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ABSTRAK 

Nama   : Salmiah 

Nim   : 70300116040 

Judul  : Penerapan Perawatan Spiritual Perawat di Ruang Rawat 

Inap RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng   

Latar Belakang: Pada pelayanan kesehatan penerapan asuhan keperawatan 

holistik khususnya pada aspek spiritual sangat minim, karena pelayanan 

keperawatan lebih menitik beratkan pada aspek biologis. Hal ini terjadi karena 

penyakit yang dikeluhkan pasien kebanyakan adalah penyakit biologis. Penyakit 

biologis ini dapat mempengaruhi aspek psikologis, sosiologis dan spiritual. 

Tujuan: Penelitian untuk mengetahui penerapan perawatan spiritual perawat di 

RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng. Metode: Menggunakan 

kuantitatif deskriptif analisis, dengan Survey menggunakan kuisioner (SCCS). 

Hasil: Dari 72 Responden  yang di dapatkan pada Ruang Rawat Inap RSUD. 

Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, Pada penerapan Komunikasi 

sebanyak 6o Perawat dengan Kategori Sedang (83.3%), 9 Perawat Kategori 

Tinggi (12.5), 3 perawat dengan Kategori Rendah (4.2). Penilaian dan 

Implementasi 68 perawat kategori tinggi (94.4%), 4 perawat dengan kategori 

sedang (5.6). peningkatan rujukan perawatan spiritual 69 perawat (95.8%) dengan 

Kategori Sedang, 2 perawat (2.8) 1 perawat (1.4) dengan kategori rendah. 

Dukungan pribadi dan konseling 65 perawat (90.3%) kategori tinggi, 7 perawat 

(9.7) dengan kategori sedang. Profesionalisasi dan peningkatan kualitas terdapat 

44 perawat (61.1%) Kategori Tertinggi, 25 perawat (34.7) dengan kategori 

sedang, 3 perawat (4.2) dengan kategori Rendah. Kesimpulan: Penerapan 

Perawatan Spiritual di Ruang Rawat Inap RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar 

Makkatutu Bantaeng mayoritas memiliki penerapan yang sangat baik. 

Rekomendasi: Penerapan perawatan spiritual sangat dibutuhkan dan perluh di 

kembangkan di indonesia maupun di luar negeri, karna memberikan pelayanan 

terbaik akan berpengaruh pada pasien dan keluarga pasien untuk meningkatkan 

kualitas hidup. 

 

Kata Kunci : Keperawatan Holistik, Rujukan dan Konsultasi 
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ABSTRACT 

Name  : Salmiah 

Nim   : 70300116040 

Title  : Application of Spiritual Care of Nurses in the Inpatient Room 

of RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng   

Background: In health services, the application of holistic nursing care, 

especially in the spiritual aspect, is very minimal, because nursing services focus 

more on biological aspects. This happens because most of the diseases that 

patients complain about are biological diseases. This biological disease can affect 

psychological, sociological, and spiritual aspects. Purpose: Research to find out 

the application of spiritual care for nurses in hospitals. Prof. Dr. H.M. Anwar 

Makkatutu Bantaeng. Methods: Using quantitative descriptive analysis, using a 

survey using a questionnaire (SCCS). Results: Of the 72 respondents who got to 

the Hospital Inpatient Room. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, In the 

application of Communication there were 6o Nurses in the Moderate Category 

(83.3%), 9 Nurses in the High Category (12.5), 3 nurses in the Low Category 

(4.2). Assessment and Implementation of 68 nurses in the high category (94.4%), 

and 4 nurses in the medium category (5.6). increase in spiritual care referrals 69 

nurses (95.8%) in the Moderate Category, 2 nurses (2.8) 1 nurse (1.4) in the low 

category. Personal support and counseling 65 nurses (90.3%) in the high 

category, and 7 nurses (9.7) in the medium category. Professionalization and 

quality improvement were 44 nurses (61.1%) in the highest category, 25 nurses 

(34.7) in the medium category, and 3 nurses (4.2) in the low category. 

Conclusion: Application of Spiritual Treatment in Hospital Inpatient Rooms. 

Prof. Dr. Most of H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng has a very good application. 

Recommendation: The application of spiritual care is urgently needed and needs 

to be developed in Indonesia and abroad, because providing the best service will 

affect patients and their families to improve their quality of life. 

 

Keywords: Holistic Nursing, Referral and Consultation
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Spiritualitas merupakan sumber yang sangat penting dalam kesejahteraan 

fisik dan psikologis kesehatan. Banyak peneliti yang melaporkan bahwa orang 

yang memiliki spiritualitas lebih tinggi menunjukkan kesehatan mental yang 

sangat baik dan lebih cepat beradaptasi dengan masalah kesehatan dirinya, 

dibandingkan dengan mereka yang memiliki spiritualitas lebih rendah (Sun et 

al., 2021).  

Perawatan spiritual bukanlah konsep baru perawatan kesehatan (Wong et 

al.,2008). Dimasa lalu dan sampai sekarang, pemimpin perawat dan kode serta 

standar internasional telah di tekankan aspek spiritual dalam praktik 

perawatan holistik (Ergul,2010)  pada komisi eropa juga telah menekankan 

pentingnya aspek spiritual, agama serta budaya dari kehidupan masyarakat, 

hal perasaan kesejahteraan dan merekomendasikan agar perawat profesional 

terlatih (Aslan & Unsal, 2021) 

Beberapa penelitian telah menggambarkan pentingnya spiritualitas dalam 

mengatasi penyakit serius lainnya. Berbagai dimensi dikaitkan dengan hasil 

fisik, emosional dan sosial yang lebih baik. Namun, ada juga bukti bahwa 

beberapa faktor berhubungan dengan hasil yang lebih buruk. Sejumlah 

penelitian dalam sampel rumah sakit, klinis dan komunitas melaporkan aspek 

seperti perawatan spiritual, tekanan spiritual, dan perjuangan untuk dikaitkan 
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dengan tekanan fisik dan psikologis yang lebih besar hasilnya akan lebih 

buruk (Damen et al., 2021).  

Sejumlah penelitian dalam sampel klinis dan komunitas melaporkan aspek 

rumah sakit seperti nyeri spiritual, tekanan spiritual, dan perjuangan rumah 

sakit untuk dikaitkan dengan tekanan fisik dan psikologis yang lebih besar. 

Telah dijelaskan distress dan bukti hubungan mereka dengan hasil yang lebih 

buruk telah dilaporkan. Misalnya, rasa sakit spiritual telah didefinisikan 

sebagai "rasa sakit yang jauh di dalam jiwa anda yang bukan fisik," dinilai 

dengan pertanyaan penyaringan 1 item. Salah satu studi pertama tentang nyeri 

spiritual adalah studi kualitatif kecil dimana 96% pasien lanjut usia dilaporkan 

mengalami nyeri spiritual. Studi selanjutnya pada sampel kanker stadium 

lanjut yang lebih besar melaporkan prevalensi lebih dari 40%. Rasa sakit 

spiritual dikaitkan dengan indikator tekanan fisik dan psikologis, termasuk 

tingkat rasa sakit fisik yang lebih tinggi, kantuk, kecemasan, depresi, bersama 

dengan religiositas yang dirasakan diri sendiri dan kualitas hidup spiritual 

yang lebih rendah. Salah satu pendekatan untuk menilai tekanan spiritual 

termasuk keputusasaan, kecemasan dan/atau ketakutan, tidak berarti, dan rasa 

bersalah.17 Distress pada domain ini dan beberapa domain lainnya ditemukan 

pada 44% perawatan paliatif pada pasien dengan kanker, dengan hubungan 

dengan usia yang lebih muda, nyeri dan depresi.(Damen et al., 2021) 

Spiritualitas memiliki dampak yang kuat, tidak hanya pada saat sakit, 

tetapi juga pada saat sehat, karena spiritualitas memastikan bahwa seseorang 

mengenali diri mereka sendiri dan kekuatannya. Ini memberi mereka harapan 
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dan rasa kedamaian dengan mendukung kekuatan dan persepsi hidup yang 

positif (Ergül & Temel, 2004; Hall, 2006). Banyak penelitian dalam literatur 

menunjukkan kontribusi positif spiritualitas terhadap kehidupan pasien 

(Bediako et al., 2011; Jim et al., 2015; Koenig, 2012; Moadel et al., 2000). 

(Aslan & Unsal, 2021) 

Perawatan merupakan salah satu layanan kesehatan yang memandang 

manusia secara holistik. Pada pelayanan kesehatan penerapan asuhan 

keperawatan holistik khususnya pada aspek spiritual sangat minim, karena 

pelayanan keperawatan lebih menitik beratkan pada aspek biologis. Hal ini 

terjadi karena penyakit yang dilihat dan dikeluhkan pasien kebanyakan adalah 

penyakit biologis. Penyakit biologis ini dapat mempengaruhi aspek psikologis, 

sosiologis dan spiritual. Jika penanganannya hanya berfokus pada aspek 

biologis saja dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru (Dwi, 2021)  

Untuk perawatan kesehatan sangat penting untuk menyediakan kegiatan 

spiritual sebagai praktik perawatan diri karena kegiatan tersebut dapat 

meningkatkan kesejahteraan spiritual dan kualitas hidup serta mengurangi 

depresi (White, 2016). Telah ditekankan bahwa aspek fisik, emosional, 

mental, sosial budaya dan spiritual individu harus dipertimbangkan ketika 

memberikan perawatan holistik yang dianggap sebagai blok bangunan sistem 

kesehatan umum saat ini (Boztilki & Ardıc, 2017; Dastan & Buzlu, 2010; 

Ramezani et al., 2014). Kesehatan tidak lagi dianggap sebagai keadaan 

keberadaan yang pasif, sebaliknya ini adalah proses mencapai tingkat 

kesehatan yang lebih tinggi di setiap dimensi (Chan et al., 2006).  
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Perawatan spiritual melibatkan intervensi khusus untuk mengatasi 

spiritualitas pasien yang mungkin melibatkan penilaian, dukungan, bimbingan, 

konseling dan pelaksanaan atau bantuan dengan praktik ritual yang sesuai 

dengan kebutuhan pasien/klien (WHO, 2017). Dengan demikian, perawatan 

spiritual berdiri di samping individu, dan mendukung dalam hal agama dan 

keyakinan, menjadi efektif dalam memecahkan masalah dan menjawab 

pertanyaan, menunjukkan cara untuk mempraktikkan adat dan ibadah, 

membantu pasien untuk menemukan arti dari keberadaan dan kehidupan 

mereka selama ini. periode mereka yang menyakitkan, bermasalah, sedih, dan 

menakutkan dan selama masa krisis, seperti serangan penyakit yang tiba-tiba 

(Erişen & Sivrikaya, 2017). Para ahli sepakat bahwa perawat harus siap untuk 

memberikan perawatan spiritual saat dibutuhkan, termasuk evaluasi kebutuhan 

spiritual, karena pasien dapat mengalami ketidak nyamanan spiritual setiap 

saat selama perawatan mereka (Giske & Cone, 2015). Jika perawat 

mengevaluasi kebutuhan spiritual pasien dan mengembangkan intervensi yang 

membantu mereka memenuhi kebutuhan ini, mereka dapat membantu pasien 

meningkatkan kualitas hidup mereka dan, dalam beberapa kasus, mengurangi 

rasa sakit mereka (Barber, 2008)  

 Penelitian yang dilakukan di Turki juga mengungkapkan bahwa yang 

berhubungan dengan pekerjaan seperti, jumlah shift bulanan, cara kerja, rata-

rata jam kerja mingguan, berdampak pada kualitas hidup profesional perawat 

dan persepsi spiritualitas. Perawatan spiritual tersebut tidak berpengaruh pada 

spiritualitas dan perawatan spiritual. Secara khusus, persepsi perawat tentang 
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spiritualitas dan perawatan spiritual menunjukkan korelasi positif dengan 

pengalaman kerja, yang dapat dijelaskan dengan fakta bahwa semakin 

berpengalaman seorang perawat, semakin tinggi persepsi spiritualitas. 

Tampaknya, beberapa penelitian menyebutkan faktor-faktor seperti 

lingkungan kerja, kondisi kerja, pengalaman dan tingkat pendidikan, 

keterbukaan pasien terhadap komunikasi, ketakutan, kapasitas kasih sayang, 

dan suasana hati yang dapat mempengaruhi perawatan spiritual.(Yildirim & 

Ertem, 2022)  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah pada tahun 2013, 

ditemukan bahwa keperawatan spiritual masih belum dilakukan di RS Ibnu 

Sina Makassar. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sebanyak 17 

pasien menyatakan puas dengan pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah 

diberikan, sedangkan 28 pasien lainnya menyatakan kecewa dengan 

penggunaan asuhan keperawatan yang kurang baik. Namun, ditemukan 14 

individu dengan tingkat pengetahuan yang sangat baik dalam pelayanan 

spiritual dalam penelitian Nurhafza, (2022) di Rsup. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar tentang pelayanan spiritual dan asuhan kerohanian dan keagamaan. 

Menurut penelitian Ardiansyah terhadap 200 perawat diarea kota 

Makassar, ditemukan  perawat sebanyak 150 (75%) yang memiliki tingkat 

kompetensi spiritual tertinggi, diikuti oleh 43 perawat (21.5%) yang ada dalam 

kategori kompetensi sedang dan tujuh perawat (21,5%). perawat (3,5%) yang 

termasuk dalam kategori kompetensi rendah. Berdasarkan data tersebut di 
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atas, 150 responden (75%) dari 200 responden menilai kompetensi 

spiritualnya berada pada kelompok tinggi. (Ardiansyah A, 2021) 

Kuantitas dan kualitas studi tentang spiritualitas telah berkembang 

selama 20 tahun terakhir di antara sejumlah profesional kesehatan (Komariah 

Maria, Adriani Dessy, 2020). Karena itu membantu menumbuhkan emosi 

ketenangan dan ketentraman, terutama ketika seseorang sedang mengalami 

keadaan darurat atau ketika mereka dianalisis dengan penyakit atau kanker 

yang mengancam jiwa, keberadaan dunia lain dipandang sebagai sudut utama 

kesejahteraan pasien(Martins, Caldeira, 2018; Martins et al., 2019). 

