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ABSTRAK 

Nama  :  Yulianti Wulandari 

NIM :  70300119019 

Judul : Implementasi Interprofessional Collaboration (IPC) Pada Upaya 

Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 

 

 Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam 

menangani masalah keselamatan pasien terus dilakukan dalam sebuah 

sistem kerja kolaborasi, perlu adanya penerapan implementasi 

Interprofessional Collaboration (IPC) dalam sebuah sistem pelayanan 

kesehatan, untuk menangani masalah yang akan timbul akibat 

miskomunikasi antar tenaga kesehatan, perlu adanya kolaborasi yang baik 

antarprofesi yang disebut dengan IPC untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan demi keselamatan pasien. Tujuan penelitian 

diketahuinya implementasi IPC dalam Upaya Keselamatan Pasien di 

Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Jenis penelitian ini yaitu penelitian 

kuantitatif dengan metode survei dengan cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden individu untuk mengumpulkan data primer. 

Sampel dalam penelitian ini yakni 79 orang Tenaga Kesehatan yang 

bekerja di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Pada penelitian ini didapatkan hasil penelitian bahwa; 

1) Implementasi IPC Pada Upaya Keselamatan Pasien domain Kemitraan 

dalam kategori menuju kolaborasi (82,2%), 2) Implementasi IPC Pada 

Upaya Keselamatan Pasien domain Kerjasama dalam kategori menuju 

kolaborasi (75,9%), 3) Implementasi IPC Pada Upaya Keselamatan Pasien 

domain Koordinasi dalam kategori menuju kolaborasi (78,5%). Saran bagi 

tenaga kesehatan perlunya peningkatan  komunikasi kepada keluarga 

pasien maupun sesama pemberi layanan kesehatan serta rumah sakit agar 

mendorong implementasi IPC yang lebih baik dengan mengembangkan 

kebijakan dan dukungan layanan terkait IPC serta mempertahankan dan 

lebih meningkatkan mutu pelayanan dan seluruh domain IPC kemitraan, 

kerjasama dan koordinasi, sehingga  ketiganya berada pada kolaborasi 

baik. 

 

Kata Kunci: Interprofessional Collaboration, Keselamtan Pasien, Rumah Sakit 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kerja sama atau kolaborasi antar tenaga kesehatan sangatlah penting untuk 

mengatasi banyaknya permasalahan pada pasien, berbagai permasalahan 

tersebut tidak dapat diatasi oleh satu profesional kesehatan saja, melainkan 

harus melibatkan semua tenaga kesehatan. Kolaborasi atau kerja sama efektif 

para profesional kesehatan dari berbagai bidang merupakan kunci penting 

untuk meningkatkan efisiensi bantuan jasa kesehatan dan keselamatan pasien. 

Yang terjadi sekarang adalah sangatlah sulit untuk menggabungkan berbagai 

tenaga kesehatan. Perbedaan status interprofesi, stereotyping, perasaan ego, 

dan banyak aktivitas lain yang memandu profesi masih mendominasi praktik 

kolaboratif, sehingga diperlukan kesepakatan. Hal ini disebabkan oleh 

ketidakmampuan profesi di bidang kesehatan untuk menciptakan kolaborasi 

atau kerja sama yang baik, seperti kurangnya keterampilan komunikasi 

interprofessional dan kurangnya budaya diskusi dengan tenaga kesehatan lain 

dalam pengambilan keputusan klinis keluarga/komunitas. Untuk mengatasi 

masalah yang timbul dari interprofessional misconduct diperlukan kerjasama 

yang baik antara petugas kesehatan yaitu  Interprofessional collaboration (IPC) 

(Falah, 2020). 

Pada tahun 2017 National Patient Safety Agency (NPSA) melaporkan 

bahwa insiden kesalamatan pasien atau dienal dengan istilah IKP di negara 

Inggris mencapai 1.879.822 kasus, dalam kurung waktu satu tahun. NPSA juga 
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melaporkan kasus pasien jatuh pada negara Amerika Serikat sebanyak 700.000 

hingga 1.000.000 orang pertahun. Tidak hanya itu, pada tahun 2013 Mini of 

Health Malaysia menyatakan bahwa IKP di negara tersebut sebesar 2.769 

insiden dalam satu tahun. World Health Organization (WHO) turut 

menyatakan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) pada pasien yang dirawat di 

beberapa wilayah berkisar 3-16%. Pada laporan itu ditemui KTD di New 

Zealand sebanyak 12,9%, Inggris 10,8%, dan Kanada 7,5%. Joint Commission 

International (JCI) juga melansir bahwa KTD yang diperoleh dari United 

Kingdom sebanyak 10% dan Australia 16,6%. (Basri, 2021) 

Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKP-RS) mendapatkan data 

yang merujuk terkait Insiden Keselamatan Pasien (IKP), Indonesia mencapai 

tingkat risiko jatuh yang tinggi. IKP di Indonesia, antara lain di Aceh berjumlah 

0,68%,  Sulawesi Selatan berjumlah 0,69%, Bali berjumlah 1,4%, Jawa Barat 

berjumlah 2,8%, Sumatera Selatan berjumlah 6,9%, jawa timur berjumlah 

11,7%, Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 13,8%,  Jawa Tengah 

berjumlah 14,9%, dan Jakarta berjumlah 37,9%. Di tahun 2015, laporan terkait 

IKP hanya dilakukan oleh 14 rumah sakit, tetapi di tahun 2019 sebanyak 334 

rumah sakit, dalam hal ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, laporan 

terkait IKP sebanyak 289 kasus, dan di tahun 2019 mengalami peningkatan 

yakni sebesar 7465 kasus. (Susatia, Kusbaryanto, & Sundari, 2021). 

Pada wilayah Sulsel, rumah sakit Stella Maris Makassar mendata 

adanya 13 jenis IKP pada tahun 2013, yakni 9% pasien jatuh, salah pemberian 

obat di apotik 16%, salah pemberian obat di rumah sakit bagian rawat inap 6%, 
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salah diagnosis  6%, salah distribusi obat  13%, salah dosis obat  3%, salah 

interpretasi  3%, salah penulisan hasil 6% di bagian laboratorium, 9% 

kemungkinan cedera, 3% kejadian sentinel, 3% pemberian obat yang salah, dan 

14% kejadian tidak diinginkan (Isti, 2021). Sedangkan insiden keselamatan 

pasien RSUD Kota Makassar  tahun 2019 meliputi 1 kejadian tidak diharapkan, 

22 kejadian non-cedera, 1 kejadian potensial dan 11 kejadian hampir cedera 

dalam 10 bulan terakhir (Djariyah, Sumiaty, & Andayante, 2020).  

Meningkatkan keselamatan pasien dan menciptakan pelayanan yang 

optimal, secara internasional, kolaborasi sangat penting antar profesi kesehatan 

(Patel, Begum, & Kayyali, 2016). Masyarakatpun mulai kritis akan pelayanan 

kesehatan yang diterimanya dan desakan masyarakat terhadap keunggulan 

pelayanan kesehatan yang semakin meningkat. Satu tenaga kesehatan saja 

tidak mampu menangani kompleksitas masalah kesehatan pasien, tetapi 

beberapa profesi harus dilibatkan (Susilaningsih et al., 2017). yang terdiri dari 

dokter umum maupun spesialis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan 

dari berbagai latar pendidikan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian juga 

termasuk tenaga teknis kefarmasian, tenaga gizi yaitu nutrisionis dan dietisien, 

tenaga keterapian fisik dalam hal ini fisioterpis, okupasi terapis, terapis wicara, 

serta akupuntur, tenaga keteknisian medis, dan teknik biomedika (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan, 2014). Dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Tim 

kesehatan mencakup beragam ahli yang berkolaborasi secara sinergis, 

terstruktur dan sistematis sesuai dengan peran dan tugasnya. 
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Menurut Data World Health Organization (2016) 70-80% kesalahan 

perawatan kesehatan dapat dikaitkan dengan kurangnya komunikasi dan 

pemahaman dalam tim. Oleh karena itu, koordinasi tim yang maksimal sangat 

mengurangi masalah keselamatan pasien. 2,6 juta kematian dilaporkan setiap 

tahun karena kolaborasi yang buruk antara profesional kesehatan, keselamatan 

pasien yang buruk, dan tingginya tingkat kesalahan pengobatan. 

Interprofessional Collaboration berdasarkan Institute of Medicine (IOM) 

memiliki peran penting dalam meningkatkan praktik organisasi, yaitu tim yang 

bekerja bersama secara efektif untuk memberikan layanan yang berpusat pada 

pasien karena lebih efektif, efisien, dan lebih aman. (Femy Fatalina, Sunartini, 

Widyandana, 2015): (World Health Organization, 2010): (World Health 

Organization, 2018). 

Adanya komunikasi kolaboratif merupakan  bagian penting dalam 

mengurangi kesalahan dalam perawatan keselamatan pasian serta dapat 

meningkatkan mutu pelayanan (Reni, 2021). Kemampuan spesialis dari 

berbagai bidang dan spesialisasi lainnya untuk berkolaborasi dalam 

memberikan perawatan yang berpusat pada pasien dipandang sebagai 

komponen kunci dari kegiatan interprofesional yang membutuhkan 

pengetahuan khusus. (Prayetni et al., 2018). Kolaborasi bermanfaat dalam 

mengurangi insiden keselamatan pasien, perawatan yang lama, komplikasi, 

tingkat kesalahan, konflik antara tenaga kesehatan dan tingkat kematian. 

Dengan metode IPC seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit mampu 
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berkomunikasi untuk mengatasi masalah pasien dan mendukung kesembuhan 

pasien (Patima, 2021). 

Namun, berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan survei 

lapangan di rumah sakit Ibnu Sina Makassar, adanya fasilitas di rumah sakit  

yang mendukung terlaksanya IPC pada upaya keselamatan pasien, akan tetapi 

berdasarkan laporan terkait IKP di Rumah Sakit Ibnu Sina pada tahun 2020 

terdapat 15 jenis IKP, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi sebanyak 

7 jenis IKP, akan tetapi meningkat kembali pada tahun 2022 sebanyak 10 jenis 

IKP. Dengan penjelasan tersebut, maka dengan ini peneliti tertarik untuk 

meneliti Implementasi Interprofessional Collaboration (IPC) Pada Upaya 

Keselamatan Pasien Di RS Ibnu Sina Kota Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Interprofessional 

Collaboration (IPC) Pada Upaya Keselamatan Pasien Di RS Ibnu Sina Kota 

Makassar. 
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C. Defenisi Operasional & Kriteria Objektif 

Table 1. 1 Definisi Operasional & Kriteria Objektif 

 
No Variable Definisi Alat 

Ukur 

Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

1. Karakteristik 

Responden 

     

 a.  Jenis 

Kelamin 

Perbedaan antara 

laki-laki dan 

perempuan 

didasarkan pada 

pengamatan fisik 

Kuesioner 

 

Menjawab 

pertanyaan 

kuesioner 

 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

Nominal 

 

 b.  Usia Lama hidup 

responden yang 

dihitung dari tahun 

kelahiran sampai 

tahun penelitian 

dilakukan 

Kuesioner 

 

Menjawab 

pertanyaan 

kuesioner 

 

1. Remaja akhir 

(17-25 tahun) 

2. Dewasa awal 

(26-35 tahun) 

3. Dewasa akhir 

(36-45 tahun) 

4. Lansia awal 

(46-55 tahun) 

Ordinal 

 

 c.  Pendidikan  Jenjang studi 

formal yang 

ditempuh oleh 

responden 

Kuesioner  Menjawab 

pertanyaan 

kuesioner  

1. D- III & D-IV 

2. S1 

3. Profesi 

4. S2 

5. S3 

Ordinal 

 

 d.  Profesi Bidang pekerjaan 

yang dilandasi 

pendidikan 

keahlian 

Kuesioner  Menjawab 

pertanyaan 

kuesioner 

1. Tenaga Medis 

2. Tenaga 

psikologi 

klinis 

3. Tenaga 

keperawatan 

4. Tenaga 

kebidanan 

5. Tenaga 

kefarmasian 

6. Tenaga 

kesehatan 

masyarakat 

7. Tenaga 

kesehatan 

lingkungan 

8. Tenaga gizi 

9. Tenaga 

keterapian 

fisik 

10. Tenaga 

keteknisian 

medis 

11. Tenaga teknik 

biomedika 

12. Tenaga 

kesehatan 

tradisional 

Nominal 
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 e.  Lama Kerja Lama bekerja 

seorang tenaga 

kesehatan 

mempengaruhi 

tindakan 

berdasarkan 

pengalaman kerja 

Kuesioner  Menjawab 

pertanyaan 

kuesioner 

1. < 1 Tahun 

2. 1-5 Tahun 

3. 6-10 tahun 

4. >10 Tahun 

Ordinal  

2 Implementasi 

Interprofessio

nal 

Collaboration 

Pelaksanaan 

kolaborasi untuk 

memecahkan 

masalah kesehatan 

dan memberikan 

pelayanan 

kesehatan dengan 

latar belakang 

profesi yang 

berbeda dan di ukut 

berdasarkan 

komponen 

komunikasi 

antarprofesi, 

perawatan dengan 

pasien sebagai 

pusatnya, mengerti 

peran masing-

masing dan 

kerjasama tim 

dalam memberikan 

pelayanan yang 

lebih optimal 

Kuesioner 

AITC 

Kuesioner 

yang 

didapatkan 

dari 

penelitian 

sebelumnya 

menggunaka

n skala likert 

sebanyak 36 

item 

pertanyaan. 

Yang terdiri 

dari 14 

pertanyaan 

terkait 

kemitraan, 

15 

pertanyaan 

terkait 

kerjasama 

dan 7 

pertanyaan 

terkait 

koordinasi. 

Dengan 

rincian skor 

1= tidak 

pernah, 2= 

jarang, 3= 

kadang-

kadang, 4= 

sering, 5= 

selalu. 

Hasil pengukuran 

butir pertanyaan 

pada penelitian 

ini adalah: 

 

- Kolaborasi 

Baik : 100% 

- Menuju 

Kolaborasi : 

73% - 99% 

- Perlu 

Kolaborasi : 

<73 %  

Ordinal 
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D. Kajian Pustaka 

Table 1. 2 Kajian Pustaka 

No. Nama Peneliti, Jenis 

Jurnal, Judul 

Metode Hasil penelitian Perbedaan 

1.  - (Risnah, Hadju, 

Maria, & Nontji, 

2018) 

- Interprofessional 

Collaboration 

Practices : Case 

Study of the Handling 

of Malnutrition in 

Three Public Health 

Centers in South 

Sulawesi 

- Asian Network for 

Scientific Information 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif dengan 

sistem observasi 

tahap awal yang 

partisipatif dan 

terstruktur. Selain 

itu, dilakukan 

wawancara 

penelitian dengan 

wawancara 

mendalam dan 

Focus Group 

Discussion (FGD) 

dengan informan. 

Pertanyaan 

penelitian 

didasarkan pada 

definisi operasional 

variabel, yang 

dijelaskan oleh 

subvariabel dan 

indikator  instrumen 

penelitian. Tahap 

akhir penelitian 

dilakukan dengan 

mendokumentasikan 

profil, tugas dan 

peran, hasil survei 

status gizi, dan 

aturan kolaborasi 

profesional. Data 

dianalisis dengan 

menggunakan 

analisis isi. 

Pelaksanaan 

kolaborasi 

interprofessional 

di Jeneponto 

belum optimal 

Perbedaan  

kedua 

penelitian 

tersebut 

terletak pada 

metode 

penelitian, 

lokasi dan 

fokus 

penelitian. 

Dalam hal ini, 

metode 

penelitian yang 

digunakan 

adalah metode 

penelitian 

kuantitatif  

2 - (Erni 

Ramadhaini, 

2021) 

- Journal of 

Healthcare 

Technology and 

Medicine 

- Analisis 

implementasi 

keselamatan 

pasien di RSU 

datu beru 

Penggunaan metode 

deskriptif kualitatif 

dan desain segitiga, 

teknik dan sumber 

dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa 

identifikasi dan 

komunikasi 

pasien efektif 

dan ketepatan 

pengobatan, 

serta risiko 

infeksi  

dilakukan 

dengan tepat, 

sedangkan posisi 

Pada kedua 

penelitian ini, 

terdapat 

perbedaan 

dalam 

penelitian 

yakni pada 

metode yang 

diteliti. 
Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 
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takengon aceh 

tengah. 

dan risiko jatuh 

pasien tidak. 

kuantitatif 

dengan  

menyebarkan 

kuesioner 

kepada 

responden, 

sementara itu 

metode 

penelitian dari 

(Emi 

Ramadhaini 

dkk, 2021) 

menggunakan  

metode 

deskriptif 

kualitatif yang 

memakai 

desain 

triangulasi,tekn

ik dan sumber. 

3 - (Ayu, 2021) 

- Jurnal Ilmu 

Kesehatan 

- Hubungan 

kinerja perawat 

terhadap 

implementasi 

penerapan 

keselamatan 

pasien di masa 

pandemi covid-

19 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan cross-

sectional untuk 

metode kuantitatif 

dan menyebarkan 

kuesioner. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa ada 

hubungan antara 

pengetahuan 

perawat, beban 

kerja perawat 

dan motivasi 

kerja dengan 

tindakan 

keselamatan 

pasien. 

Pada kedua 

penelitian ini 

terdapat 

perbedaan 

dalam 

penggunaan 

tujuan 

penelitian. 

Penelitian ini 

memiliki 

tujuan agar 

dapat 

mengetahui 

gambaran 

Implementasi 

Interprofession

al 

Collaboration 

(IPC) Pada 

Keselamatan 

Pasien Di RS 

Ibnu Sina 

Makassar (Ayu 

Rizky 

Ameliyah, dkk, 

2021) memiliki 

tujuan agar 

mengetahui 

adanya 

hubungan 

pengetahuan 

perawat, beban 

kerja perawat 

dan motivasi 

perawat dengan 
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pelaksanaan 

keselamatan 

pasien di 

rumah sakit 

4 - (Ita, Pramana, & 

Righo, 2021)) 

- Jurnal Pro Ners 

- Implementasi 

Interprofessional 

Collaboration 

antar tenaga 

kesehatan yang 

ada di rumah 

sakit Indonesia : 

Literatur Riview 

Jenis penelitian ini 

adalah kajian 

pustaka yang 

menggunakan 

metode analisis data 

beserta analisis isi, 

artikel  dari 

database neliti.com, 

google scholar, 

PubMED, 

ResearchGate dan 

Portal Garuda. 

Hasil analisis 

menunjukkan 

bahwa kerjasama 

antar tenaga 

kesehatan 

memiliki 

beberapa 

pengaruh yang 

efektif, seperti 

dampak terhadap 

keselamatan 

pasien, kepuasan 

pasien dan mutu 

pelayanan rumah 

sakit, sedangkan 

beberapa hal 

yang 

mempengaruhi 

pelaksanaan 

kerjasama adalah 

komunikasi, latar 

belakang 

pendidikan yang 

berbeda, dan 

keterbatasan. 

memahami peran 

masing-masing. 

Perbedaan 

kedua 

penelitian ini 

berada pada 

jenis penelitian 

yang diteliti. 

Jenis 

penelitian yang 

digunakan 

Kalista ita, 

yoga Pratama, 

(2021) yaitu 

literature 

riview 

sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

jenis penelitian 

survei 

5 - (Kusuma, 

Herawati, 

Setiasih, & 

Yulia, 2021) 

- Persepsi Tenaga 

Kesehatan dalam 

Praktik 

Kolaborasi 

Interprofesional 

di Rumah Sakit 

di Banyuwangi 

- Media 

Kesehatan 

Masyarakat 

Indonesia 

Penelitian cross-

sectional ini 

menggunakan 

kuesioner 

Collaborative 

Practice Assessment 

Tool (CPAT) tenaga 

kesehatan yang 

bekerja di RS 

Yasmin 

Banyuwangi. 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa 

dokter/spesialis 

memiliki skor 

rata-rata yang 

lebih rendah di 

bidang ini 

dibandingkan 

dengan profesi 

lainnya. Nilai 

tersebut 

menunjukkan 

bahwa mereka 

tidak memahami 

peran dirinya 

atau tenaga 

kesehatan 

lainnya dalam 

melaksanakan 

praktik 

kolaborasi 

interprofessional. 

Perbedaan dari 

kedua 

penelitian 

tersebut 

terletak pada 

lokasi 

penelitian, 

dimana pada 

penelitian 

Awati, Setiashi 

dan Julia 

(2021) 

dilakukan di 

sebuah rumah 

sakit di 

Banyuwangi, 

sedangkan  

penelitian ini 

dilakukan di 

Rumah Sakit 

Ibnu Sina 

Makassar. 
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6 - (Siokal, 2021) 

- Potensi 

Penerapan 

Interprofessional 

collaboration 

Practice (IPC) di 

Rumah Sakit 

Universitas 

Hasanuddin 

- Jurnal Journal  

Of Community 

Heakt 

Penelitian ini 

menggunakan jenis 

penelitian kualitatif 

dengan pendekatan 

fenomelogis 

Permohonan PPI 

di RS UNHAS 

terbuka dan 

berlaku. Namun, 

beberapa 

pertanyaan harus 

dipertimbangkan 

berdasarkan hasil 

penelitian ini. Ini 

tercermin dalam 

tema yang 

dihasilkan. 

Terdapat 4 

(empat) tema, 

antara lain: (1) 

Landasan kerja 

sama tim (2) 

Hambatan PPI 

(3) Tenaga 

kesehatan 

harapan untuk 

struktur IPE PPI 

terintegrasi 

sebagai model 

atau referensi 

kurikulum (4) 

Kriteria 

keberhasilan 

kerjasama, atau 

saling percaya. 

Perbedaan  

fokus penelitian 

ini adalah 

sampel 

penelitian, 

penelitian ini 

memilih tenaga 

kesehatan dari 

Rumah Sakit 

Ibnu Sina 

Makassar, 

sedangkan  

(Siokal, 2021) 

meneliti tenaga 

kesehatan dari 

Rumah Sakit 

Universitas 

Hasanuddin. 

7 - (Cheng, Collins, 

Baron, & 

Boscardin, 2021) 

- Analysis of the 

Interprofessional 

Clinical 

Learning 

Environment for 

Quality 

Improvement 

and Patient 

Safety From 

Perspectives of 

Interprofessional 

Teams 

- Journal of 

graduate 

medical 

education 

Penelitian ini 

menggunakan jenis 

penelitian kualitatif 

dengan  

mewawancarai 

sekelompok 

interprofesional 

penduduk, fakultas, 

dan staf unit kunci 

yang terlibat dalam 

kegiatan IP QIPS. 

Penelitian ini 

melakukan analisis 

tematik melalui 

pendekatan induktif 

umum dengan 

menggunakan 

metode analisis 

template pada 

transkrip. 

Dua puluh orang 

dari 6 unit 

berpartisipasi. 

Peserta 

mendefinisikan 

pembelajaran 

pada tim QIPS 

interprofesional 

sebagai 

pembelajaran 

dari dan tentang 

peran masing-

masing melalui 

kolaborasi untuk 

perbaikan, yang 

terjadi secara 

alami ketika 

pasien menjadi 

fokus, atau kerja 

tim berdasarkan 

pengalaman 

dalam proyek 

QIPS. 

