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ABSTRAK 

Nama  : A. Nurhikmah 

Nim  : 70200120094 

Judul   : Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Perawat dalam 

Mencegah Terjadinya Infeksi Nosokomial di RSUD Haji 

Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan 

 

Rumah sakit telah menerapkan standar pelayanan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan medis dan rehabilitasi, termasuk  

pengendalian infeksi, khususnya infeksi nosokomial yang masih 

menjadi isu permasalahan secara global termasuk di Indonesia.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang 

mempengaruhi kinerja perawat dalam pencegahan infeksi nosokomial 

di RSUD Haji Makassar Sulawesi Selatan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan 

pendekatan deskriptif analitis dan desain cross-sectional. Sampel 

terdiri dari 108 perawat yang bertugas di ruang rawat inap, dipilih 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang 

digunakan berupa angket dan formulir wawancara kinerja yang telah 

tervalidasi dan reliabel. 

Hasilnya menunjukkan dari 108 responden, terdapat 25 orang 

(23,1%) memiliki kinerja kurang baik dalam mencegah infeksi 

nosokomial. Analisis chi-square menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan (P-value = 0,002), sikap (P-value = 

0,001), supervisi (P-value = 0,038), dan religiusitas (P-value = 0,011) 

dengan kinerja . Namun tidak ditemukan hubungan yang signifikan 

antara motivasi tenaga perawat (P-value = 0,082) dengan kinerja  

dalam pencegahan infeksi nosokomial RSUD Haji Makassar Sulawesi 

Selatan. 

Implikasi dari penelitian ini agar perawat dapat meningkatkan 

kesadaran diri akan pentingnya patuh terhadap protokol kesehatan 

sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. 

 

Kata kunci: Kinerja; Perawat; Infeksi Nosokomial  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang A.

Rumah sakit adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan 

layanan medis lengkap untuk keadaan darurat, rawat jalan, dan rawat 

inap. Mereka menawarkan perawatan dan rehabilitasi sesuai dengan 

standar pelayanan untuk meningkatkan kualitas layanan. Upaya 

pengendalian infeksi sangat diperlukan, termasuk mencegah infeksi 

terkait pelayanan kesehatan. Infeksi nosokomial yang masih menjadi 

isu permasalahan secara global termasuk di Indonesia (Undang-

Undang Republik Indonesia, 2009). 

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) Tahun 2021 

dalam (Raoofi et al., 2023), prevalensi Healthcare Associated Infections 

(HAIs) di rumah sakit seluruh dunia mencapai 9%, yang berarti 

sekitar 1,4 juta pasien rawat inap terkena infeksi nosokomial. Tingkat 

HAIs di negara berpenghasilan tinggi adalah 7,5%, sedangkan di 

negara berpenghasilan rendah berkisar antara 5,7% hingga 19,2%. Di 

negara berkembang, kejadian HAIs sebesar 25%, sementara di negara 

maju berkisar antara 5% hingga 15%. Sekitar 8,70% dari 55 rumah 

sakit di 14 negara di Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan 

kawasan Pasifik melaporkan adanya HAIs. Prevalensi tertinggi 

ditemukan di Mediterania Timur dan Asia Tenggara, masing-masing 
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sebesar 11,80% dan 10%, sedangkan di Eropa dan Pasifik Barat 

masing-masing sebesar 7,70% dan 9% (Safitri et al., 2020). 

Angka kejadian infeksi nosokomial masih sangat tinggi pada 

rumah sakit di Indonesia dengan prevalensi 55,1% di rumah sakit 

pemerintah dan 35,7% di rumah sakit swasta (Flora Napitupulu , 

Zuraidah, 2023). Survei yang dilaksanakan pada 11 rumah sakit di DKI 

Jakarta membuktikan ternyata 9,8% pasien rawat inap mengalami 

infeksi nosokomial selama masa perawatan mereka (Gurning, 2022). 

Pencegahan dan pengendalian infeksi bertujuan untuk 

melindungi setiap orang dari risiko penularan yang berasal dari 

masyarakat dan pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas, termasuk 

rumah sakit. Angka kejadian HAIs yang tinggi di rumah sakit menjadi 

salah satu indikator mutu rumah sakit, mencerminkan seberapa baik 

rumah sakit tersebut dalam mengendalikan HAIs. Tantangan dalam 

pengelolaan HAIs semakin kompleks, dan kerugian ekonomi akibat 

infeksi nosokomial bisa sangat besar. Kerugian ini mencakup biaya 

tambahan karena perpanjangan masa rawat inap, penggunaan 

antibiotik dan obat-obatan lain, peralatan medis, serta kerugian tidak 

langsung seperti berkurangnya waktu produktif. Oleh karena itu, 

kebijakan antibiotik, penggunaan disinfektan, dan sterilisasi terpusat 

harus diikuti dengan ketat (Irene Pandeiroot, 2023). 

Perawat memegang peran sangat penting dalam kejadian infeksi 

yang diperoleh di rumah sakit. Sebagaimana kita ketahui, perawat 
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rata-rata melakukan interaksi dengan pasien sekitar 7-8 jam setiap 

hari, dengan kurang lebih 4 jam di antaranya merupakan sentuhan 

langsung dengan pasien (Situmorang, 2020). Oleh karena itu, perawat 

dituntut memiliki pelatihan dan pengetahuan yang memadai, yang 

penting dalam kegiatan merawat pasien, terutama dalam pencegahan 

infeksi (Istiqomah & Nurhayati, 2023). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Heriyati et al., 2020) 

terdapat korelasi antara tingkat pengetahuan dan praktik pencegahan 

serta pengendalian infeksi di RSUD Majene. Pengetahuan yang 

memadai dapat mengurangi kejadian infeksi nosokomial, serta 

meningkatkan kesadaran terhadap tindakan yang diperlukan untuk 

keamanan perawat dan pasien. Kemudian hasil penelitian 

(Situmorang, 2020) juga menegaskan bahwa pengetahuan yang 

memadai di kalangan perawat dapat meningkatkan kemampuan 

mereka dalam menerapkan tindakan preventif yang sesuai. 

Penelitian yang dilakukan Nurul Iffah Afwika diperoleh data dari 

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sebesar 3,1% HAIs di 

tahun 2020. Dan di tahun 2021 diperoleh data sebesar 75,94% tingkat 

kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan 

masih belum memenuhi standar yang ditetapkan rumah sakit, yang 

sebesar 80%  (Afwika, 2023). Kemudian setelah melakukan observasi 

awal di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan kejadian 

infeksi nosokomial pada 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,2%. 
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Angka ini masih belum mencapai standar yang telah ditentukan oleh 

Kementerian Kesehatan, yakni sebesar 1,5%  (Kemenkes RI, 2017). 

Tingginya angka penyebaran infeksi nosokomial berpotensi 

mengancam mutu pelayanan rumah sakit, menandakan adanya 

potensi untuk mutu pelayanan yang kurang baik. Maka dari itu, 

langkah pencegahan harus dilaksanakan agar dapat mengurangi 

angka kejadian infeksi nosokomial (Heriyati et al., 2020). 

National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) dan Centers of 

Disease Control and Prevention’s (CDC’s) terjadi sekitar 5-6 kasus 

infeksi nosokomial per 100 pasien yang mengunjungi rumah sakit 

(Konoralma et al., 2019). Adapun jumlah pasien yang berkunjung di 

RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan di bulan januari-

oktober 2023 sebanyak 23.625 pasien. Semakin banyak pasien yang 

masuk ke rumah sakit, semakin tinggi potensi penyebaran bakteri dan 

virus di lingkungan tersebut. 

Berdasarkan penjelasan data di atas yang mengindikasikan 

tingginya angka infeksi nosokomial bahkan mengalami peningkatan, 

maka peneliti tertarik untuk mengetahui Faktor apa yang 

Berhubungan dengan Kinerja Perawat dalam Mencegah Terjadinya 

Infeksi Nosokomial RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan. 
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 Rumusan Masalah B.

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah “Faktor  apa yang Berhubungan 

dengan Kinerja Perawat dalam Mencegah Terjadinya Infeksi 

Nosokomial di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan”. 

 Hipotesis C.

Hipotesis alternatif (Ha) 

1. Ada hubungan antara pengetahuan dengan kinerja perawat dalam 

mencegah terjadinya infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar 

Provinsi Sulawesi-Selatan. 

2. Ada hubungan antara sikap dengan kinerja perawat dalam 

mencegah terjadinya infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar 

Provinsi Sulawesi-Selatan. 

3. Ada hubungan antara motivasi dengan kinerja perawat dalam 

mencegah terjadinya infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar 

Provinsi Sulawesi-Selatan.  

4. Ada hubungan antara supervisi dengan kinerja perawat dalam 

mencegah terjadinya infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar 

Provinsi Sulawesi-Selatan. 

5. Ada hubungan antara religiusitas dengan kinerja perawat dalam 

mencegah terjadinya infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar 

Provinsi Sulawesi-Selatan. 
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 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif D.

Definisi operasional variabel dibutuhkan untuk mendefinisikan 

menjelaskan variabel secara spesifik, yang menjelaskan bagaimana 

variabel akan diukur dalam penelitian ini. 

1. Pengetahuan 

Pada penelitian ini pengetahuan yaitu tingkat pemahaman 

perawat mengenai pencegahan infeksi nosokomial. 

Pengetahuan responden diberikan skoring berdasarkan 

jawaban yang benar diberikan nilai (1) dan jawaban yang salah 

diberikan nilai (0). 

Skala dalam penelitian ini menggunakan Skala Guttman. 

Jika kriteria objektif: 

Baik  : Jika skor jawaban responden ≥ 50% 

Kurang Baik : Jika skor jawaban responden < 50% 

2. Sikap 

Pada penelitian ini sikap yaitu tanggapan perawat terhadap 

pentingnya pencegahan infeksi nosokomial.  

Sikap respoden diberikan skoring berdasarkan jawaban yang 

benar diberikan nilai (1) dan jawaban yang salah diberikan nilai 

(0). 

Skala dalam penelitian ini menggunakan Skala Guttman. 

Jika kriteria objektif: 

Positif  : Jika skor jawaban responden ≥ 50% 

Negatif : Jika skor jawaban responden < 50% 
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3. Motivasi 

Pada penelitian ini motivasi yaitu tingkat dorongan internal 

dan eksternal yang mempengaruhi seorang perawat untuk 

melaksanakan tugas-tugas mencegah infeksi nosokomial. 

Skala dalam penelitian ini menggunakan skala likert. 

Jumlah pertanyaan  = 10 

Setiap pertanyaan berskala = 1-5 

Skor tertinggi = Skor skala tertinggi x jumlah 

pertanyaan 

= 5 x 10 = 50 (100%) 

Skor terendah = Skor skala terendah x jumlah 

pertanyaan 

= 1 x 10 = 10 

     = 
10

50
 x 100% = 20% 

Kisaran (Range)   = Skor tertinggi – skor terendah 

     = 100% - 20% 

     = 80% 

Kriteria objektif dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Tinggi dan 

Rendah.  Dimana :  

I : Interval  

R : Kisaran (Range)  

K : Jumlah Kategori ( 2 Kategori)  

Sehingga diperoleh:  

I = 
80

2
 

I = 40%  

Maka skor standar = 100% - 40% = 60%  
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Jadi kriteria objektif :  

Tinggi   : Jika skor jawaban responden ≥ 60%  

Rendah : Jika skor jawaban responden < 60% 

4. Supervisi 

Supervisi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu  proses 

pengawasan dan pembinaan yang dilakukan atasan untuk 

memastikan perawat mematuhi protocol pencegahan infeksi 

nosokomial. 

Skala dalam penelitian ini menggunakan skala likert. 