Islam memerintahkan supaya tidak pernah melupakan kewajiban 

berikhtiar, karena Allah telah menyediakan obat untuk setiap penyakit. Seperti 

yang telah di gambarkan oleh nabi Musa as, sebagai berikut: 

 ء  دوََاوَجَعَمَ نِكُمِّ داَءٍ  وَسَهَّىَ إنَِّ اللهَ أنَْزَلَ اندَّاءَ وَاندَّوَاءَ  عَنْ أبَِي اندَّرْداَءِ قَالَ قَالَ رَسُىلُ اللهِ صَهَّى اللهُ عَهيَْهِ 

                                                                  بحَِزَاو تدَاَوَوْا وَلَ  فَتدَاَوَوْا 

              

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, Allah menurunkan 

penyakit beserta obatnya, dan Dia telah menetapkan bagi setiap penyakit 

obatnya.Maka, janganlah berobat dengan perkara yang haram." (HR Abu 

Dawud). 

Dikisahkan, Nabi Musa tertimpa suatu penyakit, orang-orang Bani Israil 

menjenguknya. Saat mereka mengetahui jenis penyakit yang diderita Nabi 

Musa, mereka menyarankannya untuk meminum obat tertentu agar bisa 

sembuh. Namun, saat itu Nabi Musa menjawab, "Saya tidak akan minum 

sampai Allah SWT menyembuhkan penyakit saya tanpa meminum obat. 

"Seperti dikisahkan dalam buku berjudul "365 Kisah Teladan Islam" karya 
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Ariany Syurfah, penyakit Nabi Musa tak kunjung sembuh lantaran enggan 

meminum obat. 

Hingga kemudian, Allah menurunkan wahyu kepadanya. "Demi 

keagungan dan kemuliaan-Ku, Aku tidak akan menyembuhkanmu sampai 

engkau mengobati dirimu sendiri dengan obat yang mereka sebutkan." 

Kemudian, Nabi Musa berkata kepada orang-orang Bani Israil agar 

mengobatinya dengan obat yang mereka sebutkan. Lalu, mereka segera 

mengobatinya dan Nabi Musa pun sembuh. 

Dari penerapan pelayanan yang baik dalam mewujudkan suatu visi misi 

serta motto yang dimiliki oleh rumah sakit telah di jalankan selama ini, visi 

tersebut yaitu ― Terwujudnya RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu 

Bantaeng sebagai primadona di selatan, dengan Motto yang di miliki untuk 

menjaga mutu pelayanan dengan spirit kompetensi dan integritas moral.  

Mengingat pemenuhan kebutuhan spiritual sangatlah penting dalam 

pelayanan dan perawatan spiritual, serta melihat dari visi, misi dan motto 

rumah sakit, sehingga penulis sangat tertarik melakukan penelitian tentang, 

Penerapan Perawatan Spiritual Perawat di Ruang Rawat Inap RSUD. Prof. Dr. 

H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan 

yang menjadi pembahasan dalam penelitian adalah bagaimana Penerapan 

Perawatan Spiritual Perawat di Ruang Rawat Inap RSUD. Prof. Dr. H. Anwar 

Makkatutu Bantaeng 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Perawatan 

Spiritual Perawat di Ruang Rawat Inap RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar 

Makkatutu.   

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahui penerapan spiritual komunikasi perawat terhadap pasien 

b. Diketahui penerapan spiritual penilaian dan implementasi perawatan 

spiritual terhadap pasien 

c. Diketahui penerapan spiritual peningkatan rujukuan perawatan 

spiritual terhadap pasien 

d. Diketahui penerapan spiritual dukungan pribadi dan konseling 

terhadap pasien  

e. Diketahui penerapan spiritual profesionalisasi dan peningkatan 

kualitas perawatan spiritual terhadap pasien 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi institusi 

Penelitian ini dapat diagunakan dalam pengembagan ilmu 

pengetahuan ataupun sebagai pembelajaran dalam pengembangan 

penelitian, dalam bidang kesehatan terkususnya pada perawatan spiritual. 
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2. Bagi peneliti 

Sebagai bahan informasi untuk menilai tingkat pengetahuan dan 

penerapan perawatan spiritual. Untuk menambah wawasan peneliti dalam 

mengolah dan mengumpulkan data penelitian.  

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai media penyampaian informasi kemasyarakat mengenai 

manfaat tentang pendekatan Spiritual itu penting. 

4. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja perawat dan 

tenaga medis lainnya dalam menerapkan perawatan spiritual yang lebih 

optimal. 

E. Definisi Operasional 

Donsu, (2016) Menurut prosedur penelitian yang dapat diamati, definisi 

operasional mengacu pada variabel yang digunakan secara operasional 

Penerapan spiritual perawat merupakan variabel yang diteliti dalam penelitian 

ini. 
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Tabel 1.1 Definisi Operasional 

No Variabel Penelitian Definisi Operasional Alat dan Cara Ukur Skala 

Pengukuran 

Kriteria Objektif 

  

1.  

  

Komunikasi 

Perencanaan, perawat 

dapat mendengarkan                                                                                                                                                                                                  

secara aktif atau peduli 

dengan                                                                                                                                                                                                                                                                 

masalah yang dialaminya. 

Membangun                                                                                                                                                                                                                         

kepercayaan dan 

keyakinan untuk                                                                                                                                                                                                                                                                                    

menginspirasi pasien. 

Kuisioner sebanyak 

2 pertanyaan                                                                                                                                     

dengan pilihan 

jawaban:          

5:sangat setuju 

4 : setuju 

3 : ragu-ragu 

2 : tidak setuju 

1 : sangat tidak 

setuju 

Likert Buruk : jika skor responden  ≤ 

nilai median dan sampel 

 

Baik : Jika Skor responden > dari 

nilai median sampel 

2.  Penilaian dan 

implementasi 

perawatan spiritual 

Memenuhi kebutuhan 

spiritual pasien tepat 

waktu dengan cara 

berkonsultasi terhadap 

pasien, mencatat menjadi 

rencana keperawatan 

selanjutnya, 

Kuisioner sebanyak 

6  pertanyaan                                                                                                                                     

dengan pilihan 

jawaban:          

5:sangat setuju 

4 : setuju 

3 : ragu-ragu 

2 : tidak setuju 

1 : sangat tidak 

setuju 

Likert Buruk : jika skor responden  ≤ 

nilai median dan sampel 

 

Baik : Jika Skor responden > dari 

nilai m 

edian sampel 

 

 

 

 

3.  Peningkatan Rujukan 

Perawatan Spiritual 

Memperhatikan kebutuhan 

spiritual pesien untuk 

pemenuhan dalam 

tindakan lebih lanjut, 

mengarahkan kepada 

Kuisioner sebanyak 

4  pertanyaan                                                                                                                                     

dengan pilihan 

jawaban:          

5:sangat setuju 

Likert Buruk : jika skor responden  ≤ 

nilai median dan sampel 

 

Baik : Jika Skor responden > dari 

nilai median sampel 
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penasehat spiritual atau 

ahli agama 

4 : setuju 

3 : ragu-ragu 

2 : tidak setuju 

1 : sangat tidak 

setuju 

 

4.  Dukungan Pribadi 

dan Konseling  

Mengarahkan pasien agar 

membaca kitab suci, 

beribadah serta 

mendengarkan lantunan-

lantunan ayat sesuai 

keyakinan pasien. 

 

Kuisioner sebanyak 

6 pertanyaan                                                                                                                                     

dengan pilihan 

jawaban:          

5:sangat setuju 

4 : setuju 

3 : ragu-ragu 

2 : tidak setuju 

1 : sangat tidak 

setuju 

Likert Buruk : jika skor responden  ≤ 

nilai median dan sampel 

 

Baik : Jika Skor responden > dari 

nilai median sampel 

5.  Profesionalisasi 

Peningkatan Kualitas 

Perawatan Spiritual 

Perawat dapat melakukan 

pelatihan atau 

pengembangan pelayanan 

spiritual serta berdiskusi 

sesama rekan, 

merekomendasikan  

beberapa segi perawatan 

spiritual untuk 

administrasi lingkungan. 

Kuisioner sebanyak 

5 pertanyaan                                                                                                                                     

dengan pilihan 

jawaban:          

5:sangat setuju 

4 : setuju 

3 : ragu-ragu 

2 : tidak setuju 

1 : sangat tidak 

setuju 

 

Likert Buruk : jika skor responden  ≤ 

nilai median dan sampel 

 

Baik : Jika Skor responden > dari 

nilai median sampel 
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F. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No Nama Peneliti Judul Metode Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan dengan Riset 

1.   (Ardiansyah, 2021) Analisis Tingkat 

Kompetensi 

Spiritual 

Perawat di Kota 

Makassar 

Kuantitatif Analisis 

Deskiptif 

Sebagian besar perawat 

Makassar (150 responden 

atau 75%) dari 200 

responden memiliki 

kompetensi spiritual 

kategori tinggi. 

Penilitian ini menggunakan  

Kuesioner Skala Kompetensi 

Perawatan Spiritual (SCCS), 

metodologi penelitian kuantitatif, 

digunakan untuk menilai tingkat 

kompetensi spiritual perawat. 

2.  (Aslan, H., & 

Unsal, A. 2021) 

Nursing 

Students’ 

Perception 

Levels of 

Spirituality and 

Spiritual Care in 

Turkey. 

Analisi Deskriptif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat 

persepsi spiritual care 

mahasiswa keperawatan 

tergolong tinggi. 

Penelitian ini dilakukan untuk 

menentukan tingkat persepsi 

spiritualitas dan 

perawatan spiritual mahasiswa 

keperawatan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat ini. 

Penelitian dilakukan di fakultas 

keperawatan 

sebuah universitas yang terletak di 

Turki timur. pertanyaan terkait 

dengan perawatan spiritual dan 

Spirituality and 

Spiritual Care Rating Scale 

(SSCRS). 
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3.  (Demen, A., 

Exline, J., dkk, 

2021) 

Prevalence, 

Predictors and 

Correlates of 

religious and 

spiritual 

struggles in 

palliative 

cancerpatients. 

Journal Of Pain 

and Symptom 

Management, 

62(3), e139–

e147. 

https://doi.org/1

0.1016/j.jpainsy

mman.2021.04.0

24 

Edmonton Symp tom 

Assessment Scale 

(ESAS), Patient 

Dignity Inventory 

(PDI) dan Quality of 

Life at the End of Life 

(QUAL-E). 

Studi ini melibatkan 331 

peserta. Beberapa 

perjuangan r/s dilaporkan 

oleh 66%, perjuangan 

sedang hingga tinggi 

untuk setidaknya satu item 

dilaporkan oleh 20% pasien. 

Dalam analisis bivariat, 

perjuangan r/s dikaitkan 

dengan beban 

gejala yang lebih besar, 

masalah terkait martabat 

yang lebih besar, dan 

kualitas hidup yang lebih 

buruk; dalam analisis 

multivariabel, masalah 

terkait martabat tetap 

menjadi prediktor 

perjuangan r/s total. 

Dokter harus mempertimbangkan 

skrining berkala untuk r/s 

perjuangan dan rujukan untuk 

perawatan spiritual jika 

diindikasikan. 

4.  (Nurhafzah I, 

2020)  

Kesadaran, T., 

Dalam, S., 

Keperawatan, 

P., Ruang, D. I., 

& Inap, R. 

(2022). Rsup dr 

wahidin 

sudirohusodo 

makassar 

kuantitatif dan  desain 

untuk pra-dan pasca-

tes satu kelompok 

 

Berdasarkan investigasi 

penyebaran rekurensi 

informasi pra dan pasca 

asuhan terkait dengan 

pelayanan dan perawatan 

spiritual, pada saat 

dilakukan penelitian terdapat 

7 perawat (46,6%) dengan 

tingkat informasi yang baik, 

Penelitian ini menggunakan 

workshop sebagai perbandingan 

dan  desain one group pre test-post 

test design yg dilakukan pada 

perawat di ruang perawatan RSUP. 

DR. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar 

https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.04.024
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.04.024
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.04.024
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.04.024
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4 perawat (26,7%) dengan 

tingkat informasi cukup 

baik, dan 4 perawat atau 

(26,7%) dengan informasi 

kurang. Setelah dilakukan 

workshop atau post test 

ditemukan bahwa 14 orang 

dengan tingkat 100% 

memiliki tingkat 

pengetahuan yang baik. 

5.  (Sun, S., 

Yeounsoo, K., 

Godwin, K., Gil, 

M., & Kim, D. 

2021). 

The Benefits of 

Spiritual 

Diaries : A 

Mixed ‑ Method 

Study in Korea. 

Journal of 

Religion and 

Health, 

kuantitatif, Tiga tema utama dengan 

menggunakan empat 

wawancara kelompok 

terfokus, diidentifikasi: (a) 

perolehan kebiasaan saleh, 

(b) perjalanan lebih dekat 

dengan Yesus, dan 

(c) kepenuhan hadirat Allah. 

Temuan ini sangat penting 

bagi penyedia 

layanan kesehatan yang 

ingin memfasilitasi 

perawatan diri pasien. 

penelitian ini juga mengeksplorasi 

manfaat menulis buku 

harian spiritual di antara 37 orang 

dewasa. 

6.  (Liefbroer, A.I., 

Werstra,I. R., 

Janssen, D. J. A., 

dkk 2021) 

spiritual Care 

Intervention For 

chaplains in 

home - based 

palliative Care : 

Metode 

penelitian chaplaincy 

campuran 

menjelaskan dan 

mendiskusikan desain 

penelitian, intervensi, 

peserta, strategi 

pengambilan sampel, 

dari penelitian ini adalah 

untuk menyajikan desain penelitian 

metode 

campuran yang menyelidiki 

dampak intervensi 
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design of a 

mixed-methods 

study 

investigating 

effects on 

patiens' spiritual 

wellbeng . 

Journal of 

health care 

chaplaincy, 

0(0),1-14. 

http://doi.orang 

/10.1080/08854

726.2021.18945

32 

keterlibatan pasien dan 

publik, prosedur, 

pertimbangan etis, 

pengumpulan data, dan 

analisis. 

perawatan spiritual pada 

kesejahteraan 

spiritual pasien dalam perawatan 

paliatif 

berbasis rumah. 