 

Perbedaan 

kedua 

penelitian ini 

terletak pada 

metode 

penelitiannya. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kuantitatif, 

sedangkan 

penelitian  

(Cheng et al., 

2021) 

menggunakan 

metode 

kualitatif 
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8 - (Schot, 

Tummers, & 

Noordegraaf, 

2020) 

- Working on 

working 

together. A 

systematic 

review on how 

healthcare 

professionals 

contribute to 

interprofessional 

collaboration 

- Journal of 

Interprofessional 

Care 

Metode penelitian 

ini berupa tinjauan 

pustaka sistematis 

dari bulan Januari 

2017 hingga mei 

2019 yang 

dilakukan 

menggunakan data 

base Scopus, Web 

of Science dan 

Medline. 

Para professional 

kesehatan 

diamati untuk 

berkontribusi 

setidaknya dalam 

tiga cara: dengan 

menjembatani 

berbagai jenis 

kesenjangan, 

dengan 

menegosiasikan 

tumpang tindih 

dalam peran dan 

tugas, dan 

dengan 

menciptakan 

ruang untuk 

melakukannya. 

Perbedaan dari 

kedua 

penelitian 

tersebut adalah 

metode 

penelitiannya, 

metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

(Schot et al., 

2020) berupa 

tinjauan pustaka 

yang sistematis, 

sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan saat 

ini 

menggunakan 

survei berupa 

survey.  

9 - (Patima, R, & 

Pasinring, 2020) 

- Determinant 

Factors of 

Interprofessional 

Collaborationin 

Labuang Baji 

General 

Hospital 

- Medico-Legal 

Update 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain cross-

sectional untuk 

metode 

pengumpulan data. 

Kuesioner 

dibagikan kepada 

291 responden. 

Analisis data 

dilakukan dengan 

menggunakan 

program komputer 

dan statistik yaitu 

analisis distribusi 

univariat  

(frekuensi) dan 

regresi logistik 

Komunikasi 

yang efektif 

dengan tim 

kesehatan 

lainnya dalam 

pelaksanaan IPC 

mengarah ke 

pelayanan 

kesehatan yang 

efektif dan aman 

di Rumah Sakit 

Umum Labuang 

Baji Makassar. 

Berdasarkan 

alasan ini, 

diperlukan 

kebijakan untuk 

meningkatkan 

pelaksanaan IPC 

di Rumah Sakit 

Umum Labuang 

Baji 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

terletak di 

metode 

pengumpulan 

data penelitian 

dan tempat 

penelitian. 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

(Patima et al., 

2020) 

menggunakan 

desain cross 

sectional dan 

bertempat di 

RSUD  

Labuang Baji 

Makassar. 

Sementara 

penelitian ini 

menggunakan 

desain 

probability 

sampling. 

10 - (Fathya, 

Effendy, & 

Prabandari, 

2021) 

- Implementation 

of 

Interprofessional 

Collaborative 

Practice in Type 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain mixed 

method  sequential 

explanatory design 

dan systematic 

random sampling 

pada tenaga 

kesehatan di RS R 

Sebanyak 320 

petugas 

kesehatan 

menyelesaikan 

kuesioner 

AITCS-II dan 11 

peserta  

menyelesaikan 

wawancara 

Perbedaan dari 

kedua 

penelitian ini 

berada pada 

metode 

penelitian 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

(Fathya, 
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B Teaching 

General 

Hospitals: a 

Mixed Methods 

Study 

- Jurnal 

Pendidikan 

Kedokteran 

Indonesia: The 

Indonesian 

Journal of 

Medical 

Education 

Syamsud SH. 

Kajian diawali 

dengan 

pengumpulan data 

kuantitatif untuk 

mengukur 

implementasi PKIP 

menggunakan 

Assessment of 

Interprofessional 

Team Collaboration 

Scale-II (AITCS-II) 

versi bahasa 

Indonesia dan 

dilanjutkan dengan 

pengumpulan data 

kualitatif berupa 

wawancara 

mendalam. berbagai 

faktor. terkait 

dengan penyebaran 

PKIP. 

mendalam. 

Lebih dari 66% 

responden 

bekerja sama 

dengan baik di 

semua bidang; 

PKIP diterima 

dengan baik oleh 

73,8% 

responden; jenis 

pekerjaan 

berpengaruh 

nyata terhadap 

PKIP (pandlt; 

005). Dalam 

analisis data 

kualitatif 

ditemukan 3 

tema yang sesuai 

dengan tema 

semantik, yaitu. 

pelaksanaan 

PKIP yang 

dinilai belum 

ideal, 

pemahaman 

komponen 

kerjasama antar 

tenaga 

kesehatan, dan 

hambatan 

pelaksanaan 

PKIP. 

Effendy, & 

Prabandari, 

2021) 

menggunbakan 

metode mixed 

methods-

sequential 

explanatory 

design 

sementara pada 

penelitian ini 

menggunakan 

metode survei. 

 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah diketahuinya Implementasi 

Interprofessional Collaboration (IPC) Pada Upaya Keselamatan Pasien Di 

RS Ibnu Sina Kota Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya Implementasi Domain Kemitraan dalam 

Interprofessional Collaboration (IPC) Pada Upaya Keselamatan 

Pasien Di RS Ibnu Sina Kota Makassar 
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b. Diketahuinya Implementasi Domain Kerjasama dalam 

Interprofessional Collaboration (IPC) Pada Upaya Keselamatan 

Pasien Di RS Ibnu Sina Kota Makassar 

c. Diketahuinya Implementasi Domain Koordinasi dalam 

Interprofessional Collaboration (IPC) Pada Upaya Keselamatan 

Pasien Di RS Ibnu Sina Kota Makassar. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan Tri Dharma perguruan tinggi, manfaat penelitian sebagai berikut: 

a. Bagi institusi rumah sakit 

Membantu institusi rumah sakit, terutama pemegang kebijakan, agar 

mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan dengan menerapkan interprofessional 

collaboration dalam sistem kesehatan. 

b. Bagi peneliti 

Peneliti berharap hasil yang di dapatkan dapat memperkaya 

pengetahuan dan lebih banyak lagi peneliti-peneliti selanjutnya yang 

membahas tentang pelaksanaan kerjasama interprofessional. Dan 

menjadi pengalaman berharga untuk memperluas wawasan dan 

pengetahuan peneliti khususnya tentang Implementasi Interprofessional 

Collaboration (IPC) Pada Upaya Keselamatan Pasien Di RS Ibnu Sina 

Kota Makassar. 
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c. Bagi masyarakat 

 Agar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar dapat 

diinformasikan kepada penduduk terdapat model interprofessional 

collaboration yang bisa membantu masyarakat dalam menjalankan 

perawatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan  Umum tentang Interprofessional collaboration  

1. Definisi Interprofessional Collaboration 

Interprofessional collaboration merupakan metode untuk 

menerapkan dan menciptakan interaksi kerja yang baik antara tenaga 

kesehatan, pasien, keluaraga dan masyarakat untuk meningkatkan mutu 

pelayanan (Br, 2020) selain itu menurut (Mawarni et al., 2019) pada 

penelitiannya mengatakan bahwa interproffesional collaboration (IPC) 

ialah kolaborasi antara tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan yang 

berbeda untuk membentuk tim yang erat untuk meningkatkan tingkat 

kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Bekerja sama atau cooperate 

didalam sebuah tim yang terbentuk merupakan fungsi utama dalam 

perbaikan sistem organisasi agar memberikan pelayanan yang aman, efektif 

dan efesien sehingga berfokus pada pasien. Sehingga menimbulkan strategi-

strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan. 

Interpersonal collaboration merupakan partisipasi dari berbagai 

pihak dalam pendekatan kolaboratif dan terkoordinasi penyedia layanan 

kesehatan dan kelompok pasien untuk pengambilan keputusan kolektif 

terkait dengan masalah kesehatan dan sosial. Bagian latihan kooperatif 

yakni tanggung jawab, koordinasi, komunikasi, kerja sama, kepastian, 

kemandirian, dan yakin satu sama lain serta saling menghormati (israyana, 
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2021). Sedangkan menurut (Siokal, 2021) pada penelitiannya mengatakan 

Interprofessional Collaboration ialah korelasi dari berbagai profesional 

kesehatan yang bekerja satu sama lain untuk memberikan perawatan pasien, 

menemukan waktu yang tepat untuk membangun hubungan dan bekerja 

sama dalam melakukan perawatan pada pasien dan berbagi informasi untuk 

membuat keputusan bersama (Siokal, 2021).  

Kolaborasi Interprofessional (IPC) merupakan transmisi kerjasama 

perawatan pasien oleh profesional perawatan kesehatan yang beraneka 

macam dan menyebarkan informasi yang akurat dalam catatan pertumbuhan 

pasien yang koheren, dengan maksud memajukan keamanan klien dan 

kualitas reparasi rumah sakit (Ita et al., 2021). Namun menurut (Renni, 

2021) pada penelitiannya mengatakan bahwa manifestasi kerjasama antar 

tenaga kesehatan dapat terlaksana jika tenaga kesehatan yang terlibat 

dibimbing dalam praktek kerjasama medis. Meskipun, pelayan kesehatan 

masih dalam tahap pendidikan. kampanye dapat mempermudah mereka 

menerima kemampuan untuk mengimplementasikan kerja sama antar 

profesi kesehatan yang baik.  

Menurut (Wahyuningsi, 2019) Kolaborasi interprofessional ialah 

hubungan tenaga perawatan kesehatan yang membutuhkan lebih dari satu 

tenaga untuk merawat klien, berbagi pengetahuan atau pengalaman untuk 

membentuk determinasi secara bersama-sama, dan untuk melakukan relasi 

kerja tim dalam perawatan pasien diperlukan penentuan waktu yang efektif. 

implemntasi atau hubungan. Terdapat profesi seperti dokter, perawat, 
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apoteker, dan ahli gizi, yang setiap aspek dituntut untuk tidak egois dan 

kontrol dalam penentuan keputusan kesehatan pasien dan mementingkan 

tujuan dari kolaborasi. Tanpa seorang perawat, tidak akan tercipta profesi 

seperti dokter dan apoteker, juga tidak akan terbentuk pengobatan dan 

perawatan yang sesuai bagi pasien. 

2. Teori Dasar Interprofessional Collaboration 

a. Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative 

Practice  

 Menurut (World Health Organization, 2010) Kebutuhan untuk 

menyelenggarakan perawatan kesehatan sesuai dengan prinsip-prinsip 

perawatan primer telah menjadi tujuan utama para pembuat kebijakan, 

profesional kesehatan, pemimpin dan anggota masyarakat di seluruh 

dunia. Untuk sumber daya manusia perawatan kesehatan yang berada 

dalam kekacauan. Kekurangan 4,3 juta tenaga kesehatan di seluruh 

dunia dapat diakui sebagai penghambat nomor satu untuk mencapai 

target pemberdayaan millennium terhadap kesehatan. WHO (2010) 

mengatakan, Framework for Action on Interprofessional Education & 

Collaborative Practice adalah konsep yang pertama diciptakannya. 

Konsep tersebut yang melatar belakangi pelaksanaan Interprofessional 

Education dan Collaborative Practice diseluruh dunia.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa Collaborative Practice dapat 

menambah:  
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1) Ketersediaan dan kerja sama dalam melakukan pelayanan kesehatan 

2) Penggunaan yang tepat dari sumber daya klinis khusus 

3) Indikator kesehatan penderita penyakit kronis 

4) Kualitas pengobatan dan patient safety 

Praktik kolaborasi dapat mengurangi:  

1) Jumlah angka masalah yang diderita oleh klien 

2) Lama perawatan bermalam 

3) Krisis dan permasalahan di antara tenaga kesehatan 

4) Personil/Anggota 

5) Biaya rumah sakit 

6) Tingkat kesalahan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan 

7) Pasien meninggal 

Kolaborasi pada layanan kesehatan jiwa komunitas dapat: 

1) Mengembangkan kepuasan dan ketabahan 

2) Mengembangkan keyakinan penduduk terhadap pelayanan 

kesehatan yang diberikan.  

3) Pengurangan waktu perawatan inap 

4) Mengurangi tarif rumah sakit 

5) Meminimalkan perlakuan ingin bunuh diri 

6) Mengembangkan pelayanan kesehatan bagi penderita mental illness 

7) Mengurangi kuantitas kunjungan rawat jalan 
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b. The Perception of Interprofessional Collaboration Model (PINCOM) 

 Model IPC yang didapatkan oleh (Atle Ødegård & Jon Strype, 

2009), dimana ada 3 penyebab yang saling berdampak antara satu faktor 

dan faktor lainnya, yaitu:  

1) Faktor Individu, yang dipengaruhi oleh subvariabel: motivasi, 

harapan peran, gaya kepribadian, dan keahlian. 

2) Faktor Tim, yang dipengaruhi oleh subvariabel: kepemimpinan 

dalam sebuah tim, mekanisme koping, komunikasi, dan dukungan 

sosial. 

3) Faktor Organisasi, yang dipengaruhi oleh: budaya organisasi, tujuan 

organisasi, domain organisasi dan lingkungan organisasi.  

c. Teori IPC Menurut Bachchu Kailash Kain 

Menurut (Patima, 2021) Meningkatkan lingkungan perawatan 

kesehatan membutuhkan sistem baru, misalnya meningkatkan praktik 

kerja sama para profesional kesehatan, untuk mengatasi permasalahan 

kesehatan pasien sistem ini sangat dibutuhkan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Bachu (2012) membentuk model tersebut dengan 

konsep teori yaitu: 

1) Teori peran (kewajiban dan tanggung jawab, manajemen, 

memutuskan, pendidikan dan pelatihan) 

2) Teori pembagian kerja (pengkhususan dan pengembangan 

produktivitas, pekerjaan sosial dan teknis) 
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3) Teori faktor manusia (komunikasi, korelasi, budaya profesional, budi 

pekerti, sifat) 

4) Teori profesional (kekuasaan yang berpengelaman, ciri-ciri, 

kedaulatan, batasan) 

2. Manfaat Interprofessional Collaboration 

 Interprofrssional Collaboration bermanfaat dalam mengurangi 

jumlah komplikasi, lama rawat inap, kematian dan permasalahan antara tim. 

Kerja sama dalam kesehatan mental mampu membuat pasien merasa puas 

dengan tim perawatan kesehatan, mempersingkat waktu dan biaya 

perawatan, serta mengurangi kunjungan rawat jalan lainnya. Manfaat 

interprofessional kolaborasi dalam perawatan kesehatan salah satunya dapat 

meningkatkan kualitas perawatan pada pasien, serta meningkatkan 

kepuasan pasien serta manfaat pelaksanaan interprofessional collaboration 

dalam praktek dapat menurunkan jumlah komplikasi dan lamanya rawat 

inap. Konflik antara tim perawatan kesehatan dan angka kematian 

mengatasi  peran dan tanggung jawab yang tumpang tindih dari pengasuh 

profesional.(Purba, 2020). Konflik antar tim kesehatan merupakan salah 

satu akibat dari implementasi IPC yang tidak maksimal. Hal tersebut sesuai 

dengan firman Allah SWT pada QS Al Hujurat/49: 10, 

مْ تُرْحَمُوْنَࣖ   
ُ
ك
َّ
عَل
َ
َ ل مْ وَاتَّقُوا اللّٰه

ُ
خَوَيْك

َ
صْلِحُوْا بَيْنَ ا

َ
مُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَا

ْ
 اِنَّمَا ال
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada 

Allah agar kamu dirahmati.” 

 Berdasarkan asbaabun nuzul ayat tersebut karena pada zaman Nabi 

Muhammad SAW terjadi pertengkaran di antara para sahabat, sehingga 

diturunkan sebuah ayat untuk memberhentikan peperangan dan berdamai.. 

Jika dihubungkan dengan penelitian ini, dengan optimalnya implementasi 

IPC maka konflik antar profesi akan jarang terjadi, hal tersebut dapat 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Menurut (Tampubolon, 2021) 

Penyelenggaraan IPC merupakan strategi pelayanan kesehatan agar 

mustajab dan realistis dalam mencapai hasil bermutu tinggi yang 

diinginkan. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah Ayat 

2 : 

وا   قُ اتَّ ۚ  وَ انِ وَ دْ عُ
ْ
ل ا مِ وَ ثْ إِ

ْ
ل ى ا

َ
ل وا عَ نُ اوَ عَ ا تَ

َ
ل وَ   ۖ ىٰ وَ قْ التَّ ِ وَ ر  بِ

ْ
ل ى ا

َ
ل وا عَ نُ اوَ عَ تَ وَ

ابِ  قَ عِ
ْ
ل يدُ ا دِ َ  شَ نَّ اللَّّٰ ۖ  إِ َ  اللَّّٰ

Terjemahnya : 

 Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya (Departemen Agama RI, 2011). 
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 Pada ayat-ayat di atas, Allah menyuruh kita hendaknya bersama-

sama untul tolong-menolong dalam konteks "kebajikan dan ketuhanan", dan 

mengharamkan sebaliknya. Jika kita melanggar perintah Allah, kita akan 

mendapat azab dan menyadari bahwa "Allah sangat tegas dalam 

memberikan hukuman". Maka, hindarilah larangan tersebut. 

 Mengacu pada ayat tentang kebajikan di atas, Ibnu Asyur 

menyatakan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan kesalehan adalah 

suatu kewajiban, bahkan bagi mereka yang saling memusuhi. Memberikan 

bantuan dengan kebaikan dan ketakwaan akan membangkitkan rasa kasih 

sayang. Kebaikan menunjukkan ketakwaan, oleh karena itu teruslah 

melakukan tindakan tersebut dan itu akan membawa anda lebih dekat 

dengan Islam. Perintah untuk saling membantu di atas muncul dalam 

konteks kebencian terhadap partai politik. Pada saat itu, umat Islam 

menghadapi orang-orang kafir Mekah yang telah menghalangi mereka 

untuk mempraktikkan agama mereka. Namun, Allah melarang umat Islam 

untuk membalas kesalahan mereka. Menurut Quraisy Shihab, Al-Qur'an ini 

menunjukkan bahwa sangat menekankan keadilan. Musuh yang membenci 

karena menghalangi pelaksanaan ajaran agama harus selalu diperlakukan 

secara adil. (Shihab, 2008).  

 Jika dikaitkan dengan Interprofessional Collaboration, arti dari 

tolong-menolong adalah prinsip dalam menjalin kerjasama. Salah satu 

contoh dalam menjalin kerjasama adalah berkolaborasi dengan orang lain. 

Dalam Interprofessional Collaboration, kolaborasi antar tenaga kesehatan 
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dalam memberikan pelayanan yang terbaik bertujuan untuk kebaikan dan 

ketakwaan karena tujuannya untuk mencapai kualitas hasil 

pelayanan yang baik. 

3. Cara Pengukuran Interprofessional Collaboration 

 Adanya berbagai cara untuk memaknai Interprofessional 

Collaboration (IPC) antara lain adalah dengan memakai Assessment of 

Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS) yang dibentuk oleh 

(Orchard, et al. 2012). AITCS merupakan alat penelusuran yang ditaksir 

untuk menguji kerja sama anggota tim. Dalam asesmen ini memiliki 48 

pertanyaan yang dipercayai sangat akurat dalam menilai karakteristik kerja 

sama antar profesi (bagaimana tim bekerja dan bertindak). Elemen dalam  

asesmen ini memiliki 3 sub-skala yang di atur secara masuk akal yang 

dianggap dapat menggantikan domain primer AITCS. Sub-skala tersebut 

ialah:  

1) 14 item pertanyaan untuk kemitraan  

2) 15 item pertanyaan untuk kerjasama  

3) 7  item pertanyaan untuk koordinasi  

Skala AITCS responden membentuk susunan kesepakatan umum mereka 

dengan item pada skala 5 poin yang terdiri dari  

1) Tidak pernah 

2) Jarang  

3) Kadang-kadang 

4) Sering 
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5) Selalu 

Skala ini mempunyai skala skor dari 48 hingga 240. Membutuhkan sekitar 

20 menit mengerjakannya (Patima, 2021). 

4. Tim dalam Interprofessional Collaboration 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerja sama adalah 

tindakan atau upaya sebahagian orang (lembaga, pemerintah, dll) untuk 

menunjukkan keberhasilan. Menurut (John E et al., 2018) Kerja tim 

merupakan nilai yang meningkatkan perilaku seperti mendengarkan 

pendapat orang lain dan menanggapi secara konstruktif, memberi manfaat 

dari keraguan orang lain, mengusulkan suport kepada mereka yang 

membutuhkannya, dan mempercayai keperluan dan pencapaian orang lain. 

Sedangkan menurut (Orchard et al., 2018) kerja tim dalam praktek IPC 

dibagi 3 dimensi dalam Assessment of Interprofessional Team 

Collaboration Scale (AITCS) meliputi: 

a. Kemitraan (Partnerships) 

  Kemitraan adalah kolaborasi yang didasarkan pada 

kesepakatan hukum antara dua atau lebih individu (Mawarni et al., 

2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata mitra adalah 

sejawat, teman kerja, partner. Sementara kemitraan adalah tentang 

tautan atau kualitas kolaborasi sebagai mitra (Himmah & Sa’adah, 

2021). Kemitraan adalah tindakan sebahagian orang untuk 

menunjukkan, dan keduanya mempunyai wewenang dan kewajiban 

berdasarkan suatu kontrak. (Kementrian Kesehatan RI, 2019). 
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  Kemitraan merupakan prinsip penting dalam kerjasama. 

Dalam kolaborasi, musyawarah yang dibuat karena tenaga 

keperawatan bukanlah faktor penentu utama, seperti dalam  

paternalisme. Pengambilan keputusan bersama dengan pasien adalah 

praktik umum dalam praktik medis modern untuk menghormati 

otonomi pasien. Prinsip kemitraan mendorong para profesional untuk 

berbagi ilmu dan keterampilan dalam mengembangkan rencana 

perawatan, dan semua anggota tim terlibat dalam menetapkan tujuan 

untuk setiap pasien. (Institute Of Medicine, 2013; Thistlethwaite, 

2012; World Health Organization, 2010c). Oleh karena itu, 

pengambilan keputusan bersama tidak hanya terbatas pada dokter dan 

pasien, tetapi juga melibatkan seluruh anggota tim kesehatan (Fathya 

et al., 2021). 

b. Kerjasama (Cooperation) 

  Kerjasama merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang 

sama di dalam suatau himpunan yang dikerjakan secara bersama-sama 

oleh individu atau kelompok manusia (Mawarni et al., 2019). 

Kerjasama ini berupa berkomunikasi dengan profesi kesehatan lain 

secara responsive dan bertanggung jawab dalam sebuah tim untuk 

memelihara kesehatan dan mengobati penyakit (Vittadello et al., 

2018). 
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c. Koordinasi (Coordination) 

  Koordinasi adalah harmonisasi tindakan para anggota 

kelompok untuk memastikan keseragaman pandangan dan langkah 

dalam mencapai tujuan organisasi (Mawarni et al., 2019). Kamus 

Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata koordinasi adalah 

pengelolaan suatu himpunan agar tidak ada ketentuan atau kegiatan 

yang bertentangan atau membingungkan. Koordinasi juga mencakup 

pertukaran informasi antar spesialis (Wardiono et al., 2021). 

