendiri sering tidak hati-hati dan seenaknya. Tingkah laku mereka sering 

menyebabkan konflik  dengan orang lain. Sering memberikan kesan kejam dan 

lebih banyak punya lawan dari pada teman. 

 Interaksi sosial ini bisa dilakukan mulai dari lingkungan keluarga karena 

keluarga biasanya merupakan lingkungan terdekat yang dimiliki oleh seseorang. 

Di dalam sebuah keluarga seorang anak bisa memperoleh pendidikan yang akan 

bermanfaat bagi kehidupannya di masa depan. Adapun pendidikan yang 

dimaksud, seperti pendidikan moral, pendidikan keterampilan, dan pendidikan 

etika. Semua pendidikan itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan akan 

terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.Dengan demikian, untuk 

melatih dan membangun rasa percaya diri bisa dimulai dari lingkungan keluarga. 

Rasa percaya diri bisa dikatakan sebagai sebuah perasaan yang berupa rasa 

percaya dan yakin terhadap diri sendiri yang bisa membuat bahagia. 

2. Manfaat Percaya Diri 

         Seperti yang kita ketahui bahwa percaya diri sangatlah penting untuk 

dimiliki karena dengan bisa mengurangi rasa minder dan takut ketika 
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melakukan suatu hal atau ketika berinteraksi dengan orang lain. Adapun 

kekuatan dan kelemahan yang bisa diperoleh dari rasa percaya diri sebagai 

berikut. 

1. Percaya diri bisa mengendalikan berbagai hal 

  Seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang semakin meningkat maka 

orang tersebut bisa menyelesaikan berbagai macam hal dengan 

kemampuan membaca atau melihat sesuatu dengan jernih sehingga 

masalah akan terselesaikan dan mencapai sebuah keberhasilan. 

2. Percaya diri bisa membuat hidup lebih menyenangkan  

 Hidup yang dijalani akan terasa menyenangkan dan nyaman jika kita 

mempunyai rasa percaya diri. Hal ini dikarenakan rasa percaya diri 

mengajarkan diri sendiri untuk tidak perlu membandingkan apa yang kita 

miliki dengan orang lain dan lebih mengutamakan untuk berlatih 

bersyukur dengan apa yang kita punya.Rasa bersyukur juga bisa membuat 

diri sendiri atau lingkungan disekitarnya lebih bisa dinikmati dengan rasa 

bahagia. Dengan kata lain, percaya diri bisa bermanfaat untuk membuat 

hidup lebih hidup. 

3. Percaya diri membuat diri sendiri menjadi lebih yakin 

 Manfaat berikutnya ialah rasa percaya diri bisa membuat diri sendiri lebih 

yakin, baik itu yakin terhadap kemampuan yang ada di dalam diri atau 

yakin mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Rasa yakin 

yang digunakan dengan maksimal bisa memudahkan seseorang yang 

memiliki rasa percaya diri mencapai tujuan dan keberhasilannya. 

4. Percaya diri bisa meningkatkan kemampuan belajar 
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 Semua pengalaman hidup yang dimiliki oleh seseorang yang percaya diri 

diibaratkan seperti sekolah. Maksudnya, seseorang yang percaya diri akan 

terus belajar seputar menjalani hidup melalui proses pembentukan dan 

teladan.Dengan kata lain, ia bisa berkembang ke arah yang lebih baik dan 

dapat mengevaluasi semua pengalamannya sehingga mendapatkan 

pelajaran yang bisa berguna di kemudian hari. 

5. Percaya diri bisa membuat diri sendiri memiliki mental yang kuat 

 Mental yang kuat akan dimiliki oleh seseorang yang percaya diri sehingga 

ia akan lebih tahan terhadap berbagai tekanan atau hambatan yang sedang 

dialami. Seorang yang percaya diri juga akan mampu menghadapi 

berbagai macam situasi, baik itu situasi yang menyangkut masalah pribadi, 

sosial, bisnis dan lain-lain. 

3. Indikator percaya diri 

              Indikator percaya diri (Amalia & Ahmad 2015) 

1. Percaya pada kemampuan diri sendiri 

        Pada dasarnya, tidak ada kondisi fisik yang sempurna yang dimiliki 

oleh seseorang, tetapi dalam beberapa kasus ada beberapa orang yang 

memiliki kondisi fisik mendekati sempurna. Kondisi fisik yang mendekati 

sempurna bisa menambah rasa percaya diri. Kondisi fisik yang dimaksud 

yakni wajah (ganteng atau cantik), tinggi badan (normal atau di bawah 

normal), berat badan (kurus, norma, atau gemuk), dan bentuk tubuh yang 

ideal. Sementara itu, jika seseorang mempunyai kondisi fisik yang kurang 

ideal maka akan muncul rasa malu atau minder bahkan rasa takut dalam 

melakukan interaksi sosial. 
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2. Menjadi pribadi sendiri 

Kasih sayang yang baik dalam sebuah keluarga bisa memberikan 

pengalaman yang baik juga untuk anak. Semakin banyak pengalaman baik 

yang didapatkan dari sebuah keluarga maka rasa percaya diri seorang anak 

akan bertambah dan pribadi yang lebih baik. 

3. Pengendalian diri yang baik 

Pengendalian diri yang baik merupakan salah satu faktor yang bisa 

memunculkan rasa percaya dirisebagai sebuah komunikasi yang dilakukan 

dengan orang lain. 

 4.   Pikiran yang positif 

          Sebuah keluarga yang harmonis akan memunculkan rasa kasih 

sayang pada setiap anggota keluarga khususnya anak. Kasih sayang ini 

sangat diperlukan bagi seorang anak karena memiliki perjalanan hidup 

yang masih panjang. 

D. Kompetensi Profesionlitas  

1. Defenisi Kompetensi Profesionlitas  

 Sebelum menguraikan tentang pengertian kompetensi professional secara 

utuh, akan diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian kompetensi dan 

profesional. Kompetensi secara etimologi berarti "kecakapan atau kemampuan". 

Sedangkan secara terminologi berarti pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan 

berpikir dan bertindak yang secara konsisten dan terus menerus memungkinkan 

seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu". Pengertian dasar kompetensi adalah 
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kemampuan atau kecakapan. Menurut Piet dan Ida Sahertian, kompetensi adalah 

kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan 

pelatihan yang bersifat kognitif, afektif dan performen.  

     Definisi lain menyatakan bahwa kompetensi adalah "pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi 

bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya". Sedangkan professional berasal dari kata 

profesi. Profesi sendiri mempunyai pengertian suatu pekerjaan yang memerlukan 

suatu keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Maka 

pengertian profesionalisme adalah "suatu pandangan bahwa suatu keahlian 

tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya 

diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus".  

      Pendapat lain menyatakan bahwa profesional adalah "paham yang 

mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh yang mengajarkan 

bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang professional". Dalam 

Undang-undang, profesional merupakan "sikap yang lahir dari keyakinan terhadap 

pekerjaan yang dipegang sebagai sesuatu yang bernilai tinggi sehingga dicintai 

secara sadar, dan hal itu nampak dari upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan 

dalam melakukan perbaikan yang tiada hentinya". Sebagaimana firman Allah Swt. 

Dalam Q.S Ali Imran/3:159 

ىْا مِهْ  ِ لِىْتَ لهَُمْ ۚ وَلَىْ كُىْتَ فظًَّب غَلِيْظَ الْقلَْبِ لََوْفَضُّ هَ اللّٰه فَبمَِب رَحْمَت  مِّ

حَىْلِكَ   فبَعْفُ عَىْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَشَبوِرْهُمْ فًِ الَْمَْرِۚ فبَِذاَ عَزَمْتَ فتَىََكَّلْ 

 َ ِ ۗ انَِّ اللّٰه لِيْهعَلًَ اللّٰه   يحُِبُّ الْمُتىََكِّ
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Terjemahnya : 

          ”Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 

 terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, 

 tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah 

 mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah 

 dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah 

 membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah 

 mencintai orang yang bertawakal. (Departemen Agama, 2015). 

 

     Maksud dari ayar di atas menjelaska kompetensi merupakan modal dasar 

bagi Muhammad SAW. baik sebagai Nabi dan Rasul maupun sebagai manusia 

biasa yang hidup ditengah-tengah masyarakat Jahiliah dikala itu. Prilaku 

Muhammad sebagai salah satu bentuk mangivestasi ayat tersebut bisa dijadikan 

sebagai bangunan pola bagi para perawat dalam upaya memenuhi tingkat 

keprofesionalannya. Tindakan lemah lembut yang dilakukan oleh para perawat 

merupakan sentuhan psikologis yang dapat membangkitkan semangat perawa 

tuntuk  mengenali serta mengoptimalkan potensi dirinya sendiri. 

     Sistem kompetensi setiap organisasi kesehatan wajib dan harus 

dikembangkan seluas-luasnya, terutama pada perusahaan modern (Moeheriono, 

2012). Kompetensi adalah dimensi tindakan dari tugas, dimana tindakan dar tugas, 

dimana tindakan tersebut dipakai oleh tenaga kesehatan untuk menyelesaikan 

tugas pekerjaan mereka dengan memuaskan dan apa yamg diberikan tenaga 

kesehatan dalam bentuk yang berbeda-beda dan tingkatan kinerjanya (Armstrong, 

2012). Di sisi lain, McClelland mengatakan bahwa kompetensi adalah sebagai 

karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya 

seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau pada situasi tertentu. 

  Kompetensi perawat merupakan kemampuan perawat untuk melakukan 

tindakan keperawatan terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan, sikap dan 
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penilaian berdasarkan pendidikan dasar dan tujuan praktik keperawatan yang 

terukur sesuai dengan kinerja perawat. 

      Kompetensi-kompetensi utama yang dibutuhkan oleh tenaga pelayanan 

kesehatan. Kompetensi utama terrsebut adalah semua profesional kesehatan harus 

di didik untuk memberikan perawatan berpusat pada pasien sebagai anggota tim 

interdisipliner, menekankan praktik berbasis bukti, pendekatan peningkatan 

kualitas, dan informatika. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tenaga 

atau profesinal kesehatan haruslah berkembang sebagai salah satu cara dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.  

      Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa kompetensi 

profesional adalah adanya kecakapan, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki oleh seorang pendidik, pengajar, dalam proses pelaksanaan 

pekerjaan. Namun kompetensi profesionalitas juga memiliki kekurangan dimana 

sulit untuk diimbangi dan terkadang dimanfaatkan oleh teman. Kompetensi 

profesional perlu untuk dimiliki oleh setiap guru mengingat pekerjaannya yang 

merupakan sebuah profesi. Pekerjaannya tidak hanya sebatas memberikan arahan 

tetapi juga dituntut memiliki keahlian dan juga tanggung jawab yang besar 

terhadap profesinya tersebut. 

2. Indikator kompetensi profesionalitas 

1. Pengembangan potensi 

    Pengukuran kompetensi dasar pada setiap individu seseorang telah 

memudahkan pihak pengelola manajemen dan manager sumber daya manusia 

untuk lebih mudah menempatkan orang yang tepat dan tepat pada pekerjaanya 

(Moeheiono, 2021). Pada awalnya, para psikolog melakukan pendekatan psikologi 
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terhadap kompetensi individu seseorang dengan mengidentifikasi aktivitas yang 

diperlukan dalam pekerjaan orang tersebut. Kemudian melakukan tes-tes untuk 

mengukur kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaanya.           

 Ternyata dari hasil pendekatan tersebut, dapat memberikan konstribusi 

yang lebih baik dalam memprediksi performansi seseorang, namun dirasakan 

masih kurang memberikan hasil optimal dan memadai untuk memprediksi 

performansi pada pekerjaan yang mempunyai jabatan level tinggi, segingga dalam 

hal ini standar kompetensi sangat dibutuhkan untuk mengukur pekerjaan. 

2. Pegembangan potensi 

   Standar kompetensi perawat disusun oleh persatuan perawat Indonesia 

dengan harapan perawat dapat menghadapi era globalisasi, dengan standar 

kompetensi ekuivalen dengan standar-standar yang berlaku persektor industri 

kesehatan di negara lain serta dapat berlaku secara internasional.  

3. Penilaian dan evaluasi belajar 

   Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran 

secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata 

pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta 

penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. 

3. Tujuan Kompetensi Profesionalitas 

Adapun tujuan dari kompetensi profesionalitas adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Kompetensi perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan. 

2. Sebagai tingkat pemahaman perawat dalam memberikan pelayanan 
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3. Untuk mencapai standar kualitas dalam menjalankan tugas atau 

pekerjaan nyata. 

E. Komitmen Efektif 

1) Defenisi Komitmen Efektif 

  Komitmen adalah suatu keadaan dimana seorang individu memihak 

organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan 

keangotaannya dalam organisasi (Robbins & Judge, 2015). Komitmen afektif 

merupakan bagian dari komitmen organisasional yang mengacu pada sisi 

emosional yang melekat pada diri seorang perawat terkait keterlibatannya dalam 

sebuah organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan 

senantiasa setia terhadap organisasi tempat bekerja oleh karena keinginan untuk 

bertahan tersebut berasal dari dalam hatinya. 

Komitmen efektif merupakan karakteristik terkait dengan pekerjaan, dan 

pengalaman kerja, yang mana pengalaman kerja memiliki hubungan yang terkuat 

dan paling konsisten. Perawat yang telah bekerja cukup lama yang selalu 

konsisten dalam ekspektasi yang diharapkan serta pemuasan kebutuhan dasarnya 

akan cenderung untuk membentuk ikatan efektif yang lebih kuat terhadap 

organisasi daripada tenaga kesehatan yang memiliki pengalaman lebih sedikit atau 

kurang terpuaskan kebutuhannya. Sebagamana firman Allah Swt. Dalam Q.S At-

taubah/9:105 

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُىْلهُٗ وَالْمُؤْمِىىُْنَۗ وَسَترَُدُّوْنَ الًِٰ عٰلِمِ  وَقلُِ اعْمَلىُْا فسََيرََي اللّٰه

مْ بمَِب كُىْتمُْ تعَْمَلىُْنَۚ الْغَيْبِ وَالشَّهَبدةَِ فيَىَُبِّئكُُ   
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Terjemahnya : 

 Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat    

 pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu 

 akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang 

 nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 

 (Departemen Agama, 2015).    