 

7.  

(Yildirim, J. G., & 

Ertem, M. 2022) 

Kualitas hidup 

profesional dan 

persepsi 

spiritualitas dan 

perawatan 

spiritual antara 

perawat: 

Hubungan dan 

faktor 

yang 

mempengaruhi 

Analisis regresi linier digunakan untuk menilai 

pengaruh variabel pada 

persepsi spiritualitas dan 

perawatan 

spiritual. Ukuran sampel 

ditentukan oleh program 

analisis daya 

G*power 3.1.3 di mana p 

<0,05 ditentukan signifikan 

secara statistik 

Perbandingan silang subskala 

ProQOL dan 

SSCRS 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjuan Teori 

1. Defenisi Perawat 

Menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perawat adalah 

seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi keperawatan baik 

di dalam maupun di luar negeri, oleh Pemerintah. Keperawatan 

memberikan perawatan kepada orang, keluarga, kelompok, atau 

komunitas. UU RI Nomor 38 Tahun 2014). Asuhan keperawatan adalah 

suatu manfaat yang diberikan oleh perawat dalam bentuk asuhan 

keperawatan dimana terjadi interaksi antara perawat dengan klien dan 

lingkungannya untuk memenuhi keinginan dan kebebasan klien dalam 

merawat dirinya sendiri. Dalam mengasah, mengasah keperawatan harus 

didasarkan pada kemanusiaan, nilai-nilai logis, moral dan keterampilan 

halus, manfaat, kesopanan, jaminan, kesejahteraan dan keamanan klien. 

(UU RI, Nomor 38 Tahun 2014).(Ardiansyah A, 2021) 

2. Spiritual Care 

Spiritual Care adalah praktek dan prosedur yang dilakukan oleh 

perawat terhadap pasien untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien. 

Menurut Meehan (2012) spiritual care adalah kegiatan dalam keperawatan 

untuk membantu pasien yang dilakukan melalui sikap dan tindakan 

praktek keperawatan berdasarkan nilai-nilai keperawatan spiritual yaitu 
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mengakui martabat manusia, kebaikan, belas kasih, ketenangan dan 

kelemahlembutan. Jamieson (2010) mengatakan bahwa spiritual care 

merupakan aspek perawatan yang integral dan fundamental dimana 

perawat menunjukkan kepedulian kepada pasien. Mc Sherry & Jamieson 

(2010) mengatakan bahwa spiritual care merupakan aspek perawatan yang 

integral dan fundamental dimana perawat menunjukkan kepedulian kepada 

pasien. Spiritual care berfokus pada menghormati pasien, interaksi yang 

ramah dan simpatik, mendengarkan dengan penuh perhatian dan 

memberikan kekuatan pada pasien dalam menghadapi penyakitnya 

(Mahmoodishan, 2010).  

Spiritual care tidak mempromosikan agama atau praktek untuk 

meyakinkan pasien tentang agamannya melainkan memberi kesempatan 

pada pasien untuk mengekspresikan nilai-nilai dan kebutuhan mereka, dan 

memberdayakan mereka terkait dengan penyakitnya (Sartori, 2010). Dari 

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa spiritual care adalah praktek dan 

prosedur keperawatan yang dilakukan perawat untuk memenuhi kebutuhan 

spiritual pasien berdasarkan nilai-nilai keperawatan spiritual yang 

berfokus pada menghormati pasien, interaksi yang ramah dan simpatik, 

mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi kesempatan pada pasien 

untuk mengekspresikan kebutuhan pasien, memberikan kekuatan pada 

pasien dan memberdayakan mereka terkait dengan penyakitnya, dan tidak 

mempromosikan agama atau praktek untuk meyakinkan pasien tentang 

agamannya. 
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3. Kesadaran Diri 

Kapasitas untuk memahami perasaan seseorang, alasan dibaliknya, 

dan bagaimana tindakan seseorang mempengaruhi orang lain dikenal 

sebagai kesadaran diri. Kemampuan tersebut meliputi kapasitas ketegasan, 

kapasitas pengendalian diri dan kemandirian, kapasitas kesadaran diri dan 

kapasitas kepuasan diri terhadap potensi diri baik dalam pekerjaan maupun 

kehidupan pribadi. Kemampuan ini juga mencakup kemampuan 

komunikasi pikiran dan perasaan yang jelas, kemampuan mempertahankan 

diri dalam mempertahankan pendapat, kemampuan diarahkan dan 

mengendalikan diri, kemampuan mandiri, kemampuan menyadari diri dan 

menikmati kelemahan diri sendiri. Fondasi dari kecerdasan emosional 

adalah kesadaran diri. Untuk wawasan psikologis dan pemahaman diri, 

kapasitas untuk melacak emosi sepanjang waktu sangatlah penting. Orang 

yang cerdas emosional 

4. Spiritual 

Kata ―spirit‖ yang mengacu pada sikap atau semangat yang 

memotivasi perilaku manusia (Widi, 2008 dalam Wulandari, 2016). 

Istilah/ "spiritual" berasal dari kata Latin "spiritus", yang berarti bernafas 

atau mengeluarkan. Istilah "spiritual" menggambarkan bagaimana orang 

menemukan tujuan hidup mereka melalui hubungan interpersonal, 

intrapersonal, dan transpersonal serta hubungan mereka dengan Sang 

Pencipta, makhluk tertinggi. Spiritualitas adalah keyakinan adanya 

kekuatan yang lebih tinggi (Tuhan), yang menggugah hasrat dan kecintaan 
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terhadap keberadaan Tuhan sekaligus sebagai tempat memohon ampunan 

atas segala kesalahan yang telah lalu. (Reed,1991 dalam Hardianto, 2017). 

Menemukan makna dan tujuan hidup, menemukan kapasitas 

seseorang untuk menarik kekuatan dari dalam, dan mengalami emosi 

terhadap Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan lingkungan adalah semua 

aspek spiritualitas (Hurna, 2019). Manusia memiliki keinginan mendasar 

yang harus dipenuhi, termasuk kebutuhan spiritual. Menurut Maryam 

(2020), kebutuhan spiritual meliputi keyakinan, harapan, dan keyakinan 

kepada Tuhan serta keinginan akan kasih sayang, bantuan, kedamaian, 

perlindungan, dan kekuatan. Mereka juga berfungsi sebagai landasan 

untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan hukum agama. 

Florance Nightingale menyatakan bahwa mendukung memenuhi 

kebutuhan spiritual sama pentingnya dengan memenuhi kebutuhan fisik, 

dan spiritualitas adalah hal yang membuat orang termotivasi dalam 

lingkungan medis. (Delgado, 2005; Kelly, 2004). Spiritualitas adalah 

komponen yang penting. 

Hidayat (2006) mendefinisikan spiritualitas sebagai keyakinan 

seseorang pada kekuatan yang lebih tinggi (Tuhan), yang membangkitkan 

hasrat atau cinta kepada Tuhan dan pengakuan bersalah atas semua 

pelanggaran masa lalu. Spiritualitas adalah keyakinan akan hubungan 

seseorang dengan Sang Pencipta dan Yang Maha Kuasa. Seseorang yang 

menganggap Allah sebagai Yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta adalah 

contohnya (Hamid, 2008). 
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5. Kebutuhan Spiritual 

Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau 

mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, serta 

kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai dan 

dicintai, menjalani hubungan penuh rasa percaya pada Tuhan (Hamid, 

2011). Menurut Hodge et al (2011) menyebutkan bahwa individu 

dikuatkan melalui “spirit” yang mengakibatkan peralihan yang penting 

selama periode sakit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hodge et al 

(2011) menemukan enam kebutuhan spiritual pasien yaitu :  

a. Makna,tujuan, dan harapan hidup  

Merupakan kebutuhan untuk memahami peristiwa dalam 

kehidupan secara keseluruhan. Pasien membutuhkan penjelasan 

tentang penyakitnya, mengapa penyakit ada pada dirinya, dengan 

adanya penjelasan diharapkan pasien tidak putus asa, berfikir positif, 

mensyukuri berkat Tuhan, fokus pada hal-hal yang baik,membuat 

hidup menjadi lebih berarti. Kebutuhan akan makna, tujuan, dan 

harapan erat kaitannya dengan kebutuhan akan hubungan dengan 

Tuhan. 

b. Hubungan dengan Tuhan  

Bagi pasien hubungan dengan Tuhan menjadi kebutuhan yang 

sangat penting yang dapat membantu mereka menghadapi masa-masa 

sulit, memberikan rasa yang utuh tentang makna dan tujuan serta 

memberikan harapan untuk masa kini, masa depan, dan masa akhirat. 
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Perilaku yang ditunjukkan pasien adalah memohon, komunikasi 

dengan Tuhan, menerima kehendak Tuhan, menerima rencana Tuhan, 

percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan penyakitnya, yakin akan 

kehadiran Tuhan pada masa-masa perawatan penyakitnya dan pasien 

percaya Tuhan yang memelihara dan mengawasi mereka. 

c. Praktek spiritual  

Pasien mempunyai keinginan untuk terlibat dalam kegiatan ibadah 

secara rutin. Dengan kegiatan ibadah pasien berharap dapat 

meningkatkan hubungan dengan Tuhan sehingga dapat mengatasi 

segala cobaan yang mereka hadapi. Kegiatan yang dilakukan oleh 

pasien adalah berdoa, membaca kitab suci, pelayanan keagamaan, 

mendengar musik rohani dan membaca buku yang bertema rohani. 

d. Kewajiban agama  

Hal ini berhubungan dengan tradisi agama pasien misalnya adanya 

makanan yang halal dan tidak halal, kematian dan proses penguburan 

yang harus dihormati. 

e. Hubungan interpersonal  

Selain hubungan dengan Tuhan, pasien juga membutuhkan 

hubungan dengan orang lain, termasuk hubungan dengan kaum ulama. 

Kebutuhan ini meliputi : mengunjungi anggota keluarga, menerima 

do’a orang lain, meminta maaf, menerima dukungan, dihargai dan 

dicintai orang lain.  
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f. Hubungan dengan perawat dan tenaga kesehatan lainnya  

Pasien berharap memiliki interaksi dengan perawat dan tenaga 

kesehatan lainnya. Pasien membutuhkan para tenaga kesehatan 

memiliki ekspresi wajah yang ramah, kata-kata dan bahasa tubuh yang 

baik, menghormati, empati, peduli, memberikan informasi tentang 

penyakitnya secara lengkap dan akurat, dan mendiskusikan tentang 

pilihan pengobatan. Ketika memberikan asuhan keperawatan kepada 

klien, perawat diharapkan untuk peka terhadap kebutuhan spiritual 

klien, tetapi dengan berbagai alasan ada kemungkinan perawat juga 

menghindari untuk memberikan asuhan spiritual. Perawat merasa 

bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual klien bukan menjadi tugasnya, 

tetapi tanggung jawab pemuka agama (Suratmi, 2011).  

6. Dimensi Spiritual  

Dimensi psikologis, fisiologis atau fisik, sosial, dan spiritual 

digabungkan menjadi dimensi spiritual (Dwidiyanti, 2008). Salah satu 

pengaruh paling signifikan terhadap kehidupan seseorang adalah 

keyakinan spiritual dan agama mereka (Wong, 2008). 

7. Peran Perawat Dalam Spiritual Care  

Penerapan proses keperawatan dari perspektif kebutuhan spiritual 

pasien tidak sederhana. Hal ini sangat jauh dari sekedar mengkaji praktik 

dan ritual keagamaan pasien. Perlu memahami spiritualitas pasien dan 

kemudian secara tepat mengidentifikasi tingkat dukungan dan sumber 

yang diperlukan (nanda, 2015).   
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Balldacchino (2016) menyimpulkan bahwa perawat berperan dalam 

proses keperawatan yaitu melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa 

keperawatan, menyusun rencana dan implementasi keperawatan serta 

melakukan evaluasi kebutuhan spiritual pasien, perawat juga berperan 

dalam komunikasi dengan pasien, tim kesehatan lainnya dan organisasi 

klinis/pendidikan, serta menjaga masalah etik dalam keperawatan. Peran 

perawat dalam proses keperawatan terkait dengan spiritual care dijelaskan 

sebagai berikut :  

a. Pengkajian kebutuhan spiritual pasien 

Pengkajian spiritual menurut (NANDA, 2015) terdiri dari 

pengkajian riwayat keperawatan dan pengkajian klinik. Pada 

pengkajian riwayat keperawatan semua pasien diberikan satu atau dua 

pertanyaan misalnya ‟apakah keyakinan dan praktek spiritual penting 

sekarang‖, bagaimana perawat dapat memberikan dukungan spiritual‖. 

Pasien yang memperlihatkan beberapa kebutuhan spiritual yang tidak 

sehat yang beresiko mengalami distress spiritual harus dilakukan 

pengkajian spiritual lebih lanjut. Kozier menyarankan pengkajian 

spiritual sebaiknya dilakukan pada akhir proses pengkajian dengan 

alasan pada saat tersebut sudah terbangun hubungan saling percaya 

antara perawat dan pasien. Untuk itu diharapkan perawat 

meningkatkan sensitivitasnya, dapat menciptakan suasana yang 

menyenangkan dan saling percaya, hal ini akan meningkatkan 

keberhasilan pengkajian spiritual pasien. Pertanyaan yang diajukan 
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pada pasien saat wawancara untuk mengkaji spiritual pasien antara lain 

adakah praktik keagamaan yang penting, bagaimana situasi yang dapat 

mengganggu praktik keagamaan, apakah cara-cara itu penting untuk 

kebaikan pasien, dengan cara bagaimana perawat dapat memberi 

dukungan pada spiritual pasien, apa harapan-harapan pasien dan 

sumber-sumber kekuatan pasien sekarang, apa yang membuat pasien 

merasa nyaman selama masa-masa sulit ini. 