Jumlah pertanyaan  = 10 

Setiap pertanyaan berskala = 1-5 

Skor tertinggi = Skor skala tertinggi x jumlah 

pertanyaan 

= 5 x 10 = 50 (100%) 

Skor terendah = Skor skala terendah x jumlah 

pertanyaan 

= 1 x 10 = 10 

     = 
10

50
 x 100% = 20% 

Kisaran (Range)   = Skor tertinggi – skor terendah 

     = 100% - 20% 

     = 80% 

Kriteria objektif dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Baik dan 

Kurang Baik. Dimana :  

I : Interval  

R : Kisaran (Range)  

K : Jumlah Kategori ( 2 Kategori)  
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Sehingga diperoleh:  

I = 
80

2
 

I = 40%  

Maka skor standar = 100% - 40% = 60%  

Jadi kriteria objektif :  

Baik   : Jika skor jawaban responden ≥ 60%  

Kurang Baik : Jika skor jawaban responden < 60%  

5. Religiusitas 

Pada penelitian ini religiusitas yaitu sikap kepercayaan dan 

praktik keagamaan yang mempengaruhi sikap dan perilaku 

perawat dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam 

pencegahan infeksi nosokomial. 

Skala dalam penelitian ini menggunakan skala likert. 

Jumlah pertanyaan  = 10 

Setiap pertanyaan berskala = 1-5 

Skor tertinggi = Skor skala tertinggi x jumlah 

pertanyaan 

= 5 x 10 = 50 (100%) 

Skor terendah = Skor skala terendah x jumlah 

pertanyaan  

= 1 x 10 = 10 

     = 
10

50
 x 100% = 20% 

Kisaran (Range)   = Skor tertinggi – skor terendah 

     = 100% - 20% 

     = 80% 
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Kriteria objektif dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Baik dan Kurang 

Dimana :  

I : Interval  

R : Kisaran (Range)  

K : Jumlah Kategori ( 2 Kategori)  

Sehingga diperoleh:  

I = 
80

2
 

I = 40%  

Maka skor standar = 100% - 40% = 60%  

Jadi kriteria objektif :  

Baik   : Jika skor jawaban responden ≥ 60%  

Kurang  : Jika skor jawaban responden < 60% 

6. Kinerja 

   Pada penelitian ini kinerja perawat diartikan sebagai tingkat 

kepatuhan perawat dalam melakukan seluruh kegiatan 

pencegahan infeksi nosokomial.  

Kinerja Responden diberikan skoring berdasarkan jawaban 

yang benar diberikan nilai (1) dan jawaban yang salah diberikan 

nilai (0).  

Skala dalam penelitian ini menggunakan Skala Guttman. 

Jika kriteria objektif: 

Baik  : Jika skor jawaban responden ≥ 50% 

Kurang Baik : Jika skor jawaban responden < 50% 
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 Kajian Pustaka E.

Tabel 1.1 Literatur Riview 

No Judul/Link Penulis/ 
Tahun 

Variabel Metode Hasil 

1 Hubungan Pengetahuan dan Sikap 
Pencegahan Infeksi Nosokomial 

dengan Kepatuhan Perawat dalam 
Mencuci Tangan di Ruang Rawat 

Inap Terpadu Rumah Sakit Umum 
Daerah Aceh Besar Tahun 2022 

 
http://www.jurnal.uui.ac.id/index

.php/JHTM/article/view/2397 

Ruhul 
Chairani , 

Saiful Riza , 
Yadi Putra/ 

2022 

Independen: 
Usia. Pendidikan, Lama 
Bekerja, Pengetahuan, 

Sikap 
 

Dependen: Pencegahan 
Infeksi Nosokomial 

Kuantitatif 
dengan desain 
cross sectional 

study 

Temuan dari penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi signifikan antara 
pengetahuan (p=0,028) dan sikap 

(p=0,011) perawat terhadap 
kepatuhan dalam mencuci tangan. 

2 Knowledge, Attitude and Practice 
of Intensive Care Units Nurses 

about Prevention and Control of 
Nosocomial Infections 

 
http://sjiums.irshums.ac.ir/files/s
ite1/user_files_fdf95f/maryam-A-

10-47-2-e079e31.pdf 

Shirani K., 
Behroozyni

a M./ 
2022 

Independen: 
Usia, Pendidikan, 
Waktu Pekerjaan, 

Bekerja 
Pengetahuan, Sikap, 

praktik 
 

Dependen: Pencegahan 
Infeksi Nosokomial 

Penelitian 
deskriptif 

cross-sectional 

Tidak terdapat korelasi yang 
signifikan antara sikap dan 
praktik, namun ditemukan 

hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan dan praktik dalam 

konteks ini. 

3 Faktor-Faktor Yang Berhubungan 
Dengan Kinerja Perawat Dalam 

Melaksanakan Pencegahan Infeksi 

Adhy 
Purnawan, 

Frida 

Independen: 
Pengetahuan, Motivasi, 
Supervisi, Beban Kerja, 

Penelitian 
kuantitatif 

dengan 

Ditemukan hubungan yang 
signifikan antara variabel 

pengetahuan, motivasi, supervisi, 

http://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/JHTM/article/view/2397
http://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/JHTM/article/view/2397
http://sjiums.irshums.ac.ir/files/site1/user_files_fdf95f/maryam-A-10-47-2-e079e31.pdf
http://sjiums.irshums.ac.ir/files/site1/user_files_fdf95f/maryam-A-10-47-2-e079e31.pdf
http://sjiums.irshums.ac.ir/files/site1/user_files_fdf95f/maryam-A-10-47-2-e079e31.pdf
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No Judul/Link Penulis/ 
Tahun 

Variabel Metode Hasil 

Nosokomial di Ruang Rawat Inap 
Rsia Vitalaya Kota Tangerang 

Selatan 
 

http://openjournal.wdh.ac.id/ind
ex.php/MAP/article/view/263 

Kasumawat
i, Riris 

Andriati, 
Gerry 

Handika 
Putra/ 
2021 

Kinerja Perawat 
 

Dependen: Pencegahan 
Infeksi Nosokomial 

pendekatan 
cross sectional 

beban kerja, dan kinerja perawat 
dengan upaya pencegahan infeksi 

nosokomial.. 

4 Knowledge and Preventive 
Practices of Nosocomial Infections 

among Health Workers in Two 
Selected Tertiary Hospitals in 

Ogun State 
 

https://www.internationaljournal
ofcaringsciences.org/docs/19_mai

tanmioriginal_14_1.pdf 

Maitanmi 
Julius 

Olatade, 
RN, RM, 
RPHN, 

DAPHNE, 
BNSc, 

PGDE, MSc, 
Anise 

Ifeoluwa, 
RN, BNSc/ 

2021 

Independen: 
Usia, Jenis Kelamin, 
Bidang Profesional, 

Lama Bekerja, Status 
Pekerjaan, Pengetahuan 

 
Dependen: Pencegahan 

Infeksi Nosokomial 

Survei 
dilakukan 

dengan 
menggunakan 

teknik 
multistage 
sampling 

untuk 
merekrut 

responden 
penelitian ini. 

Temuan menunjukkan bahwa 
94,1% responden memiliki 

pengetahuan tinggi tentang infeksi 
nosokomial, 95,9% memiliki 
pengetahuan tinggi tentang 
praktik pencegahan infeksi 

nosokomial. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi praktik preventif 

adalah beban kerja, kurangnya 
peralatan dan jarak ke peralatan 

preventif. 

http://openjournal.wdh.ac.id/index.php/MAP/article/view/263
http://openjournal.wdh.ac.id/index.php/MAP/article/view/263
https://www.internationaljournalofcaringsciences.org/docs/19_maitanmioriginal_14_1.pdf
https://www.internationaljournalofcaringsciences.org/docs/19_maitanmioriginal_14_1.pdf
https://www.internationaljournalofcaringsciences.org/docs/19_maitanmioriginal_14_1.pdf
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No Judul/Link Penulis/ 
Tahun 

Variabel Metode Hasil 

5 Hubungan Beban Kerja Perawat 
dengan Pencegahan Infeksi 

Nosokomial di Ruang Rawat Inap 
Rsud Simo Boyolali 

 
http://eprints.ukh.ac.id/id/eprint

/910/1/naspub%20fik.pdf 

Ernie 
Hening 
Puspita, 

Meri 
Oktariani, 

Nurma 
Shovie 
Rizqia/ 

2020 

Independen: Usia, Jenis 
Kelamin, Tingkat 

Pendidikan,Masa Kerja, 
Beban Kerja, 

 
Dependen: Pencegahan 

Infeksi Nosokomial 
 

Metode 
penelitian 
deskriptif 
kuantitatif 

dengan 
pendekatan 

cross 
sectional. 

Hasil uji korelasi menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara beban kerja 
perawat dan upaya pencegahan 

infeksi nosokomial di Ruang 
Rawat Inap RSUD Simo Boyolali, 
dengan nilai p < 0,05 (p = 0,008). 

6 Hubungan Pengetahuan dengan 
Pencegahan dan Pengendalian 

Infeksi Nosokomial 
di Rumah Sakit 

 
https://ojs.poltekkesmalang.ac.id/
index.php/jpk/article/view/1465 

Heriyati, 
Hatisah, 

Ayu Astuti/ 
2020 

 

Independen: Jenis 
Kelamin, Umur, Lama 
bekerja, Pendidikan, 
Pengetahuan, Sikap 

 
Dependen: Pencegahan 

Dan Pengendalian 
Infeksi Nosokomial 

Penelitian 
kuantitatif 

menggunakan 
survei analitik, 
berupa cross 

sectional study 
 

Berdasarkan hasil uji statistik, 
terdapat korelasi signifikan antara 
tingkat pengetahuan dan praktik 
pencegahan serta pengendalian 

infeksi nosokomial di RSUD 
Majene. Lebih dari 50% 

responden yang memiliki tingkat 
pengetahuan baik juga 

menunjukkan tingkat pencegahan 
dan pengendalian yang baik 
terhadap infeksi nosokomial. 

7 Hubungan Pengetahuan dan Sikap 
Tentang Pencegahan 

Infeksi Nosokomial dengan 
Kepatuhan Perawat dalam 

Finni Fitria 
Tumiwa/ 

2019 

Independen: Umur, 
Jenis Kelamin, 

Pendidikan, 
Pengetahuan, Sikap 

Metode 
Penelitian 

Analisis 
Deskriptif 

Ditemukan adanya hubungan 
antara pengetahuan dan sikap 

perawat terkait pencegahan 
Infeksi Nosokomial dengan tingkat 

https://ojs.poltekkesmalang.ac.id/index.php/jpk/article/view/1465
https://ojs.poltekkesmalang.ac.id/index.php/jpk/article/view/1465
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No Judul/Link Penulis/ 
Tahun 

Variabel Metode Hasil 

Mencuci Tangan di Igd Rsup. Prof. 
Dr. R.D. Kandou Manado 

 
https://journal.iktgm.ac.id/index.

php/nursing/article/view/58 

 
Dependen: Kepatuhan 

Mencuci Tangan 

, Dengan 
Menggunakan 

Pendekatan 
Cross 

Sectional 
 

kepatuhan dalam mencuci tangan 
di IGD Lantai I RSUP Prof. Dr. R.D. 

Kandou Manado. 
 