            

           Ayat diatas memerintahkan setiap orang untuk berusaha, termasuk usaha 

ekonomi. Semua dan setiap usaha pasti akan diketahui oleh Allah Swt, dan 

Rasulullah saw. Karena Komitmen efektif sendiri merupakan karakteristik terkait 

dengan pekerjaan Dan orang-orang beriman dalam hal ini menginformasikan arti 

penting dari penilaian Allah, penilaian Rasul-Nya, dan penilaian orang-orang 

mukmin terhadap prestasi (kerja) seseorang. Semua prestasi itu pada dasarnya 

akan memperoleh balasan/hasil baik yang berhubungan dengan prestasi kerja 

duniawi (bermotif ekonomi) dan yang berhubungan dengan nilai ukhrawi. Semua 

dan setiap perbuatan seseorang baik maupun buruk kelak di akhirat akan 

diinformasikan dan diperlihatkan secara transparan apa adanya, baik yang 

tersembunyi maupun yang tampak. 

 Komitmen Efektif juga merupakan sebuah yang lebih mengarah pada 

hubungan emosional antara anggota terhadap organisasi. Orang yang selalu ingin 

terus bekerja diorganisasi tertentu karena mereka searah dengan tujuan dan nilai-

nilai dalam organisasi tersebut. Biasanya orang yang memiliki tingkat komitmen 

afektif yang tinggi mempunyai keinginan untuk selalu tetap tinggal di organisasi 

karena mereka mendukung tujuan organisasi dan selalu siap membantu mencapai 

tujuan dari organisasi tersebut. 

Perawat yang berkomitmen efektif merasa dihargai, bertindak sebagai duta 

untuk organisasi mereka dan pada umumnya merupakan aset yang hebat untuk 
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organisasi sehingga komitmen efektif  menyebabkan tingkat turnover terhadap 

perusahaan pun rendah. 

2) Indikator komitmen efektif 

1. Keinginan yang kuat untuk menjadi anggota perawat 

2. Keingian untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi 

3. Kepercayaan yang kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi 

3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Afektif 

Komitmen afektif dibagi dalam 4 kategori umum yakni karakteristik 

pribadi, karakteristik yang berhubungan dengan pekerjaan, pengalaman kerja, dan 

karakteristik struktural. Namun, karena agak sulit untuk membedakan antara 

karakteristik pekerjaan obyektif dan pengalaman kerja subjektif maka digunakan 

istilah yang lebih global yakni, pengalaman kerja yang mengacu pada 

karakteristik obyektif maupun subjektif kerja Allen Meyer, 1990; Meyer Allen, 

1991  

a. Karakteristik pribadi, seperti adanya variasi kebutuhan dan keinginan yang 

berbeda-beda dari setiap karyawan dan kondisi potensi karyawan. 

Karakteristik pribadi ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

masa kerja, motivasi dan nilai‐nilai yang dimiliki oleh personal.  

b. Karakteristik struktural, meliputi besarnya organisasi, kehadiran serikat 

kerja, luasnya kontrol, dan sentralisasi otoritas, hubungan atasan dan 

bawahan, partisipasi aktif perawat dan karakteristik pimpinan serta cara-

cara dalam pengambilan keputusan dan kebijakan .  

c. Pengalaman kerja, seperti prestasi kerja yang dibutuhkan oleh organisasi 

dan sikap-sikap yang menunjang kekompakan dalam organisasi. 
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Anteseden yang paling berpengaruh dalam komitmen afektif adalah 

pengalaman kerja, terutama pengalaman atas kebutuhan psikologis untuk 

merasa aman dalam organisasi dan kompeten dalam menjalankan peran 

kerja.  

             Menurut Mishra dan Spreizer dalam Prabhakar Ram, 2011 faktor yang 

membuat karyawan memiliki kelekatan dan menikmati keanggotannya dalam 

suatu organisasi komitmen afektif meliputi karakteristik pekerjaan. Karakteristik 

pekerjaan seperti signifikansi tugas, identitas, otonomi, berbagai keterampilan dan 

umpan balik kinerja perawat, persepsi akan dukungan organisasi terhadap perawat 

misalnya perasaan perawat bahwa organisasi memberikan apa yang terbaik bagi 

perawatnya ketika membuat keputusan yang mempengaruhi kondisi dan 

lingkungan kerja tenaga kesehatan tersebut dan keterlibatan perawat dalam 

menetapkan tujuan dan proses pengambilan suatu keputusan dalam suatu 

organisasi.  

            Menurut hasil penelitian Suseno dan Sugiyanto 2010 salah satu faktor 

yang mempengaruhi komitmen afektif perawat adalah hubungan antara atasan dan 

bawahannya. Peran atasan terhadap bawahannya membentuk kualitas 

hubungannya dengan bawahan. Jika kualitas hubungan atasan dan bawahan baik 

maka akan berdampak positif pada bawahan di mana bawahan akan merasa 

dihargai, mendapat perhatian, merasa nyaman atau tidak terasing. Hal ini akan 

mendorong komitmen seseorang terhadap organisasinya.  

           Dukungan sosial juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

komitmen afektif seseorang. Dukungan sosial yang mengacu pada kenyamanan, 

perasaan senang, merasakan penghargaan atau suatu kepedulian, atau membantu 
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seseorang menerima sesuatu dari orang lain atau kelompok Safarino dalam 

Suseno Sugiyanto, 2010. Dukungan sosial ini juga akan mempengaruhi 

komunikasi antara satu perawat dengan perawat yang lain sehingga dapat 

menumbuhkan rasa suka, percaya, dan adanya suatu perasaan bahwa orang 

tersebut dihargai  dalam lingkungna kerjanya Katz  Kahn dalam Suseno 

Sugiyanto, 2010.  

F. Semangat Kerja 

1. Defenisi Semangat Kerja 

Semangat kerja merupakan hal yang sangat penting dalam setiap usaha 

kerja sama sekelompok orang dalam suatu organisasi, semangat kerja yang tinggi 

akan menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi dan mempermudah instansi 

dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Nurjannah dkk, 2013). Semangat 

kerja merupakan sesuatu yang membuat orang-orang senang mengabdi kepada 

pekerjaannya, dimana kepuasan kerja dan hubungan-hubungan kekeluargaan yang 

menyenangkan menjadi bagian dari padanya (Saputra, 2015). 

            Menurut Hasibuan (2013), Semangat kerja adalah keinginan dan 

kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaanya dengan baik serta 

berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Semangat 

kerja ini akan merangsang seseorang untuk berkarya dan berkreativitas 

dalam pekerjaanya. Indikasi turunnya semangat kerja dapat dilihat dari 

rendahnya produktivitas, tingkat absensi yang tinggi, tingkat perputaran 

karyawan yang tinggi, tingkat kerusakan yang naik, kegelisahan 

dimana-mana, tuntutan yang sering terjadi, dan pemogokan. 

            Menurut Marpaung (2013) Semangat kerja adalah kemampuan 
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sekelompok orang-orang untuk bekerja sama dengan giat dan konsekuen dalam 

mengejar tujuan bersama. Menurut Pohan (2017) Semangat kerja merupakan 

salah satu faktor individu yang memperoleh kinerja dan remunerasi merupakan 

salah satu faktor organisasi yang memperoleh kinerja pegawai. Semangat kerja 

akan menunjukkan sejauh mana perawat bergairah dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya didalam perusahaan. 

               Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Semangat kerja 

mengambarkan keseluruhan suasan yang dirasakan para perawat 

dalam instansi. Apabila perawat merasa bergairah, bahagia, optimis, 

maka kondisi tersebut menggambarkan bahwa perawat tersebut 

mempunyai semangat kerja yang tinggi, tetapi apabila perawat suka 

membantah, menyakiti hati, kelihatan tidak senang maka karyawan 

tersebut mempunyai semangat kerja yang rendah. 

2. Pentingnya Semangat Kerja 

         Dengan adanya semangat kerja tersebut, maka pekerjaan akan lebih cepat 

diselesaikan, absensi dapat diperkecil dan kemungkinan perpindahan perawat 

dapat diperkecil seminimal mungkin dan sebagainya. Oleh karena itu maka 

selayaknya apabila setiap organisasi selalu berusaha agar para perawat 

mempunyai kesadaran yang tinggi akan instansi, maka perawat tersebut akan 

sangat diharapkan memiliki moral kerja yang tinggi sebab dengan dengan moral 

kerja yang tinggi diharapakan semangat kerja akan meningkat karena itulah 

semangat kerja pada hakikatnya adalah perwujudan dari moral kerja yang tinggi. 

Sebagai mana dalam Q.S At-taubah/9:105 
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ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُىْلهُٗ وَالْمُؤْمِىىُْنَۗ وَسَترَُدُّوْنَ الًِٰ عٰلِمِ  وَقلُِ اعْمَلىُْا فسََيرََي اللّٰه

ىَبِّئكُُمْ بمَِب كُىْتمُْ تعَْمَلىُْنَۚ الْغَيْبِ وَالشَّهَبدةَِ فيَُ   

Terjemahnya: 

 “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

 pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu 

 akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang 

 nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”   

 (Departemen Agama, 2015).   

 

    Ayat ini memotivasi kepada kita untuk terus beramal dan bekerja dengan 

sungguh-sungguh. Proses itulah yang dilihat dan dinilai Allah. Bukan hasilnya. 

Allah tidak menilai kita berdasarkan hasil, tetapi berdasarkan proses. Apakah kita 

telah sungguh-sungguh beramal dan bekerja. 

      Dengan semangat kerja yang tinggi maka perawat akan mencapai tingkat 

produktivitas yang lebih baik, dan pada akhirnya menunjang terwujudnya tujuan 

dari rumah sakit. Dengan motivasi yang tepat diberikan kepada perawat untuk 

berbuat semaksimal mungkin dalam melakukan tugasnya, karena dengan 

keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasaranya, kepentingan 

pribadi para tenaga kesehatan tersebut terpelihara juga. Namun terlalu semangat 

juga dapat menimbulkan ketidak sabaran dan terlalu perfeksionis. 

3. Faktor-faktor Untuk Mengukur Semangat Kerja 

     Peningkatan semangat kerja perawat dalam suatu rumah sakit merupakan 

suatu hal yang sangat penting. Perawat yang memiliki semangat kerja yang tinggi 

akan memberikan keuntungan pada perusahaan dan sebaliknya perawat yang 

memiliki semangat kerja yang rendah dapat mendatangkan kerugian pada 

perusahaan. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan harus mengetahui faktor-faktor 

yang dapat mengukur semangat kerja. 
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     Menurut Nitisemito dalam Darmawan (2013) faktor-faktor untuk 

mengukur semangat kerja adalah : 

1. Absensi 

 Karena absensi menunjukkan ketidakhadiran perawat dalam tugasnya. 

Hal ini termasuk waktu yang hilang karena sakit, kecelakaan dan pergi 

meninggalkan pekerjaan karena alasan pribadi tanpa diberi wewenang 

yang tidak diperhitungkan sebagai absensi adalah diberhentikan untuk 

sementara, tidak ada pekerjaan, cuti yang sahlibur dan pemberhentian 

kerja. 

2. Kerja sama 

Kerja sama dalam bentuk tindakan kolektif seseorang terhadap orang lain. 

Kerja sama dapat dilihat dari kesediaan perawat untuk bekerja sama 

dengan rekan kerja atau dengan atasan mereka berdasarkan untuk 

mencapai tujuan bersama.  

3. Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja sebagai keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan di mana para perawat memandang pekerjaan mereka. 

4. Kedisiplinan 

            Kedisiplinan sebagai suatu sikap dan tingkah laku yang sesuai 

peraturan organasasi dalam bentuk tertulis maupun tidak. Dalam prakteknya 

bila suatu organisasi telah mengupayakan sebagian besar dari peraturan-

peraturan yang ditaati oleh sebagian besar karyawan, maka kedisiplinan telah 

dapat ditegakkan. Dan harus dapat di terapkan dirumah sakit.  
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      Dari pendapat para ahli maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-

faktor di atas sangat mempengaruhi tinggi rendahnya semangat kerja perawat. 

Oleh karena itu perusahaan harus selalu memperhatikan faktor-faktor tersebut. 

Apabila semangat kerja perawat berada pada tingkat yang tinggi bukanlah sesuatu 

masalah karena hal ini merupakan harapan dari organisasi, tetapi jika semangat 

menurun dan berada pada tingkat yang rendah maka akan sangat merugikan pihak 

perusahaan.  

4. Indikator Semangat kerja 

    Semangat kerja yang tinggi adalah sebuah suatu kondisi yang sangat 

diharapkan oleh setiap organisasi. Untuk mengetahui apakah seseorang memiliki 

semangat kerja yang tinggi atau rendah maka dapat dilihat dari ciri-ciri yang 

terlibat dalam sikap sehari-hari. Indikator semangat kerja yang dikemukakan oleh 

Nitisemito (2015:4), semangat kerja perawat berkaitan dengan: 

1) Produktivitas perawat 

Perawat yang semangat kerjanya tinggi cenderung melaksanakan tugas-

tugas sesuai waktu, tidak menunda pekerjaan dengan sengaja, serta 

mempercepat pekerjaanya dan sebagainya. Oleh karena itu harus dibuat 

standar kerja untuk mengetahui apakah produktivitas perawat yang tinggi 

apa tidak. 

2) Tingkat absensi 

Tingkat absensi rendah merupakan salah satu indikasi meningkatnya 

semangat kerja, karena nampak bahwa presentase absen seluruh perawat 

rendah. 