Pada pengkajian klinik menurut (NANDA, 2015) meliputi : 

1) Lingkungan 

Lingkungan yaitu apakah pasien memiliki kitab suci atau 

dilingkungannya terdapat kitab suci atau buku do’a lainnya, 

literaturliteratur keagamaan, penghargaan keagamaan, simbol 

keagamaan misalnya tasbih, salib dan sebagainya diruangan, 

Apakah gereja atau mesjid mengirimkan bunga atau buletin. 

2) Perilaku  

yaitu apakah pasien berdoa sebelum makan atau pada 

waktu lainnya atau membaca literatur keagamaan, Apakah pasien 

mengalami mimpi buruk dan gangguan tidur atau 

mengekspresikan kemarahan pada Tuhan. 

3) Verbalisasi  

yaitu apakah pasien menyebutkan tentang Tuhan atau 

kekuatan yang Maha Tinggi, tentang do’a-do’a, keyakinan, 

mesjid, gereja, kuil, pemimpin spiritual, atau topik-topik 
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keagamaan, Apakah pasien menanyakan tentang kunjungan 

pemuka agama, Apakah pasien mengekspresikan ketakutannya 

akan kematian.  

4) Afek dan sikap  

yaitu apakah pasien menunjukkan tanda-tanda kesepian, 

depresi, marah, cemas, apatis atau tampak tekun berdo’a.  

5) Hubungan interpersonal  

yaitu siapa yang berkunjung, Apakah pasien berespon 

terhadap pengunjung, Apakah ada pemuka agama yang datang, 

Apakah pasien bersosialisasi dengan pasien lainnya atau staf 

perawat.  

Pedoman pengkajian spiritual menurut Hamid, 2008) mencakup 

empat area yaitu konsep tentang Tuhan, sumber harapan dan kekuatan, 

praktek agama dan ritual, hubungan antara keyakinan spiritual dan kondisi 

kesehatan. Pertanyaan yang dapat diajukan perawat untuk memperoleh 

informasi tentang pola fungsi spiritual pasien sebagai data subjektif antara 

lain, sebagai berikut : apakah agama atau Tuhan merupakan hal yang 

penting dalam kehidupan, Kepada siapa anda biasanya meminta bantuan, 

Apakah anda merasa bahwa kepercayaan (agama) membantu, Jika ya, 

jelaskan bagaimana dapat membantu, Apakah sakit atau kejadian penting 

lainnya yang pernah anda alami telah mengubah perasaan anda terhadap 

Tuhan, Mengapa anda di rumah sakit, Apakah kondisi sakit telah 

mempengaruhi cara anda memandang kehidupan, Apakah penyakit anda 



 

27 
 

telah mempengarui hubungan anda dengan orang yang paling berarti 

dalam kehidupan anda, Apakah kondisi sakit yang anda alami telah 

mempengaruhi cara anda melihat diri anda sendiri, Apakah yang paling 

butuhkan saat ini. 

Dalam mengkaji spiritual pada ana (Hamid, 2008) membuat 

pertanyaan sebagai berikut : bagaimana perasaanmu ketika dalam 

kesulitan, Selain kepada orang tua kepada siapa engkau meminta 

perlindungan ketika sedang merasa takut, Apa kegemaran yang dilakukan 

ketika sedang merasa gembira atau sedih, Engkau tahu siapa Tuhan itu, 

Pengkajian data objektif dilakukan perawat melalui observasi. Hal-hal 

yang perlu diobservasi adalah apakah pasien tampak kesepian, depresi, 

marah, cemas, agitasi, atau apatis, Apakah pasien tampak berdo’a sebelum 

makan, membaca kitab suci, atau buku keagamaan, Apakah pasien sering 

mengeluh, tidak dapat tidur, mimpi buruk dan berbagai bentuk gangguan 

tidur lainnya, atau mengekspresikan kemarahannya terhadap agama, 

Apakah pasien menyebut nama Tuhan, do’a, rumah ibadah, atau topik 

keagamaan lainnya, Apakah pasien pernah meminta dikunjungi oleh 

pemuka agama, Apakah pasien mengekspresikan ketakutannya terhadap 

kematian, konflik batin tentang keyakinan agama, kepedulian tentang 

hubungan dengan Tuhan, pertanyaan tentang arti keberadaannnya didunia, 

arti penderitaan, Siapa pengunjung pasien, Bagaimana pasien berespon 

terhadap pengunjung, Apakah pemuka agama datang menjenguk pasien, 

Bagaimana pasien berhubungan dengan pasien yang lain dan dengan 
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tenaga keperawatan, Apakah pasien membawa kitab suci atau 

perlengkapan sembahyang lainnya, Apakah pasien menerima kiriman 

tanda simpati dari unsur keagamaan. 

Menurut Smyt (2011) pengkajian spiritual pasien dimulai dari pasien 

atau keluarga pasien dengan cara mendengarkan dan melalui pengamatan 

termasuk interaksi pasien dengan perawat, keluarga dan pengunjung 

lainnya, pola tidur, gangguan fisik, dan tekanan emosional. 

Menurut Dossey et al. dalam Habsari Zakia (2017), perawat 

menawarkan asuhan holistik, yaitu suatu jenis asuhan keperawatan yang 

menjawab kebutuhan bio-psiko-sosial-emosional pasien. Perawat adalah 

profesional medis yang selalu siap sedia selama sakit, melahirkan, dan 

bahkan kematian. Peristiwa hidup Tugas perawat dalam situasi ini adalah 

memberikan perawatan spiritual karena kebutuhan spiritual ini sering 

menonjol (Cavendish R, 2003). Dengan menumbuhkan empati dan 

mendengarkan secara aktif, gagasan kehadiran mewakili kepercayaan 

pasien dan penghargaan terhadap perawat, memberikan kebebasan kepada 

klien untuk berbagi kesulitan atau kebutuhan spiritual (O'Brien, P.A. dan 

Mary, 2011). Dengan menunjukkan empati, kasih sayang, mendengarkan 

cerita pasien, memperlakukan pasien dengan hormat, berbicara dengan 

mereka, dan menjalin hubungan dengan mereka, pengasuh dapat berperan 

sebagai perawatan spiritual bagi pasien. 
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1) Memahami spiritualitas pasien dari budaya lain, serta apa arti 

kesehatan dan bagaimana pasien menemukan keseimbangan, stabilitas, 

ketenangan, dan kenyamanan dalam hidup mereka, semuanya 

merupakan topik penting untuk dijelajahi. 

2) Menawarkan metode universal dan komprehensif untuk menentukan 

kebutuhan pasien untuk pengobatan dan menggunakan dialog 

terapeutik dengan mereka 

3) Hormati hak asasi manusia, nilai, budaya, dan kepercayaan pasien 

selama penelitian. 

4) Ahli agama dapat berkonsultasi tentang studi spiritual. Jika perawat 

merasa agama pasien tidak nyaman atau sulit dimengerti 

5) Karena perawat berasal dari berbagai latar belakang budaya, 

penggunaan terminologi diskriminatif adalah melanggar hukum. 

8. Elemen yang Mempengaruhi Spiritualitas Pasien 

Menurut Dwidianti (2008), spiritualitas seseorang dapat dipengaruhi 

oleh beberapa keadaan yang signifikan, antara lain: 

a. Pertimbangan untuk tahap perkembangan 

Berdasarkan temuan penelitian terhadap anak-anak dari berbagai 

latar belakang agama, diketahui bahwa tergantung pada usia, jenis 

kelamin, agama, dan kepribadian anak, mereka memiliki berbagai 

gagasan tentang Tuhan dan berbagai cara berdoa. 

 

 



 

30 
 

b. Keluarga  

Pembinaan rohani anak sangat dipengaruhi oleh orang tua. 

Akibatnya, keluarga adalah habitat terdekat anak dan latar 

pengalaman paling awal mereka untuk mempersiapkan masa dewasa. 

Perspektif anak-anak dipengaruhi oleh bagaimana mereka 

berinteraksi dengan keluarga mereka. 

c. Latar belakang, ras, dan budaya 

Latar belakang dalam kelompok ras dan sosial berdampak pada 

sikap, keyakinan, dan nilai. Seseorang sering menganut tradisi 

spiritual dan agama keluarganya. 

d. Pengalaman sebelumnya dalam hidup 

Tingkat kesadaran spiritual seseorang dapat dipengaruhi baik 

oleh pengalaman hidup yang positif maupun negatif. Manusia sering 

melihat pengalaman hidup sebagai ujian kekuatan iman mereka, yang 

menyebabkan tuntutan spiritual tumbuh dan memerlukan tingkat 

spiritual yang mendalam sebagai strategi koping untuk memuaskan 

mereka. 

e. Perubahan dan krisis 

Kedalaman spiritual seseorang dapat diperkuat melalui 

pergolakan dan krisis. Seseorang sering mengalami krisis karena 

mereka menghadapi penyakit, kesulitan, usia, kehilangan, atau 

bahkan kematian. Dibandingkan dengan pasien yang kondisinya tidak 

parah, mereka yang menghadapi kematian memiliki keyakinan agama 
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yang lebih kuat dan dorongan yang lebih kuat untuk berdoa. Terbebas 

dari ikatan agama 

Penyakit akut, khususnya, sering menyebabkan orang 

kehilangan kemandirian pribadi dan jaringan dukungan sosial. 

Rutinitas sehari-hari, termasuk praktik spiritual, dapat ditempa. 

Individu yang memutuskan mata rantai spiritual mereka berisiko 

mengubah cara masyarakat berfungsi. 

f. Masalah moral terkait dengan pengobatan 

Proses penyembuhan dipandang dalam banyak agama sebagai 

sarana Tuhan untuk menunjukkan keagungan-Nya. 

g. Asuhan keperawatan di bawah standar 

Meskipun perawat dituntut untuk menyadari kebutuhan spiritual 

pasiennya saat memberikan asuhan keperawatan, mereka juga dapat 

menghindarinya karena berbagai alasan. Profesional keperawatan 

percaya bahwa otoritas keagamaan harus bertanggung jawab untuk 

memenuhi kebutuhan spiritual pasien mereka..  

9. Aspek Spiritual  

Dalam Hamid (2008), Burkhardt menulis bahwa spiritualitas adalah 

penerimaan Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Pencipta, yang mencakup 

beberapa hal yang berbeda, antara lain: 

a. Komponen-komponen yang disebutkan di sini merujuk pada sesuatu 

yang tidak diketahui atau tidak jelas dalam kehidupan. gaib atau tidak 

kasat mata atau yang hanya bisa dirasakan mata hati.  
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b. Makna dan tujuan hidup, yaitu menentukan arah tindakan seseorang 

sesuai dengan takdir. 

c. Memahami bahwa seseorang dapat memanfaatkan sumber daya dan 

keterampilan mereka sendiri memerlukan kemampuan untuk 

memaksimalkan kekuatan tersebut. 

d. Memiliki rasa keterikatan antara diri sendiri dan Tuhan Yang Maha 

Tinggi disebut memiliki rasa keterikatan, dan ini mengakui adanya 

hubungan vertikal antara pencipta dan ciptaan. 

10. Aspek Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Perawat Terhadap Pasien 

Sejalan dengan Leeuwen 

Untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien, perawat harus 

melakukan beberapa tindakan, antara lain: 

a. Komunikasi klien dengan perawat 

Saat memberikan asuhan keperawatan spiritual kepada pasien, 

perawat harus berkomunikasi secara efektif. Membangun hubungan 

saling percaya dengan klien adalah tujuan dari komunikasi terapeutik. 

Tujuan lain termasuk memiliki pandangan empatik, jujur dan tulus 

dalam komunikasi, mendengarkan secara aktif, dan tidak membuat 

asumsi tentang iman klien. 

b. Evaluasi dan penggunaan keperawatan pastoral 

Kebutuhan spiritual klien dievaluasi oleh perawat saat melakukan 

evaluasi dan inisiatif terkait perawatan spiritualitas klien. Selain itu, 

perawat berkonsultasi dengan tim medis yang berbeda untuk 
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menentukan perawatan spiritual terbaik dan berbicara dengan pasien 

tentang kekhawatiran mereka.. 

B. Pendekatan Teori yang Digunakan 

1. Definisi Keperawatan Charlotte Henderson 

Teori keperawatan Virginia Henderson yang berpendapat bahwa 

semua kebutuhan dasar seseorang dipenuhi dengan keperawatan 

dikemukakan oleh Harmer dan Henderson (1995, dalam Potter, 2005: 

274). Keperawatan didefinisikan oleh Henderson (1964, dalam Potter, 

2005: 274) sebagai membantu baik orang sehat maupun orang sakit dalam 

melakukan tugas yang meningkatkan kesehatan dan penyembuhan, ketika 

orang tersebut akan mampu menyelesaikan tugas sendiri jika dia memiliki 

kekuatan yang diperlukan. , kemauan, dan pengetahuan. Untuk membantu 

mendapatkan kembali kemerdekaan secepat mungkin, hal ini dilakukan.. 

a. Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Virginia Henderson 

b. Tarik napas teratur. 

c. Dapatkan makanan dan cairan yang cukup. 

d. Buang kotoran tubuh. 

e. Pergeseran ke dan tahan posisi yang sesuai. 

f. Tidur siang dan rileks. 

g. Berpakaian dengan tepat. 

h. Jaga suhu tubuh Anda dalam kisaran normal dengan mengubah 

lingkungan dan pakaian Anda. 

i. Lindungi integumen dan jaga agar tubuh tetap bersih dan terawat. 
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j. Hindari bahaya lingkungan yang berpotensi membahayakan. 

k. Berbicara dengan orang lain untuk mengkomunikasikan kebutuhan, 

keprihatinan, atau pandangan. 

l. Praktek agama Anda. 

m. Bekerja dengan cara yang mencakup rasa pencapaian. 

n. Bermain atau ikut serta dalam berbagai kegiatan rekreasi. 

o. Memperoleh pengetahuan atau memenuhi rasa ingin tahu yang 

mendorong pertumbuhan yang sehat dan pemanfaatan sumber daya 

medis yang ada. 

Menurut Henderson (1964, dikutip dalam Potter, 2005), 14 

kebutuhan esensial manusia yang tercantum di atas dapat dibagi menjadi 

empat kategori: komponen biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. 