  Mengetahui tugas dan kewajiban individual serta melakukan 

kerja sama antar anggota dengan baik, akan memberikan pelayanan 

kesehatan yang maksimal kepada pasien. Pernyataan berikut 

berhubungan langsung dengan sabda Rasulullah SAW. dalam hadist 

yang diriwayatkan oleh Bukhori 

تِهِ   عَنْ رَعِيَ 
ٌ
مْ مَسْئُول

ُ
ك
 ُ
ل
ُ
مْ رَاعٍ وكَ

ُ
ك
 ُ
ل
ُ
  ك

 

Terjemahnya: 

“Kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan 

dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya” 

(H.R Bukhori) 

  Penjelasan dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT 

menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna yang dikaruniai 

budi pekerti. Dengan budi pekerti tersebut manusia dapat 

membedakan mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat 

dilakukan, mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu 
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manusia harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang 

dilakukakannya dan mempertanggung jawabkan kepada Allah SWT 

maupun sesamanya. Allah SWT telah menganugrahkan budi pekerti 

kepada setiap manusia agar dapat mengatur dan menjaga apapun 

yang terjadi pada dirinya. Seperti ketika mempersembahkan 

pelayanan kesehatan yang paling baik kepada pasien, setiap tenaga 

kesehatan harus memastikan apa yang menjadi hak dan tanggung 

jawab pasien selama perawatan. Karena semua yang dilakukan 

adalah tanggung jawab Allah SWT. 

  Kemampuan kolaborasi menunjukkan sifat pelaksanaan IPC, 

sekalipun profesi tersebut memiliki keterampilan yang baik, namun 

jika tidak memiliki keterampilan kolaborasi dan komunikasi yang 

baik, IPC yang efektif tidak dapat dilaksanakan dengan baik. 

Begitupun sebaliknya, IPC tinggi ketika tenaga kesehatan mampu 

melakukan kolaborasi, komunikasi dan pengambilan keputusan 

dengan baik. Memahami peran masing-masing profesi dan saling 

menghormati merupakan keterampilan yang melibatkan sudut 

pandang tentang sikap. Bersama-sama peduli dan menghormati 

profesi lain menciptakan suatu profesi yang dapat memberikan 

pelayanan kesehatan yang terkoordinasi (Mukaromah, Dwiantoro, & 

Santoso, 2018). 
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Allah berfirman dalam QS Al Hujurat/49: 11 

ا نِسَاۤءٌ م ِ 
َ
نْهُمْ وَل وْنُوْا خَيْرًا م ِ

ُ
نْ يَّك

َ
ى ا نْ قَوْمٍ عَسٰٓ ا يسَْخَرْ قَوْمٌ م ِ

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
نْ  يٰٓا

بِئْسَ   قَابِِۗ 
ْ
ل
َ
ا
ْ
بِال تَنَابَزُوْا  ا 

َ
وَل مْ 

ُ
نْفُسَك

َ
ا ا  مِزُوْْٓ

ْ
تَل ا 

َ
وَل  ۚ نْهُنَّ نَّ خَيْرًا م ِ

ُ
نْ يَّك

َ
ا ى  سَاۤءٍ عَسٰٓ ِ

 
ن

لِمُوْنَ  ا  ٰۤىِٕكَ هُمُ الظه ول
ُ
مْ يَتُبْ فَا

َّ
اِيْمَانِۚ وَمَنْ ل

ْ
فُسُوْقُ بَعْدَ ال

ْ
 لِاسْمُ ال

Terjemahannya : 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum 

mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang 

diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-

olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) 

perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok 

itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). 

Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan 

julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan 

fasik) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah 

orang-orang zalim.” (Panggilan fasik adalah panggilan dengan 

menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak 

mencerminkan sifat seorang mukmin.) 

  Menurut (Shihab, 2008) pada tafsir Al-Mishbah, ayat 

tersebut memberikan ilham akan beberapa hal yang wajib 

disingkirkan agar tidak terjadi perselisihan. Allah, berbicara secara 

intim untuk mu’min, berfirman: Wahai mu’min, janganlah engkau 

menjadi suatu kelompok, yaitu sekelompok orang, saling 

menertawai sesamanya, karena itu dapat menimbulkan konflik. 
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Walaupun yang diejek oleh yang lemah, lebih jauh lagi mungkin 

yang diejek unggul dari yang diejek, hingga yang mengolok-olok 

melangsungkan kesalahan yang berulang. Pertama, Anda harus 

mengejek mereka, dan kedua, Anda harus mengejek mereka dengan 

lebih baik.  

  Di antara sekian banyak kisah Mufasir tentang sebab ayat 

tersebut turun. Misalnya ejekan kelompok Banin Tamim kepada 

Bilal bin rabbah, Shuhaib dan Ammar, yakni orang-orang yang tidak 

memilikinya. Pendapat lain mengatakan bahwa dia turun karena 

mengejek Thabit Ibn Qais, seorang sahabat nabi Kurdi. Thabit 

melangkahi begitu banyak orang sehingga dia bisa duduk di dekat 

rasul sehingga dia bisa mendengar khotbahnya. Salah satu dari 

mereka memarahinya, tapi Tsabit marah ketika dia mengutuknya 

dengan berkata si pengumpat adalah anak dari Si fulan (seorang 

wanita di Jahiliyah yang terkenal aibnya). Orang yang dicemooh 

merasa terhina, maka turunlah ayat tersebut (Shihab, 2008). Dan ayat 

tersebut merupakan tuntunan untuk menyingkirkan orang atau 

sekelompok yang selalu merendahkan orang atau kelompok lain,  

tenggang rasa dan menghargai sesama adalah cara untuk 

menyisihkan konflik dan  tidak selalu melakukan sesuatu yang 

menyinggung atau menyakiti  orang lain, baik dengan perkataan, 

tindakan maupun perilaku.. Terkait IPC, Saling menghormati profesi 

lain mempengaruhi efektivitas implementasi, mengakui bahwa 



31 

 

 

semua profesi kesehatan memiliki kontribusi untuk memberikan 

pelayanan kesehatan. 

  Terkait penjelasan ayat tersebut, dijelaskan kembali dalam 

QS. al- Hujurat/ 49:13 terkait persamaan gender antara laki-laki dan 

perempuan dalam berbagai hal yang berbunyi: 

اِنَّ  لِتَعَارَفُوْاۚ    
َ
قَبَاۤىِٕل وَّ شُعُوْباً  مْ 

ُ
نٰك

ْ
وَجَعَل نْثٰى 

ُ
ا وَّ رٍ 

َ
ذكَ نْ  م ِ مْ 

ُ
قْنٰك

َ
خَل اِنَّا  النَّاسُ  يُّهَا 

َ
  يٰٓا

َ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ   مْ ِۗاِنَّ اللّٰه
ُ
تْقٰىك

َ
ِ ا مْ عِنْدَ اللّٰه

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
 ا

Terjemahnya: 

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 

mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi 

Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” 

  Firman di atas memberi contoh persamaan antara laki-laki 

dan perempuan baik dalam ibadah (dimensi spiritual) dan juga 

aktivitas sosial (karir profesional). Namun, ayat tersebut juga  

menjelaskan bahwa ada perbedaan yang ekstrim antara keduanya 

dan persamaannya mencakup hal-hal yang berbeda, seperti dalam 

ibadah. Siapa pun yang rajin beribadah akan menerima lebih banyak 

pahala tanpa memandang jenis kelamin. Kemudian perbedaannya 

adalah karena kualitas kepasrahan kepada Allah SWT dan nilai 

takwa. Ayat ini juga menegaskan bahwa tujuan utama diturunkannya 
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Al-Qur'an bertujuan untuk memberhentikan perbedaan seseorang 

dengan orang yang lain berdasarkan  jenis kelamin, ras, kebangsaan, 

atau ikatan inheren lainnya (Shihab, 2008). Begitupula anda sebagai 

tenaga kesehatan harus memberikan layanan kesehatan kepada 

pasien dengan cara yang sama, tidak dianjurkan untuk 

mendiskriminasi satu sama lain  dalam memberikan pelayanan 

kesehatan.  

5. Aplikasi Model Health Care System oleh Betty Neuman dalam 

pelayanan kesehatan 

 Implementasi Interproffesional Collaboration sangat penting dalam 

pelayanan kesehatan oleh sebab itu, teori keperawatan Betty Neuman dalam 

model Health Care System ini dapat diterapkan dalam kaitannya dengan 

layanan multidisiplin, model ini juga bekerja dengan baik dalam lingkungan 

layanan multidisiplin karena menghindari penyampaian layanan yang tidak 

baik kepada pelanggan. (Risnah, 2021). 

 Model ini dikembangkan dari filosofi pelayanan primer yang 

memandang masyarakat sebagai klien. Klien dapat berupa perorangan, 

kelompok, keluarga, komunitas, atau kumpulan lainnya, dilihat sebagai  

sistem terbuka dengan masukan, proses, keluaran, dan lingkaran umpan 

balik yang antusias. Pendapat dari health care system yang dipopulerkan 

oleh Betty Neuman memiliki 4 konsep utama paradigma asuhan 

keperawatan ini adalah: (Kholifah, J.N., & Widagdo, 2016) 
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a. Manusia  

 Model ini melihat manusia bagaikan teknik terbuka yang berkorelasi 

secara terus menerus dan antusias, menanggapi stresor  lingkungan 

dari dalam maupun dari luar. Model ini juga melihat orang atau klien 

secara keseluruhan, mencakupi faktor fisiologis, psikologis, 

sosiokultural, perkembangan dan spiritual yang saling terkait secara 

dinamis dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Struktur dasar 

dalam lingkup konsentris yang saling berhubungan adalah definisi 

dari sistem klien. Struktur inti berisi dasar-dasar kesinambungan 

hidup, yang termasuk karakteristik unik dari sistem klien, seperti 

kisaran suhu normal, susunan keturunan, paradigma respons, vitalitas 

dan disparitas organ, morfologi diri, dan wawasan atau tradisi. 

Paksaan yang ada  sangat mempengaruhi keadaan klien, misalnya jika 

ada sekelompok besar anak muda awal (12-13 tahun) di  daerah 

tersebut yang banyak merokok karena meniru orang yang berada 

disekitarnya. Mengingat bahaya merokok dibawah umur sangat 

tinggi, oleh karena itu perawat komunitas melaksanakan upaya 

pencegahan mendasar dengan membuat kajian kesehatan untuk 

remaja tentang bahaya merokok, dengan melibatkan masyarakat yang 

lebih tua di sekitarnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat 

membutuhkan berita dan proteksi tentang perilaku sehat untuk 

menanggulangi stressor. 
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b. Kesehatan  

 Suatu organisasi yang mampu untuk menjaga kesepadanan terhadap 

gangguan yang ada dan untuk menjaga ketenangan antara bagian dan 

subkelompok komunitas secara menyeluruh. Model ini juga 

menjelaskan bahwa kesehatan adalah respon suatu sistem terhadap 

paksaan yang tercermin dalam  lingkaran penanganan dengan defensi 

yaitu keyakinan, normal dan imun serta lima variabel yang berkaitan 

yaitu fisiologi, psikologi, sosial budaya, spiritual dan pengembangan. 

c. Lingkungan  

 Lingkungan yaitu semua penyebab dari luar dan dari dalam yang 

mengelilingi klien, yang di antaranya terdapat hubungan yang serasi 

dan seimbang. Stresor dari lingkungan intrapersonal, interpersonal 

dan ekstrapersonal harus dipelajari beserta deskripsinya. 

1) Lingkungan interpersonal, yaitu. lingkungan yang ada dalam 

sistem klien. Misalnya, jika dia menyaksikan sekumpulan siswa 

sekolah menengah berkelahi, perawat harus menyelidiki mengapa 

remaja tersebut berperilaku seperti itu, apakah remaja tersebut 

kesal, kesal, atau tidak memenuhi kebutuhan anak. pemuda, 

sehingga kemarahan menjadi kompensasi untuk mengganggu 

kebutuhan mereka. 

2) Lingkungan interpersonal yang berlangsung dalam diri 

perorangan atau kelompok atau pada beberapa orang dan 

berpengaruh pada sistem. Misalnya, apakah remaja meniru 
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perilaku tawuran di lingkungan keluarga atau masyarakatnya? 

siapakah yang bertindak dalam menangani masalah pertengkaran 

remaja? 

3) Lingkungan ekstrapersonal yang berada pada lingkup eksternal, 

individu atau keluarga, namun mempengaruhi rangka organisasi. 

Misalnya sosial politik, bisa jadi remaja berkelahi dikarenakan 

adanya yang menjadi pendonrong perdebatan di daerah tersebut 

sepeti undur politik. 

d. Keperawatan  

Model ini menerangkan bahwa keperawatan berfokus pada orang 

sebagai keseluruhan akan melindungi seluruh faktor yang 

mempengaruhi tanggapan klien terhadap gangguan. Dari model 

keperawatan ini, harapannya adalah mendukung individu, keluarga, 

dan kelompok  menggapai dan melindungi tingkat paripurna 

kesejahteraan secara keseluruhan. Bantuan perawat dalam menangani 

konsistensi masyarakat dengan lingkungannya dengan memberikan 

pencegahan mendasar untuk menjaga daya tahan tubuh, pencegahan 

menengah untuk garis pertahanan umum, dan pencegahan ketiga 

untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Pemahaman Betty Neuman 

tentang paradigma keperawatan sebagai faktor manusia, kesehatan, 

lingkungan, dan keperawatan merupakan bagian yang saling terkait 

dan mendukung arah stabilitas sistem. 
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Model ini beradaptasi dengan situasi yang dialami masyarakat. 

Misalnya, apabila stressor berada di area klien, yaitu saat menerobos 

garis pertahanan fleksibel,  perawat  melakukan pencegahan primer 

(level pencegahan primer), misalnya penilaian faktor risiko,  

pengetahuan tentang kesehatan atau membantu klien untuk kebutuhan 

mereka. Ketika paksaan telah masuk dalam garis proteksi normal,  

perlakuan perawat dalam melakukan pencegahan menengah, seperti 

penemuan awal, identifikasi sifat  proses penyakit dan terapi segera. 

Ketika stressor menerobos garis intensitas, perawat dapat mengambil 

tindakan pencegahan tersier  Membatasi atau mengurangi dampak 

perkembangan penyakit atau mengoptimalkan potensi masyarakat 

sebagai sumber daya pemulihan. (Kholifah, J.N., & Widagdo, 2016). 

Teori keperawatan Betty Neuman menjelaskan keperawatan yang 

menekankan pengurangan stres dengan secara fleksibel atau normal 

atau tangguh memperkuat garis pertahanan diri  dengan tujuan 

melayani masyarakat. Dalam model sistem kesehatan Betty Neuman, 

klien dipandang sebagai sistem terbuka dimana klien dan lingkungan 

berinteraksi secara antusias. Model ini dapat dipergunakan untuk 

mendeskripsikan perilaku perorangan, kerabat, masyarakat dan 

perkumpulan lainnya, menekankan bagaimana interaksi setiap 

komponen masyarakat mempengaruhi seluruh masyarakat atau 

sebaliknya. (Mukhtar et al., 2021) 
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Model Neuman ini memberikan perspektif sistem yang dapat 

diterapkan pada kesehatan masyarakat dengan pendekatan holistik 

dalam berkontibutif kepada perawat untuk mencapai perawatan 

berkualitas melalui individu dan keluarga, implementasi yang 

berpedoman pada komunitas dalam kelompok yang ditunjuk, dan 

praktik berbasis bukti. Bahwa model ini dapat dipergunakan dalam 

situasi layanan multidisiplin untuk menghindari fragmentasi  layanan 

yang dianjurkan kepada klien, dan bahwa model ini juga akan bekerja 

dengan baik dalam lingkungan layanan multidisiplin. Salah satu 

penerapan dari model ini yaitu Implementasi Interprofessional 

collaboration (Risnah, 2021) 

Praktik kolaborasi interprofessional dipengaruhi oleh dua faktor, 

individual dan  situasional. Faktor pribadi terdiri dari rasa saling 

percaya pada profesi, ketaatan pada aturan, tanggung jawab, 

kerjasama dan keterampilan komunikasi. Faktor situasional, yang 

terdiri dari indikator kepemimpinan, keberdayaan, dukungan sistem 

dan struktur. Jika kedua faktor ini berpengaruh positif terhadap 

kolaborasi interprofessional, maka keduanya berpengaruh positif 

terhadap kualitas pelayanan kesehatan. (Jap, 2019). 
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B. Tinjauan Umum Keselamatan Pasien 

1. Definisi Keselamatan Pasien 

Keselamatan yaitu berdikari dari ancaman atau dampak. Keselamatan 

pasien adalah area pelay3anan kesehatan  yang semakin kompleks dalam 

sistem pemberian pelayanan kesehatan.. Menurut World Health 

Organization (WHO) "Safety is a fundamental principle of patient care and 

critical component of quality management" yang juga berarti keselamatan 

ialah pandangan dasar perawatan pasien dan bagian penting dari kontrol 

kualitas dalam perawatan kesehatan. Keselamatan pasien dalam konteks ini 

mengacu pada kondisi aman atau tidak adanya bahaya yang mengancam 

pasien selama perawatan (Nurhayati, 2021). Merawat suatu amanah adalah 

semacam kewajiban yang mesti dilakukan. Melakukan pelayanan yang baik, 

selalu memastikan keselamatan pasien saat menyusui adalah contoh 

kepercayaan yang ditunjukkan pada perawat, itulah mengapa diharuskan 

untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, supaya bukan tergolong dari 

tanda-tanda orang munafik. 

Memelihara keselamatan pasien adalah perbuatan terpuji dan 

digemari oleh Allah SWT. Bukan hanya itu, memelihara keselamatan pasien 

ialah amanah yang wajib dijalankan oleh tenaga medis pada saat melayani 

di rumah sakit. Dalam QS Al-Mu’minun : 8, Allah SWT berfirman: 

مٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَۙ   
َ
ذِينَْ هُمْ لِا

َّ
 وَال
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Terjemahnya :  

“Dan (sungguh beruntung) orang yang menjaga amanat-amanat dan 

janjinya” (QS. Al-Mu’minun: 8) (Kemenag RI, 2020)  

  Merujuk dalam tafsir menurut (Redaksi, 2021) ayat diatas 

menerangkan bahwa menjaga wasiat-wasiat yang dipegang dan memenuhi 

ikrarnya. Pada ayat tersebut, Allah SWT menuturkan sifat ke enam dari 

keberuntungan seorang mukmin adalah gemar menjaga wasiat-wasiat yang 

dipegangnya, dari Allah SWT juga dari sesama makhluk hidup khususnya 

manusia, sedangkan menurut (R. A. Sani and Kadri, 2016) QS Al-

Mu’minun : 8 menerangkan terkait tanda-tanda seseorang yang beriman. 

Dasarnya individu ketika tidak memenuhi amanah tiada upaya dalam 

melaksanakan  amanah yang dimiliki, termasuk muslim yang tidak baik. 

Maka dari itu, masing-masing mukmin harus bisa memegang amanah yang 

ada padanya. Dengan demikian seorang perawat penting untuk memelihara 

keselamatan pasien pada pelayanannya, karena pasien adalah tanggungan 

yang mesti dipastikan keselamatannya. 

2. Tujuan Keselamatan Pasien 

 Secara umum, tujuan keselamatan pasien yaitu mewujudkan tradisi 

keselamatan pasien di sarana pelayanan kesehatan, mengembangkan 

responsibilitas pada sarana pelayanan kesehatan, mengurangi insiden risiko 

di sarana pelayanan kesehatan, dan melaksanakan program keselamatan 

pasien di sarana pelayanan kesehatan. (Nurhayati, 2021). 

Merujuk pada penelitian (Irwan Hadi, 2016) keselamatan pasien 

memiliki tujuan yakni, terbentuknya budaya keselamatan pasien, insiden 
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yang dapat membahayakan pasien mengalami penurunan seperti  KTD, 

Kejadian Nyaris Cedera, dan kejadian sentinel. Bukan hanya itu, tujuan lain 

yaitu membagikan kepuasan untuk pasien ataupun seluruh pihak rumah 

sakit, serta meningkatnya mutu pelayanan kesehatan. Tujuan keselamatan 

pasien ialah haluan agar dapat mencapai tujuan ke depan yakni terbentuknya 

budaya penerapan keselamatan pasien (Hadi, 2017).  

Berlandaskan penjelasan tersebut, diketahui jika semasa pemberian 

asuhan keperawatan, penting untuk memelihara budaya keselamatan pasien. 

Rasulullah SAW bersabda: 

اسِ   م: خَيْرُ النَ 
 َ
يه وسَل

َ
ى اللّٰ عَل

 َ
 الِلّٰ صَل

ُ
 : قال رَسُول

َ
عَنِ جابر، رَضِيَ اللّٰ عَنْهُمَا، قَال

اسِ  نْفَعُهُمْ لِلنَ 
َ
  أ

Terjemahnya:  

“Dari Al Qadha’i dari Jabir Radhiyallahu ‘anhuma, beliau mengatakan 

Rasulullah SAW bersabda, Sebaik-baik manusia ialah yang paling 

bermanfaat bagi manusia lainnya” (HR. Bukhari).  

  Tidak semua memiliki kelebihan dalam membantu sesamanya. Oleh 

sebab itu, pemberi pelayanan kesehatan selalu menjalankan tugas dan 

kewajiban dengan baik, misalnya pada bidang pelayanan kesehatan dan 

keselamatan pasien konsisten menjadi utama (Arifuddin, 2019). 

 

3. Sasaran Keselamatan Pasien 

  Sasaran keselamatan pasien diatur dalam Permenkes RI Nomor 

1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang 

mengacu pada WHO Patients Safety tahun 2007. Sasaran tersebut meliputi: 
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a. SKP 1: Ketepatan Menandai Pasien 

 Ketepatan dalam menandai pasien adalah hal yang penting untuk 

menjaga keselamatan pasien. Kesalahan medis sangat rentan terjadi 

saat pemberi layanan kesehatan tidak tepat dalam identifikasi pasien 

sehingga pasien berisiko mendapatkan diagnosa dan pengobatan yang 

salah. 

b. SKP 2 : Mengembangkan Komunikasi Efektif  

 Komunikasi yang efektif adalah bagian dari keselamatan pasien. 

Fasilitas layanan kesehatan harus menetapkan kebijakan yang tepat 

untuk komunikasi antara profesional layanan kesehatan dan dengan 

pasien dan keluarga. 

c. SKP 3: Meningkatkan Keamanan Obat  

 Petugas kesehatan harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan 

terkait obat-obatan yang mesti diragukan atau high-alert medication. 

Jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat ini (sentinel event) maka 

akan menimbulkan dampak yang serius (adverse outcome). Maka 

diperlukan pengelolaan khusus untuk obat-obatan yang mesti diragukan 

untuk menghindari kesalahan dalam pemberian obat. 

d. SKP 4: Memastikan Tepat Pasien, Tepat Prosedur, Tepat Lokasi 

Pembedahan 

 Tim bedah harus memastikan pasien yang akurat, prosedur yang 

akurat, dan lokasi yang akurat sebelum melakukan operasi. Apabila 

komunikasi tidak efektif antara tim bedah maupun kurangnya 
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keterlibatan pasien hingga tidak adanya proses verifikasi lokasi 

pembedahan, maka risiko kesalahan medis akan semakin tinggi. Oleh 

karena itu diperlukan assessment yang adekuat baik secara langsung 

pada pasien maupun melalui catatan medis pasien. 

e. SKP 5: Menyurutkan Dampak Dari Infeksi Pada Bagian Perawatan  

 Ruang rawat inap memiliki risiko tinggi terjadinya infeksi terutama 

infeksi nosokomial. Infeksi ini bisa terjadi antar sesama pasien yang 

menjalani perawatan maupun melalui petugas kesehatan ke pasien 

akibat disinfeksi yang tidak teratur. Untuk unit rumah sakit umumnya 

membangun Tim Penangkalan dan Penanganan Infeksi (PPI) yang 

berkewajiban untuk mengatasi risiko infeksi di ruang perawatan. 