3) Tingkat perpindahan perawat (Labour Turnover) 
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Keluar masuknya perawat yang meningkat disebabkan ketidaksenangan 

mereka dalam bekerja di perusahaan sehingga mereka berusaha mencari 

pekerjaan yang lain yang di anggap lebih sesuai. 

4) Kerusakan 

Naiknya kerusakan dapat menunjukan bahwa perhatian dalam bekerja 

berkurang dan terjadi kecerobohan dalam bekerja. 

5) Kegelisahan perawat 

Kegelisahan dapat terwujud dalam bentuk ketidaksenangan dalam bekerja 

dan keluh kesah yang di ungkapkan di antara sesama perawat. 

6) Tuntutan dari perawat 

Tuntutan merupakan bentuk perwujudan dari ketidakpuasan, dimana pada 

tahap tertentu akan menimbulkan kebenaran untuk mengajukan tuntutan. 

G. Keterkaitan antar variabel 

1. Percaya diri terhadap komitmen efektif 

           Big five personality yang dikemukakan oleh seorang psikolog terkenal 

yaitu Lewis Goldberg dalam Wibowo 2011 mengatakan bahwa  teori sifat 

kepribadian sebagai kestabilan mental, percaya diri, dan memiliki pendirian yang 

teguh percaya diri merupakan modal dasar untuk mengembangkan aktualis diri. 

Dengan demikian perawat akan senang dan merasa menjadi penting dalan sebuah 

perusahaan maka perawatakan bekerja dengan efektif dan esien dan meningkatnya 

potensi diri.  

            Muji raharjo dan lie Liana (2017)  menunjukkan bahwa percaya diri 

berpengaruh terhadap komitmen efektif. Sebagaimana dikatakan Hambly (1992) 
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yang mengartikan percaya diri sebagai keyakinan tErhadap diri sendiri sehingga 

mampu menghadapi segala situasi dengan tenang. 

2. Kompetensi profesionalitas terhadap komitmen efektif 

           Theory kepribadian sebagai middle theory Gibson (1996) mengatakan 

bahwa kepribadian merupakan himpunan karakteristik dan kecenderungan yang 

stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dan perilaku seseorang untuk 

melihat sampai dimana kompetensi profesionalitas orang tersebut. 

           Muji raharjo dan lie Liana (2017)  menunjukkan bahwa percaya diri 

berpengaruh terhadap semangat kerja. Sebagaimana dikatakan Hambly (1992) 

yang mengartikan percaya diri sebagai keyakinan trhadap diri sendiri sehingga 

mampu menghadapi segala situasi dengan tenang. 

3. Percaya diri terhadap semangat kerja 

 Theory Efikasi diri (Bandura,1997) mengatakan bahwa efikasi diri 

merupakan keyakinan akan kemampuan pada diri individu  untuk mengorganisir 

secara efektif kemampuan sosial, kognitif, emosional, dan  perilaku yang dimiliki 

untuk mencapai tujuan tertentu saat berada pada situasi yang menekan.  

Muji raharjo dan lie Liana (2017)  menunjukkan bahwa kompetensi 

profesionalitas berpengaruh positif terhadap komitmen efektif. 

4. Kompetensi profesionalitas terhadap semangat kerja      

Goal Setting Theory (1968) mengatakan bahwa kompetensi seseorang 

ditentukan oleh dua cignition yaitu values dan tujuan dengan penentuan sasaran 

yang spesifik sehingga mampu membandingkan apa yang telah dilakukan dengan 

sasran yang spesifik sehingga menimbulkan sebuah motivasi tersendiri bagi 



48 
 

 
 

individu untuk berusaha meningkatkan kompetensi yang lebih baik lagi dan 

semangat kerja yang tinggi. 

Billy Yanis Mulyana, Susi Hendriani & Machasin (2017) menunjukkan 

bahwa kompetensi profesionalitas berpengaruh positif dan sifnifikan terhadap 

semangat kerja. 

H. Kerangka Pikir 

      Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan hubungan 

antar variabel yang dijelaskan pada tinjauan pustaka, maka kerangka pemikiran 

teoritis dari penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
Sumber : Data Peneliti 
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           Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui pada H1 menunjukkan bahwa 

percaya diri (X1) berpengaruh langsung terhadap komitmen efektif (Y1), pada H2 

menunjukkan bahwa ada pengaruh langsung kompetensi profesionalitas (X2) 

terhadap komitmen efektif (Y1). ada H3 menunjukkan ada pengaruh langsung 

variabel percaya diri (X1) terhadap semangat kerja (Y2), dan ada H4 

menunjukkan ada pengaruh langsung variabel komitmen efektif (X2) terhadap 

semangat kerja (Y2). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Kuantitatif Menurut 

Sugiyono (2018) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan 

positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur 

menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah 

yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. 

2. Pendekatan Penelitian 

       Metode pendekatan diarahkan kepada pegungkapan pada pola pikir yang 

dipergunakan peneliti dalam menganalisa sasarannya atau dalam ungkapan lain 

pendekatan ialah disipin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek 

yang diteliti sesuai dengan logika ilmu tersebut. 

   Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai pendekatan penelitian 

asosiatif/hubungan, yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Penelitian ini menguji dua varibel yaitu varibel independen dan variabel 

dependen. Varibel independen dalam peneltian ini adalah percaya diri dan 

kompetensi profesionalitas. Varibel dependen adalah komitmen efektif dan 

semangat kerja. 

B. Lokasi dan waktu penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Sinar Kasih Jl. Buntu No.8A, 

Pantan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan 91811 dengan 

jangka waktu kurang lebih 2 bulan mulai dari bulan Agustus-September 2022. 
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C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat rumah sakit Sinar 

Kasih Kabupaten Tana Toraja. Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan 

elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-

bidang untuk diteliti. Mulhota menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan 

kelompok dari orang-orang peristiwa atau barang-barang yang diminati o1eh 

peneliti untuk diteliti (Junaidi Tambu, 2014). Dengan demikian, populasi dapat 

dikatakan seluruh kumpulan komponen-komponen yang digunakan untuk dapat 

membuat beberapa kesimpulan. Jumlah populasi dalam penelitian ini 141 perawat. 

2. Sampel 

 Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

probability sampling dan non probability sampling. Teknik sampling yang 

digunakan oleh penulis adalah nonprobability sampling. 

        Menurut Sugiyono (2017) pengertian dari sampling jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. 

D. Metode Pengumpulan Data  

 Dalam proses pengumpulan data dimaksud untuk memproleh data yang 

relevan dan akurat dengan masalah yang dibahasa, disesuaikan dengan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu penelitian lapangan yang tidak lepas dari pengamatan 

lapangan melalui beberapa model. Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode 

pengumpulan data. 
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1. Observasi langsung (directabservation).  

          Merupakan pengamatan yang dilakukan peneliti dengan apa yang 

terjadi di lapangan. Hal ini terkait dengan proses pencatatan data dari 

kegiatan yang dilakukan pada waktu penelitian diadakan (Rianto Adi, 

2004).  

2. Dokumentasi  

           Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan 

sebagainya (Arikunto suharsimi, 2004).  

3. Kuesioner 

           Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberi seperangkat pertanyaan dengan cara tertulis kepada responden, 

pertanyaan dalam kuesioner perlu dibuat bervariasi antara pernyataan 

positif dan pernyataan negatif. Kuesioner yang telah disusun sedimikian 

rupa kemudian dibagikan kepada responden, bila lingkup penelitian tidak 

terlalu luas maka kuesioner dapat diantar kepada responden. Dengan 

adanya kontak langsung kepada peneliti dengan responden akan 

menciptakan suasana yang cukup baik, dengan demikian responden 

dengan sukarela akan memberikan data sebaik mungkin, koesioner ini 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang tenaga kesehatan rumah 

sakit sinar kasih kabupaten tana toraja.  

E. Instrumen Penelitian 

 Penulis mengumpulkan data dengan membagikan kuesioner tertutup. 

Kuesioner tertutup merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dimana responden 
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hanya akan memilih alternativ jawaban yang telah disediakan. Adapun skala yang 

digunakan penulis dalam instrument ini ialah skala likert. Likert merupakan skala 

yang biasa digunakan dalam angket dan paling sering digunakan dalam riset yang 

berupa survei. Skala likert disebut juga skala psikometrik sebab digunakan untuk 

mengukur pendapat, sikap dan presepsi individu maupun kelompok terkait 

fenomena-fenomena sosial. Penelitian dalam kuesioener nantinya akan disusun 

berdasarkan indikator dari variabel yang ada Indriantro & Supomo (2009) 

Tabel 3.2 

Instrumen Penelitian 

No Variabel Defenisi 

Variabel 

Indikator Skala 

1 Percaya Diri 

(X1) 

Percaya diri 

merupakan 

sifat yang 

dimiliki oleh 

seseorang 

dengan rasa 

percaya dan 

yakin terhadap 

kemampuan 

yang di dalam 

dirinya. 

Sehingga 

semua rencana 

dalam hidup 

bisa 

direncanakan 

dengan baik 

(Muji Raharjo 

2017 

 

 

a) Berpendapat atau 

melakukan kegiatan 

tanpa ragu-ragu 

b) Mampu membuat 

keputusan dengan cepat 

c) Tidak mudah putus asa 

d) Tidak canggung dalam 

bertindak 

e) Berani 

berpendapat,bertanya 

atau menjawab 

pertanyaan 

Likert  

(1-5) 

2 Kompetensi 

Profesionalitas 

(Meyer at al. 

2012) 

kompetensi 

profesionalitas

adalah sebagai 

karakteristik 

dasar personal 

yang menjadi 

a) Praktik keperawatan 

pofesional  

b) Kepemimpinan dan 

manajemen 

c) Pengembangan kualitas 

personal dan 

Likert 

(1-5) 
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(X2) faktor penentu 

sukses 

tidaknya 

seseorang 

dalam 

mengerjakan 

suatu 

pekerjaan atau 

pada situasi 

tertentu 

(Meyer at al. 

2012) 

 

professional 

3 Komitmen 

Efektif 

(Y1) 

Komitmen 

efektif 

merupakan 

karakteristik 

terkait dengan 

pekerjaan, dan 

pengalaman 

kerja,yang 

manapengalam

an kerja 

memiliki 

hubungan yang 

terkuat dan 

paling 

konsisten 

(Meyer dan 

Allen 2007) 

 

a) Memiliki keterikatan 

emosional dengan 

kelompok perawat 

diruangan tempat 

bekerja 

b) Persepsi tentang resiko 

kondisi yang akan 

terjadi ketika tidak 

bekerja sama dengan 

kelompok perawat 

diruangan tempat 

bekerja 

c) Persepsi perawat 

tentang kewajiban setia 

dengan kelompok 

perawat yang ada 

diruangan tempat 

bekerja 

Likert 

(1-5) 

4 Semanagat 

kerja 

(Y2) 

Semangat 

kerja adalah 

keinginan dan 

kesungguhan 

seseorang 

mengerjakan 

pekerjaanya 

dengan baik 

serta 

berdisiplin 

untuk 

mencapai 

prestasi kerja 

yang 

a) Memiliki inisiatif 

b) Berfikir kreatif dan 

luas 

c) Bertanggung jawab 

d) Memiliki kemauan 

bekerja sama 

Likert 

(1-5) 
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maksimal(Ha

sibun 2013) 

 

 

 Alternatif jawaban disusun berdasarkan bobot skor seperti:  

5 = Sangat Setuju (SS)  

4 = Setuju (S)  

3 = Ragu Ragu (R)  

2 = Tidak Setuju (TS)  

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  

 Penelitian skala liker ditujukan untuk mengukur pendapat para perawat 

rumah sakit Sinar Kasih Toraja.   

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

         Penelitian ini menekankan paada pendekatan kuantitatif dalam melakukan 

analisis data. 

1. Uji Validitas dan Uji Reabilitas 

a. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Jadi, validitas adalah mengukur apakah pertanyaan 

dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang 

hendak diukur.  
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b. Uji Reabilitas  

 Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jawaban 

responden terhadap pertanyaan ini dikatakan reliabel jika masing-masing 

pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak oleh 

karena masing- masing pertanyaan hendak mengukur hal yang sama. Jika 

jawaban terhadap indikator ini acak, maka dapat dikatakan bahwa tidak 

reliabel. 

2.Uji Asumsi Klasik  

 Uji asumsi klasik merupakan uji data yang digunakan untuk 

mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih 

lanjut, guna menjawab hipotesis penelitian. Ada banyak jenis pengujian 

asumsi klasik. Jenis pengujian asumsi klasik juga disesuaikan dengan 

teknik analisis yang digunakan. Untuk lebih jelasnya dijabarkan sebagai 

berikut:  

a. Uji Normalitas  

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel independent dan variabel dependen atau keduanya terdistribusikan 

secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi 

normalitas data dapat diuji dengan Kolmogorov-Smirnov, dengan 

pedoman pengambilan keputusan:  
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1) Nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, distribusi 

adalah tidak normal  

2) Nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05, distribusi 

adalah normal (Ghozali, 2009)  

b. Uji Autokorelasi  

 Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linear terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan 

residual periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin 

Watson (DW). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi 

(Ghozali, 2009): 

1) Bahwa nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) 

dan (4du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak 

ada autokorelasi positif.  

2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound 

(dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol berarti ada 

autukorelasi positif.  

3) Bila nilai DW lebih besar daripada batas bawah atau lower bound 

(4dl), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol berarti ada 

autokorelasi negatif. 

 4) Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) 

atau DW terlatak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 



58 
 

 
 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut homoskedastisitas, dan 

jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regrasi yang baik adalah 

yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 

2009). Pengujian dengan Uj GLejser pada model regresi yang tidak terjadi 

heterokedastisitas harus memenuhi syarat sebagai berikut:  

a. Jika memiliki varianel yang sgnifikkan maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas.  

b. Jika tidak memiliki varianel yang sgnifikkan maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas.  

d. Uji Multikolonieritas  

           Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara variabel 

bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam 

model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance 

inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas 

yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi 

nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF=1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Nilai 
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cut-off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0, 5 atau sama dengan 

nilai VIF di atas 5 (Ghozali, 2009).  