8 Pengaruh Kepemimpinan Islami 
dan Religiusitas Terhadap Kinerja 
Karyawan Melalui Kepuasan Kerja 

Karyawan Sebagai Variabel 
Intervening (Studi Kasus Pada 

Waroeng Spesial Sambal) 
The 

 
https://doi.org/10.36418/syntax-

literate.v6i1.2282 

Wahidya 
Difta 

Sunanda/ 
2020 

Independen: 
Kepemimpinan Islami, 

Religiusitas 
 

Dependen: Kinerja 

Penelitian ini 
merupakan 
penelitian 

dengan 
pendekatan 
kuantitatif 

Kepemimpinan Islami 
berpengaruh positif dan 

Religiusitas berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan Waroeng SS kantor 

pusat dan outlet di kota 
Yogyakarta 

 

Berdasarkan tabel 1.1 literature review yang telah dilakukan, peneliti akhirnya mengangkat judul penelitian yaitu 

“Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Petugas Kesehatan Berbasis Religiusitas dalam Mencegah Terjadinya Infeksi 

Nosokomial di RSUD Haji Provinsi Sulawesi-Selatan”. Adapun keterbaruan dari penelitian ini adalah menggabungkan 

beberapa variabel penelitian diatas. Selain itu, keterbaruan juga terdapat pada variabel penelitian yaitu religiusitas. 

https://journal.iktgm.ac.id/index.php/nursing/article/view/58
https://journal.iktgm.ac.id/index.php/nursing/article/view/58
https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i1.2282
https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i1.2282
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 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  F.

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja 

Perawat dalam Mencegah Terjadinya Infeksi Nosokomial di RSUD Haji 

Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan. 

b. Tujuan Khusus 

1) Mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan dengan 

kinerja perawat dalam mencegah terjadinya infeksi nosokomial di 

RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan. 

2) Mengetahui apakah ada hubungan antara sikap dengan kinerja 

perawat dalam mencegah terjadinya infeksi nosokomial di RSUD 

Haji Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan. 

3) Mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi dengan kinerja 

perawat dalam mencegah terjadinya infeksi nosokomial di RSUD 

Haji Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan.  

4) Mengetahui apakah ada hubungan antara supervisi dengan kinerja 

perawat dalam mencegah terjadinya infeksi nosokomial di RSUD 

Haji Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan. 

5) Mengetahui apakah ada hubungan antara religiusitas dengan 

kinerja perawat dalam mencegah terjadinya infeksi nosokomial di 

RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan 

panduan bagi manajemen RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi-

Selatan dalam mengimplementasikan strategi pencegahan dan 

pengendalian infeksi nosokomial. Selain itu, hasil penelitian ini juga 

dapat menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi kesehatan dalam 

memperdalam studi mengenai topik ini. 

b. Kegunaan Bagi Responden 

Studi ini memberikan informasi yang berharga kepada perawat 

tentang pentingnya perubahan perilaku dalam usaha pencegahan 

infeksi nosokomial, yang dapat meningkatkan kesadaran dan praktik 

mereka dalam menjaga kebersihan dan keamanan pasien. 

c. Kegunaan Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan pembelajaran penting bagi peneliti 

untuk mengembangkan ilmu dan pemahaman tentang strategi 

pencegahan infeksi nosokomial.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 Tinjauan Umum Tentang Infeksi Nosokomial A.

1) Pengertian Infeksi Nosokomial  

Infeksi adalah kondisi di mana mikroorganisme patogen 

memasuki tubuh inang, bereplikasi di dalam jaringan, dan 

mengganggu fungsi normal tubuh, sering kali menyebabkan respon 

inflamasi seperti luka kronis, kehilangan organ, atau bahkan kematian 

(Kartini, 2023). Istilah "nosokomial" berasal dari bahasa Yunani, 

dengan "noso" yang berarti penyakit dan "komeo" yang berarti rumah 

sakit. Infeksi nosokomial merujuk pada infeksi yang terjadi dalam 

kurun waktu 48 jam setelah pelayanan kesehatan, baik berasal dari 

lingkungan rumah sakit maupun alat medis yang digunakan, dengan 

syarat tidak ada tanda-tanda klinis infeksi pada awal perawatan dan 

tidak dalam masa inkubasi (Yulika, 2020). 

Dalam pandangan WHO, Healthcare Associated Infection (HAIs) 

atau infeksi nosokomial, sebagaimana dijelaskan oleh (Komalaningsih 

et al., 2023) merujuk kepada infeksi yang muncul selama atau setelah 

menjalani perawatan atau tindakan medis di fasilitas pelayanan 

kesehatan, dimana infeksi ini muncul setidaknya 48 jam setelah 

masuk dan paling lama 30 hari setelah meninggalkan fasilitas 

tersebut. 

Infeksi nosokomial yang terjadi di rumah sakit yang berkaitan 

dengan pemberian layanan kesehatan, infeksi nosokomial dapat 

meningkatkan angka mortalitas dan morbiditas  pasien yang dirawat 

di rumah sakit (Handayani et al., 2022). Healthcare Associated 
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Infection (HAIs) terjadi saat pasien sedang dirawat di fasilitas 

kesehatan, tanpa menunjukkan tanda infeksi atau gejala saat masuk 

dan diluar masa inkubasi lebih dari 72 jam  (Putra Ritonga & Silaban, 

2022). 

Selama perawatan, pasien dapat menghadapi risiko tambahan 

yang mengakibatkan mereka terkena infeksi nosokomial. Infeksi ini 

sering kali dianggap sebagai bencana karena timbul dari tindakan 

yang dilakukan selama perawatan, yang tidak selalu dapat dihindari. 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Asy-Syura/42:30. 

مْ وَيَعْفُوْا عَنْ 
ُ
يْك يْدِّ

َ
سَبَتْ ا

َ
مَا ك يْبَةٍ فَبِّ صِّ نْ مُّ مْ م ِّ

ُ
صَابَك

َ
يْرٍٍۗ وَمَآ ا ثِّ

َ
  ٣٠ك

Terjemahnya: 
“Musibah apa pun yang menimpa kamu adalah karena 
perbuatan tanganmu sendiri dan (Allah) memaafkan banyak 
(kesalahanmu)” (Kementerian Agama RI, 2019). 

Dalam tafsir Al-Azhar (Hamka, 2024) dijelaskan bahwa ayat ini 

mengingatkan kita untuk tidak segera menyalahkan orang lain atau 

Tuhan ketika menghadapi musibah. Lebih baik melakukan introspeksi 

diri terlebih dahulu. Manusia seringkali lupa bahwa mereka juga bisa 

berbuat kesalahan. Ketika mengalami bencana, seringkali kita merasa 

bingung dan cenderung mencari pihak lain, termasuk takdir untuk 

disalahkan.  

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa infeksi nosokomial 

sering kali terjadi akibat ulah manusia sendiri. Hal ini sejalan dengan 

masalah yang timbul selama prosedur invasif seperti pemasangan 

kateter selama perawatan dan operasi di rumah sakit. Tidak hanya 

pasien yang mungkin melakukan kesalahan dengan tidak menjaga 

kebersihan diri dan menghindari penularan penyakit menular, tetapi 
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juga perawat yang merawat pasien. Kelalaian dalam mengikuti 

prosedur hygiene dan sterilisasi, baik terhadap petugas kesehatan 

maupun peralatan medis yang digunakan, dapat berdampak serius 

pada timbulnya infeksi nosokomial. 

Adapun kriteria infeksi nosokomial Depkes RI dalam  (Kristina 

Ana, 2022), antara lain: 

a. Ketika pasien mulai dirawat, tidak ada gejala klinis infeksi dan tidak 

sedang dalam masa inkubasi. 

b. Infeksi terjadi setidaknya 72 jam setelah pasien mulai dirawat (3x24 

jam). 

c. Infeksi terjadi pada pasien yang masa pengobatannya melebihi masa 

inkubasi. 

d. Infeksi terjadi pada  neonatus ditularkan melalui ibunya saat 

melahirkan atau selama dirawat di rumah sakit. 

e. Jika terdapat indikasi infeksi saat pasien dirawat di rumah sakit dan 

telah terbukti bahwa infeksi tersebut didapat saat perawatan 

sebelumnya di rumah sakit yang sama, dan infeksi ini belum pernah 

tercatat sebagai infeksi nosokomial yang berasal dari rumah sakit. 

2) Cara Penularan Infeksi Nosokomial 

Rantai infeksi ialah serangkaian faktor yang harus ada agar infeksi 

dapat terjadi. Sebagai bagian dari upaya pencegahan dan 

pengendalian infeksi yang efektif, penting untuk memahami 

komponen rantai infeksi. Insiden infeksi di pelayanan kesehatan dapat 

disebabkan oleh enam elemen kunci dalam siklus penularan. Jika 

salah satu dari ini dapat dipotong atau dihilangkan maka infeksi dapat 

dicegah atau dihentikan. 
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Menurut (Septiani, 2017) terdapat  enam elemen siklus penularan 

infeksi, yaitu: 

a. Agen infeksi (infectious agent)  

Agen infeksi adalah mikroorganisme meliputi, bakteri, virus, 

jamur, dan parasit yang menyebabkan infeksi pada manusia. Aspek-

aspek yang menyebabkan infeksi termasuk patogenitas (kemampuan 

untuk menyebabkan penyakit), virulensi (keparahan penyakit yang 

disebabkan), dan jumlah (dosis atau beban mikroorganisme). Penting 

untuk segera mengidentifikasi bibit penyakit melalui pengujian 

kesehatan atau pusat diagnostik untuk memulai tindakan pencegahan 

dan penanggulangan yang tepat. 

b. Reservoir  

Reservoir adalah tempat atau sumber di mana bibit penyakit dapat 

hidup, tumbuh, berkembang biak dan siap menular ke inang. Reservoir 

dapat ditemukan pada manusia, alat kesehatan, hewan, tumbuhan, 

tanah, air, lingkungan, dan bahan organik lainnya. Juga dapat 

ditemukan pada orang sehat, seperti pada kulit, selaput lendir mulut, 

saluran pernafasan bagian atas, usus dan vagina. 

c. Portal of exit (pintu keluar)  

Portal of exit ialah tempat di mana agen infeksi (mikroorganisme) 

meninggalkan reservoir dan dapat menyebar ke lingkungan sekitarnya 

melalui saluran napas, saluran pencernaan, saluran kemih, atau 

transplasenta. 

d. Metode Transmisi 

Cara penularan adalah cara suatu mikroorganisme dapat 

berpindah dari reservoir ke individu yang rentan. 
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Terdapat beberapa metode penularan: 

1) Kontak  

Terdiri dari kontak langsung dan tidak langsung. Kontak langsung 

terjadi ketika mikroba patogen ditransfer langsung dari sumber ke 

pintu masuk yang tepat pada individu, seperti saat memandikan 

pasien atau menyentuh permukaan tubuhnya. Kontak tidak langsung 

melibatkan media perantara seperti peralatan medis terkontaminasi 

atau tangan yang tidak dicuci. 

2) Droplet (percikan)  

Penularan melalui droplet terjadi saat mikroorganisme ditransfer 

melalui batuk, bersin, atau berbicara dalam jarak dekat. 

3) Airborne  

Transmisi melalui udara terjadi ketika mikroorganisme patogen 

ditransfer melalui udara, misalnya Mycobacterium tuberculosis atau 

virus rubella dan varicella. 

4) Vehikulum  

Meliputi transmisi melalui makanan, minuman, atau air yang 

terkontaminasi, serta transmisi melalui darah seperti HIV atau 

hepatitis melalui jarum suntik atau transfusi darah.  

5) Vektor  

Melibatkan serangga atau binatang pengerat yang berperan 

sebagai perantara penularan, misalnya lalat, yang dapat membawa 

mikroorganisme dari satu host ke host lainnya.  

e. Portal of entry (pintu masuk)  

Ialah distribusi di mana agen infeksi memasuki individu yang 

rentan, seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran 

kemih, kulit yang terluka, atau selaput lendir. 
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f. Susceptible host  

Ialah individu yang rentan terhadap infeksi karena kekebalan 

tubuhnya yang rendah, yang dipengaruhi oleh aspek seperti umur, 

status gizi, status imunisasi, kondisi kronis, atau pengobatan dengan 

imunosupresan. 