Adapun upaya yang dapat dilakukan petugas kesehatan untuk 

meminimalisir risiko infeksi yakni dengan mencuci tangan (hand 

hygine) secara teratur dengan 6 langkah terutama di 5 momen seperti 

sebelum menyentuh pasien, sebelum prosedur pada pasien, setelah 

kontak dengan cairan klien, selepas menyentuh pasien atau melakukan 

prosedur, dan setelah menyentuh wilayah sekitar pasien yang dirawat. 

f. SKP 6: Mengurangi Risiko Jatuh 

 Mengurangi cedera akibat risiko jatuh menjadi tanggung jawab 

perawat selama proses perawatan pasien. Perawat perlu melakukan 

identifikasi risiko jatuh untuk setiap pasien yang melaksanakan 

perawatan di ruang rawat inap. Proses identifikasi ini bisa meliputi 

riwayat jatuh pasien, obat yang telah di konsumsi, keseimbangan dalam 
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berjalan. dan penggunaan alat bantu jalan. Selain itu perawat juga dapat 

menghitnng risiko jatuh pasien menggunakan braden scale. 

4. Standar Keselamatan Pasien 

Pada saat melakukan pelayanan keselamatan pasien, diharuskan 

memiliki standar keselamatan pasien untuk dijadikan pedoman dalam 

melakukan hal tersebut. Standar keselamatan pasien ditentukan pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11/Menkes/Per/II/2017, seluruh 

rumah sakit harus melakukan dan patuh pada beberapa hal, yaitu : 

(Kementerian Kesehatan RI, 2017) 

1. Hak Pasien 

Pasien dan keluarga berwenang memperoleh kabar mengenai hasil 

inisiatif dan layanan, serta peluang yang takterduga. 

2. Menuntun pasien dan keluarga 

Rumah sakit perlu menyelenggarakan pelatihan bagi pasien dan 

keluarganya tentang tugas dan kewajiban pasien dan keluarga dalam 

perawatan pasien. 

3. Keselamatan pasien dalam kelangsungan pelayanan.  

Rumah sakit melakukan penjaminan terkait kelangsungan pelayanan 

dan koordinasi di antara tenaga serta unit kerja. 

4. Menggunakan teknik pengembangan performa untuk mengevaluasi 

dan memajukan rencana keselamatan pasien. 

Setiap rumah sakit perlu mempunyai suatu teknik dalam melakukan 

monitor dan evaluasi kinerja dengan cara mengumpulkan data, serta 

melakukan perubahan agar kinerja dapat ditingkatkan. 
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5. Peran manajer dalam meningkatkan keselamatan pasien. 

Pemimpin mengarahkan dan memberikan jaminan pelaksanaan 

strategi dalam melakukan identifikasi risiko keselamatan pasien dan 

melakukan penekanan peristiwa yang tidak diinginkan;. Pemimpin 

juga melakukan dorongan komunikasi diantara unit kerja mengenai 

pengambilan keputusan terkait keselamatan pasien dan menempatkan 

SDM yang adekuat agar keselamatan pasien dapat meningkat. 

6. Pendidikan teruntuk staf mengenai keselamatan pasien. 

Rumah sakit perlu mendidik, melakukan latihan dan adaptasi agar 

semua staf dapat mencakup kesesuaian jabatan dengan keselamatan 

pasien serta mengadakan pengajaran dan pelatihan yang berlanjut agar 

kompetensi staf dapat meningkat dan terpelihara. 

7. Komunikasi adalah kunci untuk penerimaan karyawan terhadap 

program keselamatan pasien 

 

5. Langkah – Langkah Keselamatan Pasien 

Menurut (Hadi, 2017) ada 7 langkah keselamatan pasien yang perlu 

dijalankan pada setiap rumah sakit, yaitu : 

a. Meningkatkan pemahaman terhadap nilai keselamatan pasien, 

menciptakan keunggulan dan tradisi yang terbuka dan adil 

b. Manajemen dan dukungan anggota dengan ikatan yang kuat dan jelas 

terhadap keselamatan pasien 

c. Menyatukan fungsi manajemen risiko. Meningkatkan teknik dan 

metode manajemen risiko serta menerangkan dan menilai besar 

kecilnya masalah. 
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d. Mengembangkan sistem pelaporan, pastikan karyawan dapat dengan 

mudah melaporkan insiden atau kejadian yang telah terjadi. 

e. Menyertakan dan mengembangkan komunikasi dengan pasien, 

mengembangkan kesempatan komunikasi terbuka agar pasien merasa 

dihargai. 

f. Mempelajari dan membagikan pengetahuan keselamatan pasien. 

Memotivasi karyawan untuk melakukan pemecahan dari akar masalah 

yang timbul dan menentukan inti dari permasalahan itu terjadi. 

Pencegahan cedera dapat dilakukan melalui sistem keselamatan pasien. 

g. Menggunakan informasi yang ada tentang peristiwa atau persoalan 

yang mengubah sistem layanan. 
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C. Kerangka Teori 

 Kerangka teori menjadi dasar pengembangan kerangka 

konseptual karya penelitian, yang nantinya menjadi 

pedoman bagi peneliti untuk mengembangkan metode 

penelitian (Irfannuddin, 2019). Berdasarkan pembahasan 

materi di atas, dapat dijelaskam kerangka teori penelitian 

ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2 1 Kerangka Teori 

Interprofessional collaboration (IPC) 

 

 

 

Model Health Care System dalam 

pelayanan kesehatan  (Risnah et 

al., 2021) 

Framework for Action On 

Interprofessional Education and 

Collaborative Practice (WHO, 

2010) 

1. Partnership (Kemitraan) 

2. Cooperation (Kerjasama) 

3. Coordination (Koordinasi) 

(Orchard et al., 2018) 

The Perception of Interprofessional 

Collaboration Model (PINCOM) 

(Atle Ødegård & Jon Strype, 2009), 

 

Teori IPC (Kaini, 2012) 

1. Teori Peran 

2. Teori Pembagian 

Kerja 

3. Teori Faktor 

Manusia 

4. Teori Profesi 
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D. Kerangka Konsep 

 Kerangka konseptual ialah landasan berpikir yang ditingkatkan 

berlandaskan teori yang ada. Kerangka konseptual secara sederhana 

menggambarkan dasar-dasar pemikiran penelitian dengan menghadirkan 

variabel-variabel penelitian (Notoatmodjo, 2010). Penelitian ini memiliki 

variable yaitu Implementasi Interprofessional Colaboration (IPC) menurut  

(Orchard et al., 2018) terdapat 3 komponen dalam IPC yang akan diteliti 

ialah 3 komponen tersebut diantaranya : 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2 2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Partnership (Kemitraan) 

Cooperation (Kerjasama) 

Coordination (Koordinasi) 

 

Implementasi Interprofessional 

Collaboration (IPC) Pada 

Upaya Keselamatan Pasien 
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E. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Bagan 2 3 Alur Penelitian 

Proposal Penelitian 

Mengurus Izin Penelitian: 

Keterangan Layak Etik 

Izin Penelitian RS Ibnu Sina Makassar 

Penentuan Tempat Penelitian: 

Ruang Rawat Inap (As-Salam, Assafii, Bukhori/Muslim, 

Ar-Rahman, An-Nur, Raodah/Madinah), Ruang Instalasi 

Farmasi, Ruang Instalasi Gizi, Ruang Instalasi Rawat 

Jalan dan beberapa ruang di Poli klinik (Interna, Kulit, 

Obgyn, dan Orthopedi). 

Informed Consent : Menjelaskan dan 

meminta persetujuan responden 

Observasi dan Lembar kuesioner. 

Kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner AITCS 

Pengumpulan Data 

Analisa Data 

Penyajian Data 

Kesimpulan 
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BAB III   

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

  Strategi yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode survei. 

Analisis kuantitatif dipilih dalam penelitian ini. Kuantitatif yaitu metode 

penelitian yang dilandaskan pada filosofi positivis dalam mempelajari 

populasi atau sampel tertentu dan menggunakan instrumen penelitian untuk 

menyatukan informasi, dimana analisisnya bersifat kuantitatif/statistik, hal 

ini menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk menjelaskan hipotesis 

kontrol (Sugiyono, 2018). Pada penelitian tersebut, kuesioner dipakai 

sebagai alat pengumpulan data. Metode survei dipilih untuk penelitian ini 

implementasi Interprofessional Collaboration (IPC) pada Upaya 

Keselamatan Pasien di RS Ibnu Sina Makassar. Metode survei adalah teknik 

penelitian kuantitatif, pengumpulan data observasional yang 

mengumpulkan informasi tentang kepercayaan masa lalu atau sekarang, 

pendapat, sifat, variabel perilaku dan relasional dan menguji beberapa 

hipotesis tentang variabel sosial dan psikologis berdasarkan sampel populasi 

tertentu. Tidak ada metode (wawancara atau kuesioner) yang digunakan ini 

komprehensif dan biasanya mengarah pada hasil penelitian (Sugiyono, 

2018). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian : Ruang Rawat Inap (As-Salam, Assafii, 

Bukhori/Muslim, Ar-Rahman, An-Nur, Raodah/Madinah), Ruang Instalasi 
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Farmasi, Ruang Instalasi Gizi, Ruang Instalasi Rawat Jalan dan beberapa 

ruang di Poli klinik (Interna, Kulit, Obgyn, dan Orthopedi) RS Ibnu Sina 

Makassar 

Waktu Penelitian : 11-25 Agustus 2023 

C. Populasi dan Sample 

1. Populasi 

 Populasi mengacu pada semua orang dari siapa sampel itu berasal. 

Sampel mencakupi objek dengan sifat dan karakteristik tertentu yang 

ditentukan oleh peneliti yang diselidiki dan ditarik kesimpulan (Tarjo, 

2019). Populasi dalam penelitian ini adalah Tenaga Kesehatan di RS 

Ibnu Sina Makassar. 

Table 3 1 Jumlah Tenaga Kesehatan di RS Ibnu Sina Makassar 

Tenaga Kesehatan Di RS Ibnu Sina Jumlah 

Tenaga Medis 122 

Tenaga Psikologi Klinis 2 

Tenaga Keperawatan 169 

Tenaga Kebidanan 20 

Tenaga Kefarmasian 31 

Tenaga Kesehatan Masyarakat 10 

Tenaga Kesehatan Lingkungan 5 

Tenaga Tenaga Gizi 6 

Tenaga Keterapian Fisik 4 

Tenaga Keteknisian Medis 5 

Tenaga Teknik Biomedika 7 

Tenaga Kesehatan Tradisional - 

Tenaga Kesehatan Lainnya - 

Jumlah 381 

Sumber : Data Primer 2023 
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2. Sample 

 Sampel adalah beberapa dari  populasi yang dikutip menurut 

prosedur khusus sehingga dapat mewakili variabel dependen atau 

populasi (Tarjo, 2019). Sample dari penelitian ini adalah tenaga 

kesehatan di RS Ibnu Sina Makassar.  

Dalam penentuan jumlah sampel,  jumlah sampel dihitung dengan 

mengenakan rumus Slovin, sedangkan rumus penentuan sampel adalah 

sebagai berikut:  

                N  

    (1 + N (e^2))  

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Populasi 

e = Presisi (tingkat kesalahan yang dipilih) misalnya d = 10 

Jadi, menurut rumus yang ditentukan, jumlah penghapusan dari 

jumlah sampel untuk penelitian ini adalah: 

                    381  

    (1 + 381 [(0,1)]^2)  

    n =     381 

1 + 381 x 0,01 

    n =     381 

    1 + 3,81 

    n =     381 

        4,81 

      n = 79,209 

n = 7,209 dibulatkan menjadi 79 tenaga kesehatan 

Dari hasil perhitungan tersebut, jumlah sampel minimal untuk 

penelitian ini adalah 79 tenaga kesehatan  RS Ibnu Sina Makassar. 

Nn = 
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D. Teknik Pengambilan Sample 

1. Teknik Sampling 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  non-probability sampling, yaitu purposive 

sampling. Pengambilan sampel bertarget menggunakan metode 

keputusan berganda.   

2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu: 

a. Tenaga Kesehatan yang bekerja di RS Ibnu Sina Makassar 

b. Tenaga Kesehatan yang berkenan menjadi responden 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu: 

a. Tenaga kesehatan yang tidak mengisi kuesioner dengan lengkap 

b. Tenaga kesehatan yang sedang cuti 

c. Tenaga kesehatan yang telah resign 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

 Pengumpulan data ini merupakan pengumpulan data kuesioner 

secara langsung  yang  dilakukan berdasarkan kuesioner penelitian yang 

telah dirancang (Sugiyono, 2014). 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder atau informasi tidak langsung adalah informasi yang 

diambil dari dokumen atau orang lain (Sugiyono, 2016). Pada penelitian 

ini, data sekunder diperoleh dari data RS Ibnu Sina Makassar.  
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F. Validasi Instrumen 

 Validitas mengacu pada sejauh mana  alat pengukur secara akurat 

mengukur masalah yang diukurnya. Suatu alat pengukur dikatakan andal 

jika memberikan hasil pengukuran yang sama setelah digunakan berulang 

kali. Reliabilitas adalah konsistensi antara tanggapan kuesioner dan 

tanggapan responden dalam beberapa tes  dengan menggunakan kuesioner 

yang sama dalam kondisi yang berbeda (Saputra, 2020). 

 Pengujian efektivitas kuesioner survei adalah teknik untuk 

menentukan apakah suatu survei efektif dalam mengukur  variabel survei. 

Valid artinya penelitian tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. 

Beberapa survei dibakukan karena diuji validitas dan reliabilitasnya, tetapi 

banyak  yang tidak. Jika Anda menggunakan kuesioner standar, Anda tidak 

perlu menguji ulang validitasnya, tetapi kuesioner non-standar harus 

divalidasi (Sugiyono, 2014).  

G. Instrumen Penelitian 

 Alat penelitian adalah panduan tertulis untuk wawancara, observasi, 

dan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh informasi (Ovan & 

Saputra, 2020). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penilaian kuesioner Assesment Of Interprofessional Team Collaboration 

Scale (AITCS) yang dikembangkan oleh (Orchard et al., 2018). AITCS 

adalah alat diagnostik yang  mengukur kolaborasi interprofessional antara 

anggota tim. Dokumen ini terdiri dari 48 pernyataan yang dianggap sebagai 

karakteristik kolaborasi interprofessional (bagaimana tim bekerja dan 
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bertindak). Item skala mewakili tiga subskala yang dapat dianggap sebagai 

domain utama AITCS. Sub-skala tersebut adalah: 1) Kemitraan terdiri dari 

19 item pertanyaan 2) Kerjasama terdiri dari 15 item pertanyaan 3) 

Koordinasi terdiri dari 7 item pertanyaan. Skala AITCS responden 

menunjukkan tingkat kesepakatan umum mereka dengan item pada skala 5 

poin yang terdiri dari (1) “Tidak pernah” (2) “Jarang” (3) “Kadang-kadang” 

(4) “Sering” (5) “Selalu”. Membutuhkan waktu 15-20 menit untuk 

menyelesaikan pengisian kuesioner (Patima, 2021). AITCS awalnya 

dikembangkan di Kanada untuk menilai implementasi PKIP 

(Interprofessional Collaborative Practice). Alat ini melalui proses 

penyetelan: Alat tersebut melalui proses adaptasi terjemahan dan 

terjemahan balik oleh dua penerjemah, pertanyaan panel oleh tiga anggota, 

dan pengujian oleh 50 responden. (Fathya et al., 2021). 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

 Data yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabel induk, diolah dan 

dianalisis dengan program SPSS. Tahapan pengolahan datanya adalah: 

a. Editing, adalah memverifikasi atau memperbaiki informasi yang 

dikumpulkan. yang bertujuan untuk menghilangkan dan 

memperbaiki kesalahan pada kolom koleksi. 

b. Coding, yaitu memberi kode semua data yang termasuk dalam 

golongan yang sama. Kode adalah karakter berupa angka atau huruf 
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yang memberikan petunjuk untuk dianalisis atau mengidentifikasi 

informasi atau data. 

c. Entry data, memasukkan data ke dalam setiap variabel setelah 

pengkodean di SPSS. Urutan entri data didasarkan pada jumlah 

responden yang berpartisipasi dalam survei. 

d. Cleaning data, Setelah proses entri data. untuk membersihkan data, 

kemudian analisis frekuensi dilakukan  pada semua variabel untuk 

menentukan apakah ada data yang hilang. Data yang hilang 

dibersihkan agar proses analisis dapat berjalan. 

e. Tabulasi data adalah menyiapkan tabel data yang dikodekan sesuai 

dengan analisis yang diperlukan. Penambahan harus akurat untuk 

menghindari kesalahan. Agregasi dilakukan dalam tabel untuk 

memudahkan manajemen data. Data diolah secara elektronik 

menggunakan SPSS dan program Microsoft Office Word. 

2. Analisis Data 

  Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis 

statistik yaitu analisis univariat. Untuk setiap variabel penelitian 

dilakukan analisis univariat dengan menggunakan tabel  frekuensi 

untuk mengetahui sebaran dan aktivitas setiap variabel penelitian 

serta untuk mengetahui gambaran masing-masing variabel yang 

disajikan dalam tabel distribusi. Penyajian data analisis univariat 

dalam penelitian ini hanya menunjukkan distribusi dan penyajian 

frekuensi. Data dalam penelitian ini hanya berisi data kategorikal. 
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Jenis data kategorikal dalam penelitian ini adalah karakteristik 

responden (berupa jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, lama 

kerja) dan IPC (berupa kemitraan, kerjasama dan koordinasi). 

I. Etika Penelitian 

 Etika penelitian adalah seperangkat prinsip tentang bagaimana 

seharusnya peneliti dan lembaga penelitian berperilaku dalam interaksinya 

dengan peneliti, peneliti lain dan koleganya, pengguna penelitiannya, dan 

masyarakat (Budiharto, 2019). 

Prinsip etik umum penelitian kesehatan yang telah disepakati secara 

universal adalah sebagai berikut (Kementrian Kesehatan RI, 2017):  

1. Prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia (Respect 

for person) 

 Prinsip Menghormati Martabat Manusia dan Nilai-Nilai 

Kemanusiaan Prinsip ini merupakan bentuk penghormatan terhadap  

martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai individu yang 

berkehendak bebas dan bertanggung jawab secara pribadi atas 

keputusannya sendiri. Peneliti memberikan kebebasan kepada 

responden untuk menyetujui atau menolak berpartisipasi dalam 

penelitian tanpa  paksaan. Responden yang setuju diberikan lembar 

persetujuan (informed consent) untuk ditandatangani. Apabila tidak 

setuju maka peneliti tidak berhak untuk mendesak responden. 

2. Prinsip berbuat baik (Beneficience) dan tidak merugikan (Non-

maleficence)  
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 Penelitian ini harus wajar, memenuhi persyaratan ilmiah, mampu 

menjaga kesejahteraan subjek penelitian dan peneliti mampu 

melaksanakan penelitian dengan tidak merugikan agar hal ini untuk 

memastikan bahwa responden tidak diperlakukan sebagai alat dan 

penyalahgunaan tindakan. 

3. Prinsip keadilan (Justice) 

 Peneliti harus memperlakukan setiap orang secara setara, adil secara 

moral dan layak atas hak-hak mereka. Studi ini membahas keadilan yang 

sama sebelum, selama dan setelah ikut serta dalam studi. 

Saat melakukan penelitian ini, ada beberapa hal yang terkait dengan etika 

penelitian: 

1) Mengajukan Permohonan Persetujuan Etik Penelitian kepada Komite 

Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2) Menyiapkan surat yang ditujukan kepada pihak atau otoritas sebagai 

permohonan izin penelitian. 

3) Sebelum memohon izin kepada responden untuk melengkapi instrumen 

penelitian, peneliti  terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan 

penelitian serta meminta responden untuk bersedia mengikuti penelitian 

dengan baik dan sopan. 

4) Setiap responden dilindungi kerahasiaan informasi yang didapatkan dari 

hasil survei sehingga nama responden tidak ditulis, tetapi hanya 

ditambahkan paraf pada laporan survei. 
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5) Mengharapkan responden untuk menyelesaikan survei dan tidak 

memaksa atau melecehkan responden survei selama pengakumulasian 

data. 

6) Diharapkan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 

 Rumah Sakit ”Ibnu Sina” UMI merupakan Rumah Sakit Umum 

Swasta, dahulu bernama Rumah Sakit  ”45” yang didirikan pada Tahun  

1988 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

Sulawesi Selatan No. 6783 / DK-I / SK  / TV.1/ X / 88, tanggal 05 

Oktober 1988. Pada hari Senin 16 Juni 2003 telah dilakukan penyerahan 

kepemilikan  berdasarkan Akta jual beli No. 751 / PNK / JB / VII / 2003 

dari Yayasan Andi Sose kepada Yayasan Wakaf UMI, yang ditanda 

tangani oleh Ketua Yayasan Andi Sose yaitu Bapak Dr.Hc. Andi Sose 

dan Ketua Yayasan Wakaf UMI Bapak Almarhum Prof. Dr. H. 

Abdurahman A. Basalamah, SE.MSi. Berdasarkan hak atas kepemilikan 

baru ini, maka nama Rumah Sakit ”45” oleh Yayasan Wakaf UMI 

diubah menjadi Rumah Sakit ”Ibnu Sina” YW-UMI. Rumah Sakit 

“Ibnu Sina” YW-UMI dibangun pada tanah dengan ukuran 18.008 M2 

dan luas bangunan sebesar 12.025 M2, di jalan Letnan Jenderal Urip 

Sumoharjo Km 5 No. 264 Makassar. Berdasarkan surat permohonan 

dari Yayasan Wakaf UMI kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Selatan, menerbitkan surat izin uji coba penyelenggaraan operasional 

Rumah Sakit ”Ibnu Sina” YW-UMI pada tanggal, 23 September 2003, 

No.6703A/DK-VI/PTS-TK/2/!X/2003, Rumah Sakit ”Ibnu Sina”YW-
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UMI diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Bapak H.M. Amin 

Syam, serta Rumah Sakit ”Ibnu Sina” UMI memperoleh Surat Izin 

penyelenggaraan Rumah Sakit dari Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No. YM. 02.04.3.5.4187, tanggal, 26 September 2005.  

2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 

 

Sumber: (IT RS IBSI, 2023) 

Gambar 4 1 Struktur Organisasi Rumah Sakit 

Ibnu Sina Makassar 

 

3. Visi dan Misi Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 

a. Visi Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 

Menjadi rumah sakit dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan 

yang islami, unggul, dan terkemuka di Indonesia. 

b. Misi Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 
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- Melaksanakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan yang 

unggul serta menjunjung tinggi moral dan etika. (Misi 

Pelayanan Kesehatan). 

- Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan kedokteran dan 

profesional kesehatan lainnya kepada masyarakat. (Misi 

Pendidikan). 

- Melangsungkan pelayanan dakwah dan bimbingan spritual 

kepada pasien, keluarga pasien dan karyawan Rumah 

Sakit. (Misi Dakwah) (IT RS IBSI, 2023). 