3.  Koefisien korelasi (R) 

          Koefisien korelasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur tingkat keeratan hubungan antara variable independen dengan 

variable dependen.  

Nilai R akan berkisar antara 0 - 1, semakin mendekati 1 hubungan antara 

variable independen secara bersama-sama dengan variable dependen semakin 

kuat. Berikut adalah tabel pedoman untuk memberikan interprestasi koefisien 

korelasi. 

Tabel 3.3 

Koefisien Korelasi 

 

 

 

 

 

 

 

4. Koefisien Determinasi R² 

      Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

Interval 

koefisien 

Tingkat 

hubungan 

0.00-0.199 Sangat Rendah 

0.20-0.399 Rendah 

0.40-0.59 Sedang 

0.60-0.79 Kuat 

0.80-1000 Sangat Kuat 
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memprediksi variasi variabel dependen. Kriteria untuk analisis koefisien 

determinasi adalah:  

a) Jika Kd mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independent 

terhadap variabel dependent tidak kuat  

b) Jika Kd mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independent 

terhadap variabel dependent kuat Alasan digunakan uji ini agar diketahui 

kemampuan variabel keadilan organisasi dan perceived organizational 

support dalam menjelaskan variasi variabel perilaku kontraproduktif kerja 

karyawan. 

5. Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai hal yang dibuat 

untuk menjelaskan hal tersebut dan dituntut untuk melakukan pengecekan. 

Pengujian hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

  Menurut Sugiyono (2014:93) Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan 

masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.Dikatakan sementara karena jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum dijawab yang empirik. 

 Adapun langkah-langkah dalam menguji hipotesis ini dimulai dengan 

menetapkan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha). 

a. Uji Hipotesis F (F-test)  

     Pengujian hipotesis secara simultan atau menyeluruh dengan 

menggunakan “uji F” yaitu dengan mencari “F hitung” dan membndingkan 
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dengan “F table”. Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan apakah 

pengaruh dari variabel independen secara simultan memiliki pengaruh 

signifikan atau tidak dengan variabel dependen. Dengan merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H0= ß1= ß2=0, artinya secara bersama-sama keadilan organisasi 

dan perceived organizational support tidak berpengaruh terhadap 

perilaku kontrap roduktif  kerja karyawan. 

H0 = ß1≠ß2≠0, artinya secara bersama-sama penerapan keadilan 

organisasi dan perceived organizational suppot berpengaruh 

terhadap perilaku kontra produktif  kerja  karyawan. 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah: 

a) Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak (ada pengaruh signifikan) 

b) Jika F hitung < F tabel maka H0 diterima (tidak ada pengaruh 

signifikan) 

 Berdasarkan dasar signifikansi dengan criteria sebagai berikut:  

a) Jika signifikan > 0, 05 maka H0 diterima  

b) Jika signifikan < 0, 05 maka H0 ditolak  

b. Uji hipotesis t (t-test)  

          Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara persial guna 

menunjukan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap 

variabel dependen. Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikasi 

individual. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variable 

independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.   
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 Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen, dilakukan dengan 

membandingkan value pada kolom Sig. masing-masing variabel independen 

dengan tingkat signifikan yang digunakan 0,05. Jika p-value > derajat 

keyakinan (0,05) Maka H1 dan H2 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh 

signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen, begitupun sebaliknya. Demikian juga untuk membandingkan t 

hitung dengan t tabel. Jika t hitung > t tabel maka H1 dan H2 diterima. 

Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya. Bentuk pengujiannya 

adalah:  

H0 = ß1=0, artinya suatu variabel independen secara persial tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  

H0 = ß1≠0, artinya suatu variabel independen secara persial 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Gambaran Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat rumah sakit Sinar Kasih 

kabupaten Tana Toraja yang berjumlah 141 orang. Sampel yang berhasil diperoleh 

dalam penelitian ini 141 sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh yaitu 

sampel diambil dari keseluruhan populasi. 

2. Gambaran Umum Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja 

 Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja (RSSKT) berdiri seiring dengan visi 

Yayasan Sinar Kasih Toraja di bidang kesehatan yaitu “Meningkatkan derajat 

Kesehatan Masyarakat). Berdirinya Yayasan Sinar Kasih Toraja diawali dengan 

mendirikan Akademi Kebidanan Sinar Kasih Toraja pada tahun 2008, yang 

kemudian diikuti dengan Pendirian Klinik Sinar Kasih Toraja pada tahun 2012. 

Dengan memperhatikan perkembangan Klinik dan untuk mendukung visi Bupati 

Tana Toraja dibidang kesehatan “Jangan Biarkan Masyarakatku Sakit”, maka 

Yayasan Sinar Kasih Toraja pada bulan Agustus 2017 tergerak untuk meningkatkan 

status Klinik Sinar Kasih Toraja menjadi Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja (tipe D). 

 Yayasan Sinar Kasih Toraja sekarang sedang mengajukan izin prinsip untuk 

mendapatkan izin tetap penyelenggaraan Rumah Sakit dari Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia. Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja merupakan rumah sakit swasta 

kedua di Kabupaten Tana Toraja. Berkat keikhlasan, kesabaran dan kegigihan dari 

pengurus Yayasan dan segenap karyawan sebagai pemegang amanah untuk 

memajukan rumah sakit ini maka, Puji Tuhan sekarang telah mulai dikenal oleh 
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masyarakat. Tanpa dukungan dari masyarakat, tentulah Rumah Sakit Sinar Kasih 

Toraja tidak mungkin berkembang. 

            Oleh karena itu, Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja berupaya mengembangkan 

diri guna memenuhi tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Dalam 

hal mutu pelayanan, Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja pada tahun 2018 memperoleh 

sertifikat dari KARS Terakreditasi. 

3. Logo Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja 

 

 

 

 

 

sumber : www. Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja.co.id 

4. Visi dan Misi Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja 

a. Visi rumah sakit sinar kasih toraja adalah menjadi rumah sakit pilihan 

yang bertumbuh dan melayani dengan kasih. 

b. Misi rumah sakit sinar kasih toraja yaitu : 

1) Menyelenggarakan pelayanan  kesehatan yang holistik, unggul, efisien, 

efektif, dan aman yang berwawasan lingkungan. 

2) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan yang 

berkeseimbangan untuk menghasilkan SDM yang berintegrasi dan 

berjiwa kasih 
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3) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, memuaskan 

kostumer dengan jejaring yang luas dan mampu berkembang dengan 

baik. 

4) Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dengan 

mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

5. Struktur Organisasi Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja 
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          Deskripsi struktur organisasi tenaga kesehatan Rumah Sakit Sinar Kasih 

Kabupaten Tana Toraja. 

1. Ketua Yayasan Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja 

2. Direktur Utama Rumah Sakit Sinar Kaih Toraja 

 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu mempunyai Tugas 

Pokok : Membantu Bupati dalam pengelolaan Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja 

dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Tana 

Toraja.Dalam menyelenggarakan tugas, Direktur RSSK Toraja mempunyai fungsi 

sebagai berikut ;  

 a) Perumusan kebijakan RSSK Toraja 

 b) Penyusunan Rencana Strategik Rumah Sakit Umum  

 c) Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kesehatan  

d) Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan 

kegiatan Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja. 

3. Direktur Pelaksana Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja 

a. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi 

program dan kegiatan Umum dan Kepegawaian. 

4. Wakil Direktur Pelayanan dan Keperawatan 

a. Bidang Pelayanan 

1) Kepala Bidang Pelayanan  

 Kepala Bidang Pelayanan, mempunyai Tugas Pokok : Merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, 
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mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang pelayanan. Dalam 

menyelenggarakan tugas, kepala bidang pelayanan mempunyai fungsi :  

a) Penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan medik;  

b) Penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan keperawatan;  

c) Penyelenggaraan dan pengadaan perlengkapan medik dan non medik.  

2) Kepala Seksi Pelayanan Medik  

           Kepala Seksi Pelayanan Medik, mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan 

perumusan dan fasilitasi medis di RSSKT.  

         Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pelayanan Medik mempunyai 

tugas : 

a) Penyusunan program dan kegiatan seksi Pelayanan Medik ;  

b) Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pelayanan Medik;  

c) Pembinaan, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi Pelayanan 

Medik.  

3) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan  

           Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan , mempunyai Tugas Pokok : 

 menyiapkan  perumusan dan fasilitasi Pelayanan Keperawatan di RSSKT 

                   Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan   

 mempunyai tugas :  

a) Penyusunan program dan kegiatan seksi Pelayanan Keperawatan;  

b) Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pelayanan Keperawatan;  

c) Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendaliaan, pengawasan program dan 

kegiatan seksi Pelayanan Keperawatan. 

b. Bidang Keperawatan 
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Kepala bidang keperawatan mempunyai tugas :  

1) Menyusun rencana dan program bidang 

2) Mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang 

3) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada 

bawahan 

4) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan 

5) Mengkoordinasikan penyusunan regulasi pengendalian mutu pelayanan 

keperawatan dan pengembangan profesi serta etika keperawatan.. 

6) Mengkoordinasikan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap mutu 

pelayanan keperawatan dan pengembangan profesi serta etika keperawatan 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

4. Wakil Direktur Penunjang dan Diklat 

Wakil direktur penunjang mempunyai tugas pokok : Untuk menyelenggarakan 

tugas wakil direktur umum dan keuangan dan pengelolaan keuangan data dan 

informasi rumah sakit khusus daerah sedangkan tugas pikok Diklat adalah 

melaksanakan pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan pendidikan, 

pendidikan, dan penelitian. Wakil direktur penunjang dan diklat diantaranya : 

1) Ka. Rekam medis 

2) Ka. Sistem informasi 

3) Laboratorium 

4) Gizi 

5) Radiologi 

6) Farmasi 

7) Pemulasaran Jenazah 
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8) CSSD 

9) IPRS 

5. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 

             Wakil direktur umum dan keuangan mempunyai tugas pokok yaitu : 

Melaksanakan pengawasan pengendalian dan koordinasi kegiatan, sekretariat, 

penyusunan perencanaan program, anggaran dan perbendaharaan, penerimaan dan 

akuntansi, pengamanan dan penertiban rumah sakit serta instalasi yang berada 

dibawahnya. Adapun fungsi wakil direktur umum dan keuangan adalah : 

1) Penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan 

dan perlengkapan 

2) Penyelenggaraan dan penyusunan rencana program, data rekam medis dan humas 

3) Penyelenggaraan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pengelolaan 

urusan keuangan  

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dibrikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

Bagian daripada wakil direktur umum dan keuangan adalah :  

- Ka. Bag keuangan 

- Ka. Kepegawaian dan pengembangan SDM 

Laboratorium 

B. Gambaran Penelitian 

a. Karakteristik Responden 

                                 Data karakteristik responden digunakan untuk menguraikan deskripsi identitas 

responden, dalam penelitian ini karakteristik responden yang digunakan meliputi 
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jenis kelamin dan pendidikan terakhir. Berikut ini akan disajikan beberapa tabel 

terkait karakteristik responden. 

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 4.1 

          Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentasi 

1. Wanita 94 67% 

2. Pria 47 33% 

 Jumlah 141 100 

      Sumber: Data primer yang diolah (Ms. Excel 2010) 2022 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4.2 

                Karakteristik Responden berdasarkan pendidikan 

No Pendidikan 

terakhir 

Jumlah Persentasi 

1. D3 Keperawatan 62 44% 

2. S1 Keperawatan 79 56% 

 Jumlah 141 100 

       Sumber: Data primer yang diolah (Ms. Excel 2010) 2022 

b. Deskripsi Data penelitian  

              Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 141 responden pada 

perawat rumah sakit sinar kasih toraja melalui penyebaran kuesioner diperoleh 

hasil sebagai berikut : 
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a. Deskripsi variabel percaya diri (X1) 

      Tanggapan responden terhadap variabel percaya diri dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.3 

Deskripsi responden terhadap variabel percaya diri 

 

No Skor  Jumlah  

  1 2 3 4 5  

1 X1.1 0 2 20 80 39 141 

2 X1.2 0 0 17 90 34 141 

3 X1.3 0 0 15 89 37 141 

4 X1.4 0 0 13 88 40 141 

5 X1.5 0 2 27 73 38 141 

Sumber : Data Primer yang diolah (Ms. Exsel 2010) 2022 

            Pada tabel 4.3 membahas tentang pelatihan dari olah data yang dihasilkan 

menjelaskan bahwa untuk pernyataan X1.1  memilih item pernyataan sangat setuju 

yaitu dengan skor sebesar 39 orang atau 0,39% dan setuju dengan skor 80 orang  

dari 141 responden. Dan pada X2.2 lebih banyak memilih item pernyataan setuju 

dengan skor sebesar 90 orangatau 0,90% dan sangat setuju sebesar 34 orang dari 

141 responden. dan untuk X1.3 memilih item pernyataan sangat setuju dengan skor 

sebesar 37 orang atau 0,37% dan setuju sebesar 89 orang dari 141 responden. dan 

untuk X1.4 memilih item pernyataan setuju dengan skor sebesar 88 orang atau 

0,88% dari 114 reponden. Sedangkan pada X1.5 memilih item pernyataan setuju 

dengan skor sebesar 73 orang atau 0,73% dari 141 responden. Hal ini menandahkan 

bahwa responden menanggapi dengan baik pernyataan pada variabel pelatihan. 
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b. Deskripsi variabel kompetensi profesionalitas (X2) 

Tanggapan responden terhadap varaibel percaya diri dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Deskripsi Responden Terhadap Variabel kompetensi profesionalitas 

No Skor  Jumlah  

  1 2 3 4 5  

1 X2.1 0 1 29 67 43 141 

2 X2.2 0 1 35 68 37 141 

3 X2.3 0 1 34 74 32 141 

Sumber : Data Primer yang diolah (Ms. Exsel 2010) 2022 

            Pada tabel 4.3 membahas tentang kompetensi profesionalitas olah data yang 

dihasilkan menjelaskan bahwa untuk pernyataan X2.1  memilih item pernyataan 

sangat setuju yaitu dengan skor sebesar 43 orang atau 0,43% dan setuju dengan skor 

67 orang  dari 141 responden. Dan pada X2.2 lebih banyak memilih item pernyataan 

setuju dengan skor sebesar 68 orangatau 0,68% dan sangat setuju sebesar 37 orang 

dari 141 responden. dan untuk X2.3 memilih item pernyataan sangat setuju dengan 

skor sebesar 32 orang atau 0,37% dan setuju sebesar 74 orang dari 141 responden.  