Berikut adalah penjelasan mengenai penularan infeksi nosokomial 

menurut Departemen Kesehatan RI tahun 1995 dalam (Hermawan, 

2009): 

1) Infeksi silang (Cross Infection): Penyakit yang timbul dari 

mikroorganisme yang diperoleh dari orang lain atau pasien yang 

dirawat di rumah sakit, baik langsung maupun tidak langsung.. 

2) Infeksi sendiri (Self infection, Auto infection): Penyakit yang timbul 

dari mikroorganisme diperoleh dari pasien itu sendiri, berpindah 

dari satu jaringan ke jaringan lain di dalam tubuh. 

3) Infeksi lingkungan (Environmental infection): Penyakit yang timbul 

dari mikroorganisme yang diperoleh dari benda atau materi tak 

hidup di sekitar lingkungan rumah sakit, seperti seperti 

lingkungan lapangan basah dan tempat lainnya. 

g. Jenis-jenis Infeksi Nosokomial 

Menurut  (Sardi, 2021), ada empat jenis infeksi nosokomial yang 

paling umum dialami:  

Terdapat 4 jenis infeksi nosokomial yang paling sering terjadi pada 

pasien:  

1) Infeksi Aliran Darah Primer (IADP) 

Infeksi ini terjadi ketika bakteri masuk langsung ke dalam aliran 

darah. 
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2) Infeksi Saluran Kemih (ISK) 

Jenis infeksi ini melibatkan bagian-bagian dari sistem kemih, 

seperti kandung kemih, uretra, ureter, dan ginjal. Biasanya terjadi 

sebagai komplikasi dari kateterisasi atau prosedur medis lainnya. 

3) Infeksi Daerah Operasi (IDO) 

Infeksi ini terjadi dalam 30 hari setelah operasi (atau dalam satu 

tahun jika ada implant yang terpasang atau dilepas setelah operasi) 

dan mempengaruhi luka operasi atau jaringan dalam di daerah 

operasi.  

4) Pneumonia Terkait Ventilator (VAP) 

Infeksi ini terjadi pada saluran napas bagian bawah selama pasien 

dirawat di rumah sakit, terutama pada mereka yang menggunakan 

ventilator di ruang ICU. 

h. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Nosokomial 

Pencegahan ialah upaya atau langkah-langkah untuk mencegah 

terjadinya suatu kejadian atau kondisi. Sebaliknya, pengendalian 

merupakan proses untuk mengevaluasi dan memverifikasi bahwa 

langkah-langkah yang diambil mencapai tujuan yang sudah ditetapkan 

(Hamzah, 2018). 

Kewaspadaan isolasi ialah strategi pencegahan dan pengendalian 

infeksi yang wajib diimplementasikan di lingkungan pelayanan 

kesehatan. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko penularan 

penyakit dari pasien kepada petugas kesehatan, pengunjung, atau 

masyarakat sekitar. 

Menurut (Kemenkes, 2020) ), kewaspadaan isolasi terbagi menjadi 

dua, yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. 
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1) Kewaspadaan Standar 

Kewaspadaan standar merujuk pada praktik umum dalam 

perawatan seluruh pasien rumah sakit dan fasilitas pelayanan 

kesehatan.   

Kewaspadaan standar meliputi: 

a) Kebersihan tangan 

Untuk membersihkan tangan, disarankan mencuci dengan sabun 

dan air mengalir, atau menggunakan cairan berbasis alkohol ketika 

tangan terlihat kotor atau terpapar cairan tubuh.  

Menjaga kebersihan ialah salah satu cara dalam islam untuk 

menjaga kesehatan. Kebersihan memiliki nilai penting dalam islam 

sehingga individu yang menjaga kebersihan dan membersihkan diri 

akan mendapatkan cinta dari Allah., sebagaimana hadits Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi was allam: 

 

 

Artinya: 
“Agama Islam itu (agama) yang bersih, maka hendaklah kamu 
menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk 
surga kecuali orang-orang yang bersih”. (HR Baihaqi). 

Pentingnya menjaga kesehatan melalui menjaga kebersihan. 

Menjaga kebersihan merupakan langkah penting untuk mencegah 

penularan penyakit dan infeksi. Dengan rutin mencuci tangan dan 

menjaga lingkungan tetap bersih, agar mengurangi risiko terpapar 

oleh berbagai mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan 

bermanfaat untuk menjadikan tangan yang bersih juga 

menghilangkan kuman yang ada di permukaannya. 
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Kebersihan tangan harus dilakukan dalam lima momen penting, 

meliputi: 

(1) Sebelum menyentuh pasien 

(2) Sebelum menerapkan tindakan aseptik yang bertujuan untuk 

mencegah masuknya mikroorganisme yang dapat menyebabkan 

infeksi ke dalam tubuh. 

(3) Setelah menyentuh cairan tubuh pasien 

(4) Setelah menyentuh pasien 

(5) Setelah kontak dengan lingkungan pasien 

b) Alat Pelindung Diri 

 Alat pelindung diri (APD) adalah peralatan yang dibuat untuk 

bertindak menjadi penghambat masuknya zat, partikel padat, cairan, 

atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera dan 

perkembangan infeksi penyakit. 

Jenis dan kegunaan alat pelindung diri yang digunakan petugas 

kesehatan:  

Jenis dan tujuan penggunaan alat pelindung diri yang digunakan 

oleh tenaga kesehatan: 

(1) Pelindung kepala (headwear) melindungi kepala dan rambut dari 

kontak dengan cairan tubuh pasien yang menular selama suatu 

prosedur atau pengobatan.  

(2) Kacamata pelindung dimaksudkan untuk menjaga selaput lendir 

mata, hidung atau mulut dari risiko paparan cairan tubuh pasien 

atau tetesan darah.  

(3) Masker dimaksudkan untuk melindungi wajah dari tetesan darah 

pasien dan petugas pada saat batuk atau bersin.  
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(4) Tujuan dari gaun tersebut adalah untuk menjaga pakaian petugas 

dari kemungkinan cipratan darah atau cairan dan untuk 

memproteksi pasien dari kontak dengan pakaian petugas saat 

dalam prosedur steril.  

(5) Sarung tangan dimaksudkan untuk menjaga tangan dari sentuhan 

dengan cairan dan darah.  

(6) Sepatu dimaksudkan untuk menjaga kaki petugas kesehatan dari 

cipratan darah atau cairan lain, serta tusukkan akibat jatuhnya 

benda tajam.  

c) Pengendalian Lingkungan 

Ialah suatu upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas 

air, udara/ventilasi, permukaan lingkungan dan konstruksi bangunan. 

d) Pengelolaan Limbah Hasil Pelayanan Kesehatan 

Tujuannya untuk menjaga pasien, petugas kesehatan, pengunjung, 

serta masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan dari penularan 

infeksi. Adapun jenis limbah yaitu: 

(1) Limbah B3 bagi pelayanan kesehatan dan penunjang medis, 

meliputi limbah infeksius dan limbah benda tajam, limbah farmasi, 

limbah sitotoksik, dan limbah kimia. 

(2) Limbah infeksius yakni limbah perawatan pasien yang 

terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh yang bersumber 

dari ruang isolasi pasien penyakit menular. 

(3) Limbah domestik yakni segala jenis sampah, meliputi kertas 

pembungkus, kantongan, dan sebagainya. 

(4) Limbah benda tajam yakni alat yang mempunyai sudut lancip, sisi, 

atau tonjolan tajam, meliputi jarum suntik dan pisau bedah. 
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e) Pengelolaan Peralatan Perawatan Pasien dan Alat Medis lainnya 

Yakni proses pengerjaan dan pengemasan berdasarkan kategori 

kritikal, semi kritikal dan non-kritikal.. 

(1) Peralatan kritikal yakni instrumen memasuki pembuluh darah 

atau jaringan lunak. Semua instrumen patut disterilkan dengan 

panas, begitu pula semua instrumen bedah. 

(2) Peralatan semi kritikal yakni instrumen yang bersentuhan dengan 

membrane mukosa. Seluruh peralatan harus menjalani tingkat 

tinggi, untuk instrumen yang tahan panas, sterilisasi dilakukan 

menggunakan panas, seperti kantong Ambu.  

(3) Peralatan non-kritikal yakni instrumen yang dipakai hanya untuk 

mengenai lapisan luar kulit, misalnya alat pengukur tekanan 

darah. 

2) Kewaspadaan Berdasarkan Transmisi 

Yakni suatu langkah preventif dalam melaksanakan pemberian 

pelayanan kepada pasien yang belum maupun yang sudah 

terdiagnosis penyakit. 

Berikut ini kewaspadaan transmisi yang berfokus pada transmisi 

kontak, droplet dan udara.. 

a) Kewaspadaan transmisi kontak adalah langkah dalam menghindari 

penyakit menular yang ditularkan melalui kontak (menyentuh kulit 

atau cairan tubuh yang terinfeksi) atau kontak tidak langsung 

(menyentuh tangan, atau menyentuh peralatan). Penyakit menular 

antara lain, HIV/AIDS, Hepatitis B, dan Diare. 
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b) Kewaspadaan transmisi droplet ialah langkah dalam menghindari 

penyakit menular melalui droplet yang dilepaskan saat seseorang 

batuk atau bersin. Penyakit menular meliputi Influenza, ISPA, Covid-19. 

c) Kewaspadaan transmisi udara adalah langkah dalam menghindari 

penyakit menular yang disebarkan melalui udara dengan cara menarik 

nafas atau mengeluarkan mikroorganisme dari saluran napas. Penyakit 

yang dapat ditularkan yaitu TB (Kemenkes, 2020). 

 Tinjauan Umum Tentang Kinerja Perawat  B.

Tenaga kesehatan adalah individu yang aktif berkecimpung di 

bidang pelayanan kesehatan, dengan atau tanpa pelatihan kesehatan 

formal, dan memerlukan kewenangan untuk melaksanakan segala jenis 

usaha kesehatan yang ditunjuk Tenaga kesehatan dibagi menjadi tiga 

kategori, yaitu tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang 

atau pendukung (Undang-Undang Republik Indonesia, 2023).  

Tenaga medis adalah orang yang berdedikasi terhadap pelayanan 

kesehatan, mempunyai pelatihan khusus kedokteran atau kedokteran 

gigi, mempunyai sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang profesional, 

pendidikan kedokteran, serta memerlukan wewenang untuk 

melaksanakan upaya pelayanan kesehatan. Meliputi, dokter spesialis, 

dokter gigi. Sementara tenaga kesehatan adalah seseorang yang 

berdedikasi pada bidang kesehatan dan melalui pendidikan tinggi 

dibekali dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan profesional yang 

memerlukan kewenangan untuk melakukan jenis kegiatan kesehatan 

tertentu. Meliputi: tenaga psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, 

kefarmasian, kesehatan masyarakat, gizi, dan lain sebagainya. Adapun 

tenaga pendukung adalah tenaga yang berkecimpung pada fasilitas 
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pelayanan kesehatan atau institusi lain di bidang kesehatan. Meliputi: 

tenaga administratif. keuangan, biologi, dan petugas ambulans (Undang-

Undang Republik Indonesia, 2023). 

Perawat adalah individu yang sudah menyelesaikan pendidikan 

tinggi keperawatan di dalam atau di luar negeri dan diakui oleh 

pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Keperawatan ialah suatu praktek merawat individu, keluarga, atau 

kelompok, baik sakit maupun sehat (Permenkes RI, 2019). 

Buku yang ditulis oleh (Deasy Handayani Purba, 2021) peran 

perawat sebagai pemberi pelayanan sangat erat kaitannya dengan 

timbulnya infeksi nosokomial di rumah sakit, dan perawat memiliki 

wewenang untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna 

terutama dalam mencegah infeksi selama mekanisme perawatan. 