4. Data Insiden Keselamatan Pasien Rumah Sakit Ibnu Sina 

Table 4 1 Data Insiden Keselamatan Pasien Tahun 2020 

No Jenis Insiden 

1 Kesalahan identifikasi pasien, pengambilan sample dan pelaporan 

hasil kritis 

2 Kesalahan dalam aff infus 

3 Kesalahan identifikasi pasien dan pengambilan sample darah 

laboratorium 

4 Jatuh disamping tempat tidur 

5 Kesalahan prosedur identifikasi pasien 

6 Kesalahan pemberian obat oral/syrup 

7 Penolakan ekspertise foto thorax 

8 Kesalahan dosis pemberian obat injeksi 

9 Kematian pasien post operasi kurang dari 24 jam 

10 Pasien terjatuh dari brankar 

11 Kesalahan penulisan identitas pasien (jenis kelamin) 

12 Tertukarnya hasil laboratorium (trombosit) pasien 

13 Kesalahan pemberian obat injeksi 

14 Kesalahan pelabelan barcode identitas pasien pada saat pengambilan 

sampel swab 

15 Kesalahan penulisan diagnosa pada lembar CPPT 

Sumber : Data Sekunder, Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 
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Table 4 2 Data Insiden Keselamatan Pasien Tahun 2021 

No Jenis Insiden 

1 Penipuan terhadap keluarga pasien oleh oknum yang mengatas 

namakan petugas rumah sakit (dokter) 

2 Pasien terjatuh dari brankar 

3 Kesalahan identifikasi dan pembacaan hasil laboratorium (darah 

rutin) pasien 

4 Kesalahan penulisan hasil CT Scan abdomen/urologi pasien 

5 Pasien terjatuh saat jalan menuju kamar mandi 

6 Pasien terjatuh dari brankar 

7 Kesalahan penulisan jadwal pemberian obat 

Sumber : Data Sekunder, Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 

Table 4 3 Data Insiden Keselamatan Pasien Tahun 2022 

No Jenis Insiden 

1 Kesalahan prosedur identifikasi pasien 

2 Kesalahan pemberian obat injeksi pada pasien 

3 Kesalahan identifikasi pasien dan pengambilan sample darah 

laboratorium 

4 Kesalahan identifikasi dan pembacaan hasil laboratorium (darah 

rutin) pasien 

5 Pasien terjatuh di samping tempat tidur 

6 Kesalahan saat aff infus 

7 Kesalahan pemberian obat oral 

8 Kesalahan pembacaan hasil foto thorax 

9 Kesalahan dosis pemberian obat injeksi 

10 Kesalahan penulisan diagnosa pada lembar CPPT 

Sumber : Data Sekunder, Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 
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B. Hasil Penelitian 

  Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan kuesioner AITCS. 

Penelitian dilaksanakan pada 11-25 Agustus 2023 di Ruang Rawat Inap (As-

Salam, Assafii, Bukhori/Muslim, Ar-Rahman, An-Nur, Raodah/Madinah), 

Ruang Instalasi Farmasi, Ruang Instalasi Gizi, Ruang Instalasi Rawat Jalan 

dan beberapa ruang di Poli klinik (Interna, Kulit, Obgyn, dan Orthopedi). 

Subjek penelitian berasal dari tenaga kesehatan di RS Ibnu Sina Makassar. 

Jumlah sample dalam penelitian ini sebanyak 79 responden terdiri dari 3 

tenaga medis, 46 tenaga keperawatan, 7 tenaga kebidanan, 13 tenaga 

farmasi, 3 tenaga kesehatan masyarakat, 6 tenaga gizi, dan 1 tenaga 

keteknisian medis. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah 

perposive sampling yaitu dengan mengambil jumlah sampel yang sesuai 

dengan kriteria insklusi sebanyak jumlah yang ditentukan peneliti. 

1. Karakteristik Responden 

 Pada hasil olah data yang dilakukan dari penelitian ini, demografi 

responden di RS Ibnu Sina Makassar menggambarkan jenis kelamin, 

usia, pendidikan, profesi, dan lama kerja dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini:  
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Table 4 4 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden (Jenis 

Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, dan Lama Kerja) di Rumah 

Sakit Ibnu Sina Makassar 

Karakteristik Responden Frekuensi (n) Persentase (%) 

a. Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan 

 

19 

60 

 

24,1% 

75,9% 

 

b. Usia 

Remaja akhir 

Dewasa awal 

Dewasa akhir 

Lansia awal 

 

17 

56 

6 

- 

 

21,5% 

70,9% 

7,6% 

- 

 

c. Pendidikan 

D-III & D-IV 

S1/Sarjana 

Profesi (Dokter, Ners, Apoteker) 

S2 

S3 

 

31 

14 

33 

1 

- 

 

39,2% 

17,7% 

41,8% 

1,3% 

- 

 

d. Profesi 

Tenaga Medis 

Tenaga Psikologi Klinis 

Tenaga Keperawatan 

Tenaga Kebidanan  

Tenaga Kefarmasian 

Tenaga Kesehatan Masyarakat 

Tenaga Kesehatan Lingkungan 

Tenaga Gizi 

Tenaga Keterapian Fisik 

Tenaga Keteknisian Medis 

Tenaga Teknik Biomedika 

Tenaga Kesehatan Tradisional 

 

3 

- 

46 

7 

13 

3 

- 

6 

- 

1 

- 

- 

 

3,8% 

- 

58,2% 

8,9% 

16,5% 

3,8% 

- 

7,6% 

- 

1,3% 

- 

- 

 

e. Lama Kerja 

<1 Tahun 

1-5 Tahun 

6-10 Tahun 

>10 Tahun 

 

1 

5 

35 

38 

 

1,3% 

6,3% 

44,3% 

48,1% 

     Sumber : Data Primer 2023 

 Berdasarkan table tersebut dari 79 responden, distribusi jenis 

kelamin responden dominan perempuan sebanyak 60 responden 

(75,9%) dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 19 responden (24,1%). 

Menunjukkan proporsi karakteristik responden berdasarkan usia, 

jumlah terbanyak adalah kelompok usia 26-35 tahun (dewasa awal) 
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dengan jumlah 56 responden (70,9%), sedangkan kelompok 46-55 tahun 

(lansia awal) tidak ada yang mengisi kuesioner pada penelitian ini. 

Untuk distribusi pendidikan yang dominan yaitu profesi sebanyak 33 

responden (41,8%) dibandingkan S2 yaitu 1 responden (1,3%). Untuk 

distribusi profesi yang paling banyak adalah tenaga keperawatan yaitu 

46 responden (58,2%) dan profesi yang paling sedikit mengisi kuesioner 

yaitu tenaga keteknisian medis yaitu 1 responden (1,3%). Untuk 

distribusi lama bekerja dominan adalah > 10 tahun yaitu 38 responden 

(48,1%) dibandingkan dengan < 1 tahun yaitu 1 responden (1,3%).  

2. Analisis Univariat 

 Untuk memberikan informasi yang lebih rinci dari hasil penelitian 

tentang penilaian responden terhadap domain Kemitraan, Kerjasama, 

dan Koordinasi di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dapat dilihat pada 

table sebagai berikut :  

Table 4 5 Distribusi Kemitraan, Kerjasama, dan Koordinasi di 

Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar Tahun 2023 

Kategori Kolaborasi 

Baik 

Menuju 

Kolaborasi 

Perlu 

Kolaborasi 

Total 

n % n % n % N % 

Kemitraan 2 2,5 65 82,2 12 15,3 79 100 

Kerjasama 1 1,3 60 75,9 18 22,8 79 100 

Koordinasi 0 0 62 78,5 17 21,5 79 100 

Sumber: Data Primer 2023 

 Berdasarkan Table di atas, dari 79 responden terdapat 65 responden 

(82,2%) menyatakan bahwa domain kemitraan di Rumah Sakit Ibnu 

Sina Makassar dalam kategori menuju kolaborasi dan sebanyak 2 

responden (2,5%) menyatakan kolaborasi baik. Pada domain kerjasama 
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terdapat 60 responden (75,9%) menyatakan menuju kolaborasi dan 

sebanyak 18 responden (22,8%) menyatakan perlu kolaborasi. Pada 

domain koordinasi responden menyatakan menuju kolaborasi sebanyak 

62 responden (78,5%) dan yang menyatakan perlu kolaborasi sebanyak 

17 responden (21,5%) (Data primer, 2023).    

a. Kemitraan 

 Memberikan informasi yang lebih rinci dari hasil penelitian 

tentang penilaian responden dalam pernyataan terhadap domain 

Kemitraan di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Table 4 6 Distirbusi Penilaian Pernyataan Kemitraan di 

Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 

Variable Jumlah 

Tidak 

Pernah 

Jarang Kadang-

kadang 

Sering Selalu  

n % n % n % n % n % 

1) Menerapkan 

praktik 

kolaborasi 

interprofessiona

l di dalam 

lingkungan 

kerja 

0 0 0 0 14 17,7 55 69,6 10 12,7 

2) Berbagi peran 0 0 1 1,3 10 12,3 58 73,4 10 12,7 

3) Sangat kompak 0 0 0 0 19 24,1 47 59,5 13 16,5 

4) Merasa nyaman 

bekerja satu 

sama lain 

0 0 0 0 13 16,5 54 68,4 12 15,2 

5) Saling 

membantu dan 

mendukung 

satu sama lain 

0 0 0 0 10 12,7 54 68,4 15 19,0 

6) Memiliki 

kemampuan 

berkomunikasi 

yang sangat 

baik dengan 

anggota tim 

lain, pasien dan 

keluarga pasien 

0 0 0 0 10 12,7 54 68,4 15 19,0 
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7) Saling 

menghormati 

dan saling 

percaya satu 

sama lain 

0 0 0 0 9 11,4 41 51,9 29 36,7 

8) Bersikap 

terbuka dan 

jujur satu sama 

lain 

0 0 1 1,3 12 15,2 42 53,25 24 30,4 

9) Perbedaan 

pendapat yang 

ada 

dinegosiasikan 

0 0 0 0 15 19,0 53 67,1 11 13,9 

10) Mendorong satu 

sama lain dan 

pasien serta 

keluarga pasien 

untuk 

menggunakan 

pengetahuan 

dan 

keterampilan 

yang dapat 

mengembangka

n rencana 

perawatan 

0 0 0 0 14 17,7 54 68,4 11 13,9 

11) Bersifat 

protektif 

terhadap isu-isu 

yang dapat 

merusak 

kepentingan tim 

kami 

0 0 0 0 22 27,8 48 60,8 9 11,4 

12) Membuat 

kesepakatan 

tentang tujuan 

untuk setiap 

pasien yang 

dirawat 

0 0 0 0 15 19,0 48 60,8 16 20,3 

13) Rasa memiliki 

terhadap tim 

10 12,7 3 3,8 14 17,7 40 50,6 12 15,2 

14) Berusaha keras 

untuk mencapai 

penyelesaian 

yang saling 

memuaskan bila 

terdapat 

perbedaan 

pendapat 

0 0 0 0 20 25,3 43 54,4 16 20,3 

Sumber: Data Primer 2023 
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  Pertanyaan nomor 1 tampak sebahagian besar responden 

menilai bahwa menerapkan praktik kolaborasi Interprofessional di 

dalam lingkungan kerja sering (69,6%) dan responden yang memilih 

tidak pernah (0%). 

  Pertanyaan nomor 2 tampak sebahagian besar responden 

menilai bahwa berbagi peran sering (73,4%) dan responden yang 

memilih tidak pernah (0%). 

  Pertanyaan nomor 3 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa sangat kompak sering (59,5%) dan yang memilih 

tidak pernah (0%). 

  Pertanyaan nomor 4 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa merasa nyaman bekerja satu sama lain sering (68,4%) 

dan yang memilih tidak pernah (0%). 

  Pertanyaan nomor 5 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa saling membantu dan mendukung satu sama lain 

sering (68,4%) dan yang memilih tidak pernah (0%). 

  Pertanyaan nomor 6 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat 

baik dengan anggota tim lain, pasien dan keluarga pasien sering 

(68,4%) dan yang memilih tidak pernah (0%). 

  Pertanyaan nomor 7 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa saling menghormati dan saling percaya satu sama lain 

sering (51,9%) dan yang memilih tidak pernah (0%). 
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  Pertanyaan nomor 8 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa bersikap terbuka dan jujur satu sama lain sering 

(53,25%) dan yang memilih tidak pernah (0%). 

  Pertanyaan nomor 9 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa Perbedaan pendapat yang ada dinegosiasikan sering 

(67,1%) dan yang memilih tidak pernah (0%). 

  Pertanyaan nomor 10 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa mendorong satu sama lain dan pasien serta keluarga 

pasien untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang 

dapat mengembangkan rencana perawatan sering (68,4%) dan yang 

memilih tidak pernah (0%). 

  Pertanyaan nomor 11 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa bersifat protektif terhadap isu-isu yang dapat merusak 

kepentingan tim kami sering (60,8%) dan yang memilih tidak pernah 

(0%). 

  Pertanyaan nomor 12 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa membuat kesepakatan tentang tujuan untuk setiap 

pasien yang dirawat sering (60,8%) dan yang memilih tidak pernah 

(0%). 

  Pertanyaan nomor 13 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa rasa memiliki terhadap tim sering (50,6%) dan yang 

memilih tidak pernah (12,7%). 
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  Pertanyaan nomor 14 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa berusaha keras untuk mencapai penyelesaian yang 

saling memuaskan bila terdapat perbedaan pendapat sering (54,4%) 

dan yang memilih tidak pernah (0%). 

b. Kerja sama 

 Memberikan informasi yang lebih rinci dari hasil penelitian 

tentang penilaian responden dalam pernyataan terhadap domain 

Kerjasama di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dapat dilihat pada 

table sebagai berikut: 

Table 4 7 Distribusi Penilaian Pernyataan Kerjasama di 

Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 

Variable Jumlah 

Tidak 

Pernah 

Jarang Kadang-

kadang 

Sering Selalu  

n % n % n % n % n % 

1) Melibatkan 

para pasien 

dalam 

menetapkan 

tujuan 

perawatan 

mereka 

0 0 1 1,3 24 30,4 46 58,2 8 10,1 

2) Memilih 

pemimpin 

untuk tim 

kami 

5 6,3 4 5,1 17 21,5 45 57,0 8 10,1 

3) Memikul 

tanggung 

jawab dalam 

perawatan di 

lingkup 

praktik 

mereka 

1 1,3 1 1,3 18 22,8 43 54,4 15 19,0 

4) Mendengark

an keinginan 

pasien saat 

tim 

menentukan 

proses 

perawatan 

1 1,3 1 1,3 19 24,1 48 60,8 10 12,7 
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yang dipilih 

oleh tim 

5) Mendorong 

dan 

mendukung 

komunikasi 

terbuka, 

melibatkan/ 

mengikutser

takan pasien 

dalam 

pertemuan 

tim 

1 1,3 1 1,3 14 17,7 47 59,5 16 20,3 

6) Merasa puas 

dengan hasil 

dari 

manajemen 

konflik 

1 1,3 4 5,1 17 21,5 40 50,6 17 21,5 

7) Memahami 

batas-batas 

apa yang 

dapat 

dilakukan 

oleh setiap 

anggota tim 

0 0 1 1,3 18 22,8 49 62,0 11 13,9 

8) Memahami 

perlunya 

berbagi 

pengetahuan 

dan 

keterampila

n antar 

berbagai 

profesi 

kesehatan 

0 0 0 0 14 17,7 51 64,6 14 17,7 

9) Memberikan 

prioritas 

utama pada 

keinginan/ 

kebutuhan 

pasien 

0 0 0 0 13 16,5 51 64,6 15 19,0 

10) Mendengark

an dan 

mempertimb

angkan 

suara dan 

pendapat / 

pandangan 

anggota lain 

terkait 

proses 

rencana 

perawatan 

individu 

0 0 0 0 16 20,3 46 58,2 17 21,5 
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11) Menciptaka

n suasana 

kooperatif 

diantara 

anggota saat 

menangani 

pasien 

0 0 0 0 14 17,7 49 62,0 16 20,3 

12) Fokus kerja 

tim secara 

konsisten 

adalah 

pasien 

6 7,6 1 1,3 12 15,2 42 53,2 18 22,8 

13) Menyelesaik

an tugas 

sebagai 

kontribusi 

pada 

kekompakan 

tim 

1 1,3 1 1,3 14 17,7 48 60,8 15 19,0 

14) Bekerja 

sama 

dengan klien 

dan kerabat 

dalam 

menyesuaik

an rencana 

perawatan 

0 0 0 0 21 26,6 42 53,2 16 20,3 

15) Secara 

terbuka 

saling 

membahas 

peran 

masing-

masing 

profesi 

0 0 0 0 12 15,2 45 57,0 22 27,8 

Sumber: Data Primer 2023 

  Pertanyaan nomor 1 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa melibatkan para pasien dalam menetapkan tujuan 

perawatan mereka sering (58,2%) dan yang memilih tidak pernah 

(0%). 

  Pertanyaan nomor 2 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa memilih pemimpin untuk tim kami sering (57,0%) 

dan yang memilih tidak pernah (6,3%). 
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  Pertanyaan nomor 3 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa memikul tanggung jawab dalam perawatan di lingkup 

praktik mereka sering (54,4%) dan yang memilih tidak pernah 

(1,3%). 

  Pertanyaan nomor 4 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa mendengarkan keinginan pasien saat tim menentukan 

proses perawatan yang dipilih oleh tim sering (60,8%) dan yang 

memilih tidak pernah (1,3%). 

  Untuk pertanyaan nomor 5 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa mendorong dan mendukung komunikasi terbuka, 

melibatkan/ mengikut sertakan pasien dalam pertemuan tim sering 

(59,5%) dan yang memilih tidak pernah (1,3%). 

  Pertanyaan nomor 6 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa merasa puas dengan hasil dari manajemen konflik  

sering (50,6%) dan yang memilih tidak pernah (1,3%). 

  Pertanyaan nomor 7 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa memahami batas-batas apa yang dapat dilakukan oleh 

setiap anggota tim sering (62,0%) dan yang memilih tidak pernah 

(1,3%). 

  Pertanyaan nomor 8 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa memahami Memahami perlunya berbagi 

pengetahuan dan keterampilan antar berbagai profesi kesehatan 

sering (64,6%) dan yang memilih tidak pernah (0%). 
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  Pertanyaan nomor 9 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa memahami Memberikan prioritas utama pada 

keinginan/ kebutuhan pasien sering (64,6%) dan yang memilih tidak 

pernah (0%). 

  Pertanyaan nomor 10 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa mendengarkan dan mempertimbangkan suara dan 

pendapat / pandangan anggota lain terkait proses rencana perawatan 

individu sering (58,2%) dan yang memilih tidak pernah (0%). 

  Pertanyaan nomor 11 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa menciptakan suasana kooperatif diantara anggota 

saat menangani pasien sering (62,0%) dan yang memilih tidak 

pernah (0%). 

  Pertanyaan nomor 12 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa fokus kerja tim secara konsisten adalah pasien sering 

(53,2%) dan yang memilih tidak pernah (7,6%). 

  Pertanyaan nomor 13 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa menyelesaikan tugas sebagai kontribusi pada 

kekompakan tim sering (60,8%) dan yang memilih tidak pernah 

(1,3%). 

  Pertanyaan nomor 14 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa bekerja sama dengan klien dan kerabat dalam 

menyesuaikan rencana perawatan sering (53,2%) dan yang memilih 

tidak pernah (0%). 
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  Pertanyaan nomor 15 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa secara terbuka saling membahas peran masing-

masing profesi sering (57,0%) dan yang memilih tidak pernah (0%). 

c. Koordinasi 

 Memberikan informasi yang lebih rinci dari hasil penelitian 

tentang penilaian responden dalam pernyataan terhadap domain 

Koordinasi di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dapat dilihat pada 

table sebagai berikut: 

Table 4 8 Distribusi Penilaian Pernyataan Koordinasi di 

Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 

Variable Jumlah 

Tidak 

Pernah 

Jarang Kadang-

kadang 

Sering Selalu  

n % n % n % n % n % 

1) Anggota tim 

bertemu dan 

mendiskusikan 

perawatan pasien 

secara teratur 

0 0 0 0 25 31,6 44 55,7 10 12,7 

2) Mendapatkan 

dukungan dari 

organisasi untuk 

kerja tim 

0 0 2 2,5 23 29,1 36 45,6 18 22,8 

3) Sistem 

menyediakan 

peralatan dan 

persediaan yang 

diperlukan untuk 

mendukung 

rencana 

perawatan tim 

0 0 0 0 19 24,1 52 65,8 8 10,1 

4) Anggota tim 

mengkoordinasik

an layanan 

kesehatan dan 

sosial (misalnya. 

Keuangan, 

pekerjaan, 

perumahan, 

jaringan 

komunitas, 

spiritual) 

berdasarkan 

0 0 3 3,8 25 31,6 47 59,5 4 5,1 
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kebutuhan 

perawatan pasien 

5) Anggota tim 

menetapkan 

tenggat waktu 

untuk langkah-

langkah dan hasil 

terkait perawatan 

pasien 

0 0 1 1,3 20 25,3 51 64,6 7 8,9 

6) Anggota tim 

menggunakan 

berbagai sarana 

komunikasi 

(misalnya. Pesan 

tertulis, email, 

catatan elektronik 

pasien, telepon, 

diskusi informal, 

dll.) 

0 0 1 1,3 20 25,3 45 57,0 13 16,5 

7) Berkomunikasi 

secara konsisten 

dengan anggota 

tim untuk 

membahas 

perawatan pasien 

0 0 0 0 18 22,8 49 62,0 12 15,2 

Sumber: Data Primer 2023 

  Pertanyaan nomor 1 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa anggota tim bertemu dan mendiskusikan perawatan 

pasien secara teratur sering(55,7%) dan yang memilih tidak pernah 

(0%). 

  Pertanyaan nomor 2 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa mendapatkan dukungan dari organisasi untuk kerja 

tim sering (45,5%) dan yang memilih tidak pernah (0%). 

  Pertanyaan nomor 3 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa sistem menyediakan peralatan dan persediaan yang 

diperlukan untuk mendukung rencana perawatan tim (65,8%) dan 

yang memilih tidak pernah (0%). 
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  Pertanyaan nomor 4 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa anggota tim mengkoordinasikan layanan kesehatan 

dan sosial (misalnya. Keuangan, pekerjaan, perumahan, jaringan 

komunitas, spiritual) berdasarkan kebutuhan perawatan pasien 

sering (59,5%) dan yang memilih tidak pernah (0%). 

  Pertanyaan nomor 5 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa Anggota tim menetapkan tenggat waktu untuk 

langkah-langkah dan hasil terkait perawatan pasien sering (64,6%) 

dan yang memilih tidak pernah (0%). 

  Pertanyaan nomor 6 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa anggota tim menggunakan berbagai sarana 

komunikasi (misalnya. Pesan tertulis, email, catatan elektronik 

pasien, telepon, diskusi informal, dll.) sering (57,0%) dan yang 

memilih tidak pernah (0%). 