Deskripsi variabel komitmen efektif (Y1) 

         Tanggapan responden terhadap variabel komitmen efektif dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.4 

Deskripsi Responden Terhadap Variabel komitmen efektif 

No Skor  Jumlah  

  1 2 3 4 5  
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1 Y1.1 0 0 25 78 38 141 

2 Y1.2 0 2 28 70 41 141 

3 Y1.3 0 1 27 82 37 141 

Sumber : Data Primer yang diolah (Ms. Exsel 2010) 2022 

            Pada tabel 4.4 membahas tentang komitmen efektif olah data yangdihasilkan 

menjelaskan bahwa untuk pernyataan Y1.1  memilih item pernyataan sangat setuju 

yaitu dengan skor sebesar 38 orang atau 0,38% dan setuju dengan skor 78 orang  

dari 141 responden. Dan pada Y1.2 lebih banyak memilih item pernyataansangat 

setuju dengan skor sebesar 41 orangatau 0,41% dan setuju sebesar 70 orang dari 141 

responden. dan untuk Y1.3 memilih item pernyataan sangat setuju dengan skor 

sebesar 37 orang atau 0,37% dan setuju sebesar 82 orang dari 141 responden. 

c. Deskripsi variabel semangat kerja (Y2) 

       Tanggapan responden terhadap variabel semangat kerja dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

No Skor  Jumlah  

  1 2 3 4 5  

1 Y2.1 0 1 25 80 35 141 

2 Y2.2 0 0 21 89 31 141 

3 Y2.3 0 0 22 86 33 141 

4 Y2.4 0 1 19 86 35 141 

Sumber : Data Primer yang diolah (Ms. Exsel 2010) 2022 

            Pada tabel 4.3 membahas tentang kompetensi profesionalitas olah data yang 

dihasilkan menjelaskan bahwa untuk pernyataan Y2.1  memilih item pernyataan 

sangat setuju yaitu dengan skor sebesar 35 orang atau 0,35% dan setuju dengan skor 
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80 orang  dari 141 responden. Dan pada Y2.2 lebih banyak memilih item 

pernyataansangat setuju dengan skor sebesar 31 orangatau 0,31% dan setuju sebesar 

89 orang dari 141 responden. dan untuk Y2.3 memilih item pernyataan sangat setuju 

dengan skor sebesar 33 orang atau 0,33% dan setuju sebesar 86 orang dari 141 

responden. Dan untuk Y2.4 memilih item pernyataan sangat setuju dengan skor 

sebesar 35 orang atau 0,35% dan setuju sebesar 86 orang dari 141 responden. 

C. Hasil Analisis dan Pengujian 

1. Uji Validitas dan Reabilitas 

a. Uji Validitas 

          Uji ini dilakukan untuk menilai apakah valid atau tidak suatu angket. Jika 

angket ini mampu menyampaikan sesuatu yang telah diukur oleh angket tersebut 

maka datanya dikatakan sah. Jika r hitung > r tabel maka pertanyaanya dikatakan 

valid dengan tingkatan nilai signifikan 0,05. Apabila alat ukur yang dipakai dalam 

mengatur data itu sah maka instrument yang dihasilkan juga sah. Uji validitas yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu dilakukan pada 141 responden. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas 

Variable Nilai r tabel Nilai r hitung  Keterangan 

X1.1 0.165 0,714 Valid 

X1.2 0.165 0,768 Valid 

X1.3 0.165 0,719 Valid 

X1.4 0.165 0,658 Valid 
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X1.5 0.165 0,616 Valid 

X2.1 0.165 0,801 Valid 

X2.2 0.165 0,828 Valid 

X2.3 0.165 0,768 Valid 

Y1.1 0.165 0,803 Valid 

Y1.2 0.165 0,800 Valid 

Y1.3 0.165 0,773 Valid 

Y2.1 0.165 0,729 Valid 

Y2.2 0.165 0,730 Valid 

Y2.3 0.165 0,778 Valid 

Y2.4 0.165 0,771 Valid 

    Sumber : Data Primer yang diolah (Ms. Exsel 2010) 2022 

            Berdasarkan hasil olah data diartas pada tabel 4.5 hasil pengujian validitas 

pada tabel di atas memperoleh nilai r hitung > r tabel sebesar 0,828 > 0,165 pada 

tingkatan signifikan 0,05 dengan jumlah Df = 141. Maka dapat disimpulkan 

semua hasil pernyataan di atas dikatakan valid. 

2. Uji Realibilitas 

    Uji Reabilitas digunakan unttuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dilakukan reliable atau handal jika 

jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk 

atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Crombacht Alpha > 0.6 ( 

Ghozali, 2013 :48). Hasil pengujian reabilitas yang diringkas pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Realibility 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

standardized Items 

N of  

Items 

,717 ,717 3 

 

No Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

1 Percaya Diri 0,726 Reliabel 

2 Kompetensi Profesionalitas 0,717 Reliabel 

3 Komitmen Efektif 0,701 Reliabel 

4 Semangat Kerja 0,743 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang diolah (Ms. Exsel 2010) 2022 

            Hasil uji realibilitas pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa semua 

variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar sebesat 0,717 sehingga 

dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabeeel dari 

kuesioner adalah reliable sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-

masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

           Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel bebas dan variabel terikat, keduanya terdistribusikan secara normal 

ataukah tidak. Normalitas data dalam penelitian dilihat dengan cara 

memperhatikan titik-titik pada Normal P-Plot of Regression Standarlized 
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Residual dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas adalah jika data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis 

diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013: 163). 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 Sumber : Data Primer yang diolah (Ms. Exsel 2010) 2022 

           Dari gambar 4.7 diatas didapatkan hasil bahwa data memenuhi asumsi 

normalitas, karena data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal data tersebar normal sebab titik menebar di sepanjang garis 

diagonal maka regresi memenuhi asumsi normalitas.  

b. Uji Autokorelasi 

   Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi dalam model regresi adalah dengan Uji Durbin-Watson (DW test). 

Jika nilai DW lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari jumlah variabel 

independen, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi (Ghozali, 

2013:113). Hasil autokorelasi adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.11 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data Primer yang diolah (Ms. Exsel 2010) 2022 

            Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.11 mengunakkan uji 

Durbin Watson (Uji DW) adalah sebsar 1.131 pada tingkat signifikan 0.05. 

Jumlah sampel (N) adalah 141. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi autokorelasi dan telah memenuhi autokorelasi. 

c. Uji Heteroksedasitas 

      Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat 

diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Tolerance 

mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan 

oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF 

tinggi (karena VIF=1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolonieritas yang 

tinggi. Nilai cut-off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0, 5 atau sama 

dengan nilai VIF di atas 5 (Ghozali, 2009).  

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,730
a
 ,533 ,526 1,13101 

a. Predictors: (Constant), Total X1, Total X2 

b. Dependent variabel : Total – Y 
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Tabel 4.12 

    

 

 

 

 

Sumber : Data Primer yang diolah (Ms. Exsel 2010) 2022 

     Dari grafik diatas Lolos uji heteroksedasitas sebab titik menebar di atas dan 

dibawah 0 serta tidak bertumpuk di satu tempat atau membentuk suatu pola 

tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 (nol) pada 

sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi penyimpangan asumsik klasik 

heterokedasitas pada model regresi yang dibuat, dengan kata lain penelitian ini 

lolos uji heteroksedasitas. 

c. Uji Multikolinearitas 

   Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak variabel 

independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen lain dalam suatu 

model. Kemiripan antara variabel independen akan menyebabkan korelasi yang 

sangat kuat. Model regresi yang seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Varience 

Inflation Faktor (VIP). Apabila nilai VIP < 10 atau nilai tolerance> 0.1 maka 

dapaaat dipastikan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel. 
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Tabel 4.9 

Sumber : Data Primer yang diolah (Ms. Exsel 2010) 2022 

Tabel 4.10 

 Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

T Sig. Collinearity 

statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

 VIP 

 

(Constant) 1,051 ,919  1,143 ,255   

X1 ,367 ,055 ,488 6,681 ,000 ,635 1,574 

X2 ,303 ,068 ,324 4,437 ,000 ,635 1,574 

 a. Dependent Variable: Y1 

 Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

T Sig. Collinearity 

statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleranc

e 

 VIP 

 

(Constant) 3,094 1,100  2,812 ,006   

X1 
,539 ,066 ,610 8,195 ,000 ,635 1,57

4 

X2 
,174 ,082 ,158 2,126 ,035 ,635 1,57

4 
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Berdasarkan hasil diatas pada tabel 4.7 menyatakan variabel percaya diri dan 

kompetensi profesionalitas memiliki nilai tolerance yaitu sebesar 0,635 > (0.01) dan 

nilai VIP  sebesar 1,574 < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel percaya 

diri dan kompetensi profesionalitas tidak terjadi masalah multikolinearitas dan 

dinyatakan telah memenuhi uji multikolinearitas. 

4. Koefisien korelasi R 

Tabel 4.13 

Hasil uji koefisien korelasi 

Correlations 

 Total X1 Total X2 Total Y2 Total Y2  

Total X1 

Pearson Correlation ,714
**

 ,768
**

 ,719
**

 ,658
**

  

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 141 141 141 141 

Total X2 

Pearson Correlation ,801
**

 ,828
**

 ,767
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 141 141 141 141 

Total Y1 

Pearson Correlation ,803
**

 ,800
**

 773
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 141 141 141 141 

Total Y2 

Pearson Correlation ,727
**

 ,730
**

 ,778
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 141 141 141 141 

Total Pearson Correlation ,729
**

 ,730
**

 ,778
**

 ,771
**

 

     a. Dependent Variable: Y2 

                Sumber : Data Primer yang diolah (Ms. Exsel 2010) 2022 
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Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 141 141 141 141 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

                 Sumber : Data Primer yang diolah (Ms. Exsel 2010) 2022 

 

           Berdasarkan nilai signifikan dari tabel 4.13 di atas diketahui antara percaya 

diri (X1) Kompetensi profesionalitas (X2) dengan komitmen efektif (Y1) 

Semangat kerja (Y2) nilai signifikan 0,000 < yang berarti terdapat korelasi yang 

signifikan. 

5. Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh variabel terikatnya. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer yang diolah (Ms. Exsel 2010) 2022 

            Berdasarkan hasil uji koefusien determinasi pada tabel 4.14 di atas 

memperlihatkan bahwa nilai koefisien yang dinyatakan dalam R’Square adalah 

0,533 atau 53,1%. Artinya bahwa besarnya pengaruh variabel percaya diri dan 

kompetensi profesionalitas terhadap komitmen efektif dan semangat kerja 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,730
a
 ,533 ,526 1,13101 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variabel Y 
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sedangkan sisanya sebesar 46,9%. 

6. Uji Hipotesis 

Uji persial (Uji t) 

Uji parsial t pada dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independeen 

secara individu berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.  

Dalam pengolahan data menggunakan program komputer pengaruh secara 

individual ditunjukkan dari signifikan uji t. Jika nilai signifikan uji t < 0.05 maka 

dapat disimpulkan Hipotesis diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

secara individual maing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.15 

Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 

Model 1 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 1,051 ,919  1,143 ,255 

 Percaya Diri ,367 ,055 ,488 6,681 ,000 

 KompetensiProfesionalitas ,303 ,068 ,324 4,437 ,000 

      a. Dependent Variable: Y1 

  Sumber : Data Primer yang diolah (Ms. Exsel 2010) 2022 

           Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.15 diatas yaitu t (parsial) menunjukkan 

bahwa nilai signifiakan percaya diri (X1) Terhadap komitmen efektif (Y1) adalah 

sebesar 0,000 < 0.05 dan nilai t hitung 6,681 > 1,143 maka dapat dikatakan bahwa 

H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen efektif, sehingga dapat dikatakan bahwa : 
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 H1 : Percaya diri perpengaruh positif dan signifikan terhadap  

 komitmen efektif 

            Dijelaskan pada tabel 4.15 yaitu t (parsial) menunjukkan bahwa nilai 

signifikan kompetensi profesionalitas (X2) terhadap Komitmen efektif (Y1) adalah 

sebesar 0,000 < 0.05 dan nilai r hitung 7,190 > 1.981 maka dapat dikatakan bahwa 

H0 ditolak dan H2 diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa : 

 H2 : Kompetensi profesionalitas berpengaruh positif dan signifikan 

 terhadap komitmen efektif 

Tabel 4.16 

Uji Hipotesis Parsial uji t 

Model II 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta   

 (Constant) 3,094 1,100  2,812 ,006 

 Percaya Diri ,539 ,066 ,610 8,195 ,000 

 Kompetensi Profesionalitas ,174 ,082 ,158 2,126 ,035 

a. Dependent Variable: Y2 

Sumber : Data Primer yang diolah (Ms. Exsel 2010) 2022 

            Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.16 diatas yaitu uji t (parsial) 

menunjukkan bahwa nilai signifikan percaya diri (X1) Terhadap semangat kerja 

(Y2) adalah sebesar 0,000 < 0.05 dan nilai t hitung 8,195 > 1,981 sehingga X1 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y2. Maka dapat dikatakan bahwa H0 
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ditolak dan H3 diterima. Artinya terdapat pengaruh psitif dan signifikan terhadap 

semangat kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa : 

 H3 : Percaya diri berpengaruh positif dan signifikan terhdap 

 semangat kerja 

           Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.16 diatas yaitu uji t (parsial) 

menunjukkan bahwa nilai signifikan kompetensi profesionalitas (X2) Terhadap 

semangat kerja (Y2) adalah sebesar 0,035 < 0.05 dan t hitung 2,128 > t tabel 1,981 

sehingga X2berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y2 deangan nilai Sig 

0,000 < 0.05. Maka dapat dikatakan bahea H0 ditolak dan H3 dan H4 diterima. 