Perawat juga berperan aktif di garis depan dalam mencegah dan 

mengendalikan infeksi yang didapat di rumah sakit.  WHO (2002) dalam 

jurnal Prevention of Hospital-Acquired Infection menggambarkan peran 

perawat dalam pencegahan infeksi nosokomial yang meliputi: 

1. Peran Perawat Dalam Menjaga Lingkungan Rumah Sakit 

Sesuai dengan pedoman kesehatan mengenai penanganan limbah 

menular. Perawat harus sangat berhati-hati saat membuang limbah cair 

yang terkontaminasi (seperti darah, urin, dan feses). Pembuangan 

limbah cair pada wastafel dan selanjutnya pembilasan dilakukan oleh 

perawat dengan menggunakan sarung tangan, kaca mata, dan celemek. 

Setelah  penyuntikan, perawat harus membuang jarum ke dalam wadah 

khusus  tahan tusukan. 
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2. Peran Perawat Dalam Menjaga Kebersihan Tangan 

Membersihkan tangan di bawah air mengalir, namun jika tangan 

kotor atau terkena cairan tubuh, anda bisa memakai alkohol (hand 

sanitizer berbahan dasar alkohol). Petugas kesehatan harus selalu 

menjaga kebersihan dan memotong kukunya, tidak  memakai kuku 

palsu, dan tidak memakai cincin. Mencuci tangan secara teratur selama 5 

menit yang meliputi, sebelum dan sesudah kontak langsung dengan 

pasien, sebelum melakukan suatu tindakan/prosedur terhadap pasien, 

setelah kontak dengan darah atau cairan tubuh lainnya, dan setelah 

kontak dengan lingkungan. 

3. Peran perawat dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri 

Alat pelindung diri (APD) adalah pakaian khusus yang digunakan 

oleh petugas untuk melindungi diri dari agen fisik, kimia, dan 

biologi/penularan. Alat pelindung diri (APD) meliputi sarung tangan, 

masker, baju pelindung, pelindung wajah, alas kaki pelindung, dan tutup 

kepala pelindung. 

4. Peran perawat dalam Melapor Kepada Dokter Jika Ada Tanda Dan 

Gejala Infeksi 

Perawat memberikan pelayanan 24 jam kepada pasien dan berperan 

penting dalam mencegah infeksi nosokomial. Perawat harus mengambil 

tindakan dalam pencegahan infeksi yang meliputi:  

a. Perawat harus memahami kondisi umum setiap pasien yang terinfeksi 

berdasarkan diagnosis penyakit. 

b. Perawat harus memahami tata cara medis yang dilakukan pasien, dan 

peralatan medis yang digunakan pasien.  
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c. Perawat mengawasi setiap pasien dengan melakukan wawancara medis, 

pemeriksaan fisik, dan meninjau rekam kesehatan.  

d. Perawat perlu memahami bagaimana perkembangan kondisi penyakit 

setiap pasien, apakah ada peningkatan atau tidak. 

5. Peran  Perawat dalam Pelaksanaan Isolasi Pasien Penyakit Menular 

Tujuan tindakan pengendalian dan isolasi adalah untuk menahan 

penyebaran mikroorganisme patogen dari pasien dan untuk 

mengamankan pasien lain, staf dan pengunjung dari masuknya 

mikroorganisme  patogen. Ruangan dan bangsal yang digunakan untuk 

perawatan khususnya sebagai ruang isolasi, harus memenuhi beberapa 

persyaratan, seperti:  

a. Letak ruang isolasi sebaiknya jauh dari ruangan pasien sakit lainnya.  

b. Ventilasi pada ruang isolasi harus memadai dan sesuai standar. 

c. Ketika keluar dari ruang isolasi, wajib melewati ruangan transisi terlebih 

dahulu dan pintu harus selalu tertutup. 

d. Ruang isolasi termasuk kamar mandi wajib dibersihkan secara rutin 

setiap hari.  

e. Petugas ruangan wajib mengetahui cara memutus rantai penularan 

penyakit yang ditanganinya.  

f. Barang-barang yang digunakan pasien seperti selimut, bantal, dan seprei  

harus dikelola dengan baik dan aman. 

6. Peran perawat dalam Membatasi Infeksi Yang Berasal Dari 

Pengunjung 

Infeksi nosokomial dapat terjadi antara pasien, staf rumah sakit, dan 

pengunjung. Kemungkinan mereka mengidap suatu penyakit, sedang 

dalam masa inkubasinya, atau menjadi pembawa penyakit kronis. 
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Individu memiliki sistem imun yang berbeda, ada yang kebal, ada pula 

yang lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Saat memasuki bangsal 

khusus, mengenakan alat pelindung diri seperti masker, baju pelindung, 

dan sarung tangan untuk mencegah penularan penyakit menular. Pilihan 

lainnya adalah membatasi jumlah pengunjung untuk mengurangi risiko 

penularan infeksi. Rumah sakit mempunyai peraturan dan kebijakan 

yang memberlakukan jam besuk bagi anggota keluarga dan pengunjung 

lainnya. 

Kinerja adalah hasil dari sebuah proses yang dapat diamati dan 

diukur, mencerminkan output dari seluruh komponen organisasi melalui 

input yang diberikan. Selain itu, kinerja juga mencakup hasil dari 

serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Dalam konteks struktur organisasi, terdapat hubungan antara kinerja 

individu dan kinerja organisasi, dimana kinerja individu menunjukkan 

pencapaian dalam aspek mutu dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan 

tugas diberikan (Safitri, 2022). Sedangkan menurut Mangkunegara 

dalam (Towoliu et al., 2023), kinerja merujuk pada pencapaian hasil 

kerja atau kesuksesan dalam menjalankan tugas-tugas dengan 

memperhatikan tanggung jawab yang dimiliki serta sikap yang 

ditunjukkan. 

Gibson (1997) dalam (Sarifudin, 2018), mengidentifikasi bahwa ada 

3 kelompok variabel yang dapat berdampak pada perilaku kerja dan 

kinerja. Kelompok pertama adalah variabel individu yang mencakup 

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan (baik mental maupun fisik), 

latar belakang (termasuk keluarga, tingkat sosial, dan pengalaman), 

serta karakteristik demografis (seperti umur, asal, dan jenis kelamin). 
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Kelompok kedua adalah variabel psikologi yang meliputi persepsi, sikap, 

kepribadian, proses belajar, dan motivasi. Sedangkan kelompok ketiga 

adalah variabel organisasional yang meliputi sumber daya, gaya 

kepemimpinan, beban kerja, supervise, dan interaksi dengan rekan kerja. 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan yakni hasil dari pengindraan manusia, yaitu proses 

mendapatkan informasi tentang objek atau fenomena melalui indra yang 

dimiliki seperti mata, hidung, telinga, dan lainnya. Mayoritas individu 

akan mendapatkan pengetahuan dari penggunaan indra pendengaran, 

dan indera penglihatan. Pengetahuan dapat memiliki tingkat yang 

bervariasi tergantung pada cara dan sumber informasi yang diterima 

individu (Nandya, 2019). 

Pengetahuan merupakan elemen krusial dalam membentuk perilaku 

individu berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Peningkatan 

pengetahuan seseorang dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan 

formal maupun informal, termasuk pengetahuan yang relevan dalam 

mencegah risiko infeksi nosokomial. Tenaga perawat, sebagai bagian 

dari tenaga medis, secara langsung berinteraksi dengan pasien dan 

lingkungan di rumah sakit setiap hari. Pencegahan pada kondisi berisiko 

dapat dilakukan melalui upaya promosi kesehatan (Agnes Silvia 

Marubun, 2018). 

Menurut (V. Pratiwi, 2021), pengetahuan yang dimiliki oleh perawat 

yang baik namun kurang terampil dalam praktik pencegahan infeksi 

nosokomial mungkin disebabkan oleh tingkat pengetahuan yang masih 

pada tahap pemahaman dasar dan belum mencapai pemahaman yang 

mendalam, sehingga implementasi praktik pencegahan belum optimal. 
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Jika pengetahuan sudah mencukupi, maka kinerja perawat cenderung 

baik. Sebaliknya, jika pengetahuan kurang, kinerja juga cenderung 

kurang baik. Ini karena pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tindakan seseorang. 

Menurut (Nandya, 2019) pengetahuan terhadap suatu objek terbagi 

menjadi 6 tingkatan, yaitu: 

a. Tahu  

Merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengingat informasi 

yang telah dipelajari setelah mengamati suatu hal. Untuk menguji 

pemahaman ini, sering kali digunakan pertanyaan sebagai alat pengukur. 

b. Memahami 

Tidak hanya sekedar mengetahui tentang suatu objek, tetapi juga 

mampu menafsirkan informasi yang relevan dengan objek secara akurat. 

c. Aplikasi 

Kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang telah dipahami 

pada situasi atau konteks yang berbeda. 

d. Analisis 

Kemampuan untuk memecah informasi atau masalah menjadi 

bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian mengidentifikasi hubungan 

antara komponen-komponen tersebut. 

e. Sintesis 

Kemampuan untuk menggabungkan atau menyusun kembali 

komponen-komponen pengetahuan menjadi suatu kesatuan yang logis 

dan terpadu. 
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f. Evaluasi 

Kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek atau 

situasi berdasarkan kriteria atau norma yang telah ditetapkan. 

2. Sikap 

Sikap adalah respons yang dimiliki individu terhadap suatu objek, 

yang tidak selalu tampak secara langsung tetapi dapat diinterpretasikan 

melalui perilaku yang terlihat. Sikap mencerminkan reaksi emosional 

yang sesuai terhadap stimulus sosial, menunjukkan kesiapan atau 

kesediaan untuk bertindak, bukan sekadar pelaksanaan dari motif 

tertentu (Island et al., 2021). 

 Sikap perawat merupakan bagian penting dalam menilai dan 

membentuk opini terhadap keadaan lingkungannya. Temuan penelitian 

ini menunjukkan bahwa risiko infeksi nosokomial bahkan lebih tinggi di 

kalangan perawat, staf medis lain, atau perawat. Semakin sedikit jumlah 

pengunjung rumah sakit maka semakin baik pula sikap perawat 

terhadap berbagai upaya pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit. 

Sikap perawat didasarkan pada sikapnya terhadap penggunaan alat 

kesehatan yang pertama kali disterilkan, dan perawat pada umumnya 

lalai dalam mensterilkan alat kesehatan yang digunakannya serta 

melepas alat pelindung diri seperti sarung tangan sebelum melakukan 

tugas medis (Agnes Silvia Marubun, 2018). 

Kemudian berdasarkan penelitian (Puspasari, 2015) ditemukan 

bahwa sikap positif perawat mencakup keyakinan, kemampuan, dan 

kecenderungan untuk melaksanakan tindakan kewaspadaan universal 

terhadap semua pasien tanpa memandang jenis penyakit atau 

diagnosisnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan infeksi 
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melalui darah dan cairan tubuh. Sebagian besar perawat sepakat dan 

mendukung praktik pencegahan infeksi nosokomial, seperti penggunaan 

sarung tangan sekali pakai saat menangani pasien, penggunaan masker, 

dan kacamata untuk melindungi diri dari percikan dan kontak dengan 

cairan yang berpotensi menular, teknik mencuci tangan yang benar 

dengan menggunakan prinsip aseptik, penggunaan sarung tangan saat 

ada luka atau goresan pada kulit, serta penggunaan sarung tangan saat 

memasang infus untuk mengurangi risiko infeksi nosokomial.  

Setiap pekerjaan sebaiknya direncanakan secara cermat untuk 

memverifikasi bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dan 

tidak menimbulkan konsekuensi negatif di masa mendatang. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS Al-Hasyr/59:18. 