Kebutuhan biologis merupakan bagian dari kebutuhan dasar yang 

tercantum pada poin 1 sampai dengan 9. Komponen kebutuhan psikologis 

disebutkan pada poin 10 dan 14. Unsur spiritual kemudian dimasukkan 

pada poin 11. Sedangkan kebutuhan sosial tercakup pada poin 12 dan 13. 

Berdasarkan asumsi di atas dan judul penelitian, hanya item 11—

komponen spiritual—kebutuhan dasar—yang dipertimbangkan. Koenig 

dkk. (dalam Moeini et al., 2016) mengklaim bahwa spiritualitas dapat 

berdampak pada kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang 

lain dan bagaimana perasaan mereka, yang kemudian dapat berdampak 

pada sistem kekebalan dan kelenjar endokrin mereka. Kegiatan dan 

kepercayaan spiritual dengan demikian terkait dengan perilaku positif, 
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sistem kekebalan yang lebih kuat, peningkatan kesehatan jantung, dan 

umur yang lebih panjang. Model kolaboratif di atas juga menjelaskan, 

sesuai dengan Harmer dan Henderson 1995, dalam (Desmawati, 2019), 

bahwa peran perawat membantu individu dengan membantu individu sehat 

dan sakit melakukan berbagai aktivitas untuk mendukung kesehatan 

individu. dan pemulihan. 

Pada tahapan penghakiman, persepsi, eksekusi, implementasi, 

syafaat, dan penilaian yaitu catatan akhir berupa kemajuan dalam kriteria 

yang diantisipasi, dalam mewujudkan kemandirian yang gigih dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari berdasarkan 14 kebutuhan esensial 

tersebut (Desmawati, 2019). Ada 14 kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Pengasuh harus menggunakan penilaian untuk menentukan apakah tujuan 

telah tercapai untuk menyelesaikan siklus perawatan untuk pasien lain. 

Karena subjektivitas pengukuran yang tidak wajar, biasanya sulit 

dilakukan, capkan terima kasih telah memberikan perintis yang saleh. 

2. Pandangan Agama 

Sependapat dengan M. Quraish Shihab (2002) dalam tafsir Al-

Mishbah, kata yuftanun berasal dari kata fatana, yang pada mulanya 

berarti membakar emas untuk menentukan kualitas emas. Dari akar kata 

yang sama, kata kritik ternyata digunakan dalam Al-Qur'an dalam arti 

merencanakan ke neraka atau dalam arti mengakhiri. Kalimat dalam 

kalimat di atas menggunakan kerangka pasif yftanun. Penciptanya tidak 

disebutkan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengkontraskan maknanya. 
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Beberapa mendapatkannya dalam hal akhir dan dengan demikian 

pelakunya adalah musyrik Mekkah. Di yutraku/ditinggalkan dalam artian 

dibebaskan untuk mengasah pelajaran agama secara bebas. Berbagai ujian, 

seperti kewajiban agama atau syarat positif dan negatif. Penulis ujian ini 

adalah Allah SWT. Ibnu Asyur berpendapat bahwa pelaku 

fitnah/penyiksaan adalah orang-orang musyrik di Mekah. Mereka yang 

beriman tinggi  juga akan diuji oleh Allah Swt.. Misalnya, dalam 

menghadapi cobaan hukuman, seseorang harus berusaha untuk terus 

memohon kepada Tuhan agar diberi kualitas dan perbaikan dari 

hukumannya. Hal ini dapat lebih terkait dengan Firman Allah SWT dalam 

Q.S Al-Baqarah/1: 153 

ابِزِينَ يَ  َ يَعَ انصَّ لََةِ ۚ إِنَّ اللََّّ بْزِ وَانصَّ  {351} ا أيَُّهَا انَّذِينَ آيَنىُا اسْتعَِينىُا بِانصَّ

 

Terjemaannya : “Wahai orang-orang yang beriman memohonlah 

pertolongan (kepada Allah SWT) Dengan sabar dan shalat, sesungguhnya 

Allah SWT Beserta orang-orang yang beriman”. 

 

Alasan ayat di atas telah ditekankan Dalam rangka menunaikan 

kewajiban kita untuk melaksanakan shalat dengan tepat dan mengikuti 

sunnah, termasuk dzikir, sebagai umat Islam, kita harus terus memohon 

petunjuk dan pertolongan kepada Allah dalam menjalankan tugas kita. 

Sejalan dengan penafsiran M. Quraish Shihab (2002) tentang Al-

Mishbah, ayat tersebut mengajak umatnya untuk berdoa sesuai dengan 

perintah Allah di atas dan dengan menekankan kiblat dan toleransi sebagai 

sumber daya untuk mengatasi tantangan hidup. Salam ―asy-shabr” (sabar) 

mencakup berbagai konsep, antara lain sabar menghadapi fitnah dan 
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godaan, keuletan melewati rintangan dan tantangan, serta kegigihan dalam 

mengejar keadilan dan kebenaran. 

Ia juga mengandung aneka tuntunan keagamaan serta bimbingan 

moral, baik dalam prinsip-prinsip dasar agama maupun dalam rinciannya. 

Terdapat juga dalam surah ini anjuran untuk meninggalkan kebiasaan-

kebiasaan buruk, bahkan dalam ayat sebelum penutup ini, dijelaskan 

betapa sekelompok Ahl Kitab, berbeda dengan mayoritas mereka yang 

telah menerima kebenaran. Kemampuan bersabar bagi manusia, memang 

diakui oleh pakar-pakar ilmu jiwa; bahkan Frued misalnya berpendapat 

bahwa manusia memiliki kemampuan. 

Dalam tafsil Al-Mishbah surat Al-Baqarah ayat 153 adalah 

Mengajarkan moral agama iman, doa dan kesabaran. Iman adalah percaya 

pribadi dalam materi pelajaran. Agar iman kokoh maka harus diuji oleh 

berbagai ujian. Di antara ujian ini adalah ketakutan, kelaparan, kekurangan 

harta, kematian, dan kurangnya buah. Setiap pengujian harus dihadapi 

dengan kesabaran bahwa tes datang dari Allah dan akan dicabut dan 

dihargai oleh Allah. Setelah itu seseorang harus mengambil berdoa untuk 

mendapatkan ketenangan setelah melalui tes.(Faculty et al., n.d.) 
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3. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Bagan. 2.1 kerangka teori 

Dimensi kesehatan 

spiritual islam 

1. Habluminallah 

2. Habluminannas 

 Pendekatan teori yang digunakan 

Virginia Henderson 

 Henderson (1964, dalam Potter, 

2005)  

1. komponen biologis 

2. Psikologis 

3. Sosiologis 

4. Spiritual 

Faktor yang mempengaruhi spiritual pasien 

1. Pertimbangan tahap perkembangan 

2. Keluarga 

3. Latar belakang etik dan budaya 

4. Pengalaman hidup sebelumnya 

5. Krisis dan perubahan 

6. Terpisah dari ikatan spiritual 

7. Isu moral terkait dengan terapi 

8. Asuhan keperawatan yang tidak sesuai 

 

 Perawat  

 Asuhan keperawatan 

spiritual 

Pemenuhan kebutuhan spiritual 

pasien  

1. Komunikasi  

2. Pengkajian dan implementasi 

keperawatan spiritual 

3. Rujukan ke rohaniawan  

4. Dukungan dan konseling  

(leeuwen, 2008)  

Asuhan keperawatan  Holistik 

Peran perawat dalam 

pemenuhan kebutuhan pasien 
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4. Kerangka Konsep 

Sistem konsep investigasi dapat berupa hubungan atau antar muka,  

antara satu konsep dan konsep lain dari masalah yang akan diperiksa. 

Sistem konseptual mengacu pada pertanyaan tentang tujuan, khususnya 

penerapan perawatan spiritual perawat. 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Kerangka Konsep 

   Diteliti  

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi penerapan spiritual 

1. Komunikasi 

2. Penilaian dan Implementasi 

3. Peningkatan dan rujukan  

4. Dukungan Pribadi dan Konseling 

5. Profesionalisasi dan peningkatan 

kualitas 

SCCS Van Leeuwen (2008) 
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5. Kerangka Kerja 

Sistem yang digunakan dalam penelitian ini berlanjut dengan 

penggunaan kembali data dari iterasi sebelumnya dari tugas yang sama 

untuk mengukur ukuran populasi dan memandu pertanyaan penelitian. 

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi hasil tes yang memenuhi 

kriteria, kemudian melakukan survei untuk mempelajari kegiatan 

perawatan lainnya yang berlangsung di luar negeri. menggunakan SCCS 

Leeuwen et al. (2008) survei. Setelah mengumpulkan tanggapan survei, 

langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan 

hasil dan pertanyaan apa saja, dilanjutkan dengan membuat pernyataan 

tesis. Pengamatan dapat berfungsi sebagai sistem penyelidikan untuk 

memajukan hak-hak spiritual.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 2.3 kerangka kerja 

 Pengambilan Data Awal 

Analisis dan Pembahasan 

pembahasan untuk meringkas 

data menjadi mudah  

 Populasi 

Perawat di ruang rawat inap RSUD. Prof. 

Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng  

Sample  

Perawat Laki-laki dan perempuan di 

ruang rawat inap RSUD. Prof. Dr. H. M. 

Anwar Makkatutu Bantaeng 

Pengumpulam Data 

(Pengukuran kuisioner SCCS) 

 Hasil  Akhir Penelitian 

 SKRIPSI 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Desain penelitian baik jika terdiri dari mencirikan struktur 

pertanyaan tentang yang dilakukan, merencanakan prosedur pengumpulan 

informasi penelitian, menganalisis informasi peneliti untuk tujuan dan 

menjawab pertanyaan tentang pertanyaan (Nursalam, 2017). Dalam 

penelitian ini digunakan desain kuantitatif deskriptif analisis untuk 

mengetahui penerapan perawatan spiritual perawatan di ruang rawat inap 

RSUD. Prof. Dr. H. Anwar Makkatutu Bantaeng 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Tempat : penelitian ini telah dilakukan di Ruang Rawat Inap Umum 

RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng  

2. Waktu : penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 10-17 

November 2022.  

C. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi 

Populasi merupakan satu-satunya sumber data yang penting dalam 

suatu keputusan (Saryono, 2013). Tenaga keperawatan pelaksana 

dalam perspektif ini adalah populasi. Ruang Rawat Inap Umum 

RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng 
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3. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau dapat digunakan 

sebagai objek penelitian melalui sampling mewakili populasi yang ada 

(Nursalam, 2008). Sampel Bagian dari populasi target peneliti yaitu 

perawat pelaksana laki-laki dan perempuan di Ruang Rawat Inap 

Umum RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive   

samples adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan 

kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2008).  

Pengambilan sampel mengacu pada kriterian inklusi dan eksklusi. 

a) Kriteria Inklusi  

Kriteria Inklusi sampel penelitian adalah : 

1) Perawat pelaksana di Ruang Rawat Inap Umum RSUD. 

Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng 

2) Perawat yang bekerja minimal 1 tahun terakhir 

3) Bersedia menjadi responden peneliti ini 

b) Kriteria Eksklusi  

Kriteria eksklusi sampel penelitian adalah  

1) Perawat yang tidak bertugas sebagai perawat pelaksana di 

ruang Rawat Inap Umum RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar 

Makkatutu Bantaeng 

2) Tidak ingin menjadi responden peneliti 

3) Tidak memahami cara pengisian kuesioner 
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4) Tidak mengisi kuesioner 

a. Pengumpulan Data  

1) Data Primer 

Dapat Tinjauan dengan perangkat estimasi survei 

standar adalah pengumpulan informasi tentang responden 

penelitian ini. 

2) Data Sekunder 

Informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh 

dari analis berdasarkan sumber yang dapat diakses. 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dapat berupa instrumen yang digunakan 

untuk mengukur keajaiban umum atau sosial yang sedang diamati 

(Sugiyono, 2014). Survei dapat berupa pertanyaan tentang instrumen 

yang digunakan oleh analis. Survei adalah semacam penyelidikan 

tentang instrumen estimasi yang terdiri dari beberapa hal yang 

berhubungan dengan faktor-faktor itu akan dievaluasi. Jenis survei 

yang digunakan dalam inkuiri ini adalah survei terbuka, di mana 

responden dapat memilih jawaban dari daftar penjelasan yang sesuai 

dengan keinginannya (Hidayat, 2008). Sebuah analisis terhadap 

survei Standard for Spiritual Competence in Caregiving (SCCS) 

yang dibuat oleh Van Leeuwen telah menunjukkan legitimasi dan 

kualitas instrumennya. yang tak tergoyahkan dengan menggunakan 

legitimasi yang dikembangkan. 
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5. Uji Valid dan Reliabilitas 

Uji legitimasi dan kualitas yang tak tergoyahkan untuk 

memastikan bahwa yang digunakan dalam penelitian adalah 

substansial dan solid sehingga penelitian diharapkan menjadi 

substansial dan solid. Dalam menilai apakah survei itu substansial 

atau tidak, nilai r cek > r tabel, dapat dikatakan bahwa hal itu 

substansial. Uji validitas untuk menampilkan file alat ukur yang layak 

(Saryono, 2013). 

6. Langkah Mengolahan Data 

Menyusun atau menyetujui langkah-langkah administrasi informasi 

(Setiadi, 2007). Untuk lebih spesifik: 

a. Mengubah 

Setelah studi survei diisi, kemudian dikumpulkan dalam 

bentuk informasi. Pengecekan informasi tersebut dengan maksud 

untuk mengecek kelengkapan informasi, perkembangan 

informasi dan konsistensi informasi dalam upaya menjumlahkan 

informasi yang hilang. 

b. Pengodean 

Pengodean dilakukan dengan pertimbangan agar informasi 

mudah disiapkan, yaitu dengan menguraikan semua jawaban atas 

informasi tersebut dengan memberikan simbol/kode berupa 

angka atau huruf yang diatur dalam daftar alamat angka, variabel 

angka. 
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c. Pengaturan 

Mengumpulkan informasi ke dalam sebuah tabel, kemudian 

informasi tersebut dianalisis secara terukur melalui perhitungan 

dan hasil perhitungan dirangkum. 

7. Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan 

diolah dan diteliti dengan menggunakan metode statistik. Program 

SPSS pada komputer digunakan untuk entri dan pengelolaan data. 