Artinya dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat 

kerja.Sehingga dapat dikatakan bahwa : 

 H4 : Kompetensi profesionalitas berpengaruh positif dan signifikan 

 terhadap semangat keja  

D. Pembahasan hasil penelitian 

           Penelitian ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan untuk 

menjawab rumusan penelitian yaitu bagaimana pengaruh percya diri dan kompetensi 

profesionalitas terhadap komitmen efektif dan semangat kerja tenaga kesehatan 

rumah sakit Sinar Kasih Toraja.Untuk menjawab rumusan masalah penelitian maka 

peneliti menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data yaitu 

penyebaran angket atau kuesioner pada responden dengan sampel yang telah 

ditenrukan sebanyak 141 sampel. Kemudian data yang telah diperoleh akan dianalisis 

dengan menggunakan bantuan SPSS untuk memudahkan peneliti dalam mengola 

data penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ii menggunakan 

beberapa tahap pengujian yaitu antara uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, 
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uji multikoliniearitas, uji heterokedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi, uji 

determunasi, uji hipotesis. Berikut pembahasan hasil penelitian berdasarkan uji 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh percaya diri terhadap komitmen efektif 

              Dari hasil pengujian yaitu uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilau 

signifikan percaya diri (X1) terhadap komitmen efektif (Y1) adalah sebesar 0,000 < 

0.05 dan nilai t hitung7,190 > 1.981 maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan H2 

diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan 

karir. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kompetensi profesionalitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap komitmen efektif. 

              Muji raharjo (2017) dalam Pengaruh Percaya Diri dan Kompetensi 

Profesionalitas Terhadap Komitmen efektif Dimoderasi oleh Kepemimpinan 

Idealized Influence menunjukkan bahwa percaya diri berpengaruh terhadap 

komitmen efektif. Sebagaimana dikatakan Hambly (1992) yang mengartikan percaya 

diri sebagai keyakinan trhadap diri sendiri sehingga mampu menghadapi segala 

situasi dengan tenang. 

             Berdasarkan dari analisiss uji hipotesis koefisiensi korelasi di peroleh nilai t 

hitung (6,681) > t tabel (1.143) maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen efektif tenaga kesehatan rumah sakit Sinar Kasih kabupaten Tana 

Toraja. 

              Secara teoritis ada beberapa pandangan mengenai hubungan percaya diri 

dengan komitmen efektif antara lain menurut Goldberg (2011) mengatakan bahwa 

teori sifak kepribadian sebagai kestabilan mental, percaya diri, dan memiliki 
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pendirian yang teguh. Percaya diri merupakan modal dasar untuk mengembangkan 

aktualis diri. Dengan demikian perawat akan senang dan merasa penting dalam 

sebuah perusahaan sehingga perawat akan bekerja dengan efektif dan efisien dan 

meningkatnya potensi diri. 

              Sebagaimana hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelittian 

ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh percaya diri terhadap komitmen efektif pada 

tenaga kesehatan rumah sakit Sinar Kasih kabupaten Tana Toraja. Hal ini 

dikarenakan nilai t hitung 6,681 > t tabel 1,143. Hassil penelitian secara kuantitatif 

menunjukkan besarnya pengaruh percaya diri dan kompetensi profesionalitas 

terhadap komitmen efektf dan semangat kerja  tenaga kesehatan rumah sakit Sinar 

Kasih Tana Toraja yaitu sebesar 0,533 atau 53,3% dan sisanya 46,7% dijelaskan 

faktor-faktor lain diluar variabel dalam penelitian ini. 

               Pada hasil pernyataan responden mengenai variabel percaya diri atau variabel 

(X1) dapat disimpilkan bahwa semua respondn penelitian menyatakan setuju dengan 

indikator percaya diri yang diajukan yaitu melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu, 

membuat keputusan dengan cepat,tidak mudah putus asa, tidak canggung dalam 

bertindak, berani berpendapat. Pernyataan yang paling dominan dipilih setuju oleh 

responden penelitian pada variabel prcaya diri yaitu pernyataan mengenai “perawat 

mampu memberikan keputusan yang terbaik dalam memberikan pelayanan” yang 

dipilih setuju oleh responden sebanyak 90 orang atau 0,99%. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan percaya diri menjadi indikator yang paling 

mempengaruhi pelayanan tenaga kesehatan rumah sakit Sinar Kasi Toraja. 

               Sedangkan pada hasil pernyataan respondn mengenai variael komitmen 

efektif atau variabel (Y1) menyatakan bahwa secara umum keseluruhan respondeen 
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mengatakan setuju pada indikator komitmen efekttif yang diajukan peneliti yaitu 

persepsi, keterikatan, kewajiban. Pernyataan yang paling dominan yang paling 

dipilih  setuju oleh responden peneliti pada variabel komitmen efektif mengenai “ 

mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan cepatdan tepat” yang dipilih setuju oleh 

responden sebanyak 90 orang atau 0,90% dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa komitmen efektif tenaga kesehatan rumah sakit Sinar Kasih Toraja banyak 

dipengaruhi setiap perawat diberikan tanggung jawab sesuai kinerjanya. 

             Berdasarkan hasil uji diatas yang dihasilkan pada variabel percaya diri yng 

memiliki hubungan yang searah dengan komitmen efektif. Ini artinya semakin tinggi 

rasa percaya diri maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap komitmen efektif 

pada tenaga kesehatan rumah sakit sinar kasih tana toraja atau sebaliknya semakin 

buruk percaya diri maka semakin kurang pula pengaruhnya terhadap komitmen 

efektif rumah sakit Sinar Kasih Tana Toraja. 

2. Pengaruh kompetensi profesionalitas terhadap komitmen efektif 

           Berdasarkan hasil pengujian yaitu uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai 

signifikan percaya diri (X1) Terhadap semangat kerja (Y1) adalah sebesar 0,000 < 

0.05 dan nilai t hitung 8,195 > 1,981 sehingga X1 berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Y1. Maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima. Artinya 

terdapat pengaruh psitif dan signifikan terhadap komitmen efektif. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa kompetensi profesionalitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen efektif.  

            Hal ini dibuktikan penelitian yang dilakukan Muji raharjo (2017) dalam 

Pengaruh Percaya Diri dan Kompetensi Profesionalitas Terhadap Komitmen efektif 

Dimoderasi oleh Kepemimpinan Idealized Influence menunjukkan bahwa percaya 
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diri berpengaruh terhadap komitmen efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kompetensi profesionalitas (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel komitmen efektif (Y1). Hal ini berarti jika kompetensi 

profesionalitas pada perawat rumah sakit Sinar Kasih Toraja terus dilakukan, maka 

perawat semakin komitmen terhadap dirinya dan profesinya sebagai perawat. 

             Dari penjelasan diatas bahwa kompetensi profesionalitas dapat 

meningkatkan komitmen efektif  perawat, sebab adanya hasil adanya hasil dari 

perilaku yang adil dalam merawa pasien, kepedulian atasan terhadap kompetensi 

yang dimiliki, minat untuk dipromosikan. Hipotesis kedua pada penelitian ini 

diterima, dimana semakin tinggi kompetensi seorang perawat maka komitmen dalam 

menjalankan tugasnya semakin maksimal pada rumah sakit Sinar Kasih Tana Toraja. 

            Berdasarkan dari analisis uji hipotesis koefisiensi korelasi di peroleh nilai t 

hitung (7,190) > t tabel (1.981) maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen efektif tenaga kesehatan rumah sakit Sinar Kasih kabupaten Tana 

Toraja. 

           Pada hasil pernyataan responden mengenai variabel kompetensi 

profesionalitas atau variabel (X1) dapat disimpilkan bahwa semua respondn 

penelitian menyatakan setuju dengan indikator kompetensi profesionalitas yang 

diajukan yaitu melakukan kegiatan praktik keperawatan, kepemimpinan dan 

manajemen, dan pengembangan kualitas personal dan profesional. Pernyataan yang 

paling dominan dipilih setuju oleh responden penelitian pada variabel kompetensi 

profesionalitas yaitu pernyataan mengenai “pimpinan sangat profesional dalam 

memberikan arahan terhadap bawahannya” yang dipilih setuju oleh responden 
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sebanyak 90 orang atau 0,99%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan percaya diri menjadi indikator yang paling mempengaruhi pelayanan 

tenaga kesehatan rumah sakit Sinar Kasi Toraja. 

            Sedangkan pada hasil pernyataan respondn mengenai variael komitmen 

efektif atau variabel (Y1) menyatakan bahwa secara umum keseluruhan respondeen 

mengatakan setuju pada indikator komitmen efekttif yang diajukan peneliti yaitu 

persepsi, keterikatan, kewajiban. Pernyataan yang paling dominan yang paling 

dipilih  setuju oleh responden peneliti pada variabel komitmen efektif mengenai “ 

mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan cepatdan tepat” yang dipilih setuju oleh 

responden sebanyak 82 orang atau 0,82% dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa komitmen efektif tenaga kesehatan rumah sakit Sinar Kasih Toraja banyak 

dipengaruhi setiap perawat diberikan tanggung jawab sesuai kinerjanya. 

            Dari penjelasan diatas bahwa kompetensi profesionalitas dapat meningkatkan 

komitmen efektif  perawat, sebab adanya hasil adanya hasil dari perilaku yang adil 

dalam merawa pasien, kepedulian atasan terhadap kompetensi yang dimiliki, minat 

untuk dipromosikan. Hipotesis kedua pada penelitian ini diterima, dimana semakin 

tinggi kompetensi seorang perawat maka komitmen dalam menjalankan tugasnya 

semakin maksimal pada rumah sakit Sinar Kasih Tana Toraja. 

3. Pengaruh percaya diri terhadap semangat kerja 

Berdasarkan hasil pengujian yaitu uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai 

signifikan percaya diri (X1) Terhadap semangat kerja (Y2) adalah sebesar 0,000 < 

0.05 dan nilai t hitung 8,195 > 1,981 sehingga X1 berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Y2. Maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima. Artinya 

terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja Sehingga dapat 
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dikatakan bahwa percaya diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat 

kerja. 

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

Suryadi (2017) yang meneliti tentang “pengaruh kecerdasan emosional,kompensasi, 

percaya diri dan pengalaman kerja terhadap semangat kerja karyawan ”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan. Jadi, perawat yang memiliki 

percaya diri yang positif menunjukkan semangat kerja yang tinggi. 

Semangat kerja yang tinggi tersebut ditunjukkan dengan antusias serta 

bersemangat dalam bekerja. Seorang yang memiliki percaya diri yang positif 

tentunya juga akan memiliki semangat hidup, semangat berkarya dan berkomitmen 

atas apa yang menjadi pekerjaannya. 

Pada hasil pernyataan responden mengenai variabel percaya diri atau variabel 

(X1) dapat disimpilkan bahwa semua respondn penelitian menyatakan setuju dengan 

indikator percaya diri yang diajukan yaitu melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu, 

membuat keputusan dengan cepat,tidak mudah putus asa, tidak canggung dalam 

bertindak, berani berpendapat. Pernyataan yang paling dominan dipilih setuju oleh 

responden penelitian pada variabel prcaya diri yaitu pernyataan mengenai “perawat 

mampu memberikan keputusan yang terbaik dalam memberikan pelayanan” yang 

dipilih setuju oleh responden sebanyak 90 orang atau 0,99%. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan percaya diri menjadi indikator yang paling 

mempengaruhi pelayanan tenaga kesehatan rumah sakit Sinar Kasi Toraja. 

Sedangkan pada hasil pernyataan respondn mengenai variabel semangat kerja 

atau variabel (Y2) menyatakan bahwa secara umum keseluruhan responden 

mengatakan setuju pada indikator semangat kerja yang diajukan peneliti yaitu 
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memiliki inisiatif, berfikir kreatif dan luas, bertanggung jawab, memiliki kemauan 

yang sama. Pernyataan yang paling dominan yang paling dipilih  setuju oleh 

responden peneliti pada variabel semangat kerja mengenai “ mampu menyelesaikan 

tugas-tugas dengan cepatdan tepat” yang dipilih setuju oleh responden sebanyak 89 

orang atau 0,89% dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen efektif 

tenaga kesehatan rumah sakit Sinar Kasih Toraja banyak dipengaruhi setiap perawat 

diberikan tanggung jawab sesuai kinerjanya.. 

  Berdasarkan hasil uji diatas yang dihasilkan pada variabel percaya diri yng 

memiliki hubungan yang searah dengan semangat kerja. Ini artinya semakin tinggi 

rasa percaya diri maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap semangat kerja 

pada tenaga kesehatan rumah sakit sinar kasih tana toraja atau sebaliknya semakin 

buruk percaya diri maka semakin kurang pula pengaruhnya terhadap semangat kerja 

rumah sakit Sinar Kasih Tana Toraja. 

4. Pengaruh kompetensi profesionalitas terhadap semangat kerja 

Berdasarkan hasil pengujian yaitu uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai 

signifikan kompetensi profesionalitas (X2) Terhadap semangat kerja (Y2) adalah 

sebesar 0,035 < 0.05 dan nilai t hitung 2,128 > 1,981 sehingga X2 berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Y2. Maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima. 

Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja Sehingga 

dapat dikatakan bahwa kompetensi profesionalitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap semangat kerja. 

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

Susi Hendriani dkk (2017) yang meneliti tentang “pengaruh kompetensi dan 

penempatan terhadap semangat kerja pegawai dinas pendapatan daerah kabupaten 
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Bengkalis”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan. Jadi, 

perawat yang memiliki percaya diri yang positif menunjukkan semangat kerja yang 

tinggi. 

 Pada hasil pernyataan responden mengenai variabel kompetensi 

profesionalitas atau variabel (X2) dapat disimpilkan bahwa semua respondn 

penelitian menyatakan setuju dengan indikator kompetensi profesionalitas yang 

diajukan yaitu melakukan kegiatan praktik keperawatan, kepemimpinan dan 

manajemen, dan pengembangan kualitas personal dan profesional. Pernyataan yang 

paling dominan dipilih setuju oleh responden penelitian pada variabel kompetensi 

profesionalitas yaitu pernyataan mengenai “pimpinan sangat profesional dalam 

memberikan arahan terhadap bawahannya” yang dipilih setuju oleh responden 

sebanyak 74 orang atau 0,74%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan percaya diri menjadi indikator yang paling mempengaruhi pelayanan 

tenaga kesehatan rumah sakit Sinar Kasi Toraja. 

Sedangkan pada hasil pernyataan respondn mengenai variabel semangat kerja 

atau variabel (Y2) menyatakan bahwa secara umum keseluruhan responden 

mengatakan setuju pada indikator semangat kerja yang diajukan peneliti yaitu 

memiliki inisiatif, berfikir kreatif dan luas, bertanggung jawab, memiliki kemauan 

yang sama. Pernyataan yang paling dominan yang paling dipilih  setuju oleh 

responden peneliti pada variabel semangat kerja mengenai “ mampu menyelesaikan 

tugas-tugas dengan cepat dan tepat” yang dipilih setuju oleh responden sebanyak 89 

orang atau 0,90% dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen efektif 

tenaga kesehatan rumah sakit Sinar Kasih Toraja banyak dipengaruhi setiap perawat 

diberikan tanggung jawab sesuai kinerjanya. 
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Berdasarkan hasil uji diatas yang dihasilkan pada variabel kompetensi 

profesional yang memiliki hubungan yang searah dengan semangat kerja perawat. Ini 

artinya semakin tinggi tingkatan kompetensi perawat maka semakin baik bagi 

semangat kerja perawat dalam menangani pasien pada tenaga kesehatan rumah sakit 

Sinar Kasih Tana Toraja. 

Kekuatan dan kelemahan variabel 

1. Kekuatan dan kelemahan percaya diri 

Sebagai kekuatan dari percaya diri adalah memiliki kemampuan berkomunikasi 

dengan baik dan menjadi pribadi yang menyenangkan. Adapun kekurangannya 

Tingkah laku mereka sering menyebabkan konflik  dengan orang lain. Sering 

memberikan kesan kejam dan lebih banyak punya lawan dari pada teman. 

2. Kekuatan dan kelemahan komitmen efektif adalah merasa dihargai, bertindak 

sebagai duta untuk organisasi mereka dan pada umumnya merupakan aset yang 

hebat untuk organisasi sehingga komitmen efektif  menyebabkan tingkat turnover 

terhadap perusahaan pun rendah. 

3. Kekuatan dan kelemahan kompetensi profesionalitas adalah kompetensi 

profesional adalah adanya kecakapan, kemampuan, yang dimiliki oleh seseorang 

dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Namun kompetensi profesionalitas juga 

memiliki kekurangan dimana sulit untuk diimbangi dan terkadang dimanfaatkan 

oleh teman 

4. Kekuatan dan kelemahan semangat kerja adalah disaat merasa bergairah,  

bahagia kondisi tersebut menggambarkan bahwa perawat tersebut 

mempunyai semangat kerja yang tinggi, tetapi apabila perawat suka membantah, 

semangatnyarendah
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan: 

1. Dari hasil penelitian menunjukkan yaitu t (parsial) menunjukkan bahwa 

nilai signifiakan percaya diri (X1) Terhadap komitmen efektif (Y1) 

adalah sebesar 0,000 < 0.05 dan nilai t hitung 6,681 > 1,143 maka dapat 

dikatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh 

positif dan signifikan terhadap komitmen efektif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa percaya diri berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen efektif. 

2. Dari hasil penelitian menunjukkan yaitu t (parsial) bahwa nilai 

signifikan kompetensi profesionalitas (X2) terhadap Komitmen efektif 

(Y1) adalah sebesar 0,000 < 0.05 dan nilai r hitung 7,190 > 1.981 

maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima. Artinya 

terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen efektif. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi profesionalitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen efektif. 

3. Dari hasil penelitian  menunjukkan yaitu t (parsial)  bahwa nilai 

signifikan percaya diri (X1) Terhadap semangat kerja (Y2) adalah 

sebesar 0,000 < 0.05 dan nilai t hitung 8,195 > 1,981 sehingga X1 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y2. Maka dapat dikatakan 

bahwa H0 ditolak dan H3 diterima. Artinya terdapat pengaruh psitif dan 

signifikan terhadap semangat kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

percaya diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat 

kerja 
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4. Dari hasil penelitian yaitu uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai 

signifikan kompetensi profesionalitas (X2) Terhadap semangat kerja 

(Y2) adalah sebesar 0,035 < 0.05 dan t hitung 2,128 > t tabel 1,981 

sehingga X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y2 deangan 

nilai Sig 0,000 < 0.05. Maka dapat dikatakan bahea H0 ditolak dan H4 

diterima. Artinya dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

semangat kerja.Sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi 

profesionalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat 

kerja. 

B. Saran 

Adapun saran bagi penliti selanjutnya yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi tenaga kesehatan rumah sakit Sinar Kasih Toraja, hendaknya 

memberikan pelayanan yang efektif bagi pasien sesuai yang 

dibutuhkan pasien. Pimpinan dapan menginformasikan mengenai 

kompetensi yang jelas bagi perawat dalam meningkatkan kepercayaan 

diri demi mendosong semangat kerja perawat dan mempertahankan 

bahkan meningkatkan komitmen yang efektif. 

2. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

meliputi metode observasi langsung dan membagikan kuesioner untuk 

mengumpulkan data primer, maka dari itu peneliti selanjutnya 

diharapkan lebih banyak metode pengumpulan data sehingga yang 

diperoleh lebih akurat. 

C. Hambatan dalam penelitian 

Adapun beberapa hambatan yang dialami dalam melakukan penelitian 

meliputi : 

1. Kurangnya pengetahuan penulis terkait penggunaan aplikasi SPSS 

menjadi kendala dalam penelitian, aplikasi SPSS merupakan alat bantu 
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yang digunakan dalam proses pengolahan data, untuk memperoleh 

pengetahuan yang optimal terkait penggunaan aplikasi SPSS peneliti 

melakukan berbagai upaya dalam melakukuan berbagai upaya dalam 

mempelajari tatacara pengoperasian serta interprestasi data pada 

aplikasi SPSS. 

2. Keterbatasan tenaga, semangat, waktu dan biaya dari peneliti, sehingga 

penelitian yang dilakukan kurang optimal. 
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KUESIONER PENELITIAN 

Pengaruh Percaya diri dan Kompetensi Profesionalitas Terhadap Komitmen 

Efektif dan Semangat Kerja Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Sinar Kasih 

Kabupaten Tana Toraja 

Kepada Yth 

Bapak/Ibu (Responden) 

Di Tempat 

Assalamualaikum Wr..Wb.. 

          Berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan dalam rangka 

menyelesaikan studi progran S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengenai ”Pengaruh Percaya Diri 

Dan Kompetensi Profesionalitas Terhadap Komitmen Efektif dan Semangat Kerja 

Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Sinar Kasih Kabupaten Tana Toraja” maka saya 

mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengisi kuesioner penelitian ini. 

          Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat dan jawaban 

yang Bapak/Ibu berikan akan saya jamin kerahasiaanya dan hanya akan saya 

gunakan untuk kepentingan ilmiah. 

         Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu dalam mengisi 

kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.  

Wassalamualaikum Wr. Wb 

Petunjuk pengisian: 

        Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi centang (√) pada 

jawaban yang anda anggap paling benar. 
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Nama Responden      : 

Jenis Kelamin           : 

Pendidikan Terakhir : 

Alternatif Jawaban Nilai/Bobot 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

1. PERCAYA DIRI (X1) 

No.  

PERNYATAAN 

SS 

5 

S 

4 

KS 

3 

TS 

2 

STS 

1 

1 Saya yakin mampu mengerjakan tugasdengan 

baik sesuai dengan instruksi pimpinan 

     

2 Saya mampu memberikan keputusan yang 

terbaik dalam memberikan pelayanan.   

     

3 Saya dapat melakukan pekerjaan dengan baik  

 

     

4 Saya dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

percaya diri 

     

5 Saya merasa yakin dapat menemukan solusi 

ketika ada permasalahan dalam merawat 

pasien 
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2. KOMPETENSI PROFESIONALITAS (X2) 

No.  

PERNYATAAN 

SS 

 

5 

S 

 

4 

KS 

 

3 

TS 

 

2 

STS 

 

1 

1 Saya yakin mampu mengerjakan tugas dengan 

baik. 

     

2 Pimpinan sangat profsionaldalam memberikan 

arahan terhadap bawahannya  

     

3 Saya selalu terlibat dalam setiap pelatihan 

sehingga saya dapat memberikan pelayanan 

yang baik. 

     

 

3. KOMITMEN EFEKTIF (Y1) 

No.  

PERNYATAAN 

SS 

 

5 

S 

 

4 

KS 

 

3 

TS 

 

2 

STS 

 

1 

1 Hubungan antar sesama perawat pelaksana 

sangat terjalin dengan baik 

     

2 Saya tetap optimis dalam melakukan 

pekerjaan sekalipun tanpa bantuan dari pihak 

sejawat 

     

3 Sesama perawat sangat  menjunjung tinggi 

kebersamaan 

     

 

4. SEMANGAT KERJA (Y2) 

No.  

PERNYATAAN 

SS 

5 

S 

4 

KS 

3 

TS 

2 

STS 

1 

1 Saya selalu melakukan dan menyelesaikan      
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pekerjaan dengan baik. 

2 Saya mampu menyelesaikan tuhas-tugas 

dengan cepat dan tepat. 

     

3 Pekerjaan yang saya lakukan dapat 

terselesaikan dengan baik dan penuh 

tanggung jawab. 

     

4 Dalam lingkungan kerja sikap saling 

menghormati dan saling menghargai dapat 

meningkatkan semangat kerja perawat 
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Lampiran 2 

TABEL-TABEL TABULASI 

Variabel X (X1 dan X2) 

Percaya diri 
TOTAL 

kompetensi Profesionalitas 
TOTAL 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X2.1 X2.2 X2.3 

5 5 5 4 4 23 4 4 5 13 

3 3 3 4 4 17 3 4 3 10 

5 4 5 4 3 21 5 5 5 15 

3 4 4 4 5 20 5 5 5 15 

4 4 4 5 4 21 3 3 3 9 

4 4 5 5 5 23 5 5 5 15 

5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

4 4 4 4 4 20 4 5 5 14 

4 4 4 5 5 22 4 4 4 12 

4 5 4 4 5 22 5 5 4 14 

4 3 3 4 3 17 3 3 4 10 

5 5 4 3 4 21 5 4 4 13 

4 3 4 3 3 17 3 2 3 8 

4 4 4 3 4 19 4 4 3 11 

3 4 4 4 4 19 3 3 3 9 

3 4 4 4 5 20 3 3 3 9 

5 5 5 5 4 24 5 5 4 14 

3 3 4 4 4 18 3 3 3 9 

3 4 4 4 4 19 3 3 3 9 

4 4 4 4 5 21 4 4 4 12 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

5 5 5 5 5 25 5 4 4 13 

4 3 3 4 3 17 4 4 3 11 

5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 

4 4 4 5 4 21 3 4 4 11 

4 4 4 4 3 19 3 4 4 11 

5 4 4 5 4 22 3 3 3 9 

4 4 5 4 5 22 5 4 5 14 

5 4 5 5 5 24 5 4 4 13 

4 3 4 4 5 20 4 4 4 12 

4 4 4 5 5 22 5 5 5 15 

3 3 3 4 4 17 4 3 4 11 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

4 5 4 5 4 22 5 4 4 13 

4 4 4 4 3 19 3 4 4 11 

3 3 3 3 4 16 4 4 3 11 

5 5 5 5 4 24 4 4 5 13 

5 5 5 4 4 23 5 5 4 14 

4 4 4 4 4 20 5 4 4 13 
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4 3 4 4 3 18 3 3 3 9 