  Pertanyaan nomor 7 tampak sebagian besar responden 

menilai bahwa berkomunikasi secara konsisten dengan anggota tim 

untuk membahas perawatan pasien (62,0%) dan yang memilih tidak 

pernah (0%). 
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d. Frekuensi Domain Kemitraan Berdasarkan Jenis Kelamin, 

Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja 

Table 4 9 Distibusi Frekuensi Domain Kemitraan Berdasarkan 

Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja 

Karakteristik 

Responden 

Domain Kemitraan  Total  

P 

Value 
Kolaborasi 

Baik 

Menuju 

Kolaborasi 

Perlu 

Kolaborasi 

n % n % n % N %  

a. Jenis kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

 

0 

2 

 

0 

2,5 

 

18 

47 

 

22,8 

59,5 

 

1 

11 

 

1,3 

13,9 
79 100 0,889 

b. Usia 

Remaja Akhir 

Dewasa Awal 

Dewasa Akhir 

 

 

0 

2 

0 

 

0 

2,5 

0 

 

14 

45 

6 

 

17,7 

57,0 

7,6 

 

3 

9 

0 

 

3,8 

11,4 

0 

79 100 0,823 

c. Pendidikan 

D-III & D-IV 

S1 

Profesi 

S2 

 

 

1 

0 

1 

0 

 

1,3 

0 

1,3 

0 

 

26 

11 

27 

1 

 

32,9 

13,9 

34,2 

1,3 

 

4 

3 

5 

0 

 

5 

3,8 

6,3 

0 

79 100 0,039 

d. Profesi 

Tenaga medis 

Tenaga 

keperawatan 

Tenaga 

kebidanan  

Tenaga 

kefarmasian 

Tenaga 

kesehatan 

masyarakat 

Tenaga gizi 

Tenaga 

keteknisian 

medis 

 

 

0 

4 

 

1 

 

3 

 

2 

 

 

2 

0 

 

0 

5,1 

 

1,3 

 

3,8 

 

2,5 

 

 

2,5 

0 

 

3 

40 

 

4 

 

10 

 

1 

 

 

4 

1 

 

3,8 

50,6 

 

5,1 

 

12,7 

 

1,3 

 

 

5,1 

1,3 

 

0 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

2,5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

79 100 0,072 

e. Lama kerja 

<1 tahun 

1-5 tahun 

6-10 tahun 

>10 tahun 

 

0 

0 

0 

2 

 

0 

0 

0 

2,5 

 

0 

5 

29 

32 

 

0 

6,3 

36,7 

39,3 

 

1 

0 

6 

5 

 

1,3 

0 

7,6 

6,3 

79 100 0,382 

Chi Square Test 
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  Pada domain kemitraan berdasarkan jenis kelamin, 

responden didominasi oleh perempuan pada kategori menuju 

kolaborasi dengan 47 responden (59,5%), berdasarkan usia 

didominasi oleh 26-35 tahun (dewasa awal) pada kategori menuju 

kolaborasi dengan 45 responden (57,0%), berdasarkan pendidikan 

didominasi oleh profesi pada kategori menuju kolaborasi dengan 27 

responden (34,2%), berdasarkan profesi responden didominasi 

tenaga keperawatan pada kategori menuju kolaborasi dengan 40 

responden (50,6%), serta berdasarkan lama bekerja didominasi oleh 

lama kerja >10 tahun pada kategori menuju kolaborasi dengan 32 

responden (39,3%). Pada analisis chi square, diketahui bahwa 

karakteristik responden pada variabel pendidikan terakhir (P Value 

= 0,039) memiliki hubungan pada IPC domain kemitraan dengan P 

Value < 0,05. 
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e. Frekuensi Domain Kerja sama Berdasarkan Jenis Kelamin, 

Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja 

Table 4 10 Distribusi Frekuensi Domain Kerja sama 

Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama 

Bekerja 

Karakteristik 

Responden 

Domain Kerja sama Total P 

Value Kolaborasi 

Baik 

Menuju 

Kolaborasi 

Perlu 

Kolaborasi 

n % n % n % N %  

a. Jenis kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

 

0 

1 

 

0 

1,3 

 

16 

45 

 

20,3 

57,0 

 

3 

14 

 

3,8 

17,7 
79 100 0,471 

b. Usia 

Remaja Akhir 

Dewasa Awal 

Dewasa Akhir 

 

 

0 

1 

0 

 

0 

1,3 

0 

 

11 

45 

4 

 

13,9 

57,0 

5,1 

 

6 

10 

2 

 

7,6 

12,7 

2,5 

79 100 0,484 

c. Pendidikan 

D-III&D-IV 

S1 

Profesi 

(dokter, ners, 

apoteker) 

S2 

 

0 

1 

0 

 

 

0 

 

0 

1,3 

0 

 

 

0 

 

23 

7 

30 

 

 

0 

 

29,1 

8,8 

38,0 

 

 

0 

 

8 

6 

3 

 

 

1 

 

10,1 

7,6 

3,8 

 

 

1,3 

 

79 100 0,000 

d. Profesi 

Tenaga medis 

Tenaga 

keperawatan 

Tenaga 

kebidanan  

Tenaga 

kefarmasian 

Tenaga 

kesehatan 

masyarakat 

Tenaga gizi 

Tenaga 

keteknisian 

medis 

 

 

0 

1 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

1,3 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

3 

38 

 

5 

 

11 

 

 

2 

 

 

0 

1 

 

3,8 

48,1 

 

6,3 

 

13,9 

 

 

2,5 

 

 

0 

1,3 

 

0 

7 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

6 

0 

 

0 

8,8 

 

2,5 

 

2,5 

 

 

1,3 

 

 

7,6 

0 

79 100 0,001 

e. Lama kerja 

<1 tahun 

1-5 tahun 

6-10  tahun 

>10 tahun 

 

0 

0 

1 

0 

 

0 

0 

1,3 

0 

 

0 

5 

26 

29 

 

0 

6,3 

32,9 

36,7 

 

1 

0 

8 

9 

 

1,3 

0 

10,1 

11,4 

79 100 0,070 

Chi Square Test 
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  Pada domain kerja sama berdasarkan jenis kelamin, 

responden didominasi oleh perempuan pada kategori menuju 

kolaborasi dengan 45 responden (57,0%), berdasarkan usia 

responden di dominasi oleh usia 26-35 tahun (dewasa awal) pada 

kategori menuju kolaborasi dengan 45 responden (57,0%), 

berdasarkan pendidikan terakhir responden didominasi oleh profesi 

pada kategori menuju kolaborasi dengan 30 (38,0%), berdasarkan 

profesi responden di dominasi oleh tenaga keperawatan pada 

kategori menuju kolaborasi dengan 38 responden (48,1%), serta 

berdasarkan lama bekerja didominasi oleh > 10 tahun pada kategori 

menuju kolaborasi dengan 29 responden (36,7%). Pada analisis chi 

square, diketahui bahwa karakteristik responden pada variabel 

pendidikan terakhir (P Value = 0,000) dan profesi (P Value = 0,001) 

memiliki hubungan pada IPC domain kerjasama dengan P Value < 

0,05. 
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f. Frekuensi Domain Koordinasi Berdasarkan Jenis Kelamin, 

Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja 

Table 4 11 Distribusi Frekuensi Domain Koordinasi Berdasarkan 

Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja 

Karakteristik 

Responden 

Domain Koordinasi Total P Value 

Kolaborasi 

Baik 

Menuju 

Kolaborasi 

Perlu 

Kolaborasi 

n % n % n % N %  

a. Jenis kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

 

0 

1 

 

0 

1,3 

 

16 

45 

 

20,3 

57,0 

 

3 

14 

 

3,8 

17,7 
79 100 0,616 

b. Usia 

Remaja akhir 

Dewasa awal 

Dewasa akhir 

 

 

0 

1 

0 

 

0 

1,3 

9 

 

11 

45 

1 

 

13,9 

57,0 

1,3 

 

6 

10 

1 

 

7,6 

12,7 

1,3 

79 100 0,078 

c. Pendidikan 

D-III & D-IV 

S1 

Profesi 

(dokter, ners, 

apoteker) 

S2 

 

 

1 

0 

0 

 

 

0 

 

1,3 

0 

0 

 

 

0 

 

24 

10 

26 

 

 

1 

 

30,4 

12,7 

32,9 

 

 

1,3 

 

6 

4 

7 

 

 

0 

 

7,6 

5,1 

8,7 

 

 

0 

79 100 0,223 

d. Profesi 

Tenaga medis 

Tenaga 

keperawatan 

Tenaga 

kebidanan  

Tenaga 

kefarmasian 

Tenaga 

kesehatan 

masyarakat 

Tenaga gizi 

Tenaga 

keteknisian 

medis 

 

0 

0 

 

1 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

1,3 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

3 

41 

 

4 
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  Pada domain koordinasi berdasarkan jenis kelamin, 

responden didominasi oleh perempuan pada kategori menuju 

kolaborasi dengan 45 responden (57,0%), berdasarkan usia 

responden di dominasi oleh usia 26-35 tahun (dewasa awal) pada 

kategori menuju kolaborasi dengan 45 responden (57,0%), 

berdasarkan pendidikan terakhir responden didominasi oleh profesi 

pada kategori menuju kolaborasi dengan 26 (32,9%), berdasarkan 

profesi responden di dominasi oleh tenaga keperawatan pada 

kategori menuju kolaborasi dengan 41 responden (51,8%), serta 

berdasarkan lama bekerja didominasi oleh > 10 tahun pada kategori 

menuju kolaborasi dengan 31 responden (39,4%). Pada analisis chi 

square, diketahui bahwa karakteristik responden pada variabel 

profesi (P Value = 0,000) dan lama kerja (P Value = 0,008) memiliki 

hubungan pada IPC domain kerjasama dengan P Value < 0,05. 

C. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 60 responden 

dari total keseluruhan 79 responden. Hasil penelitian ini 

memberikan penjelasan bahwa tenaga kesehatan yang bekerja di 

Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar didominasi oleh perempuan dan 
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hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan 

pelayanan. 

 Wanita tidak meniru cara berpikir pria dan tidak  

menghindari  kelembutan alaminya. Perempuan mempunyai pola 

pikir dan gaya kepemimpinan tersendiri yang berbeda dengan laki-

laki. Perempuan sendiri mempunyai sifat feminin dan maskulin  

ketika memimpin, prinsip-prinsip ini saling mendukung dan 

melengkapi ketika memimpin. Prinsip-prinsip feminisme  

perempuan dapat dijadikan modal bagi pengembangan karakter 

intuitif, orientasi dan hubungan dengan orang lain, pengutamaan dan 

penanaman nilai-nilai kemanusiaan, kepekaan dan pemahaman 

terhadap perasaan orang lain, kecerdasan, rasa percaya diri, 

kreativitas dan keserbagunaan perspektif (Sahban, Ramalu, & 

Syahputra, 2016). 

 Peneliti berasumsi bahwa, perempuan yang mendominasi 

pada domain jenis kelamin menjadi salah satu faktor bahwa 

pelaksanaan IPC di Rumah sakit berjalan baik karena perempuan 

dapat melakukan pendekatan dalam memahami masalah-masalah 

yang menimpa pasien dan keluarga.  

b. Usia 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas 

responden yang berpartisipasi yaitu berada di usia 26-35 tahun 

(dewasa awal) sebanyak 56 responden dari keseluruhan 79 jumlah 
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responden, selanjutnya berada di usia 17-25 tahun (remaja akhir) 

sebanyak 17 responden, usia 36-45 tahun (dewasa akhir) sebanyak 

6 responden. 

 Beberapa hasil penelitian mengemukakan pengaruh usia dan 

waktu kerja terhadap kolaborasi antar profesional. Responden 

dengan usia yang lebih tua atau jam kerja yang lebih lama akan 

bersifat lebih positif terhadap kolaborasi dan akan lebih sering 

berinteraksi dengan profesi lain hal itu dapat memperkuat sifat 

kolaboratif antar profesi (Bochatay et al., 2017). 

 Berdasarkan asumsi peneliti bahwa, seiring bertambahnya 

usia, pengalaman dan kematangan tenaga kesehatan dalam 

menghadapi dan melayani pasien serta keluarga semakin baik dan 

profesional serta pelayanan yang didapatkan pasien dan keluarga 

akan semakin baik.   

c. Pendidikan  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden 

dalam penelitian ini yaitu kebanyakan responden dengan pendidikan 

profesi yaitu sebanyak 33 responden dari total keseluruhan 79 

responden. Diikuti dengan D-III & D-IV yang berjumlah  31 

responden kemudian S1 sebanyak 14 responden kemudian S2 

sebanyak 1 responden. Latar belakang pendidikan masing-masing 

tenaga kesehatan mempengaruhi perilaku individu dalam memenuhi 

peran dan tanggung jawab dalam melakukan tindakan bersama. Hal 
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tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka semakin tinggi pula keinginan, keterampilan dan 

kemampuan yang digunakan dalam mengimplementasikan suatu 

kegiatan (Kurniasih et al., 2019). 

 Menurut peneliti, tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit 

Ibnu Sina Makassar di dominasi usia 30-40 tahun dengan tingkat 

pendidikan profesi, yang berarti ilmu dan pengalaman yang sudah 

cukup banyak setelah menempuh pendidikan yang tidak singkat 

dapat diaplikasikan dalam dunia kerja dengan menumbuhkan 

pelayanan yang baik di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar.  

d. Profesi 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden 

dalam penelitian ini yaitu tenaga keperawatan sebanyak 46 

responden dan tenaga farmasi sebanyak 13 responden. Kemudian 

mengikut tenaga kesehatan lainnya dengan masing-masing 

pekerjaannya. Latar belakang profesi adalah salah satu faktor yang 

sangat penting dalam praktik kolaboratif, karena konsep yang 

pertama kali dibuat adalah pusat spesialisasi dengan tenaga 

kesehatan yang terbiasa kerja mandiri. Sampai saat ini beberapa 

orang menganggap bahwa profesi dokter masih melakukan kerja 

mandiri dan lebih unggul dari tenaga kesehatan lainnya, 

menciptakan hubungan yang tidak setara antar profesi dan 

menciptakan stereotip (Sari et al., 2020). 
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 Pemahaman yang terbatas tentang peran dan tanggung jawab 

masing-masing profesi dapat mempengaruhi pelaksanaan IPC, 

termasuk pengimplementasian kolaboratif yang kurang baik antar 

perawat dan dokter, mereka yang tidak memahami ruang lingkup 

praktik akan membuat pekerjaan mereka sering tumpang tindih, dan 

dokter yang kurang percaya diri dalam kemampuan mereka untuk 

membuat keputusan tentang perawatan yang akan diberi kepada 

pasien (Hardin, 2019). 

Asumsi peneliti bahwa, kerjasama antar tenaga kesehatan di Rumah 

Sakit sangat baik, hal ini karena seringnya bertemu di Rumah Sakit 

dan sikap antar profesi saling menghormati satu sama lain dan 

memahami peran masing-masing serta percaya kepada rekannya 

dapat menyelesaikan tugas. 

e. Lama Bekerja 

 Sebagian besar responden memiliki masa kerja lebih dari 10 

tahun, dengan 38 dari 79 responden. Sebuah studi mengemukakan 

bahwa semakin lama mereka bekerja dalam tim maka semakin 

banyak pemahaman karakter pribadi yang terbentuk di antara 

anggota tim lainnya dan semakin besar kemungkinan mereka untuk 

menghindari daripada bernegosiasi ketika konflik terjadi (Bochatay 

et al., 2017). 

 Peneliti berasumsi bahwasanya tenaga kesehatan di Rumah 

Sakit didominasi dengan masa kerja yang cukup lama, ada yang 



88 

 

 

 

bekerja sudah 15 tahun ada juga 18 tahun bahkan ada pula yang lebih 

dari itu, sehingga dengan hal ini pengalaman yang ada menjadikan 

mereka sebagai sumber dan ilmu dalam  pelaksanaan kebijakan 

pelayanan kesehatan. 

2. Gambaran IPC Domain Kemitraan 

 Menurut (Fathya et al., 2021) kemitraan adalah dasar dari kerjasama. 

Hubungan antar tenaga kesehatan adalah kemitraan, bukan hubungan 

anatara atasan dan bawahan. Sadarilah bahwasanya tidak ada profesi 

yang dianggap unggul karena tenaga kesehatan mempunyai peran dalam 

tim dan profesionalisme. Hasil AITCS di domain kemitraan survei ini 

menunjukkan bahwa 65 responden yang bersedia bekerja sama. Hanya 

2 responden menilai kolaborasi baik, dibandingkan dengan 12 

responden yang menilai kolaborasi perlu. Ada ketidaksetaraan dan 

hierarki antar tenaga kesehatan. Kemitraan yang dicita-citakan PKIP 

(Praktik Kolaborasi Interprofesional) yaitu model yang saling 

melengkapi. Dalam hal ini tidak ada pekerjaan yang lebih dominan dari 

profesi yang lain. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa tenaga 

kesehatan yang belum memahami dengan baik peran profesi masing-

masing. 

 Item pernyataan variabel kemitraan, semua pernyataan di isi 

responden dominan sering dan pada pernyataan: Berbagi peran (73,4%), 

merupakan item pernyataan dengan jawaban tertinggi. Hal ini dapat 
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ditarik kesimpulan bahwa kemitraan dengan penilaian menuju 

kolaborasi dengan model komunikasi yang baik. 

 Pada distribusi domain kemitraan berdasarkan jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, profesi, dan lama kerja didominasi dengan kategori 

menuju kolaborasi, hal ini berarti Rumah Sakit menjalankan IPC dengan 

baik dan akan menuju kolaborasi baik. Pada analisis chi square  pada 

aplikasi SPSS, diketahui bahwa karakteristik responden pada variabel 

pendidikan terakhir (P Value = 0,039) memiliki hubungan pada IPC 

domain kemitraan dengan P Value < 0,05. 

a. Tampaknya jumlah perempuan  lebih banyak dibandingkan  laki-

laki. Ditinjau dari gender, mayoritas responden perempuan  

termasuk dalam bidang kemitraan kategori menuju kolaborasi. 

Faktor gender tidak terlalu berpengaruh  terhadap bidang kemitraan. 

Konsep kemitraan di antara laki-laki dan perempuan, keduanya 

harus bekerja sama pada kemitraan. Oleh karena itu, dalam setiap 

kebijakan. kepentingan dan peran yang setara antar laki-laki dan 

perempuan harus diperhitungkan. Hubungan antara dua elemen 

tersebut bukan saling bertentangan, melainkan komplementer agar 

dapat saling melengkapi satu sama lain (You, 2021). 

b. Walaupun usia tidak berpengaruh terhadap kemitraan, akan tetapi 

usia penting perannya dalam kaitannya dengan domain kemitraan 

Interprofessional Collaboration. Orang yang lebih muda yang 

berolahraga lebih jarang merasakan lebih banyak hambatan daripada 
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orang yang lebih tua yang berolahraga lebih lama (Findyartini et al., 

2019) (Yusra et al., 2019). 

c. Perbedaan  pengetahuan dan pendidikan antar profesi dapat 

mempengaruhi kemampuan pelaku industri dalam bertukar pikiran 

dengan profesi lain, serta berdampak pada perbedaan interpretasi  

masalah kesehatan pasien yang akan mempengaruhi kualitas 

pengobatan yang diberikan. Kesenjangan dalam pendidikan dan 

pengetahuan  menghambat  komunikasi yang efektif (Renni, 2021). 

Kemitraan ini dibangun dengan mempertimbangkan bahwa tidak 

ada satu pihak pun  yang dapat menyelesaikan setiap tugas sendirian 

dengan risiko yang sulit ditanggung oleh salah satu pihak. Oleh 

karena itu, kemitraan sejati didorong oleh kebutuhan program 

kolaboratif untuk mencapai tujuan akhir (Fachrysa et al., 2020). 

d. Profesional kesehatan yang bekerja dalam tim kolaboratif dapat 

meningkatkan persepsi pasien tentang layanan yang diberikan 

melalui komunikasi yang efektif. Ini termasuk didorong dengan 

mendengarkan, merasa dipahami, dan memahami mengapa anda 

kesakitan. kemitraan kolaboratif dapat meningkatkan akses, 

kualitas, dan efisiensi layanan kesehatan. Lebih banyak kemitraan 

semacam itu perlu dikembangkan dan dievaluasi secara menyeluruh, 

dan pelajaran yang dipetik dapat dibagikan secara luas untuk 

memandu pembuat kebijakan (Ervina et al., 2018) 
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e. Walaupun lama kerja tidak berpengaruh, akan tetapi perannya juga 

penting dalam kemitraan. Dalam upaya mengenal mitranya, 

pegawai organisasi atau lembaga  yang terlibat akan melalui masa 

pendalaman hubungan kerja berdasarkan pengalaman yang 

dibagikan bersama. Secara keseluruhan, mitra berfokus pada 

pencapaian hasil kerja, baik dari segi output maupun dampak, yang 

konsisten dengan indikator keberhasilan yang disepakati bersama. 

(Purwaningsih et al., 2020). 

3. Gambaran IPC Domain Kerjasama 

 Kolaborasi terjadi ketika para profesional kesehatan bekerja sama 

dan berbagi pengetahuan dan keterampilan. Bidang kerjasama meliputi 

penerapan kekuatan dan keterampilan masing-masing spesialisasi, kerja 

sama tim, dan pembuatan pembagian kerja yang disepakati (Fathya et 

al., 2021). Hasil kuesioner menunjukkan bahwa ada 60 responden 

menuju kolaborasi pada domain kerjasama. Responden yang menilai 

kolaborasi perlu lebih banyak yakni 18 responden dibandingkan 

responden yang mengisi kolaborasi baik yakni 1 responden saja, ini 

dikarenakan sebagian besar responden tidak memilih pemimpin dalam 

tim dan fokus kerja tim tidak konsisten kepada pasien. 

 Pada item pernyataan variabel kerjasama, semua pernyataan di isi 

oleh responden dominan sering dan pada pernyataan: memahami 

perlunya berbagi pengetahuan dan keterampilan antar berbagai profesi 

kesehatan (64,6%), merupakan item pernyataan dengan jawaban 



92 

 

 

 

tertinggi. Hal ini dapat disimpulkan kerjasama dengan penilaian menuju 

kolaborasi dengan rasa saling peduli antar tenaga kesehatan baik. 

Meyakini bahwa tiap-tipa tenaga kesehatan memiliki peran dan tugas 

masing-masing yang dapat diselesaikan. 

 Pada distribusi domain kerjasama berdasarkan jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, profesi, dan lama kerja didominasi dengan kategori 

menuju kolaborasi, hal ini berarti Rumah Sakit menjalankan IPC dengan 

baik dan akan menuju kolaborasi baik. Pada analisis chi square  pada 

aplikasi SPSS, diketahui bahwa karakteristik responden pada variabel 

pendidikan terakhir (P Value = 0,000) dan profesi (P Value = 0,001) 

memiliki hubungan pada IPC domain kerjasama dengan P Value < 0,05. 

a. Ditinjau dari jenis kelamin, hasil dari penelitian ini menunjukkan 

tidak ada hubungan antara jenis kelamin terhadap domain 

kerjasama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Dinius 

et al., 2020) dan (Elsous et al., 2017) juga mengatakan bahwa tidak 

ada perbedaan nilai kolaborasi atau kolaborasi, kelompok usia, 

pengalaman atau senioritas antara perempuan dan laki-laki. 

b. Ketika sudah dewasa, pola pikirnya sudah lebih matang dan  siap 

mengambil peran dalam profesi kerja dan berkomunikasi dengan 

siapa pun, sesuai teori. Semakin tua usia maka semakin matang dan 

kuat dalam berpikir dan bekerja, maka semakin tinggi kemampuan 

orang tersebut dalam berkomunikasi, baik secara verbal maupun non 

verbal. Semakin dewasa seseorang, maka semakin baik pula 
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kemampuan komunikasi verbal dan nonverbalnya, sehingga 

semakin baik pula dirinya. Komunikasi antara perawat dan dokter 

harus berkesinambungan dan saling bergantung satu sama lain untuk 

menjaga keselamatan pasien. Oleh karena itu sarana kolaborasi 

sangat penting dalam praktik profesi apa pun (Rahayu et al., 2022). 