Dalam penelitian ini, analisis data univariat digunakan. Analisis data 

yang hanya menggunakan satu variabel dikenal dengan analisis 

univariat. Pelaksanaan asuhan spiritual bagi perawat dikaji dalam 

analisis univariat yang digunakan untuk mengkarakterisasi variabel. 

di RSUD. Prof Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng. Pemeriksaan 

univariat dilakukan untuk menggambarkan faktor dengan membuat 

tabel kekambuhan dan penyebaran tingkat terdiri dari instrumen 

Spiritual Care Competence Scale (SCCS), yaitu alat untuk 

meningkatkan kompetensi perawat medis dalam memberikan 

perawatan spiritual kepada pasien, serta orientasi seksual, usia, 

tingkat pendidikan, agama, suku, lama bekerja, institusi, dan data 

SCCS. Perangkat ini dikembangkan oleh (Leeuwen, et al, 2009). 
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8. Etika dalam Penelitian 

Etika penelitian yang di gunakan adalah : 

a. Respect for human dignity, yaitu analis menganggap hak bertanya 

tentang subjek untuk mendapatkan data tentang alasan melakukan 

penyelidikan. Analis juga akan memberikan kesempatan kepada 

subjek penelitian untuk memberikan data yang menarik atau tidak. 

b. Respect for privacy and confidentiality, khususnya analis tidak 

menunjukkan data tentang karakter dan privasi kepribadian subjek. 

Analis seolah-olah mempekerjakan pengkodean sebagai pengganti 

kepribadian responden. Semua data yang diberikan oleh pengasuh 

akan dijamin kerahasiaannya oleh analis. 

c. Respect for justice an inclusiveness, yaitu pedoman keterbukaan 

dan kewajaran, harus dipertahankan oleh para analis dengan sifat 

dapat dipercaya, keterbukaan dan kehati-hatian. Untuk memenuhi 

pedoman keterbukaan, analis akan mengklarifikasi metode 

inquiry. Sedangkan pedoman ekuitas, analis akan memastikan 

bahwa semua mata pelajaran yang diselidiki akan mendapatkan 

perlakuan dan manfaat yang sama. 

d. Balancing harms and benefit, khususnya pertanyaan tentang akan 

mendapatkan manfaat paling ekstrim yang bisa dibayangkan bagi 

masyarakat pada umumnya dan khususnya subjek penelitian. Jadi 

analis akan berusaha untuk mengurangi pengaruh antagonis pada 

subjek penelitin 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

RSUD. Prof Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng didirikan pada 

tahun 1921, saat masa pemerintahan belanda. Pada tahun 2000 rumah sakit 

umum bantaeng beralih status dari UPTD dinas kesehatan menjadi rumah 

sakit umum daerah bantaeng. Rumah sakit tersebut milik pemerintah 

kabupaten bantaeng yang terletak di JL. Teratai Pantai Seruni. Rumah sakit 

ini senantiasa terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

pelayanan kesehatan terbaik, rumah sakit juga berusaha mempersiapkan diri 

dan melakukan berbagai upaya pengembangan layanan untuk memenuhi 

kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan layanan kesehatan yang kualitas, 

Rumah  Sakit memiliki predikat  yakni Akreditasi Paripurna. Sudah menjadi 

rumah sakit rujukan, rumah sakit ini salah satu rumah sakit terindah yang di 

miliki sulawesi selatan di Kabupaten Banteng. 

Motto, Visi dan Misi rumah sakit RSUD. Prof Dr. H. M. Anwar 

Makkatutu Bantaeng 

1. Motto  

―Terwujudnya RSUD. Prof Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng 

sebagai primadona di bagian selatan‖ 
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2. Visi  

Terwujudnya masyarakat bantaeng yang sejahtera lair batin berorientasi 

pada kemajuan, keadilan, kelestarian, dan keunggulan berbasis agama dan 

budaya lokal 

3. Misi  

a) Mehujudkan sumber daya manusia yang berkualitas 

b) Meningkatkan akselerasi program pengentasan kerja  

c) Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan dan 

pelayanan sosial dasar lainnya  

d) Mengoptimalkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur 

yang berbasis kelestarian lingkungan  

e) Mengoptimalkan pengembangan ekonomi kerakyatan 

f) Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik 

B. Hasil Penelitian  

Penelitian ini tentang penerapan perawatan spiritual perawat di ruang 

rawat inap RSUD. Prof Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng yang telah 

dilaksanakan pada tang 10 – 17 November 2022. Responden yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah perawat pelaksana di ruang rawat inap 

Prof Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng sebanyak 72 Perawat. Penelitian 

ini dapat berupa penelitian kuantitatif dengan hasil dari informasi yang 

didapat dalam kerangka angka kemudian jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif dimana penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau penggambaran yang objektif. penerapan suatu 
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keadaan. Pertanyaan tentang hasil ditampilkan dalam bingkai tabel seperti 

yang terjadi setelahnya: 

1. Karakteristik Responden Penelitian Tahapan Kuantitatif 

a. Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 

responden, diperoleh tabel penyampaian responden sesuai dengan 

jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini: 

Tabel (4.1) 

Distribusi Fresuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Perawat RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng 

 

 

 

 

      

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui jumlah responden 

terbanyak adalah perempuan sebanyak 66 orang (91.7%) sedangkan 

laki-laki sebanyak 6 orang (8.3%). 

b. Usia  

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap perawat maka 

diperoleh tabel distribusi perawat menurut usia perawat yang dapat 

dilihat pada tabel 4.2 berikut ini : 

 

 

Variabel Frekuensi (N) Presentasi (%) 

Jenis Kelamin   

Laki-Laki 6 8.3% 

Perempuan 66 91.7% 

Jumlah 72 

 

100% 
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Tabel (4.2) 

Distribusi Fresuensi Responden Berdasarkan Usia Perawat  

RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng 

 

 

 

 

    

Sumber : Data Primer 2022 

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui usia perawat adalah 

mulai dari  usia 22 -25 tahun sebanyak 12 orang ( 16.7%), usia 26-30 

tahun sebanyak 23 orang (31.9%), diatas 30 tahun sebanyak 37 orang 

(51.4%),  

c. Suku  

Dari hasil penelitian dilakukan terhadap Perawat, diperoleh tabel 

perawat yang setuju dengan suku perawat medis yang dapat dilihat 

pada tabel 4.3 di bawah ini: 

Tabel (4.3) 

Distribusi Fresuensi Responden Berdasarkan Suku Perawat 

RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer 2022 

Variabel Frekuensi (N) Presentasi (%) 

Usia   

22-25 tahun 12 16.7% 

26-30 tahun 

>30 tahun 

23 

37 

 

31.9% 

51.4% 

 

Total 72 100 % 

Variabel  Frekuensi (N) Presentasi (%) 

Suku    

Makassar 62 86.1% 

Bugis 9 12.5% 

Melayu 1 

 

1.4% 

 

Total 72 100% 
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Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui suku responden 

adalah Makassar sebanyak 62 orang (86.1%), Bugis 9 orang 

(12.5%), Melayu 1 orang (1.4%). 

d. Agama  

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Perawat, 

diperoleh tabel penyampaian perawat setuju terhadap agama yang 

bisa dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini.: 

Tabel (4.4) 

Distribusi Fresuensi Responden Berdasarkan Agama Perawat 

RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng 

 
Variabel Frekuensi (N) Presentasi (%) 

Agama   

Muslim  72 100% 

Total  72 100% 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diketahui agama responden 

adalah agama muslim sebanyak 72 orang (100%). 

e. Tingkat Pendidikan  

Dari hasil yang dilakukan. Untuk perawat diperoleh tabel 

penyebaran responden sesuai dengan tingkat pendidikan tenaga 

kerja restoratif yang dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini. 
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Tabel (4.5) 

Distribusi Fresuensi Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Perawat RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu 

Bantaeng 

 
Variabel  Fresuensi (N) Presentasi (%) 

DIII 29 40.3% 

SI 9 12.5% 

Profesi NERS 34 47.2% 

Total 72 100% 

      Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas diketahui tingkat pendidikan 

responden adalah DIII sebanyak 29 responden ( 40.3%), SI 

sebanyak 9 responden( 12.5%), Profesi NERS sebanyak 34 

responden (47.2%). 

f. Lama Kerja 

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada perawat didapatkan 

dan disusun dalam tabel penyebaran yang setuju dengan lama 

bekerja yang dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini: 

Tabel (4.6)                                                                                                                 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Kerja 

Perawat RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng 

Variabel Frekuensi (N) Presentasi (%) 

Lama Bekerja   

1-5 tahun 44  61.1% 

6-10 tahun 16 22.2% 

>10 tahun 12 16.7% 

Total 72 100% 

  Sumber: Data Primer 2022 
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Berdasarkan tabel 4.6 diatas diketahui lama kerja responden adalah 

1-5 tahun sebanyak 44 responden (61.1%), 6-10 tahun sebanyak 16 

responden (22.2%), >10 tahun sebanyak 12 responden (16.7%) 

2. Gambaran Penerapan Perawatan Spiritual Pasien  

         

 

Tabel (4.7) 

Distribusi Frekuensi Domain Komunikasi, Penilaian dan 

Impementasi, Peningkatan Rujukan, Dukungan Pribadi dan 

Konseling, Profesionalisasi dan Peningkatan Kualitas 
 

    

     

 
Domain Spiritual Perawat  Frekuensi  Presentasi   

    

 

   (N)  (%) 

     

 
Komunikasi     

     

 

Rendah 3 4.2 % 

     

 

Sedang 60 83.3% 

     

 

Tinggi 9 12.5% 

     

 
 Total 72 100% 

     

 
Penilaian dan Implementasi     

     

 

Sedang 4 5.6% 

    

  

 

Tinggi 68 
94.4% 

     

 
Total 72 100% 

     

 
Peningkatan Rujukan     

     

 

Rendah 1 1.4% 

     

 

Sedang 69 95.8% 

     

 

Tinggi 2 2.8% 

     

 
Total 72 100% 

     

 
Dukungan Pribadi dan Konseling     

     

 

Sedang 7 9.7% 

     

 

Tinggi 65 90.3 % 

     

 
 Total 72 100% 

     

 
Profesional dan Peningkatan Kualitas     

     

 

Rendah 3 4.2% 

     

 

Sedang 25 34.7 % 

     

 

Tinggi 44 61.1% 

     

 
Total 72 100% 

              Sumber : Data Primer 2022 

 



 

54 
 

a. Komunikasi  

Data domain komunikasi Penerapan spiritual perawat di RSUD. Prof 

Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng dideskripsikan dalam rumus 

presentasi dan golongkan menjadi tidak di terapkan, rendah, sedang, serta 

tinggi. 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas diketahui penerapan tertinggi sebanyak 9 

Perawat (12.5%), sedang sebanyak 60 perawat (83.3%), rendah sebanyak 3 

perawat (4.2%). 

b. Penilaian dan implementasi perawatan spiritual 

Data gambaran domain penilaian dan implementasi Penerapan 

spiritual perawat di RSUD. Prof Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, 

dideskripsikan menggunakan rumus presentasi dan golongan menjadi 

sedang dan tinggi. 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas diketahui penerapan tertinggi sebanyak 

68 PPerawat (94.4%), sedang sebanyak 4 perawat (5.6%). 

c. Peningkatan Rujukan Perawatan Spiritual 

Data domain peningkatan rujukan penerapan perawatan  spiritual 

perawat di RSUD. Prof Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, 

dideskripsikan menggunakan rumus presentasi dan golongan menjadi 

rendah, sedang dan tinggi. 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas diketahui penerapannya berada pada  

kategori sedang 69 perawat (1.4%), kategori tinggi sebanyak 2 perawat (2. 

8%) sedangkan kategori rendah sebanyak 1 perawat (1.4%). 
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d. Dukungan Pribadi dan Konseling Pasien 

Data domain dukungan pribadi dan konseling pasien penerapan di 

RSUD. Prof Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, dideskripsikan 

menggunakan rumus presentasi dan golongan menjadi rendah sedang dan 

tinggi. 

Berdasarkan tabel 47 diatas diketahui penerapannya berada pada  

kategori sedang  sebanyak 7 perawat (9.7%), kategori tinggi 65 (90.3%). 

e. Profesionalisasi dan Peningkatan Kualitas Perawatan Spiritual 

Data gambaran domain Profesionalisasi dan peningkatan kualitas 

perawatan spiritual penerapan di RSUD. Prof Dr. H. M. Anwar Makkatutu 

Bantaeng, dideskripsikan menggunakan rumus presentasi dan golongan 

menjadi rendah dan tinggi. 

Berdasarkan tabel 47 diatas  diketahui penerapannya berada pada 

kategori tertinggi sebanyak 44 (61.1%) dan kategori sedang 25 perawat 

(34.7%) serta kategori rendah 3 (4.2%).  