 ٍۗ َ غَدٍٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰه مَتْ لِّ ا قَدَّ تَنْظُرْ نَفْسٌ مَّ
ْ
َ وَل مَنُوا اتَّقُوا اللّٰه

ٰ
ينَْ ا ذِّ

َّ
يُّهَا ال

َ
 يٰٓا

وْنَ 
ُ
مَا تَعْمَل يْرٌ ۢبِّ َ خَبِّ نَّ اللّٰه ١٨اِّ  

      Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti  terhadap apa yang kamu 
kerjakan” (Kementerian Agama RI, 2019). 

Pada tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh (M. Q. Shihab, 2006) 

menerangkan perintah untuk memperhatikan apa yang sudah diperbuat 

untuk hari esok, menurut Thabathaba’i, mengacu pada tindakan untuk 

melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Ini mirip 

dengan seorang pekerja yang menyelesaikan pekerjaannya dan diminta 

untuk meninjau kembali untuk memastikan kesempurnaan hasilnya, 

memperbaiki kekurangan jika ditemukan. Setiap mukmin dianjurkan 
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untuk melakukan hal ini; jika amal perbuatan baik, ia bisa 

mengharapkan ganjaran, dan jika ada kekurangan, dia harus bertaubat 

dengan segera. 

Dari tafsir Ayat yang menekankan pentingnya evaluasi dan 

perbaikan amal perbuatan berkaitan erat dengan sikap perawat dalam 

mencegah infeksi nosokomial. Perawat harus terus mengevaluasi dan 

meningkatkan praktik kebersihan untuk mencegah infeksi nosokomial. 

Evaluasi yang cermat dan tindakan perbaikan yang tepat dapat 

memastikan bahwa tidak ada kekurangan dalam prosedur pencegahan, 

sehingga pasien dapat menerima perawatan terbaik dan terhindar dari 

risiko infeksi. Dengan demikian, perawat yang selalu waspada dan 

berusaha menyempurnakan praktik kerjanya mencerminkan sikap 

takwa dan tanggung jawab profesional yang tinggi. 

Menurut (Kiran & Dewi, 2017), terdapat empat tingkatan sikap yang 

berdasarkan intensitasnya yang meliputi: 

a. Menerima (receiving) 

 Ini mengacu pada kesediaan subjek untuk menerima stimulus yang 

diberikan oleh orang lain. 

b. Merespon (responding) 

 Sikap ini berarti memberikan jawaban atau tanggapan terhadap 

pertanyaan atau situasi yang dihadapi. 

c. Menghargai (valuing)  

 Menghargai adalah memberikan nilai positif terhadap stimulus yang 

diterima, sering melibatkan diskusi dengan orang lain, serta dapat 

mempengaruhi atau menganjurkan orang lain untuk merespon. 
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d. Bertanggung jawab (responsible) 

 Tingkatan sikap yang paling tinggi, di mana seseorang bertanggung 

jawab terhadap apa yang telah diyakininya dan bertindak sesuai dengan 

keyakinannya tersebut.   

Penelitian yang dilakukan oleh tumiwa dalam (Nazaruddin, 2023) 

yang yang mengatakan bahwa perilaku petugas medis dalam melakukan 

pencegahan terhadap infeksi nosokomial dapat mempengaruhi kinerja 

seseorang. Selain itu sikap tidak peduli dapat memberikan dampak 

terhadap lingkungan kerja sekitarnya. Sikap yang baik dapat 

meningkatkan motivasi dalam lingkungan bekerja seseorang. Sikap 

positif dari seorang petugas medis akan berkontribusi pada peningkatan 

kinerja mereka. Hal ini karena sikap memiliki pengaruh signifikan 

terhadap perilaku seseorang. Sebaliknya, ketika seorang petugas medis 

memiliki sikap yang kurang baik, ini dapat mengakibatkan kinerja yang 

kurang memuaskan. 

3. Motivasi 

Hasibuan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nisa, 2020) 

mendefinisikan motivasi sebagai kemampuan untuk mengarahkan 

pegawai dan organisasi agar dapat bekerja dengan efektif, sehingga 

mencapai tujuan dan keinginan yang diinginkan, seperti keselamatan 

kerja, sistem gaji, pemberian insentif, kondisi lingkungan kerja, dan 

hubungan interpersonal. 

Motivasi inilah yang menciptakan, membimbing dan menunjang 

Motivasi inilah yang menciptakan, membimbing dan menunjang perilaku 

manusia, sehingga mampu membuat kita mau bekerja keras dan 

mencapai hasil yang optimal. Motivasi petugas kesehatan menjadi 
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semakin penting ketika kepala unit suatu instalasi mendistribusikan 

pekerjaan kepada bawahannya untuk melakukan pekerjaan mereka 

dengan baik dan menghubungkan mereka dengan tujuan yang 

diinginkan. Masalahnya adalah pemimpin yang mendorong petugas 

kesehatan untuk bekerja sangat berbeda dengan keterampilan yang 

mereka miliki. Hal tersebut dapat dilihat dalam satu unit keperawatan 

mempunyai ada tenaga keperawatan yang tekun, tekun, produktif tinggi, 

dan berkemampuan tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya dalam memberikan pelayanan keperawatan. Di sisi lain, masih 

terdapat perawat yang malas dan kurang semangat dalam bekerja 

sehingga dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja (Andriani, 

2015). 

Motivasi seharusnya mengarah pada hal-hal yang baik, dan tidak 

sesuai jika mencari motivasi untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, 

karena motivasi sejatinya berarti "bergerak" menuju perbaikan diri dan 

mencapai kualitas yang lebih baik sebagai hamba Allah swt. dalam QS At-

Taubah/ 9:105. 

وْا وَقُلِّ 
ُ
ُ  فَسَيَرَى اعْمَل مْ  اللّٰه

ُ
ك

َ
ه   عَمَل

ُ
نُوْنٍَۗ  وَرَسُوْل مُؤْمِّ

ْ
وْنَ  وَال   وَسَتُرَدُّ

ى
ٰ
ل مِّ  اِّ غَيْبِّ  عٰلِّ

ْ
هَادَةِّ  ال مْ  وَالشَّ

ُ
ئُك ِّ مَا فَيُنَب  نْتُمْ  بِّ

ُ
وْنٍَۚ  ك

ُ
  ١٠٥ تَعْمَل

       Terjemahnya: 
Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-
Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu 
akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang ghaib dan 
yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang 
selama ini kamu kerjakan”(Kementerian Agama RI, 2019). 

Pada tafsir Al Misbah yang ditulis oleh (Q. Shihab, 2006e) 

menerangkan Allah swt. dan Rasulullah serta orang-orang mukmin akan 

mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia selama hidup 
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di dunia. Semua perbuatan akan dinilai dengan ukuran iman dan 

disaksikan oleh mereka. Setelah kematian, segala hal akan dikembalikan 

kepada Yang Maha Mengetahui segala yang tampak dan tersembunyi. 

Semua akan mendapatkan balasan atas perbuatan-perbuatan mereka. 

Allah swt. mengingatkan bahwa setiap perbuatan, baik besar maupun 

kecil, akan dihitung dan dinilai. Ayat ini menegaskan pentingnya 

melakukan amal yang baik. Meskipun tobat selalu dapat diterima, waktu 

yang telah terbuang dalam perbuatan maksiat tidak bisa dikembalikan. 

Manusia mengalami kerugian atas waktu yang telah terlewatkan tanpa 

diisi dengan kebajikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk giat dalam 

melakukan kebaikan agar kerugian yang dialami tidak terlalu besar. 

Dari tafsir diatas memerintahkan bekerja untuk mencari nafkah dan 

rezeki adalah landasan yang dianjurkan, karena Allah swt. memberikan 

pertolongan kepada hamba-Nya yang tekun bekerja, didorong oleh 

motivasi yang kuat sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan 

terhadap praktik kebersihan dalam mencegah infeksi nosokomial. 

      Secara umum terdapat 2 bentuk motivasi yaitu: 

a. Motivasi Intrinsik  

Motivasi intrinsik merupakan motivasi dorongan internal yang 

mendorong seseorang untuk mencapai sesuatu, bersalah dari dalam diri 

individu, dan sering kali dianggap sebagai faktor motivasi yang 

mendasar (Potu et al., 2021). 
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Menurut Herzberg dalam (Potu et al., 2021) faktor motivasional 

meliputi:  

1) Keberhasilan (Achievement) 

 Keberhasilan seorang karyawan diukur dari kinerja yang 

diberikannya. 

2) Penghargaan (Recognition) 

Sebagai kelanjutan dari keberhasilan implementasi, pemimpin 

harus memberikan pernyataan yang mengakui keberhasilan 

bawahannya. 

3) Pekerjaan Itu Sendiri (Work It Self)  

Lakukan sendiri Pemimpin melakukan upaya persuasif dan 

realistis untuk membuat bawahan memahami pentingnya 

pekerjaannya dan menghindari kebosanan. 

4) Tanggungjawab (Responsibility). 

Agar tanggung jawab benar-benar memotivasi bawahan, manajer 

harus menghindari pengawasan yang berat dengan membiarkan 

bawahan bekerja secara mandiri kapan pun pekerjaan itu dengan 

menerapkan prinsip partisipasi dan berusaha menghindar dari 

kebosanan. 

5) Pengembangan (Advancement)  

Pengembangan merupakan faktor yang memotivasi bawahan. 

b. Motivasi Ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik adalah Motivasi ekstrinsik adalah dorongan 

untuk bertindak atau mencapai tujuan yang berasal dari luar individu, 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan, dan terkait dengan 

teori hygiene factor (Potu et al., 2021). 
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Menurut Herzberg dalam (Potu et al., 2021) yang digolongkan 

sebagai hygiene factor adalah sebagai berikut:  

1) Kebijakan dan Administrasi (Politic and Administration). 

Kali ini kita akan fokus pada kebijakan sumber daya manusia. 

2) Supervisi (Quality Superior)  

Teknis yang mengecewakan artinya supervisor kurang 

mempunyai kemampuan teknis melakukan supervisi terhadap 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, atau supervisor kurang 

mempunyai keterampilan teknis yang diperlukan dalam pekerjaan itu, 

juga berarti rendah. 

3) Hubungan Antar Individu (Interpersonal Relation)  

Hubungan yang mengacu pada hubungan pribadi antara bawahan 

dengan atasannya, dan bawahan mungkin merasa tidak bisa akur 

dengan atasannya (Potu et al., 2021). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dengan 

motivasi rendah dapat memiliki sikap positif maupun negatif terkait 

penerapan pencegahan infeksi nosokomial. Responden yang memiliki 

motivasi rendah namun tetap memiliki sikap positif mungkin 

disebabkan oleh pengalaman kerja yang panjang, di mana mereka 

sudah terbiasa menerapkan pencegahan infeksi meskipun 

motivasinya rendah. Di sisi lain, responden dengan motivasi rendah 

dan sikap negatif mungkin mengalami kejenuhan dalam pekerjaan, 

yang menyebabkan mereka kadang-kadang tidak konsisten dalam 

menerapkan pencegahan infeksi, baik karena kebiasaan lama atau 

faktor-faktor pribadi tertentu. 
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Motivasi tinggi perawat dalam menerapkan universal 

precaution didasarkan pada pemahaman mereka akan dampak dari 

pencegahan infeksi nosokomial. Langkah-langkah seperti mencuci 

tangan secara teratur untuk mencegah infeksi silang, menggunakan 

alat pelindung diri seperti sarung tangan untuk menghindari kontak 

dengan darah dan cairan infeksius, pengelolaan alat kesehatan dengan 

baik, manajemen jarum dan alat tajam untuk mengurangi risiko luka, 

serta pengelolaan limbah yang tepat merupakan praktik yang 

ditekankan untuk mencegah penyebaran infeksi nosokomial (Eneng 

Mira Herawati, 2023). 