 Hal ini sejalan dengan penelitian (Martiningsih, 2019) yang 

menyatakan bahwa usia mempengaruhi sikap perawat dan dokter 

terhadap praktik kooperatif atau kooperatif. Temuan ini didukung 

oleh data bahwa perawat dan dokter sebagian besar berusia paruh 

baya (30-60 tahun). Pada usia ini, masing-masing pasangan 

berkomitmen pada interaksi konstruktif untuk memecahkan masalah 

klien dan mencapai tujuan, sasaran, atau hasil yang ditetapkan. 

c. Adanya hubungan antar tingkat pendidikan dan bidang kerjasama 

karena latar belakang pendidikan masing-masing tenaga kesehatan 

mempengaruhi perilaku individu dalam memenuhi peran dan 

tanggung jawab dalam melakukan tindakan bersama. Hal tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka semakin tinggi pula keinginan, keterampilan dan 

kemampuan yang digunakan dalam bekerjasama dengan baik 

(Kurniasih et al., 2019). 

d. Dalam kolaborasi interprofesional, beberapa profesional kesehatan 

dari latar belakang profesional yang berbeda bekerja sama sebagai 

satu tim dengan pasien/keluarga untuk memberikan layanan yang 
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komprehensif. Dokter melihat kolaborasi ketika tenaga kesehatan 

lain mendukung layanan mereka dengan melakukan perintah dari 

diri mereka sendiri (Sari et al., 2020). Profesional lain di sisi lain 

merasa bahwa mereka bekerja secara individual pada diagnosis yang 

sama dari pasien mereka, bentuk ini dikenal sebagai kolaborasi 

multi-profesional (Thistlethwaite, 2012). 

e. Dalam penelitian (Sinubu et al., 2021) mengemukakan bahwa 

Pengalaman kerja seseorang dalam menjalankan tugas dalam 

organisasi sangatlah penting. Seseorang dengan pengalaman  lebih 

profesional tentu akan  lebih memahami apa yang harus dilakukan 

jika terjadi masalah. Selain itu, Anda akan bekerja lebih cepat  dan 

tidak perlu beradaptasi dengan pekerjaan Anda saat ini karena Anda 

sudah memiliki pengalaman. Untuk memudahkan organisasi  

mencapai tujuannya karena didukung oleh semua orang yang 

mempunyai pengalaman di bidangnya. Pengalaman profesional 

tidak hanya berarti bertahun-tahun bekerja, tetapi juga 

memperhitungkan jenis pekerjaan yang telah dilakukan atau sering 

ditemui. Seiring  bertambahnya pekerjaan, maka pengetahuan dan 

keterampilan seseorang dalam pekerjaan tersebut juga  meningkat. 

Hal ini dapat dimaklumi karena mereka terlatih dan sering 

mengulang pekerjaan, sehingga keterampilan dan kemampuannya 

lebih mudah dipelajari, namun  tanpa berlatih terlebih dahulu. 

Pengalamannya berkurang atau bahkan terlupakan. 
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4. Gambaran IPC Domain Koordinasi 

 Koordinasi dalam pelaksanaan kerja kolaboratif dinilai penting 

untuk memperlancar pelaksanaan kerja kolaboratif interprofesional. 

Beberapa aspek koordinasi: perlunya kesepakatan tentang proses 

koordinasi, peran profesional penghubung yang dianggap tepat untuk 

mendukung proses koordinasi, dan kebutuhan akan pemimpin tim 

(Fathya et al., 2021). Hasil kuesioner menunjukkan sebanyak 62 

responden menuju kolaborasi pada domain koordinasi. Tidak ada 

responden yang menilai kolaborasi baik dibanding responden yang 

mengisi perlu kolaborasi yakni 17 orang. Dari ketiga domain 

Interprofessional Collaboration, domain koordinasi yang paling tinggi 

persentasenya dalam item menuju kolaborasi, hal ini dikarenakan 

sebagian besar responden bekerja dengan aman, kooperatif dan dengan 

cara yang terkoordinasi seperti berbagi pengetahuan serta saling 

menghormati antar profesi dengan tujuan untuk mengindari 

kesenjangan dari suatu jaminan kualitas. 

 Pada item pernyataan variabel koordinasi, semua pernyataan di isi 

oleh responden dominan sering dan pada pernyataan: sistem 

menyediakan peralatan dan persediaan yang diperlukan untuk 

mendorong rencana perawatan tim (65,8%), merupakan item pernyataan 

dengan jawaban tertinggi. Hal ini dapat disimpulkan koordinasi dengan 

penilaian menuju kolaborasi dengan peralatan yang lengkap antar untuk 

mendorong rencana perawatan dalam tim. Hal ini penting agar tim 
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melakukan perawatan maksimal kepada pasien dengan tersedianya 

peralatan yang diperlukan. 

 Pada distribusi domain koordinasi berdasarkan jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, profesi, dan lama kerja didominasi dengan kategori 

menuju kolaborasi, hal ini berarti Rumah Sakit menjalankan IPC dengan 

baik dan akan menuju kolaborasi baik. Pada analisis chi square  pada 

aplikasi SPSS, diketahui bahwa karakteristik responden pada variabel 

profesi (P Value = 0,000) dan lama kerja (P Value = 0,008) memiliki 

hubungan pada IPC domain kerjasama dengan P Value < 0,05. 

a. Penelitian (Yuliana et al., 2021) yang meneliti Identifikasi masalah 

dan kembangkan strategi peningkatan untuk membantu pengasuh 

memiliki suara dalam IPCP. Akibatnya, lebih banyak perawat 

wanita (91%) daripada perawat pria (9.3%) menanggapi Survei 

Kepuasan Perawat IPCP yang dilakukan selama identifikasi 

masalah, dan 95% puas dengan penyesuaian. Sama dengan 

penelitian ini yang didominasi jenis kelamin perempuan. Meskipun 

pada penelitian ini tidak ada hubungan antara jenis kelamin terhadap 

koordinasi secara simultan, tapi dari hasil penelitian cukup 

memberikan gambaran bahwa domain koordinasi dipengaruhi 

banyak faktor. Penelitian (Israyana et al., 2021) dengan hasil 

penelitian didominasi oleh jenis kelamin perempuan, sebab 

perempuan dinilai lebih peduli. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa praktik kolaborasi profesional dikaitkan dengan peningkatan 
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kinerja perawat. Indikator pengambilan keputusan, koordinasi, 

kemitraan dan konflik merupakan indikator yang membantu 

membangun variabel praktik kolaboratif interprofesional terhadap 

efektivitas perawat, yang terbesar adalah indikator koordinasi dan 

yang terkecil adalah indikator  keputusan. 

b. Penelitian (Israyana et al., 2021) menunjukkan hasil penelitian lebih 

banyak pada usia 26-35 tahun (dewasa awal), karena pada usia 

produktif mempengaruhi kemampuan mempersepsi pola pikir dan 

lebih  aktif dalam  tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

praktik kolaboratif profesional dikaitkan dengan peningkatan 

kinerja perawat, dengan indikator terbesar adalah koordinasi. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian saat ini, dimana  usia 

responden tidak mempengaruhi luasnya koordinasi. 

c. Tingkat pengetahuan sangat dipengaruhi oleh latar belakang 

pendidikan. Semakin tinggi pendidikannya maka semakin baik 

pemahaman konsepnya dan semakin baik pemahaman terhadap apa 

yang kita amati hanya melalui pemikiran dan analisa yang tajam 

(Risnah, 2022). Kebutuhan akan koordinasi berasal dari banyak 

disiplin ilmu. Berbagai aspek spesialisasi pengetahuan ini perlu 

diintegrasikan dalam bentuk penyediaan informasi medis dan sosial 

untuk membuat layanan pasien lebih inklusif (Morris & 

Boussebbaus, 2010). 
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d. Pernyataan penelitian Doekhie bahwa pekerjaan dengan spesialisasi 

yang berbeda cenderung memandang satu sama lain sebagai anggota 

tim yang sama, dan karenanya sangat kooperatif (Doekhie et al, 

2017). Selain itu, pembagian peran menurut masing-masing profesi 

meningkatkan saling pengertian dan koordinasi yang harmonis antar 

tenaga kesehatan (Homeyer et al., 2018). Dengan hal ini penelitian 

ini memiliki hubungan antara profesi dengan IPC domain 

koordinasi. 

e. Adanya keterkaitan antara lama kerja dengan IPC domain 

koordinasi karena lama kerja penting terhadap domain koordinasi 

Interprofessional Collaboration. Seseorang yang memiliki 

pengalaman kehidupan kerja mempunyai keterampilan kerja yang 

lebih baik dibandingkan dengan orang yang baru  memasuki dunia 

kerja karena  telah belajar tentang operasional dan permasalahan  

dalam pekerjaannya (Sinubu et al., 2021). Waktu kerja sangat 

berkaitan dengan pengalaman yang diperoleh selama melaksanakan 

tugas. Semakin lama seseorang bekerja maka akan semakin baik 

keterampilan (pengetahuan) mereka karena telah beradaptasi dengan 

pekerjaannya (Martiningsih, 2019). 

Dalam melakukan pekerjaan keperawatan, perawat tidak dapat bertindak 

sendiri, melainkan membutuhkan orang lain, baik itu  tim maupun tim 

lain.Hal ini berdasarkan konsep  paradigma keperawatan Islam tentang 



99 

 

 

seseorang, atau An-Nas (makhluk sosial) serta kolaborasi dan kemitraan 

adalah perintah Allah SWT dalam QS Al-Maidah : 2 

 ... َ َ ِۗاِنَّ اللّٰه عُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰه
ْ
اِثْمِ وَال

ْ
ى ال

َ
ا تَعَاوَنُوْا عَل

َ
وَل قْوٰىۖ  بِر ِ وَالتَّ

ْ
ى ال

َ
  وَتَعَاوَنُوْا عَل

عِقَابِ  
ْ
   ٢شَدِيْدُ ال

Terjemahnya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat 

siksaan-Nya.” (Kemenag RI, 2020). 

 Tafsir menurut Quraish Shihab yakni (Shihab, 2008). 

 Kemudian dapat dipahami bahwa makna potongan Surat Al-

Ma’idah ayat 2 adalah seorang muslim maupun muslimah hendaknya 

bersatu dalam bekerja atau berkolaborasi satu sama lain. “Dan tolong 

bantulah kamu dalam menolong kebaikan dan takwa.” Dengan kata lain, 

sebagian dari anda harus membantu orang lain untuk berbuat baik. 

Kebajikan adalah nama yang merangkum semua perbuatan, baik eksternal 

maupun internal, dan hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia, yang 

dicintai dan di ridhoi Allah. Dan takwa  adalah nama yang mencakup sikap 

menolak segala aktivitas lahiriah dan batiniah yang dibenci  Allah dan 

Rasul-Nya. Setiap amal saleh yang diperintahkan untuk dilakukan, atau 

setiap keburukan yang diperintahkan untuk dihindari, maka  hamba 

tersebut diperintahkan untuk mengerjakannya sendiri dan dengan bantuan  

orang lain, saudara-saudaranya yang beriman, baik dengan kata-kata yang 

memberi semangat atau perbuatan untuk dia (Shihab, 2008). 
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D. Keterbatasan Peneliti 

 Ada pula keterbatasan dalam penelitian ini yakni pada penelitian ini 

peneliti memberikan kuesioner pada saat jam kerja, sehingga respon yang 

didapatkan bermacam-macam, mulai dari responden yang antusias dalam 

mengisi kuesioner hingga responden yang menunda mengisi koesioner 

dikarenakan padatnya pekerjaan yang dihadapi.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas data yang 

dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi Interprofessional Collaboration domain Kemitraan 

dalam kategori menuju kolaborasi (82,2%) pada Upaya Keselamatan 

Pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dengan karakteristik 

responden pada variabel pendidikan (P Value = 0,039) yang memiliki 

hubungan terhadap IPC domain Kemitraan. 

2. Implementasi Interprofessional Collaboration domain Kerjasama 

dalam kategori menuju kolaborasi (75,9%) pada Upaya Keselamatan 

Pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dengan karakteristik 

responden pada variabel pendidikan (P Value = 0,000) dan profesi (P 

Value = 0,001) yang memiliki hubungan terhadap IPC domain 

Kerjasama. 

3. Implementasi Interprofessional Collaboration domain Koordinasi 

dalam kategori menuju kolaborasi (78,5%) pada Upaya Keselamatan 

Pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dengan karakteristik 

responden pada variabel profesi (P Value = 0,000) dan lama bekerja (P 

Value = 0,008) yang memiliki hubungan terhadap IPC domain 

Koordinasi 
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B. Saran 

1. Bagi tenaga kesehatan 

 Perlunya peningkatan keterampilan tenaga kesehatan agar dapat 

berkomunikasi dengan baik kepada pasien dan keluarganya serta sesama 

pemberi layanan kesehatan, dan juga rasa memiliki terhadap sesama 

rekan kerja/tim sebaiknya lebih ditingkatkan khususnya pada pemberi 

layanan di bagian rawat inap agar perawatan pasien terlaksana dengan 

baik. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Agar menjaga dan lebih meningkatkan mutu pelayanan dan semua 

domain IPC antara lain; kemitraan, kerjasama dan koordinasi. Rumah 

sakit diharapkan dapat mendorong implementasi IPC yang lebih baik 

dengan mengembangkan kebijakan dan dukungan layanan terkait IPC. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menganalisis 

variabel IPC yang berbeda ditambahkan indikator kepuasan tenaga 

kesehatan sehingga dapat dilihat kepuasan tenaga kesehatan dalam 

melaksanakan implementasi IPC. 
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LAMPIRAN 

 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

(Informed Consent) 

 

Kepada Yth. 

 

Calon Responden 

 

Di- 

 

        Tempat 

 

 

Dengan Hormat, 

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Keperawatan 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar 

 

Nama  : Yulianti Wulandari 

NIM   : 70300119019 

Alamat  : Makassar 

 

Akan melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Interprofessional 

Collaboration (IPC) Pada Upaya Keselamatan Pasien Di RS Ibnu Sina 

Makassar" untuk keperluan tersebut, saya memohon kesediaan Saudara/Saudari 

untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah saya sediakan. Atas 

partisipasi dan kebijakan Saudara/Saudari kami mengucapkan terimakasih. 

 

 

Peneliti 

 

Yulianti Wulandari 

 

 



112 

 

 

 

 

Lembar Persetujuan Menjadi Responden 

 

Setelah mendengarkan penjelasan dari peneliti tentang penelitian yang berjudul 

"Implementasi Interprofessional Collaboration (IPC) Pada Upaya 

Keselamatan Pasien Di RS Ibnu Sina Makassar", maka saya dengan sukarela 

dan tanpa paksaan menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian 

tersebut. 

 

 

Makassar,                        2023 

 

 

 

 

 

RESPONDEN 

 

 

 

 

(........................) 
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KOESIONER PENELITIAN 

Implementasi Interprofessional Collaboration (IPC) Pada Upaya Keselamatan 

Pasien Di RS Ibnu Sina Makassar 

Kode responden :       

(diisi oleh peneliti) 

Tanggal Pengisian  : 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah pertanyaan dibawah ini, jawablah dengan satu jawaban yang 

sesuai dengan keadaan yang dialami 

2. Menjawab semua pertanyaan yang ada dengan memberikan tanda 

checklist (  ) pada tempat yang disediakan 

3. Semua pertanyaan diisi dengan satu jawaban 

4. Jawablah pertanyaan ini dengan sejujurnya dan peneliti akan menjamin 

kerahasiaan atas jawaban yang diberikan 

5. Bila ada yang kurang dimengerti dapat ditanyakan pada peneliti 

B. Data Demografi 

1. Inisial : 

2. Umur  : 

3. Jenis Kelamin :  1) Laki-laki   2) Perempuan 

4. Alamat : 

5. Lama Kerja : 

6. Pendidikan Terakhir : 
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1) D-III/D-IV 

2) S1/Sarjana 

3) Profesi (Dokter, Ners, Apoteker) 

4) Gelar Magester 

5) S3 

7. Profesi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 

Tentang Tenaga Kesehatan, 2014) : 

1) Tenaga Medis 

2) Tenaga Psikologi Klinis 

3) Tenaga Keperawatan 

4) Tenaga Kebidanan 

5) Tenaga Kefarmasian 

6) Tenaga Kesehatan Masyarakat 

7) Tenaga Kesehatan Lingkungan 

8) Tenaga Gizi 

9) Tenaga Keterapian Fisik 

10) Tenaga Keteknisian Medis 

11) Tenaga Teknik Biomedika 

12) Tenaga Kesehatan Tradisional 

13) Tenaga Kesehatan Lainnya 
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C. Interprofessional Collaboration 

Alternatif Jawaban : 

(1) Tidak pernah     (2) Jarang     (3) Kadang-kadang     (4) Sering     (5) Selalu  

 

            Pertanyaan 

(1) 

Tidak 

pernah 

(2) 

Jarang 

(3) 

Kadang-

kadang 

(4) 

Sering 

(5) 

Selalu 

A. Kemitraan      

A1 

Menerapkan praktik 

kolaborasi Interprofessional di 

dalam lingkungan kerja 

     

A2 Berbagi peran      

A3 Sangat Kompak      

A4 
Merasa nyaman bekerja satu 

sama lain 
     

A5 
Saling membantu dan 

mendukung satu sama lain 
     

A6 

Memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang sangat 

baik dengan anggota tim lain, 

pasien dan keluarga pasien 

     

A7 
Saling menghormati dan 

saling percaya satu sama lain 
     

A8 
Bersikap terbuka dan jujur 

satu sama lain 
     

A9 
Perbedaan pendapat yang ada 

dinegosiasikan 
     

A10 

Mendorong satu sama lain dan 

pasien serta keluarga pasien 

untuk menggunakan 

pengetahuan dan keterampilan 

yang dapat mengembangkan 

rencana perawatan 

     

A11 

Bersifat protektif terhadap isu-

isu yang dapat merusak 

kepentingan tim kami 
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A12 

Membuat kesepakatan tentang 

tujuan untuk setiap pasien 

yang dirawat 

     

A13 Rasa memiliki terhadap tim      

A14 

Berusaha keras untuk 

mencapai penyelesaian yang 

saling memuaskan bila 

terdapat perbedaan pendapat 

     

B. Kerjasama      

B1 

Melibatkan para pasien dalam 

menetapkan tujuan perawatan 

mereka 

     

B2 
Memilih pemimpin untuk tim 

kami 
     

B3 

Memikul tanggung jawab 

dalam perawatan di lingkup 

praktik mereka 

     

B4 

Mendengarkan keinginan 

pasien saat tim menentukan 

proses perawatan yang dipilih 

oleh tim 

     

B5 

Mendorong dan mendukung 

komunikasi terbuka, 

melibatkan/ mengikutsertakan 

pasien dalam pertemuan tim 

     

B6 
Merasa puas dengan hasil dari 

manajemen konflik 
     

B7 

Memahami batas-batas apa 

yang dapat dilakukan oleh 

setiap anggota tim 

     

B8 

Memahami perlunya berbagi 

pengetahuan dan keterampilan 

antar berbagai profesi 

kesehatan 

     

B9 

Memberikan prioritas utama 

pada keinginan/ kebutuhan 

pasien 

     

B10 

Mendengarkan dan 

mempertimbangkan suara dan 

pendapat / pandangan anggota 
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lain terkait proses rencana 

perawatan individu 

B11 

Menciptakan suasana 

kooperatif diantara anggota 

saat menangani pasien 

     

B12 
Fokus kerja tim secara 

konsisten adalah pasien 
     

B13 

Menyelesaikan tugas sebagai 

kontribusi pada kekompakan 

tim 

     

B14 

Bekerja sama dengan klien 

dan kerabat dalam 

menyesuaikan rencana 

perawatan 

     

B15 

Secara terbuka saling 

membahas peran masing-

masing profesi 

     

C. Koordinasi      

C1 

Anggota tim bertemu dan 

mendiskusikan perawatan 

pasien secara teratur 

     

C2 
Mendapatkan dukungan dari 

organisasi untuk kerja tim 
     

C3 

Sistem menyediakan peralatan 

dan persediaan yang 

diperlukan untuk mendukung 

rencana perawatan tim 

     

C4 

Anggota tim 

mengkoordinasikan layanan 

kesehatan dan sosial 

(misalnya. Keuangan, 

pekerjaan, perumahan, 

jaringan komunitas, spiritual) 

berdasarkan kebutuhan 

perawatan pasien 

     

C5 

Anggota tim menetapkan 

tenggat waktu untuk langkah-

langkah dan hasil terkait 

perawatan pasien 
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C6 

Anggota tim menggunakan 

berbagai sarana komunikasi 

(misalnya. Pesan tertulis, 

email, catatan elektronik 

pasien, telepon, diskusi 

informal, dll.) 