C. Pembahasan  

1. Gambaran Penerapan Spiritual Perawat 

Responden dipilih untuk penelitian ini berdasarkan kriteria inklusi 

seperti kesediaan mereka untuk berpartisipasi dan penyelesaian kuesioner 

yang telah peneliti sebarkan, serta informasi demografis dan tanggapan 

mereka terhadap kuesioner Spiritual Care Competence scala (SCCS) yang 

terdiri dari 23 pertanyaan dan dibagi menjadi empat kategori dengan 

menggunakan skala likert 1 sampai 5. 
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Dari 72 responden yang menanggapi survei, disusun gambaran 

tentang praktik spiritual perawat berdasarkan temuan penelitian. Spiritual 

Care Competence Scale (SCCS) yang dibagikan oleh peneliti kemudian 

diuji mengunakan SPSS dengan uji analisis deskriptif kepada perawat 

pelaksana di ruang rawat inap RSUD. Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu 

Bantaeng didapatkan hasil penerapan komunikasi spiritual perawat dengan 

komunikasi yang kurang dilakukan dengan baik, peningkatan 

implementasi perawat spirituan yang sangat baik dilakukan oleh perawat 

sehingga memiliki nilai yang tinggi, melakukan peningkatan rujukan 

perawatan spiritual dengan kategori sedangan yang merupakan 

penerapannya dilakukan ataupun tidak karena kemampuan perawat 

mengatasi masalah klien dengan baik, memberikan dukungan dan 

konseling terhadap pasien yang merupan hal yang penting untuk 

meningkatkan pemenuhan kebutuhan pasien yang sangat baik, 

profesionalisasi dan peningkatan kualitas perawatan spiritual pasien yang 

sangat baik untuk meningkatkan mutu pelayanan yang dapat bekerja sama 

dengan rekan sejawat demi kepentingan pasien itu sendiri. Dari data diatas 

penerapan perawatan spiritual di RSUD. Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu 

Bantaeng mayoritas memiliki penerapan yang sangat baik. Hal tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Selly Puspita Sary, 2018) 

bahwa sebagian besar petugas perawat spiritual di Balai Pengobatan 

Umum Kaliwater Jember memiliki penerapan perawatan spiritual yang 

tinggi. Sehubungan dengan perawatan sepiritual terhadap pasien di Klinik 
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Islam Ibnu Sina Yarsi di Padang, 68,3% dari sebagian besar responden 

memiliki rasa keberadaan yang paling tinggi. Sedangkan penelitian 

tentang (Cut Husna, 2020) mengatakan bahwa kemampuan tenaga medis 

luar biasa sangat penting untuk dihubungkan dengan tenaga medis untuk 

diberikan kepada klien dan dihubungkan dalam administrasi keperawatan 

di klinik. Dalam penelitian Inggriane Puspita Dewi, (2020) diketahui 

bahwa lamaran kerja di Klinik Bandung sangat tinggi, namun berdasarkan 

hasil wawancara dengan pasien sehubungan dengan pengaturan asuhan 

keperawatan, perawat masih belum mengaktualisasikan asuhan 

keperawatan spiritual, jadi penting untuk menerapkan asuhan keperawatan 

spiritual kepada pasien di pusat pengobatan. Biasanya ditegakkan dengan 

bertanya tentang. Penelitian lebih lanjut (Maria Frani Ayu Andari Dias, 

2020) mengatakan bahwa kapasitas spiritual dari perawat medis harus 

terhubung di semua wilayah perawatan di pusat perawatan, baik pusat 

perawatan umum maupun klinik khusus untuk gangguan jiwa. Pendapat 

lain mengatakan bahwa kapasitas perawat spiritual sangat tinggi karena 

persiapan dilakukan dalam memberikan perawatan spiritual kepada 

perawat yang dapat mendukung pelaksanaan perawatan spiritual di pusat 

perawatan (Siregar, 2019). Hasil dari penelitian yang sama juga dilakukan 

penelitian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ross et al. 

(2013) terlihat bahwa responden yang mendapatkan instruksi seputar 

perawatan spiritual lebih kompeten dari pada mereka yang tidak 

mendapatkan instruksi. 
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Fenomena diatas, peneliti berasumsi bahwa rata-rata perawat 

memiliki Kemampuan spiritual yang tinggi salah satunya yang menjadi 

faktor pendidikan dan pelatihan yang pernah di dapatkan sebelumnya, oleh 

karena itu pengembangan perawatan spiritual masih perluh di tingkatkan 

karna masih terdapat 20% responden termasuk kategori sedang dan 

rendah. 

2. Gambaran 5 Domain Penerapan Spiritual Perawat 

Berdasarkan uji deskriptif hasil dari 5 domain kuesioner penerapan 

perawatan spiritual perawat yang di kategorikan setiap domain menjadi 4 

kategori, tidak diterapkan, rendah sedang dan tinggi yaitu: 

a. Gambaran penerapan spiritual domain komunikasi 

Ruang komunikasi spiritual diperoleh sebagian besar responden 

dalam kategori Sedang, 60 perawat (83.3%). Sejalan dengan pertanyaan 

tentang (2017) Abell dkk. Diantara bidang kompetensi spiritual, bidang 

komunikasi memiliki ketajaman yang paling tinggi dan mayoritas 

responden yang masuk dalam kelompok  baik. Menurut Hsieh S-I, Hsu 

L-L, dan Kao C-Y (2019), komunikasi merupakan salah satu faktor 

dalam pengasuhan anak yang sangat bergantung pada penerapan 

spiritual. Seseorang yang memimpin dalam komunikasi di berbagai 

bidang akan memberi pasien perawatan spiritual yang sangat baik. 

Aliran pemikiran lain berpendapat bahwa agar keperawatan spiritual 

menjadi efektif dengan pasien, harus ada kontak spiritual yang efektif 
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antara kedua pihak (Hsieh S-I, Hsu L-L, Kao C-Y, 2019). Untuk 

memenuhi kebutuhan spiritual pasien, terutama yang mendapat 

perhatian medis yang signifikan, keperawatan spiritual melalui mediasi 

langsung seperti dialog terbuka dapat digunakan. agar tenaga medis 

berhasil melakukan mediasi keperawatan spiritual. 

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 32:  

                                                                                                

Terjemahannya: “Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami  ketahui 

selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, 

Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” 

Sebagai khalifah dibumi, manusia dikodratkan tidak dapat 

dilepaskan dengan persoalan pengetahuan. Menurut Halid Hanafi dkk, 

persoalan pengetahuan dalam islam, proses pendidikan dalam islam 

serta segala hal yang terkait dengannya tidak dapat dipisahkan dari 

manusia sebagai makhluk yang memiliki akal pikiran dan 

berpengetahuan. Eksistensi manusia sebagai khalifah dibumi adalah 

wujud dari adanya pengetahuan dalam Islam dan proses pendidikan 

Islam (Hanafi, Adu, & Zainuddin, 2018, p. 4). 

b. Gambaran penerapan spiritual domain penilaian dan implementasi 

perawatan spiritual  

Dalam ruang Hal ini sering sesuai dengan penelitian (Inggiane 

puspita Dewi, 2020) yang menyatakan bahwa evaluasi dan penggunaan 

tenaga medis spiritual yang dilakukan oleh tenaga medis dapat disurvei 
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dari pasien yang dirawat di Healing Center. Mayoritas responden 

berada pada kategori tinggi 68  perawat (94.4%) untuk penilaian dan 

penggunaan asuhan spiritual. mereka yang memberikan perawatan 

spiritual. Sudut pandang lain berpendapat bahwa pasien yang 

menerima perawatan di klinik dapat mengevaluasi kompetensi spiritual 

perawat, meskipun faktanya kualitasnya sangat tinggi. Penggunaan 

penelitian ini dalam pemberian perawatan sangat penting dan sangat 

bermanfaat (Cut Husna, 2020). Menurut temuan yang disajikan oleh 

(Anhorida, 2016). kedekatan petugas medis terus memberikan 

kenyamanan bagi pasien. 

Efeknya termasuk faktor-faktor yang umum untuk beberapa bentuk 

perawatan mental, seperti interaksi antara pasien dan pengasuh, dan 

juga harapan peserta mengenai perawatan yang diterima (lihat diskusi 

tentang efek spesifik, non-spesifik dan plasebo Enck dan Zipfel (2019). 

Perbandingan antara kelompok intervensi perawatan spiritual dan 

kelompok yang menerima perawatan spiritual seperti biasa akan 

menguji efek tambahan dari intervensi yang baru dikembangkan 

dibandingkan dengan perawatan spiritual seperti biasa.(Yildirim & 

Ertem, 2022) 

c. Gambaran penerapan spiritual domain peningkatan rujukan perawatan 

spiritual 

Mayoritas responden, 69 perawat (95.8%), termasuk dalam 

kelompok langsung, menurut rujukan untuk perbaikan dan perawatan 
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spiritual. untuk memajukan dan memberikan perawatan spiritual 

kepada pasien, seseorang harus memiliki kompetensi keperawatan 

spiritual yang dapat dimanfaatkan dalam fasilitas penyembuhan dan 

menjadi model praktik keperawatan spiritual (Intan Vita Silma Khonita 

& Benny Arief Sulistiyanto , 2019). 

Dari hasil studi yang dilakukan dan melibatkan 331 peserta. 

Beberapa perjuangan rumah sakit dilaporkan oleh 66%, perjuangan 

sedang hingga tinggi untuk setidaknya satu item dilaporkan oleh 20% 

pasien. Dalam analisis bivariat, perjuangan rumah sakit dikaitkan 

dengan beban gejala yang lebih besar, masalah terkait martabat yang 

lebih besar, dan kualitas hidup yang lebih buruk; dalam analisis 

multivariabel, masalah terkait martabat tetap menjadi prediktor 

perjuangan rumah sakit total.(Damen et al., 2021) 

d. Gambaran penerapan spiritual domain dukungan pribadi dan konseling 

Dalam ruang guling dan Sebagian besar tanggapan, 65 perawat 

(90.3%), jatuh ke dalam kategori langsung untuk terapi individu. 

Menurut sudut pandang yang berbeda, memberikan dukungan dan 

konseling individu yang tepat kepada klien dapat mempercepat 

rehabilitasi mereka, tetapi perawatan juga harus mencakup perawatan 

dan konseling spiritual yang efektif (Zafaruan Moghaddam et al., 

2016). Perilaku pasien dapat diubah, dan lebih banyak sumber daya 

berkualitas tinggi dapat disediakan untuk mereka, setelah kebutuhan 

spiritual pasien terpenuhi. Agar kemitraan dapat berlanjut atau 
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dipertahankan, tuntutan spiritual sangatlah penting. pemahaman dalam 

memuaskan dan mendukung kejujuran yang saleh dapat memberikan 

bantuan membuat langkah gigih beradaptasi ketika keadaan darurat 

terjadi (Wright, 2005). 

Kemampuan islam dikenal dengan istilah ahli. Seperti dalam Al 

QS.16 An Nahl 43 : 

                                                                                                                                            

Terjemahnya : 

“ Dan kami tidak mengutus sebelum engkau (muhammad)melaikan 

orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka 

bertanyalah kedapa orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu 

tidak mengetahui.” 

Hadits tafsir Al Bukhori yang menyatakan bahwa jika suatu bisnis 

diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu ajalnya, juga 

menegaskan surat ini dalam Al-Qur'an. 

e. Gambaran penerapan spiritual domain profesionalisasi dan 

peningkatan kualitas perawatan spiritual 

Sebagian besar kategori tinggi 44 perawat (61.1%) tampaknya 

berfokus pada profesionalisasi dan peningkatan kualitas pelayanan 

spiritual. Kajian ini sejalan dengan kajian (Hadijah, 2015) yang 

menemukan bahwa profesional harus hadir bagi tenaga medis yang 

benar-benar kompeten. untuk melangkah maju dalam pelayanan 

kesehatan spiritual, dalam hal ini sebagian besar adalah petugas medis 

yang memiliki dukungan yang terampil untuk pasien dalam 
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berkembang. penerapan perawatan spiritual. (Nurul Rezki Anisa, 

Kadwk Ayu Erika, 2019).  

Untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendasari yang 

mempengaruhi kualitas hidup profesional perawat dan persepsi 

spiritualitas/perawatan spiritual. Berdasarkan temuan penelitian, 

variabel yang berhubungan dengan pekerjaan seperti "jumlah shift 

bulanan, cara kerja, rata-rata jam kerja mingguan, berdampak pada 

kualitas hidup profesional perawat dan persepsi spiritualitas/perawatan 

spiritual. Mengenai paradigma kualitas hidup profesional, ―burnout" 

dirasakan pada tingkat yang lebih tinggi, sedangkan CF pada tingkat 

sedang. Demikian pula, penelitian lain melaporkan tingkat moderat CF 

di antara perawat. Dengan adanya CF, kualitas asuhan keperawatan 

dapat sangat dipengaruhi mengingat perawat mungkin menjadi enggan, 

gugup, dan tidak sensitif selama perawatan dan ketidak stabilan ini 

membawa perubahan negatif dalam nilai moral dan profesional mereka 

dalam menghadapi burnout. (Yildirim & Ertem, 2022) 

Dalam pandangan islam dalam QS. Al Hujarat:131 

                                                         
                                     

                                     

                                                                                                       

“Yā ayyuhan-nāsu innā khalaqnākum min żakariw wa unṡā 

wa ja'alnākum syu'ụbaw wa qabā`ila lita'ārafụ, inna akramakum 

'indallāhi atqākum, innallāha 'alīmun khabīr” 
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Terjemahnya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal”. 

Terdokumentasi beberapa penjelasan dari berbagai ulama tafsir berkaitan isi 

surat Al-Hujurat ayat 13, antara lain sebagaimana tercantum: 

1. Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari satu bapak, 

yaitu Adam dan satu ibu yaitu Hawwa. Maka janganlah merasa lebih utama di 

antara sebagian kalian atas sebagian yang lain dari sisi nasab. Kami 

menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku melalui proses 

berketurunan, agar sebagian dari kalian mengenal sebagian yang lain. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah 

yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

orang-orang yang bertakwa dan Maha teliti terhadap mereka. 

2. Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh 

Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) 

Wahai manusia! Sesungguhnya Aku menciptakan kalian dari satu laki-

laki, yaitu bapak kalian Adam, dan satu wanita, yaitu ibu kalian Hawa, jadi 

nasab kalian itu satu, maka janganlah sebagian dari kalian menghina nasab 

sebagian yang lain. Dan kemudian Kami menjadikan kalian suku-suku yang 

banyak dan bangsa-bangsa yang menyebar agar sebagian dari kalian mengenal 

sebagian yang lain, bukan untuk saling merasa lebih tinggi, karena kedudukan 
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yang tinggi itu hanya didapat dengan ketakwaan. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di 

antara kalian, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala kondisi kalian, 

Maha Mengenal kelebihan dan kekurangan kalian, tidak ada sesuatu pun dari 

hal itu yang luput dari-Nya. 

Dalam ayat tersebut di jelaskan bahwa jangan pernah membedah-bedakan 

sesama manusia dan juga  jangan pernah merasa unggul tetap rendah hati 

kepada siapapun.  