4. Supervisi 

Supervisi adalah proses formal yang melibatkan pembelajaran 

dan dukungan profesional bagi praktisi kesehatan, yang bertujuan 

untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensi mereka, serta 

meningkatkan tanggung jawab dalam praktik dan keamanan 

pelayanan keperawatan, terutama dalam situasi yang kompleks. 

Pendekatan pengawasan yang efektif dapat mengubah paradigma dan 

perilaku individu yang sedang di supervisi, membawa perubahan 

positif dalam praktik mereka(Ira Mehara Wati, 2018). 

Supervisi yang dilakukan oleh kepala ruangan dapat 

meningkatkan kemampuan perawat pelaksana dalam menjaga 

keselamatan pasien secara menyeluruh, termasuk dalam penerapan 

pencegahan dan pengendalian infeksi seperti teknik cuci tangan yang 

benar (Annisa et al., 2022). Kemudian (Putra Ritonga & Silaban, 2022) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan antara supervisi kepala 

ruangan dengan kinerja perawat pelaksana dalam pencegahan infeksi 
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nosokomial. Apabila supervisi baik, maka kinerja menjadi baik. 

Sebaliknya, jika supervisi yang dilakukan kurang baik, maka kinerja 

menjadi kurang baik. Hal ini karena prinsip supervisi mencari kondisi 

kerja yang menguntungkan dan nyaman mungkin untuk memfasilitasi 

pelaksanaan tugas. 

Meskipun pelaksanaan supervisi dapat bervariasi secara 

konseptual, tujuannya tetap konsisten. Supervisi sebaiknya dilakukan 

secara berkala, idealnya setiap dua minggu sekali, oleh supervisor yang 

memiliki pemahaman mendalam tentang tugas. Durasi ideal supervisi 

adalah antara 15 hingga 30 menit, dengan batas maksimal sekitar 45 

hingga 60 menit. Supervisi klinis memiliki peranan yang sangat 

penting karena berpengaruh besar terhadap kemampuan kerja dalam 

meningkatkan keselamatan dan memenuhi standar kesehatan(Ira 

Mehara Wati, 2018). 

Supervisi mempunyai dampak yang signifikan terhadap 

pemberian pelayanan dan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja 

perawat. Supervisi memberikan bimbingan yang optimal kepada 

perawat, khususnya dalam pemberian pelayanan. Keadaan ini 

membuat pengelola ruangan tidak dapat memotret hambatan-

hambatan dalam pelaksanaan pelayanan di ruangan, namun 

permasalahan tersebut masih harus diselesaikan dengan 

mengoptimalkan kegiatan pengawasan, karena risiko pelayanan yang 

diberikan melalui pengawasan. Dampak perawat terhadap pasien 

dapat diprediksi melalui pemantauan hingga evaluasi kerja. 

Supervisor juga dapat mengidentifikasi dan menyediakan sumber 
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daya yang diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas 

(Hamzah, 2018). 

 Tinjauan Umum Tentang Religiusitas C.

Gazalba dalam (Sadida, 2020) mengatakan religiusitas berasal dari 

kata "religi". Bahasa Latin "religio" memiliki akar kata "religare", yang 

berarti mengikat. Arti ini mencerminkan bahwa agama atau religi 

melibatkan kewajiban-kewajiban dan aturan-aturan yang harus dipatuhi 

dan dijalankan oleh para pengikutnya. Tujuannya adalah untuk mengikat 

individu atau kelompok dalam hubungan dengan Tuhan, alam, dan 

sesama manusia.  

Menurut Nasrani dan Mucharom dalam (R. Maulana, 2019), 

religiusitas berasal dari istilah agama namun memiliki makna yang 

berbeda dengan religi atau agama itu sendiri. Agama merujuk pada aspek 

formal yang terkait dengan aturan-aturan dan kewajiban. Sementara 

religiusitas lebih mengacu pada penghayatan spiritual individu terhadap 

agama dalam hatinya. Religiusitas diukur dari sejauh mana pengetahuan 

tentang agama, kekokohan keyakinan, praktik ibadah dan aturan, serta 

kedalaman penghayatan terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya. 

Religiusitas bagi seorang muslim dapat diukur dari seberapa 

dalam pengetahuan, keyakinan, praktik, dan penghayatan terhadap islam 

(R. Maulana, 2019). Menurut Gibson dalam penelitian (Prasetyo & Anitra, 

2020), religiusitas merupakan tingkat ketertarikan atau keterlibatan 

seseorang dalam agama tertentu. Religiusitas memainkan peran penting 

dalam konteks petugas kesehatan, di mana tingkat yang tinggi dapat 

mendorong keinginan individu untuk mencapai status atau kinerja yang 
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baik. Religiusitas seseorang juga dapat mempengaruhi kinerja petugas 

kesehatan di dalam institusi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

religiusitas mencerminkan kedalaman penghayatan agama seseorang 

serta keyakinan terhadap keberadaan Tuhan, yang diwujudkan melalui 

kepatuhan terhadap perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dengan 

ketulusan hati dan jiwa raga. Kecerdasan spiritual memiliki peran penting 

dalam keberhasilan seseorang dalam bekerja. Tenaga kesehatan yang 

menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam pekerjaannya akan 

bekerja dan berkinerja lebih baik. Seseorang yang percaya diri akan 

mampu menyelesaikan tugas apapun yang diberikan kepadanya.  

Menurut Mahudin dalam (Suryadi & Hayat, 2021) terdapat tiga 

dimensi religiusitas, yaitu: 

1. Islam, yakni tingkat paling dasar, Islam seseorang terlihat dari 

ibadah yang dilakukannya, baik yang wajib maupun yang sunnah, 

seperti salat, puasa, zakat, haji, serta ibadah sosial lainnya. 

2. Iman, yakni tingkat keimanan seseorang terkait dengan 

pemahaman dan kepercayaannya terhadap Allah SWT, Rasul 

sebagai utusan Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, hari kiamat, serta 

takdir (Qada dan Qadar). 

3. Ihsan, pada tingkat ini terjadi transformasi spiritual dari ibadah 

yang bersifat terang (eksoterik) ke ibadah yang lebih mendalam 

(esoterik) dengan tujuan menjadi manusia sempurna (insan kamil) 

atau mengaktualisasikan kebajikan dan kebaikan sesuai dengan 

peran yang telah ditetapkan Tuhan untuk manusia. 
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Menurut Mahudin dalam (Suryadi & Hayat, 2021) terdapat dua 

dimensi religiusitas, yaitu: 

1. Islamic worldview, yang memastikan sejauh mana seseorang setuju 

dengan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan rukun 

iman. 

2. Religious personality, yang mencakup perilaku, motivasi, sikap, dan 

emosi yang bertujuan mengukur manifestasi pribadi terhadap 

ajaran dan perintah Islam. 

Menurut Tilliouine dalam (Suryadi & Hayat, 2021) terdapat tiga 

dimensi religiusitas, yaitu: 

1. Religious practice 

Yaitu tingkatan seseorang dalam menjalani ibadah wajib sesuai 

ajaran agama islam yang mencakup praktik dasar seperti sholat, 

puasa, zakat, dan haji. 

2. Religious altruism 

Yaitu Perilaku keislaman yang berkaitan dengan lingkungan 

sosial di luar diri sendiri. Ini termasuk tindakan-tindakan kebaikan 

dan kepedulian terhadap orang lain, seperti sedekah, membantu 

yang membutuhkan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang 

bermanfaat. 

3. Religious honour 

Yaitu Aspek-aspek menjalankan ibadah sunnah di luar ibadah 

wajib. Ini mencakup ibadah-ibadah tambahan yang dianjurkan 

tetapi tidak diwajibkan, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan 

amalan-amalan sunnah lainnya. 
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Sedangkan menurut Glock dan Stark dalam (Prasetyo & Anitra, 

2020) menerangkan tentang lima macam dimensi keagamaan, yaitu: 

1. Keyakinan  

Merupakan tingkat kepercayaan seseorang terhadap hal-hal 

yang bersifat normatif dalam agamanya, seperti kepercayaan pada 

Tuhan, malaikat, surga, dan neraka. 

2. Praktik Agama 

Mengacu pada hierarki seseorang dalam menjalankan 

kewajiban-kewajiban ritual dalam praktik keagamaan. Ini 

mencakup aspek ketaatan, dan tindakan lain yang menunjukkan 

komitmen serius terhadap agama yang diyakini. 

3. Pengalaman  

Berhubungan dengan perasaan dan pengalaman pribadi yang 

mendalam, seperti rasa takut akan dosa, perasaan bahwa doa 

dikabulkan, perasaan dekat dengan Tuhan, atau pengalaman 

mendapatkan bantuan dari Tuhan. 

4. Pengetahuan Agama  

Mengacu pada pemahaman seseorang tentang ajaran-ajaran 

dalam agamanya, terutama yang terkandung dalam kitab suci yang 

diikuti. Penting bagi individu berkeyakinan untuk memahami 

dasar-dasar keyakinan, tradisi, dan ajaran agamanya. 

5. Konsekuensi  

Merupakan ukuran sejauh mana perilaku individu dipengaruhi 

oleh ajaran agamanya dalam kehidupan sosial. Contoh dari 

konsekuensi ini antara lain kegiatan kunjungan kepada tetangga 
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yang sakit, kepedulian dalam membantu orang yang kesulitan, 

memberikan sumbangan, dan sebagainya. 

 Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit D.

Rumah Sakit ialah lembaga kesehatan yang menyediakan layanan 

kesehatan secara menyeluruh kepada individu, mencakup perawatan 

rawat inap, rawat jalan, serta penanganan gawat darurat (Permenkes RI, 

2013).  

Tujuan Rumah Sakit berdasarkan (Undang-Undang Republik 

Indonesia, 2009) meliputi: 

1. Memfasilitasi akses lebih mudah bagi masyarakat terhadap 

pelayanan medis. 

2. Menjamin keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah 

sakit dan sumber daya manusia yang ada disana. 

3. Meninggikan dan menjaga mutu serta standar pelayanan rumah 

sakit.  

4. Menjamin kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, dan 

sumber daya manusia rumah sakit. 

Sementara itu, tugas dan fungsi rumah sakit sesuai dengan  

(Undang-Undang Republik Indonesia, 2009), meliputi: 

1. Menyediakan layanan pengobatan dan pemulihan kesehatan 

sesuai pada standar pelayanan rumah sakit.  

2. Menjaga dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui 

pelayanan kesehatan sekunder dan tersier yang sesuai dengan 

kebutuhan medis. 
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3.  Mengadakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia 

untuk meningkatkan kompetensi dalam pemberian pelayanan 

kesehatan.  

4. Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan implementasi 

teknologi kesehatan dengan memperhatikan etika ilmiah di bidang 

kesehatan. 

Rumah sakit umum dan Rumah sakit khusus memberikan pelayanan 

kesehatan seperti:  

a. Layanan medis dan pendukung medis 

b. Layanan perawatan dan obstetric 

c. Layanan farmasi 

d. Layanan dukungan lainnya 

Kategori rumah sakit Indonesia dibedakan menjadi 2 jenis 

penyelenggaraan pelayanan, yaitu Rumah Sakit Umum (RSU) dan Rumah 

Sakit Khusus (RSK) memiliki perbedaan dalam cakupan pelayanan 

kesehatannya Rumah sakit umum memberikan pelayanan untuk berbagai 

bidang dan jenis penyakit, sedangkan rumah sakit khusus lebih 

menitikberatkan pada satu disiplin ilmu, kelompok usia, organ tubuh, atau 

jenis penyakit tertentu (Kemenkes RI, 2010).  