4 4 4 4 4 20 5 5 5 15 

4 4 4 5 5 22 5 5 4 14 

4 5 5 5 5 24 4 4 4 12 

5 5 5 4 4 23 4 3 5 12 

5 4 4 4 4 21 4 3 4 11 

4 4 5 5 5 23 5 5 4 14 

5 5 4 4 4 22 4 3 5 12 

4 4 4 4 3 19 4 3 4 11 

4 4 4 5 3 20 4 5 4 13 

4 5 5 5 5 24 5 5 5 15 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

4 5 4 4 5 22 4 4 4 12 

3 4 4 4 5 20 4 4 3 11 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

5 4 4 5 4 22 5 5 5 15 

4 4 4 4 4 20 4 3 4 11 

5 4 4 5 4 22 4 4 4 12 

4 5 4 4 4 21 4 4 4 12 

4 5 5 5 4 23 5 4 5 14 

5 4 5 4 4 22 4 4 4 12 

3 4 4 4 3 18 4 4 3 11 

4 4 4 5 5 22 3 5 5 13 

3 4 4 4 4 19 4 3 4 11 

3 4 4 3 4 18 3 4 3 10 

4 4 5 4 3 20 4 4 5 13 

5 4 4 5 3 21 4 5 4 13 

4 4 5 3 4 20 5 4 4 13 

4 4 4 4 5 21 5 3 3 11 

3 3 4 4 4 18 4 4 3 11 

4 4 4 4 3 19 3 3 5 11 

4 4 5 4 4 21 4 4 4 12 

5 4 4 4 4 21 4 3 3 10 

5 4 4 4 4 21 4 4 4 12 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

4 4 4 4 5 21 3 4 4 11 

4 3 3 3 3 16 4 3 4 11 

4 4 4 4 5 21 5 4 4 13 

5 5 4 5 4 23 5 5 5 15 

2 4 3 3 4 16 2 3 3 8 

4 3 5 4 3 19 4 4 4 12 

4 4 4 5 4 21 3 4 4 11 

4 4 3 4 3 18 3 3 2 8 

5 5 4 4 4 22 5 4 4 13 

4 4 5 4 4 21 4 5 5 14 

5 5 5 5 5 25 5 5 4 14 

3 3 3 4 4 17 3 4 4 11 

3 4 4 4 4 19 4 3 3 10 
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2 3 4 3 3 15 4 3 4 11 

4 4 4 4 3 19 4 3 4 11 

4 4 4 5 5 22 4 4 4 12 

5 5 5 4 4 23 4 4 4 12 

5 4 5 4 4 22 4 5 5 14 

3 4 4 4 4 19 3 3 3 9 

4 4 4 4 4 20 4 5 5 14 

4 3 3 4 4 18 4 5 4 13 

3 4 3 4 4 18 3 3 4 10 

4 4 3 4 4 19 4 3 3 10 

4 4 4 4 4 20 4 4 5 13 

4 5 5 5 5 24 4 4 5 13 

4 5 4 5 4 22 4 4 4 12 

4 4 4 4 4 20 3 3 4 10 

5 5 5 4 5 24 5 5 5 15 

4 4 4 4 5 21 5 5 4 14 

4 4 4 4 3 19 4 4 4 12 

4 4 4 4 3 19 3 4 5 12 

4 4 4 3 4 19 5 5 4 14 

3 4 5 5 4 21 5 4 4 13 

4 5 4 4 4 21 4 5 3 12 

5 4 5 5 5 24 5 5 4 14 

5 5 4 3 4 21 5 3 4 12 

4 4 4 5 4 21 3 4 4 11 

5 4 5 3 4 21 5 4 5 14 

5 4 5 4 3 21 4 5 4 13 

5 5 4 5 5 24 4 5 5 14 

4 4 4 4 4 20 5 5 5 15 

5 5 5 4 5 24 4 5 4 13 

4 4 5 4 4 21 4 3 2 9 

5 5 4 5 4 23 3 5 4 12 

5 4 4 4 4 21 4 4 4 12 

4 3 4 3 5 19 4 4 4 12 

4 4 4 4 5 21 4 3 3 10 

4 4 3 4 3 18 4 4 3 11 

4 4 3 4 4 19 4 4 3 11 

4 4 4 4 5 21 4 4 4 12 

5 5 4 5 5 24 5 5 4 14 

4 4 4 4 5 21 3 4 3 10 

3 3 3 4 3 16 3 3 4 10 

4 4 4 4 3 19 4 3 4 11 

4 5 4 4 4 21 5 5 5 15 

4 4 4 4 2 18 3 3 3 9 

5 5 5 5 4 24 5 5 3 13 

3 4 4 3 3 17 3 4 3 10 

4 4 4 4 5 21 4 4 3 11 

4 4 4 4 4 20 3 3 4 10 

4 4 5 5 5 23 5 4 3 12 
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5 5 4 4 4 22 4 4 4 12 

4 4 4 5 4 21 5 4 5 14 

4 4 5 4 5 22 4 3 5 12 

5 5 5 5 5 25 5 4 4 13 

5 4 4 4 5 22 4 4 4 12 

Variabel Y (Y1 Dan Y2) 

Komitmen Efektif 
TOTAL 

Semangat Kerja 
TOTAL 

Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 

4 4 4 12 4 4 5 4 17 

3 3 3 9 3 4 3 3 13 

5 5 4 14 5 4 5 5 19 

4 4 4 12 4 4 5 4 17 

4 3 4 11 3 3 4 4 14 

4 5 5 14 5 5 5 4 19 

5 5 5 15 5 5 5 5 20 

4 4 4 12 4 4 4 4 16 

5 5 5 15 4 4 4 4 16 

4 4 4 12 4 5 4 4 17 

4 5 4 13 4 5 5 5 19 

3 3 3 9 3 3 4 4 14 

4 4 4 12 4 4 4 4 16 

4 4 3 11 3 4 3 3 13 

4 4 3 11 5 4 4 4 17 

4 4 3 11 4 4 4 4 16 

4 4 4 12 4 4 4 4 16 

5 4 5 14 5 5 5 5 20 

4 3 3 10 3 4 4 4 15 

3 4 4 11 4 4 4 3 15 

4 3 3 10 5 4 4 4 17 

3 3 4 10 4 4 4 4 16 

5 5 5 15 5 5 4 4 18 

3 4 4 11 4 4 3 3 14 

5 5 5 15 5 4 5 5 19 

3 3 4 10 4 4 4 4 16 

3 3 3 9 2 4 3 3 12 

3 4 4 11 5 5 4 5 19 

5 5 5 15 4 4 4 4 16 

5 4 5 14 4 5 4 5 18 

4 4 3 11 4 4 4 4 16 

5 5 4 14 4 4 4 4 16 

4 4 4 12 4 3 3 3 13 

5 5 4 14 4 4 4 5 17 

5 5 5 15 4 4 4 4 16 

4 5 4 13 4 4 5 5 18 

3 3 3 9 3 4 4 4 15 
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5 5 5 15 4 4 4 4 16 

5 5 5 15 5 5 5 5 20 

5 4 4 13 4 4 4 4 16 

4 4 4 12 4 4 4 4 16 

4 4 4 12 3 3 3 3 12 

5 4 4 13 4 4 4 4 16 

4 5 5 14 5 4 5 5 19 

5 4 4 13 4 4 5 4 17 

4 4 4 12 3 4 5 5 17 

4 4 4 12 4 3 4 4 15 

4 4 4 12 5 5 5 5 20 

3 4 3 10 3 3 3 4 13 

4 4 4 12 4 4 4 4 16 

5 5 5 15 5 5 5 5 20 

4 5 4 13 4 4 4 4 16 

4 4 5 13 5 4 4 4 17 

4 4 4 12 4 5 4 4 17 

4 5 4 13 4 4 4 4 16 

5 4 5 14 4 4 4 4 16 

3 4 4 11 4 4 4 3 15 

4 4 4 12 4 5 5 5 19 

4 4 4 12 4 4 4 4 16 

5 5 5 15 5 5 4 5 19 

4 3 3 10 4 4 4 4 16 

3 3 4 10 4 4 4 4 16 

5 5 5 15 5 4 4 4 17 

3 2 4 9 4 3 5 5 17 

4 3 2 9 3 4 4 4 15 

4 3 4 11 4 4 5 3 16 

4 4 4 12 4 4 4 4 16 

4 5 5 14 4 5 5 4 18 

4 5 4 13 5 4 5 4 18 

4 3 4 11 4 3 4 3 14 

4 4 4 12 5 4 3 4 16 

4 3 4 11 4 4 4 4 16 

4 4 4 12 4 5 4 4 17 

5 4 5 14 4 4 4 4 16 

4 4 4 12 4 2 4 5 15 

4 4 4 12 4 4 4 4 16 

3 4 3 10 3 4 3 3 13 

4 5 4 13 3 4 4 4 15 

5 4 5 14 5 5 4 5 19 

2 3 4 9 3 3 4 3 13 

3 4 4 11 4 4 4 4 16 

4 5 4 13 4 5 5 5 19 

3 4 4 11 3 3 3 3 12 

4 5 5 14 4 4 5 5 18 

5 4 4 13 5 5 5 5 20 
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5 5 5 15 5 4 4 4 17 

4 3 3 10 3 3 3 2 11 

4 4 4 12 4 4 3 4 15 

4 3 3 10 3 3 3 3 12 

4 4 4 12 4 3 4 4 15 

4 5 4 13 4 4 5 4 17 

5 4 4 13 4 5 4 5 18 

5 5 4 14 4 4 4 5 17 

3 4 3 10 3 4 4 4 15 

4 4 4 12 5 4 5 4 18 

5 4 4 13 4 4 3 3 14 

3 4 3 10 4 3 4 3 14 

5 4 4 13 4 4 5 4 17 

5 4 5 14 4 5 4 5 18 

5 5 4 14 5 5 5 4 19 

5 4 4 13 5 4 4 4 17 

4 4 5 13 4 4 4 4 16 

5 5 5 15 4 5 5 5 19 

5 4 4 13 4 4 4 5 17 

4 2 5 11 3 4 4 4 15 

4 4 4 12 4 4 4 4 16 

4 4 4 12 5 5 4 4 18 

4 5 4 13 5 4 4 4 17 

4 2 5 11 3 4 5 4 16 

5 4 5 14 4 5 5 5 19 

3 3 4 10 3 4 3 4 14 

4 4 5 13 4 5 4 4 17 

4 3 4 11 5 3 4 5 17 

3 5 4 12 5 4 5 4 18 

4 5 4 13 5 4 4 4 17 

4 4 4 12 4 4 4 4 16 

4 5 4 13 4 4 4 4 16 

4 4 4 12 3 4 4 4 15 

3 4 5 12 4 4 4 5 17 

5 4 5 14 4 4 4 4 16 

4 4 4 12 4 3 3 4 14 

4 5 4 13 4 3 4 5 16 

3 3 4 10 4 4 3 4 15 

4 3 3 10 4 4 4 4 16 

4 4 4 12 3 3 4 4 14 

4 5 4 13 4 4 4 5 17 

3 4 4 11 4 4 4 4 16 

4 4 4 12 3 3 3 3 12 

3 4 4 11 4 4 3 4 15 

5 5 5 15 5 5 5 4 19 

4 4 4 12 4 4 3 3 14 

4 5 5 14 5 5 4 4 18 

4 4 5 13 3 4 4 5 16 



115 
 

 
 

 

 

 

 

  

4 5 4 13 5 3 3 4 15 

3 3 3 9 5 5 3 3 16 

4 5 4 13 4 5 4 4 17 

5 4 3 12 3 4 4 4 15 

4 4 5 13 4 5 4 5 18 

4 5 4 13 5 4 4 4 17 

5 5 5 15 5 5 5 5 20 

4 4 5 13 4 4 4 5 17 
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Lampiran 3 

Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

1. Uji Validitas 

Variable Nilai r tabel Nilai r hitung  Keterangan 

X1.1 0.165 0,714 Valid 

X1.2 0.165 0,768 Valid 

X1.3 0.165 0,719 Valid 

X1.4 0.165 0,658 Valid 

X1.5 0.165 0,616 Valid 

X2.1 0.165 0,801 Valid 

X2.2 0.165 0,828 Valid 

X2.3 0.165 0,768 Valid 

Y1.1 0.165 0,803 Valid 

Y1.2 0.165 0,800 Valid 

Y1.3 0.165 0,773 Valid 

Y2.1 0.165 0,729 Valid 

Y2.2 0.165 0,730 Valid 

Y2.3 0.165 0,778 Valid 

Y2.4 0.165 0,771 Valid 
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2.  Uji Realibilitas 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

   Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

b. Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

standardized Items 

N of  

Items 

,717 ,717 3 
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c. Uji Multikolonieritas 

 

 Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

T Sig. Collinearity 

statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

 VIP 

 

(Constant) 1,051 ,919  1,143 ,255   

X1 ,367 ,055 ,488 6,681 ,000 ,635 1,574 

X2 ,303 ,068 ,324 4,437 ,000 ,635 1,574 

 a. Dependent Variable: Y1 

 Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

T Sig. Collinearity 

statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

 VIP 

 

(Constant) 3,094 1,100  2,812 ,006   

X1 
,539 ,066 ,610 8,195 ,000 ,635 1,57

4 

X2 
,174 ,082 ,158 2,126 ,035 ,635 1,57

4 
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d. Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

e. Uji Hipotesis Parsial ( Uji t) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 1,051 ,919  1,143 ,255 

 Percaya Diri ,367 ,055 ,488 6,681 ,000 

 KompetensiProfesionalitas ,303 ,068 ,324 4,437 ,000 

a. Dependent Variable: Y1 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta   

 (Constant) 3,094 1,100  2,812 ,006 

 Percaya Diri ,539 ,066 ,610 8,195 ,000 

 Kompetensi Profesionalitas ,174 ,082 ,158 2,126 ,035 

a. Dependent Variable: Y2 

 
b. Dependent Variable: Y2 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,730
a
 ,533 ,526 1,13101 

a. Predictors: (Constant), Total X1, Total X2 

b. Dependent variabel : Total – Y 



120 
 

 
 

Dokumentasi 

 

 
 

 



121 
 

 
 

 



122 
 

 
 

 

 



                                                                                                                                                                              123 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nurhayati lahir di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja 

Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Desa Kaduaja pada tanggal 05 Juli 

2000. Penulis merupakan anak satu-satunya dari pasangan bapak Basri dan 

Ibu Dewi. Pada tahun 2006 penulis memulai pendidikan sekolah dasar di 

Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kaduaja. Penulis kemudian melanjutkan 

sekolah menengah pertama di madrasah Tsanawiyah kaduaja, pada tahun 

2012. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah 

atas di Madrasah Aliyah Swasta Kaduaja dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, 

penulis melanjutkan pendidikan ke  jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Manajemen, jalur 

SNMPTN dan lulus pada tahun 2023 dengan IPK 3,58. 

 