Penelitian yang dilakukan di RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu 

Bantaeng. Berdasarkan dari pengamatan dan hasil wawancara setiap Perawat 

Pelaksana di rawat rumah sakit tersebut didapatkan bahwa penerapan 

pelayanan yang diberikan oleh perawat sangatlah baik, serta dorongan-

dorongan yang membuat pasien bersemangat dalam proses penyembuhan 

penyakitnya. 
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3. Keterbatasan Penelitian  

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini: 

a) Pada waktu penelitian, keseluruhan jumlah responden adalah 75 

responden tetapi yang di dapatkan hanya 72 responden karna beberapa 

responden tidak hadir/cuti pada saat proses penelitian dilakukan. 

b) Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner baku 

dari Van Leeuwen (2008). Data yang diperoleh kurang mendalam karna 

pertanyaan yang diberikan berdasarkan pada kuisioner telah disusun.  

c) Pengambilan dokumentasi penelitian yang tidak terlaksana di karenakan 

keterbatasan menggunaan Hp atau larangan pengambilan gambar dalam 

aturan Rumah Sakit 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Gambaran 5 Domain Penerapan Spiritual Perawat Berdasarkan uji 

deskriptif bahwa penerapan perawatan spiritual di RSUD. Prof. Dr. H.M. 

Anwar Makkatutu Bantaeng mayoritas memiliki penerapan yang sangat 

baik.  

1. Penerapan Spiritual terhadap Komunikasi perawat memiliki nilai 

sedang yang merupakan penerapan yang baik dalam melakukan 

komunikasi dengan pasien 

2. Penerapan Spiritual terhadap penilaian dan Implementasi perawat 

memiliki penilaian dengan kategori, karena memberikan pelayanan 

yang yang sangat baik terhadap pasien 

3. Penerapan Perawatan spiritual dengan peningkatan rujukan didapatkan 

dengan kategori sedang yang merupanan penerapan spiritual itu sangat 

baik, dalam memeberikan pelayanan terhadap pasien. 

4. Penerapan dukungan dan konseling yang merupakan pelayanan yang 

sangat baik dengan meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien. 

5. Penerapan profesionalisasi dan peningkatan kualitas dalam 

memberikan pelayanan yang baik yang dapat bekerja sama dengan 

rekan sejawat. 
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B. Saran  

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada institusi 

pendidikan, khususnya bagi RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu 

Bantaeng agar lebioh memperhatikan pelayanan spiritual dengan baik 

terutama aspek biologis, psikologis, sosiologi, kultural dan spiritual 

tampa mengabaikan salah satu aspeknya.  

2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya untuk memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi peneliti dan dapat melakukan penelitian lebih mendalam 

3. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan masyarakat 

dan tenanga kesehatan tentang efikasi diri dalam pemenuhan kebutuhan 

spiritual pasien pada saat di rawat di rumah sakit tetap dipenuhi sebagai 

peningkatan mutu pelayanan kesehatan. 
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Lampiran 1  

PENJELASAN PENELITI  

 Sehubungan dengan tugas akhir program studi keperawatan di Fakultas 

Kedokteran dan Kesejahteraan UIN Alauddin Makassar, maka saya: 

 

Nama Lengkap : Salmiah 

Nama Panggilan : Mimie / Mia 

NIM : 70300116040 

Tempat, Tanggal Lahir : Kampung Beru, 27 Mei 1997 

Agama : Islam 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jurusan/Fakultas : Keperawatan/ UIN Alauddin Makassar 

Alamat : Kelapa III Gang 2 No 03 Kota Makassar 

Telepon : 082348259613 

Email : salmiahmia0797@gmail.com 

  salmiahinhesty@gmail.com  
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Lampiran 2 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

SURATPERSETUJUAN                                                                                                      

(INFORMED CONSENT) 

Saya yang bertandatangan dibawah ini:  

Nama Inisial  :  

Alamat   : 

Umur    :  

Jenis Kelamin   : L/ P  

Setelah mendapat penjelasan yang cukup dari peneliti dan memahami 

bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif/ buruk bagi saya dan dalam penelitian 

ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti, maka dengn ini saya bersedia 

menjadi responden dalam penelitia yang dilakukan oleh:  

Nama   : Salmiah 

Institusi : Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu      KesehatanUniversitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar     

Judul   : Penerapan Perawatan Spiritual Perawat di Ruang 

Rawat Inap  

Dalam rangka  : Skripsi  

Adapun penelitian ini dilakukan di Ruang Rawat Inap RSUD Prof. Dr. H. 

M. Anwar Makkatutu Bantaeng. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam 

keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, saya bersedia berperan dalam 

penelitian ini.  

Bantaeng,     Maret 2023 

Responden 

 

(…………………….…) 
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Lampiran 3 

PENERAPAN PERAWATAN SPIRITUAL PERAWAT DI RUANG RAWAT 

INAP RSUD PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG 

Petunjuk Pengisian:  

1. Jawab pertanyaan ini apa adanya dan sejujurnya  

2. Beri tanda ( √ ) dalam kotak yang tersedia untuk jawaban yang saudara pilih 

dan isi pertanyaan sesuai kenyataan yang ada.  

A. Karakteristik Responden  

1. Jenis Kelamin :              Pria   Wanita 

2. Umur   :       tahun  

3. Suku   :    Makassar      Bugis    Jawa           Manado            

Lainnya 

4. Agama  :     Islam            Kristen             Katolik             Hindu             

Budha   Konghucu             Lainnya (Sebutkan) : 

5. Pendidikan Terakhir : 

6. Lama kerja : 
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Lampiran 4 

LEMBAR KUESIONER PENELITIAN 

 

No Pilihan jawaban Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Ragu-ragu(RR) 3 

4 Tidak setuju(TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju(STS) 1 

 

KUESIONER SCCS VAN LEEUWEN (2008) 

skor:  

1 : Sangaat Tidak Setuju (STS) 

2 : Tidak Setuju (TS) 

3 : Ragu-ragu (RR) 

4 : Setuju (S) 

5 : sangat setuju (SS) 

Kategori Penerapan :  

27-54    : Tidak diterapkan 

55-94    : Rendah 

95-107  : Sedang 

>108     : Tinggi 

 

 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

75 
 

 

No.  

 

Pernyataan 

 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

 

Tidak 

Setuju 

 

Ragu-

ragu 

 

Setuju 

 

Sangat 

Setuju 

 Komunikasi 

1.  Saya dapat mendengarkan 

secara aktif 'kisah hidup' 

pasien sehubungan dengan 

penyakit / kecacatannya 

     

2.  Saya memiliki sikap 

menerima dalam berurusan 

dengan pasien (peduli, 

simpatik, kepercayaan dan 

keyakinan yang 

menginspirasi, empati, tulus, 

sensitif, tulus dan pribadi) 

     

Penilaian dan implementasi perawatan spiritual 

3.  Saya dapat melaporkan secara 

lisan dan / atau tertulis tentang 

kebutuhan spiritual pasien 

     

4.  Saya dapat menyesuaikan 

perawatan dengan kebutuhan / 

masalah spiritual pasien 

dengan berkonsultasi dengan 

pasien 

     

5.  Saya dapat menyesuaikan 

perawatan dengan kebutuhan / 

masalah spiritual pasien 

melalui konsultasi 

multidisiplin 

     

6.  Saya dapat mencatat 

komponen keperawatan dari 

perawatan spiritual pasien 

dalam rencana keperawatan 

     

7.  Saya dapat melaporkan secara 

tertulis tentang fungsi spiritual 

pasien 
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8.  Saya dapat melaporkan secara 

lisan tentang fungsi spiritual 

pasien 

     

peningkatan rujukan perawatan spiritual 

9.  Saya dapat secara efektif 

memberikan perawatan untuk 

kebutuhan spiritual pasien ke 

penyedia perawatan / pekerja 

perawatan / disiplin perawatan 

lain 

     

10.  Atas permintaan pasien 

dengan kebutuhan spiritual, 

saya dapat secara tepat waktu 

dan efektif merujuknya ke 

petugas perawatan lain 

(misalnya seorang ustadz / 

pendeta / imam pasien sendiri) 

     

11.  Saya tahu kapan saya harus 

berkonsultasi dengan 

penasehat spiritual mengenai 

perawatan spiritual pasien 

     

12.  Saya dapat memberikan 

perawatan spiritual kepada 

pasien 

     

Dukungan pribadi dan konseling pasien 

13.  Saya dapat mengevaluasi 

perawatan spiritual yang telah 

saya berikan dengan 

berkonsultasi dengan pasien 

dan dalam tim disiplin / 

multidisiplin 

     

14.  Saya dapat membantu pasien 

melanjutkan praktik spiritual 

hariannya (termasuk 

memberikan kesempatan 

untuk ritual, doa, meditasi, 

membaca Alquran /Al Kitab) 

 

 

 

 

 

    



 

77 
 

15.  Saya dapat memberikan 

informasi kepada pasien 

tentang fasilitas spiritual di 

dalam institusi perawatan 

(termasuk perawatan spiritual, 

pusat meditasi, layanan 

keagamaan) 

     

16.  Saya dapat memperhatikan 

spiritualitas pasien selama 

perawatan sehari-hari 

(misalnya perawatan fisik) 

     

17.  Saya dapat merujuk anggota 

keluarga pasien ke penasihat 

spiritual / pendeta, dll. Jika 

mereka bertanya kepada saya 

dan / atau jika mereka 

mengungkapkan kebutuhan 

spiritual 

     

18.  Di dalam departemen, saya 

dapat berkontribusi pada 

jaminan kualitas di bidang 

perawatan spiritual 

     

Profesionalisasi dan peningkatan kualitas perawatan spiritual 

19.  Di dalam departemen, saya 

dapat berkontribusi pada 

pengembangan profesional di 

bidang perawatan spiritual 

     

20.  Di dalam departemen, saya 

dapat mengidentifikasi 

masalah yang berkaitan 

dengan perawatan spiritual 

dalam sesi diskusi rekan 

     

21.  Saya dapat melatih petugas 

perawatan lainnya di bidang 

penyampaian perawatan 

spiritual kepada pasien 

     

22.  Saya dapat membuat 

rekomendasi kebijakan 

tentang aspek perawatan 

spiritual untuk manajemen 
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bangsal perawatan 

23.  Saya dapat menerapkan 

proyek peningkatan perawatan 

spiritual di bangsal perawatan 
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Lampiran 5 

HASIL UJI STATISTIK 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Jenis Kelamin 72 1 1 2 1.92 .033 .278 .077 

Usia 72 2 1 3 2.35 .089 .754 .568 

Suku 72 2 1 3 1.15 .047 .399 .159 

Agama 72 0 1 1 1.00 .000 .000 .000 

Tingkat Pendidikan 72 2 1 3 2.07 .111 .939 .882 

Lama Kerja 72 2 1 3 1.56 .090 .767 .588 

Domain Komunikasi 72 1 1 2 1.94 .027 .231 .053 

Domain Peningkatan Implementasi Perawatan 

Spiritual 
72 1 2 3 2.94 .027 .231 .053 

Domain Peningkatan Rujukan Perawatan 

Spiritual 72 1 2 3 2.04 .024 .201 .040 

Domain Dukungan Perawatan dan Konseling 

Pasien 72 1 2 3 2.89 .037 .316 .100 

Domain Profesionalisasi dan Peningkatan kualitas 

Perawatan Spiritual 
72 2 1 3 2.60 .061 .522 .272 

Valid N (listwise) 72        
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Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 6 8.3 8.3 8.3 

Perempuan 66 91.7 91.7 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

Suku 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Makassar 62 86.1 86.1 86.1 

Bugis 9 12.5 12.5 98.6 

Melayu 1 1.4 1.4 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

Agama 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Islam 72 100.0 100.0 100.0 

 

Tingkat Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid DIII 29 40.3 40.3 40.3 

S1 9 12.5 12.5 52.8 

Profesi Ners 34 47.2 47.2 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

Lama Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-5 Tahun 44 61.1 61.1 61.1 

6-10 Tahun 16 22.2 22.2 83.3 

>10 Tahun 12 16.7 16.7 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 22-25 Tahun 12 16.7 16.7 16.7 

26-30 Tahun 23 31.9 31.9 48.6 

>30 Tahun 37 51.4 51.4 100.0 

Total 72 100.0 100.0  
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Domain Dukungan Perawatan dan Konseling Pasien 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sedang 7 9.7 9.7 9.7 

Tinggi 65 90.3 90.3 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

 

 

Domain Profesionalisasi dan Peningkatan kualitas Perawatan Spiritual 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 3 4.2 4.2 4.2 

Sedang 25 34.7 34.7 38.9 

Tinggi 44 61.1 61.1 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

Domain Komunikasi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rendah 3 4.2 4.2 4.2 

Sedang 60 83.3 83.3 87.5 

Tinggi 9 12.5 12.5 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

 

 

Domain Peningkatan ImplementasiPerawatanSpiritual 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sedang 4 5.6 5.6 5.6 

Tinggi 68 94.4 94.4 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

 

 

Domain Peningkatan Rujukan Perawatan Spiritual 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rendah 1 1.4 1.4 1.4 

Sedang 69 95.8 95.8 97.2 

Tinggi 2 2.8 2.8 100.0 

Total 72 100.0 100.0  



 

82 
 

Statistiak

 

Domain 

Komunikasi 

Domain Peningkatan 

ImplementasiPerawatanSpiritual 

Domain 

Dukungan 

Perawatan dan 

Konseling 

Pasien 

Domain 

Peningkatan 

Rujukan 

Perawatan 

Spiritual 

Domain 

Profesionalisasi 

dan Peningkatan 

kualitas 

Perawatan 

Spiritual 

Lama 

Kerja 

Tingkat 

Pendidikan Agama Suku Usia 

Jenis 

Kelamin 

N Valid 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2.08 2.94 2.90 2.01 2.57 1.56 2.07 1.00 1.15 2.35 1.92 

Std. Error 

of Mean .047 .027 .035 .024 .068 .090 .111 .000 .047 .089 .033 

Median 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 

Mode 2 3 3 2 3 1 3 1 1 3 2 

Std. 

Deviation .402 .231 .298 .205 .577 .767 .939 .000 .399 .754 .278 

Variance .162 .053 .089 .042 .333 .588 .882 .000 .159 .568 .077 

Range 2 1 1 2 2 2 2 0 2 2 1 

Minimum 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 

Sum 150 212 209 145 185 112 149 72 83 169 138 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
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