     

C7 

Berkomunikasi secara 

konsisten dengan anggota tim 

untuk membahas perawatan 

pasien 
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Distribusi Karakteristik Responden (Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, 

dan Lama Kerja) di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 

 
Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 19 24,1 24,1 24,1 

Perempuan 60 75,9 75,9 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

 
Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Remaja Akhir 17 21,5 21,5 21,5 

Dewasa Awal 56 70,9 70,9 92,4 

Dewasa Akhir 6 7,6 7,6 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

 
Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid D-III & D-IV 31 39,2 39,2 75,9 

S1 14 17,7 17,7 57,0 

Profesi 33 41,8 41,8 98,7 

S2/Magister 1 1,3 1,3 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

 
Lama Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid < 1 Tahun 1 1,3 1,3 1,3 

1 - 5 Tahun 5 6,3 6,3 7,6 

6 - 10 Tahun 35 44,3 44,3 51,9 

> 10 Tahun 38 48,1 48,1 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

 

 
Profesi 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tenaga Medis 3 3,8 3,8 3,8 

Tenaga Keperawatan 46 58,2 58,2 62,0 

Tenaga Kebidanan 7 8,9 8,9 70,9 

Tenaga Kefarmasian 13 16,5 16,5 87,3 

Tenaga Kesehatan 
Masyarakat 

3 3,8 3,8 91,1 

Tenaga Gizi 6 7,6 7,6 98,7 

Tenaga Keteknisian Medis 1 1,3 1,3 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

 

 



 

 

Penilaian Responden Terhadap Domain Kemitraan, Kerjasama, Dan 

Koordinasi Di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 

 

Total Kemitraan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Perlu Kolaborasi 1 1,3 1,3 1,3 

Perlu Kolaborasi 1 1,3 1,3 2,5 

Perlu Kolaborasi 1 1,3 1,3 3,8 

Perlu Kolaborasi 1 1,3 1,3 5,1 

Perlu Kolaborasi 2 2,5 2,5 7,6 

Perlu Kolaborasi 1 1,3 1,3 8,9 

Perlu Kolaborasi 5 6,3 6,3 15,2 

Menuju Kolaborasi 3 3,8 3,8 19,0 

Menuju Kolaborasi 5 6,3 6,3 25,3 

Menuju Kolaborasi 2 2,5 2,5 27,8 

Menuju Kolaborasi 10 12,7 12,7 40,5 

Menuju Kolaborasi 5 6,3 6,3 46,8 

Menuju Kolaborasi 18 22,8 22,8 69,6 

Menuju Kolaborasi 4 5,1 5,1 74,7 

Menuju Kolaborasi 2 2,5 2,5 77,2 

Menuju Kolaborasi 1 1,3 1,3 78,5 

Menuju Kolaborasi 3 3,8 3,8 82,3 

Menuju Kolaborasi 3 3,8 3,8 86,1 

Menuju Kolaborasi 1 1,3 1,3 87,3 

Menuju Kolaborasi 3 3,8 3,8 91,1 

Menuju Kolaborasi 1 1,3 1,3 92,4 

Menuju Kolaborasi 4 5,1 5,1 97,5 

Kolaborasi Baik 2 2,5 2,5 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

 

Total Kerjasama 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Perlu Kolaborasi 1 1,3 1,3 1,3 

Perlu Kolaborasi 1 1,3 1,3 2,5 

Perlu Kolaborasi 2 2,5 2,5 5,1 

Perlu Kolaborasi 2 2,5 2,5 7,6 



 

 

 

Perlu Kolaborasi 4 5,1 5,1 12,7 

Perlu Kolaborasi 2 2,5 2,5 15,2 

Perlu Kolaborasi 2 2,5 2,5 17,7 

Perlu Kolaborasi 1 1,3 1,3 19,0 

Perlu Kolaborasi 3 3,8 3,8 22,8 

Menuju Kolaborasi 3 3,8 3,8 26,6 

Menuju Kolaborasi 6 7,6 7,6 34,2 

Menuju Kolaborasi 5 6,3 6,3 40,5 

Menuju Kolaborasi 5 6,3 6,3 46,8 

Menuju Kolaborasi 15 19,0 19,0 65,8 

Menuju Kolaborasi 1 1,3 1,3 67,1 

Menuju Kolaborasi 6 7,6 7,6 74,7 

Menuju Kolaborasi 7 8,9 8,9 83,5 

Menuju Kolaborasi 3 3,8 3,8 87,3 

Menuju Kolaborasi 1 1,3 1,3 88,6 

Menuju Kolaborasi 3 3,8 3,8 92,4 

Menuju Kolaborasi 1 1,3 1,3 93,7 

Menuju Kolaborasi 4 5,1 5,1 98,7 

Kolaborasi Baik 1 1,3 1,3 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

 

Total Koordinasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Perlu Kolaborasi 3 3,8 3,8 3,8 

Perlu Kolaborasi 4 5,1 5,1 8,9 

Perlu Kolaborasi 5 6,3 6,3 15,2 

Perlu Kolaborasi 5 6,3 6,3 21,5 

Menuju Kolaborasi 11 13,9 13,9 35,4 

Menuju Kolaborasi 3 3,8 3,8 39,2 

Menuju Kolaborasi 8 10,1 10,1 49,4 

Menuju Kolaborasi 18 22,8 22,8 72,2 

Menuju Kolaborasi 13 16,5 16,5 88,6 

Menuju Kolaborasi 2 2,5 2,5 91,1 

Menuju Kolaborasi 1 1,3 1,3 92,4 

Menuju Kolaborasi 5 6,3 6,3 98,7 

Menuju Kolaborasi 1 1,3 1,3 100,0 

Total 79 100,0 100,0  



 

 

 

Frekuensi Domain Kemitraan Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, 

Profesi, Lama Bekerja 

Crosstab 

Count   

 

Jenis Kelamin 

Total Laki-laki Perempuan 

Total Kemitraan Perlu Kolaborasi 0 1 1 

Perlu Kolaborasi 0 1 1 

Perlu Kolaborasi 0 1 1 

Perlu Kolaborasi 0 1 1 

Perlu Kolaborasi 0 2 2 

Perlu Kolaborasi 0 1 1 

Perlu Kolaborasi 1 4 5 

Menuju Kolaborasi 0 3 3 

Menuju Kolaborasi 2 3 5 

Menuju Kolaborasi 0 2 2 

Menuju Kolaborasi 4 6 10 

Menuju Kolaborasi 1 4 5 

Menuju Kolaborasi 5 13 18 

Menuju Kolaborasi 2 2 4 

Menuju Kolaborasi 0 2 2 

Menuju Kolaborasi 1 0 1 

Menuju Kolaborasi 1 2 3 

Menuju Kolaborasi 1 2 3 

Menuju Kolaborasi 0 1 1 

Menuju Kolaborasi 1 2 3 

Menuju Kolaborasi 0 1 1 

Menuju Kolaborasi 0 4 4 

Kolaborasi Baik 0 2 2 

Total 19 60 79 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,339a 22 ,889 

Likelihood Ratio 18,692 22 ,664 

Linear-by-Linear Association ,013 1 ,911 

N of Valid Cases 79   

a. 44 cells (95,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,24. 

 

Crosstab 

Count   

 

Usia Total 

Remaja 

Akhir 

Dewasa 

Awal 

Dewasa 

Akhir  

Total 

Kemitraan 

Perlu Kolaborasi 0 1 0 1 

Perlu Kolaborasi 0 1 0 1 

Perlu Kolaborasi 0 1 0 1 

Perlu Kolaborasi 0 1 0 1 

Perlu Kolaborasi 1 1 0 2 

Perlu Kolaborasi 0 1 0 1 

Perlu Kolaborasi 2 3 0 5 

Menuju Kolaborasi 1 1 1 3 

Menuju Kolaborasi 1 4 0 5 

Menuju Kolaborasi 1 1 0 2 

Menuju Kolaborasi 0 9 1 10 

Menuju Kolaborasi 1 3 1 5 

Menuju Kolaborasi 4 13 1 18 

Menuju Kolaborasi 0 4 0 4 

Menuju Kolaborasi 1 1 0 2 

Menuju Kolaborasi 0 1 0 1 

Menuju Kolaborasi 0 3 0 3 

Menuju Kolaborasi 2 0 1 3 

Menuju Kolaborasi 0 1 0 1 

Menuju Kolaborasi 0 2 1 3 

Menuju Kolaborasi 1 0 0 1 

Menuju Kolaborasi 2 2 0 4 



 

 

Kolaborasi Baik 0 2 0 2 

Total 17 56 6 79 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 35,279a 44 ,823 

Likelihood Ratio 39,597 44 ,661 

Linear-by-Linear Association ,088 1 ,767 

N of Valid Cases 79   

a. 67 cells (97,1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,08. 

 

 

 

Total 

D-III & D-IV S1 Profesi S2  

Total 

Kemitraan 

Perlu Kolaborasi 1 0 0 0 1 

Perlu Kolaborasi 0 1 0 0 1 

Perlu Kolaborasi 0 0 1 0 1 

Perlu Kolaborasi 1 0 0 0 1 

Perlu Kolaborasi 1 1 0 0 2 

Perlu Kolaborasi 0 0 1 0 1 

Perlu Kolaborasi 1 1 3 0 5 

Menuju Kolaborasi 0 0 3 0 3 

Menuju Kolaborasi 2 1 2 0 5 

Menuju Kolaborasi 2 0 0 0 2 

Menuju Kolaborasi 6 0 3 1 10 

Menuju Kolaborasi 1 1 3 0 5 

Menuju Kolaborasi 6 5 7 0 18 

Menuju Kolaborasi 1 1 2 0 4 

Menuju Kolaborasi 0 2 0 0 2 

Menuju Kolaborasi 1 0 0 0 1 

Menuju Kolaborasi 2 0 1 0 3 

Menuju Kolaborasi 3 0 0 0 3 

Menuju Kolaborasi 0 0 1 0 1 

Menuju Kolaborasi 1 0 2 0 3 

Menuju Kolaborasi 0 0 1 0 1 



 

 

 

Menuju Kolaborasi 1 1 2 0 4 

Kolaborasi Baik 1 0 1 0 2 

Total 31 14 33 1 79 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 112,739a 88 ,039 

Likelihood Ratio 71,086 88 ,906 

Linear-by-Linear Association ,043 1 ,837 

N of Valid Cases 79   

a. 113 cells (98,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

 

 

Count  

 

Profesi Total 

Tenaga 

Medis 

Tenaga 

Keperaw

atan 

Tenaga 

Kebidana

n 

Tenaga 

Kefarmasia

n 

Tenaga 

Kesehatan 

Masyarakat 

Tenag

a Gizi 

Tena

ga 

Kete

knisi

an 

Medi

s  

Total 

Kemitraan 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 1 0 0 0 0 1 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 0 0 1 0 0 1 

Perlu 

Kolaborasi 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 0 0 0 1 0 1 

Perlu 

Kolaborasi 

0 1 0 0 0 1 0 2 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Perlu 

Kolaborasi 

0 2 0 2 1 0 0 5 



 

 

Menuju 

Kolaborasi 

0 2 0 1 0 0 0 3 

Menuju 

Kolaborasi 

0 1 1 1 1 1 0 5 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 1 0 0 1 0 2 

Menuju 

Kolaborasi 

0 5 0 3 0 1 1 10 

Menuju 

Kolaborasi 

0 3 0 1 0 1 0 5 

Menuju 

Kolaborasi 

0 16 1 1 0 0 0 18 

Menuju 

Kolaborasi 

1 2 0 1 0 0 0 4 

Menuju 

Kolaborasi 

0 2 0 0 0 0 0 2 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Menuju 

Kolaborasi 

0 2 1 0 0 0 0 3 

Menuju 

Kolaborasi 

0 2 1 0 0 0 0 3 

Menuju 

Kolaborasi 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Menuju 

Kolaborasi 

0 2 0 1 0 0 0 3 

Menuju 

Kolaborasi 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Menuju 

Kolaborasi 

1 2 1 0 0 0 0 4 

Kolaborasi 

Baik 

0 2 0 0 0 0 0 2 

Total 3 46 7 13 3 6 1 79 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 156,449a 132 ,072 

Likelihood Ratio 97,222 132 ,990 

Linear-by-Linear Association 11,435 1 ,001 

N of Valid Cases 79   

a. 159 cells (98,8%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

 

Crosstab 

Count   

 

Lama Kerja Total 

< 1 

Tahun 

1 - 5 

Tahun 

6 - 10 

Tahun 

> 10 

Tahun  

Total Kemitraan Perlu Kolaborasi 0 0 0 1 1 

Perlu Kolaborasi 0 0 0 1 1 

Perlu Kolaborasi 0 0 1 0 1 

Perlu Kolaborasi 0 0 1 0 1 

Perlu Kolaborasi 1 0 0 1 2 

Perlu Kolaborasi 0 0 1 0 1 

Perlu Kolaborasi 0 0 3 2 5 

Menuju Kolaborasi 0 1 1 1 3 

Menuju Kolaborasi 0 0 2 3 5 

Menuju Kolaborasi 0 0 1 1 2 

Menuju Kolaborasi 0 0 5 5 10 

Menuju Kolaborasi 0 0 2 3 5 

Menuju Kolaborasi 0 3 5 10 18 

Menuju Kolaborasi 0 0 2 2 4 

Menuju Kolaborasi 0 0 1 1 2 

Menuju Kolaborasi 0 0 0 1 1 

Menuju Kolaborasi 0 0 2 1 3 

Menuju Kolaborasi 0 0 2 1 3 

Menuju Kolaborasi 0 0 0 1 1 

Menuju Kolaborasi 0 0 2 1 3 

Menuju Kolaborasi 0 0 1 0 1 

Menuju Kolaborasi 0 1 3 0 4 



 

 

Kolaborasi Baik 0 0 0 2 2 

Total 1 5 35 38 79 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 68,809a 66 ,382 

Likelihood Ratio 43,168 66 ,987 

Linear-by-Linear Association ,015 1 ,903 

N of Valid Cases 79   

a. 90 cells (97,8%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01 

 

Frekuensi Domain Kerja sama Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, 

Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja 

 

Crosstab 

Count   

 

Jenis Kelamin 

Total Laki-laki Perempuan 

Total Kerjasama Perlu Kolaborasi 0 1 1 

Perlu Kolaborasi 0 1 1 

Perlu Kolaborasi 0 2 2 

Perlu Kolaborasi 0 2 2 

Perlu Kolaborasi 1 3 4 

Perlu Kolaborasi 0 2 2 

Perlu Kolaborasi 0 2 2 

Perlu Kolaborasi 0 1 1 

Perlu Kolaborasi 2 1 3 

Menuju Kolaborasi 2 1 3 

Menuju Kolaborasi 0 6 6 

Menuju Kolaborasi 2 3 5 

Menuju Kolaborasi 1 4 5 

Menuju Kolaborasi 4 11 15 

Menuju Kolaborasi 0 1 1 

Menuju Kolaborasi 2 4 6 



 

 

 

Menuju Kolaborasi 2 5 7 

Menuju Kolaborasi 2 1 3 

Menuju Kolaborasi 0 1 1 

Menuju Kolaborasi 0 3 3 

Menuju Kolaborasi 1 0 1 

Menuju Kolaborasi 0 4 4 

Kolaborasi Baik 0 1 1 

Total 19 60 79 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 21,817a 22 ,471 

Likelihood Ratio 26,061 22 ,249 

Linear-by-Linear Association ,154 1 ,694 

N of Valid Cases 79   

a. 44 cells (95,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,24. 

 

Crosstab 

Count   

 

Usia Total 

Remaja 

Akhir 

Dewasa 

Awal 

Dewasa 

Akhir  

Total 

Kerjasama 

Perlu Kolaborasi 0 1 0 1 

Perlu Kolaborasi 0 1 0 1 

Perlu Kolaborasi 1 1 0 2 

Perlu Kolaborasi 1 1 0 2 

Perlu Kolaborasi 2 2 0 4 

Perlu Kolaborasi 0 1 1 2 

Perlu Kolaborasi 1 1 0 2 

Perlu Kolaborasi 0 0 1 1 

Perlu Kolaborasi 1 2 0 3 

Menuju Kolaborasi 0 3 0 3 

Menuju Kolaborasi 0 6 0 6 

Menuju Kolaborasi 2 3 0 5 

Menuju Kolaborasi 0 3 2 5 



 

 

Menuju Kolaborasi 4 10 1 15 

Menuju Kolaborasi 0 1 0 1 

Menuju Kolaborasi 1 5 0 6 

Menuju Kolaborasi 1 5 1 7 

Menuju Kolaborasi 0 3 0 3 

Menuju Kolaborasi 0 1 0 1 

Menuju Kolaborasi 1 2 0 3 

Menuju Kolaborasi 0 1 0 1 

Menuju Kolaborasi 2 2 0 4 

Kolaborasi Baik 0 1 0 1 

Total 17 56 6 79 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 43,715a 44 ,484 

Likelihood Ratio 37,769 44 ,734 

Linear-by-Linear Association ,010 1 ,921 

N of Valid Cases 79   

a. 68 cells (98,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,08. 

 

Crosstab 

Count   

 

Pendidikan Terakhir 

D-III & 

D-IV S1 Profesi S2  Total 

Total 

Kerjasama 

Perlu Kolaborasi 0 1 0 0 1 

Perlu Kolaborasi 1 0 0 0 1 

Perlu Kolaborasi 2 0 0 0 2 

Perlu Kolaborasi 2 0 0 0 2 

Perlu Kolaborasi 0 2 2 0 4 

Perlu Kolaborasi 0 1 1 0 2 

Perlu Kolaborasi 1 0 0 1 2 

Perlu Kolaborasi 1 0 0 0 1 

Perlu Kolaborasi 1 2 0 0 3 



 

 

 

Menuju Kolaborasi 3 0 0 0 3 

Menuju Kolaborasi 3 1 2 0 6 

Menuju Kolaborasi 2 1 2 0 5 

Menuju Kolaborasi 1 0 4 0 5 

Menuju Kolaborasi 3 3 9 0 15 

Menuju Kolaborasi 0 1 0 0 1 

Menuju Kolaborasi 2 0 4 0 6 

Menuju Kolaborasi 5 0 2 0 7 

Menuju Kolaborasi 1 0 2 0 3 

Menuju Kolaborasi 1 0 0 0 1 

Menuju Kolaborasi 0 0 3 0 3 

Menuju Kolaborasi 1 0 0 0 1 

Menuju Kolaborasi 1 1 2 0 4 

Kolaborasi Baik 0 1 0 0 1 

Total 31 14 33 1 79 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 154,746a 88 ,000 

Likelihood Ratio 85,603 88 ,552 

Linear-by-Linear Association ,886 1 ,347 

N of Valid Cases 79   

a. 113 cells (98,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Profesi Total 

Tena

ga 

Medi

s 

Tenag

a 

Keper

awata

n 

Tenag

a 

Kebida

nan 

Tenaga 

Kefarma

sian 

Tenaga 

Kesehatan 

Masyarakat 

Tena

ga 

Gizi 

Tenag

a 

Ketekn

isian 

Medis  

Total 

Kerjasama 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 0 0 0 1 0 1 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 0 0 0 1 0 1 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 1 0 0 1 0 2 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 0 0 0 2 0 2 

Perlu 

Kolaborasi 

0 3 0 1 0 0 0 4 

Perlu 

Kolaborasi 

0 1 0 0 1 0 0 2 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 1 0 0 1 0 2 

Perlu 

Kolaborasi 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Perlu 

Kolaborasi 

0 2 0 1 0 0 0 3 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 1 1 0 0 1 3 

Menuju 

Kolaborasi 

0 5 1 0 0 0 0 6 

Menuju 

Kolaborasi 

0 3 0 1 1 0 0 5 

Menuju 

Kolaborasi 

1 3 0 1 0 0 0 5 

Menuju 

Kolaborasi 

0 14 1 0 0 0 0 15 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 0 0 1 0 0 1 



 

 

 

Menuju 

Kolaborasi 

0 2 1 3 0 0 0 6 

Menuju 

Kolaborasi 

1 4 0 2 0 0 0 7 

Menuju 

Kolaborasi 

0 1 0 2 0 0 0 3 

Menuju 

Kolaborasi 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Menuju 

Kolaborasi 

0 2 0 1 0 0 0 3 

Menuju 

Kolaborasi 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Menuju 

Kolaborasi 

1 2 1 0 0 0 0 4 

Kolaborasi 

Baik 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Total 3 46 7 13 3 6 1 79 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 185,957a 132 ,001 

Likelihood Ratio 113,062 132 ,882 

Linear-by-Linear Association 14,795 1 ,000 

N of Valid Cases 79   

a. 160 cells (99,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Crosstab 

Count   

 

Lama Kerja Total 

< 1 

Tahun 

1 - 5 

Tahun 

6 - 10 

Tahun 

> 10 

Tahun  

Total 

Kerjasama 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 1 0 1 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 1 0 1 

Perlu 

Kolaborasi 

1 0 0 1 2 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 1 1 2 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 3 1 4 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 0 2 2 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 2 0 2 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 0 1 1 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 0 3 3 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 2 1 3 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 1 5 6 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 3 2 5 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 2 3 5 

Menuju 

Kolaborasi 

0 2 5 8 15 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 1 0 1 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 4 2 6 

Menuju 

Kolaborasi 

0 2 0 5 7 



 

 

 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 2 1 3 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 0 1 1 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 3 0 3 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 0 1 1 

Menuju 

Kolaborasi 

0 1 3 0 4 

Kolaborasi 

Baik 

0 0 1 0 1 

Total 1 5 35 38 79 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 83,701a 66 ,070 

Likelihood Ratio 62,782 66 ,590 

Linear-by-Linear Association ,633 1 ,426 

N of Valid Cases 79   

a. 90 cells (97,8%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

 

Frekuensi Domain Koordinasi Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, 

Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja 

 

Crosstab 

Count   

 

Jenis Kelamin 

Total Laki-laki Perempuan 

Total Koordinasi Perlu Kolaborasi 1 2 3 

Perlu Kolaborasi 0 4 4 

Perlu Kolaborasi 0 5 5 

Perlu Kolaborasi 2 3 5 

Menuju Kolaborasi 3 8 11 



 

 

Menuju Kolaborasi 0 3 3 

Menuju Kolaborasi 3 5 8 

Menuju Kolaborasi 4 14 18 

Menuju Kolaborasi 4 9 13 

Menuju Kolaborasi 0 2 2 

Menuju Kolaborasi 1 0 1 

Menuju Kolaborasi 1 4 5 

Menuju Kolaborasi 0 1 1 

Total 19 60 79 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,000a 12 ,616 

Likelihood Ratio 13,016 12 ,368 

Linear-by-Linear Association ,316 1 ,574 

N of Valid Cases 79   

a. 22 cells (84,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,24. 

 

Crosstab 

Count   

 

Usia Total 

Remaja 

Akhir 

Dewasa 

Awal 

Dewasa 

Akhir  

Total 

Koordinasi 

Perlu 

Kolaborasi 

1 1 1 3 

Perlu 

Kolaborasi 

0 4 0 4 

Perlu 

Kolaborasi 

3 2 0 5 

Perlu 

Kolaborasi 

2 3 0 5 

Menuju 

Kolaborasi 

2 9 0 11 

Menuju 

Kolaborasi 

0 1 2 3 



 

 

 

Menuju 

Kolaborasi 

0 7 1 8 

Menuju 

Kolaborasi 

2 15 1 18 

Menuju 

Kolaborasi 

4 8 1 13 

Menuju 

Kolaborasi 

1 1 0 2 

Menuju 

Kolaborasi 

0 1 0 1 

Menuju 

Kolaborasi 

2 3 0 5 

Menuju 

Kolaborasi 

0 1 0 1 

Total 17 56 6 79 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 34,374a 24 ,078 

Likelihood Ratio 29,503 24 ,202 

Linear-by-Linear Association ,019 1 ,892 

N of Valid Cases 79   

a. 35 cells (89,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,08. 

 

Crosstab 

Count   

 

Pendidikan Terakhir Total 

D-III D-IV S1 Profesi S2/Magister  

Total 

Koordinasi 

Perlu 

Kolaborasi 

2 1 0 0 0 3 

Perlu 

Kolaborasi 

0 1 3 0 0 4 

Perlu 

Kolaborasi 

1 0 1 3 0 5 

Perlu 

Kolaborasi 

1 0 0 4 0 5 



 

 

Menuju 

Kolaborasi 

4 0 2 4 1 11 

Menuju 

Kolaborasi 

1 0 1 1 0 3 

Menuju 

Kolaborasi 

5 0 1 2 0 8 

Menuju 

Kolaborasi 

8 0 3 7 0 18 

Menuju 

Kolaborasi 

3 0 2 8 0 13 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 0 2 0 2 

Menuju 

Kolaborasi 

1 0 0 0 0 1 

Menuju 

Kolaborasi 

2 0 1 2 0 5 

Menuju 

Kolaborasi 

1 0 0 0 0 1 

Total 29 2 14 33 1 79 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 55,130a 48 ,223 

Likelihood Ratio 44,463 48 ,619 

Linear-by-Linear Association ,008 1 ,929 

N of Valid Cases 79   

a. 62 cells (95,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 139,053a 72 ,000 



 

 

 

Likelihood Ratio 94,173 72 ,041 

Linear-by-Linear Association 13,870 1 ,000 

N of Valid Cases 79   

a. 88 cells (96,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

 

Crosstab 

Count   

 

Lama Kerja Total 

< 1 

Tahun 

1 - 5 

Tahun 

6 - 10 

Tahun 

> 10 

Tahun  

Total 

Koordinasi 

Perlu 

Kolaborasi 

1 0 0 2 3 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 2 2 4 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 4 1 5 

Perlu 

Kolaborasi 

0 0 3 2 5 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 9 2 11 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 0 3 3 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 1 7 8 

Menuju 

Kolaborasi 

0 1 9 8 18 

Menuju 

Kolaborasi 

0 2 3 8 13 

Menuju 

Kolaborasi 

0 1 1 0 2 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 0 1 1 

Menuju 

Kolaborasi 

0 1 2 2 5 

Menuju 

Kolaborasi 

0 0 1 0 1 

Total 1 5 35 38 79 
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