Secara umum, Rumah Sakit Umum (RSU) terdiri dari dua jenis: RSU 

swasta dan RSU milik pemerintah. RSU swasta menyediakan layanan 

kesehatan untuk berbagai jenis penyakit, termasuk yang bersifat dasar, 

spesialis, dan sub-spesialis, yang dikelola oleh individu atau kelompok 

swasta. Di sisi lain, RSU milik pemerintah juga menyediakan layanan serupa 

dan dikelola oleh pemerintah di tingkat pusat, daerah, departemen 
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pertahanan dan keamanan, serta badan usaha milik negara (Kemenkes RI, 

2010). 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah fasilitas kesehatan yang 

menyediakan layanan untuk semua jenis penyakit, dari yang bersifat dasar 

hingga spesialisasi tinggi, yang dioperasikan dan dikelola oleh Pemerintah 

Daerah (Kemenkes RI, 2010). 

 Menurut Azwar dalam (Aji, 2010), klasifikasi rumah sakit 

berdasarkan kemampuan pelayanan terbagi menjadi lima tipe, yaitu: 

1. Rumah Sakit Tipe A 

Merupakan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan medis 

dari dokter spesialis dan subspesialis secara luas, sering kali dijadikan 

sebagai rumah sakit rujukan tertinggi atau pusat. 

2. Rumah Sakit Tipe B 

Merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang menyediakan 

perawatan dari dokter-dokter spesialis secara luas dan subspesialis 

terbatas, termasuk rumah sakit pendidikan di luar kelas A dan 

direncanakan untuk didirikan di ibu kota provinsi untuk melayani 

rujukan dari rumah sakit kabupaten. 

3. Rumah Sakit Tipe C 

Merupakan institusi medis yang mampu menyediakan layanan 

khusus seperti penyakit dalam, bedah, pediatri, dan obstetri. 

Direncanakan untuk didirikan di ibu kota kabupaten untuk melayani 

rujukan dari puskesmas. 

4. Rumah Sakit Tipe D 

Merupakan lembaga pelayanan kesehatan dalam tahap transisi 

untuk meningkatkan statusnya menjadi rumah sakit tipe C, yang saat 
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ini yang khususnya fokus pada layanan medis umum dan gigi, serta 

menerima rujukan dari puskesmas. 

5. Rumah sakit Tipe E 

Merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang khususnya fokus 

pada satu jenis pelayanan kedokteran tertentu, seperti rumah sakit 

jiwa, kusta, paru-paru, dan lain sebagainya. 
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 Kerangka Teori E.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

Sumber: Modifikasi Kerangka Teori Permenkes 2013, UU Kesehatan 2023, 
Kemenkes 2020, Penelitian Gibson 1997,  Teori Mahudin dalam (Suryadi & 

Hayat, 2021). 
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Gambar 2.1 Kerangka Teori 
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 Kerangka Konsep F.
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Rumah sakit sebagai penyedia layanan medis yang 

menyediakan perawatan medis 24 jam sehari. Perawat merupakan 

sebagian besar dari tenaga kesehatan di rumah sakit, mencakup sekitar 

60% dari total petugas kesehatan di sana. Mereka adalah ujung tombak 

dalam pelayanan kesehatan rumah sakit, bertugas di berbagai unit 

seperti rawat jalan, rawat inap, poliklinik, dan gawat darurat (Ananta & 

Dirdjo, 2021). 

Kepatuhan dapat dilihat dari perawat di rumah sakit taat 

terhadap peraturan, seperti mencuci tangan setelah terkena cairan dari 

pasien, membuang benda tajam yang terkontaminasi darah ke tempat 

sampah medis khusus, dan sangat hati-hati dalam proses pengelolaan 

limbah medis bertujuan untuk menjaga keamanan dan kebersihan 

lingkungan di rumah sakit. Perawat harus mengikuti peraturan rumah 

sakit, seperti mencuci tangan setelah terpapar cairan dari pasien, dan 

membuang benda tajam yang terkontaminasi oleh produk darah 

pasien ke tempat pembuangan sampah medis khusus. Perawat juga 

harus sangat berhati-hati dalam proses pembuangan limbah medis 

untuk memastikan keamanan dan menjaga lingkungan rumah sakit 

(Pakpahan, 2024). 

Faktor individu yang meliputi latar belakang ketika seseorang 

dengan latar belakang medis memiliki pengetahuan yang baik tentang 

praktik kebersihan dan sterilisasi. Sementara demografi seperti usia, 

pendidikan juga mempengaruhi pengetahuan perawat dalam 

bertindak, Pengalaman kerja yang panjang dapat meningkatkan 

kualitas tindakan seseorang dalam pekerjaannya. Semakin lama 

seseorang bekerja, semakin banyak pengalaman yang dimiliki, yang 
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dapat membantu meningkatkan kecakapan kerja perawat, termasuk 

dalam penerapan tindakan pencegahan infeksi nosokomial. Selain 

pengetahuan, keterampilan dalam pencegahan infeksi juga dipengaruhi 

oleh faktor lain seperti pengalaman kerja yang telah dimiliki 

(Istiqomah & Nurhayati, 2023). 

Faktor psikologi yang meliputi individu dengan kepribadian 

yang baik cenderung lebih peduli terhadap kesehatan dan kebersihan 

sehingga lebih termotivasi untuk patuh dalam mengikuti praktik 

pencegahan infeksi nosokomial. Selain itu, pengalaman belajar yang 

efektif juga dapat meningkatkan pemahaman perawat tentang 

pentingnya tindakan mencegah infeksi nosokomial (Desy, 2019). 

Perilaku kepatuhan mencapai titik optimal ketika perawat 

menginternalisasikan nilai-nilai positif ini ke dalam praktik asuhan 

keperawatan mereka. Kepatuhan dalam tindakan keperawatan dapat 

dicapai dengan bantuan manajer keperawatan yang dapat dipercaya 

dan mampu memberikan motivasi (Susi Anisia, 2020). 

Faktor organisasi yang meliputi sumber daya yang mencakup 

peralatan kebersihan yang memadai, perawat yang terlatih. Struktur 

organisasi yang jelas dengan memastikan komunikasi yang baik antara 

pimpinan dan bawahan, kepemimpinan yang baik efektif dalam 

memastikan bahwa protokol pencegahan infeksi diterapkan secara 

konsisten, beban kerja dan desain pekerjaan yang memperhatikan 

keselamatan dapat membantu dalam melakukan supervisi yang efektif 

guna mencegah terjadi infeksi nosokomial. Supervisi merupakan 

proses pengawasan yang memastikan bahwa semua kegiatan berjalan 

sesuai rencana. Ini melibatkan pengamatan langsung dan teratur oleh 
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atasan terhadap pekerjaan bawahannya, serta memberikan bantuan 

langsung untuk mengatasi masalah yang muncul (Ananda, 2021).
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Etika Penelitian A.

Penelitian dilakukan untuk menemukan kebenaran. Etika 

merupakan bagian yang menjadi esensial dalam upaya menemukan 

kebenaran. Penelitian ini telah memperoleh persetujuan dari Komite 

Etik Penelitian Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

dengan No.B. 071/KEPK/FKIK/IV/2024 sebelum dimulainya 

penelitian. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian 

saya telah memenuhi standar etika yang diperlukan untuk melindungi 

partisipasi dan memastikan integritas penelitian. 

 Sebagai bagian dari penelitian ini, informed consent juga 

dilakukan untuk setiap partisipasi penelitian. Sebelum partisipasi 

mengisi kuesioner yang akan dibagikan, partisipasi terlebih dahulu 

akan diberikan informasi yang jelas tentang tujuan penelitian, 

prosedur yang harus diikuti, dan hak mereka sebagai subjek penelitian. 

Partisipasi juga mempunyai kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan dan mengungkapkan kekhawatiran sebelum memberikan 

persetujuannya. Selain itu, peneliti juga memastikan kerahasiaan dan 

privasi partisipasi dengan menerapkan kode identifikasi untuk 

menyamarkan identitas mereka dalam data. Data disimpan dengan 

aman dan hanya dapat diakses oleh peneliti. Dengan tujuan ada 

partisipasi yang mengalami kerugian atau risiko yang tidak dapat 

diterima selama penelitian ini. 

Proses pengumpulan data dilakukan secara cermat dan analisis 

data dilakukan secara objektif sesuai metodologi yang telah 
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ditentukan. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap pemahaman bidang ini dan mungkin memberikan dampak 

positif bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik di instansi 

terkait. Oleh karena itu, penelitian ini mematuhi standar etika yang 

relevan. 

 Jenis dan Lokasi Penelitian B.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Lokasi 

penelitian dilakukan di RSUD Haji Makassar pada instalasi rawat inap 

yang terletak di jalan Daeng Ngeppe No.14 Kelurahan Jongaya, 

Kecamatan Tamale, Kota Makassar dengan waktu penelitian terhitung 

dari 16 April sampai dengan 21 Mei 2024. 

 Pendekatan Penelitian C.

Pendekatan deskriptif yang digunakan untuk memberikan 

gambaran umum mengenai kinerja perawat dalam mencegah 

terjadinya infeksi nosokomial yang disajikan dalam bentuk tabel 

persentase. Selain itu, pendekatan analitik digunakan untuk 

mengeksplorasi hubungan antara berbagai variabel yang diteliti 

dengan kinerja perawat dalam pencegahan infeksi nosokomial di RSUD 

Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024. 

 Populasi dan Sampel D.

1. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan kelompok individu yang akan 

diteliti, memenuhi karakteristik yang ditentukan dan menjadi subjek 

dari penelitian (Kusumastuty, 2014). Adapun Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perawat yang bertugas di instalasi rawat 
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inap RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan yang berjumlah 

sebanyak 148 perawat. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Kusumastuty, 2014). 

Adapun sampel dalam penelitian ini perawat yang bertugas di rawat 

inap RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan. 

a. Besar Sampel 

Besar jumlah sampel ditentukan dengan perhitungan menggunakan 

Rumus Slovin. 

n = 
N

1+N (d2)
 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = Besar populasi 

d² = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan  

  Berdasarkan rumus diatas, maka diperoleh jumlah sampel 

minimal sebagai berikut: 

n= 
N

1+N (d2)
 

n = 
148

1+148 (0,052)
 

n = 
148

1+0,37
 

n = 
148

1,37
 

n = 108  

Pada penelitian ini jumlah sampel minimal petugas kesehatan yang 

bertugas di rawat inap RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan 

adalah 108 responden dengan batasan kesalahan 5%. 
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b. Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel menggunakan metode Purposive sampling. 

Teknik Purposive sampling adalah suatu teknik penentuan dan 

pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti dengan 

pertimbangan tertentu. Sugiyono dalam (Sri Maharani & Martin 

Bernard, 2018). 

Kriteria sampel digunakan untuk menentukan layak atau 

tidaknya sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria 

sampel yaitu: 

1) Kriteria Inklusi  

Kriteria Inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian 

dari suatu populasi target yang akan diteliti. Kriteria inklusi dalam 

penelitian ini yaitu: 

a) Perawat yang bekerja di instalasi rawat inap RSUD Haji Makassar 

Provinsi Sulawesi-Selatan 

b) Perawat bersedia menjadi responden peneliti 

2) Kiteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan subjek yang tidak 

memenuhi kriteria inklusi dikarenakan berbagai sebab. Kriteria 

eksklusi dalam penelitian ini yaitu: 

a) Perawat yang tidak masuk kerja (sakit) 

b) Perawat yang sedang mengambil cuti  
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 Metode Pengumpulan E.

1. Data Primer 

Data primer dari penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti 

menggunakan lembaran kuesioner dengan cara membagikan 

kuesioner secara offline kepada responden. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen rumah 

sakit seperti laporan tahunan, profil RSUD Haji Makassar Provinsi 

Sulawesi-Selatan. 

 Desain Penelitian F.

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional study yaitu 

untuk mengetahui hubungan variabel independen dan dependen yang 

diukur atau dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan (Sulistyowati, 

2020). Pada variabel independen meliputi pengetahuan, sikap, 

motivasi, supervisi dan religiusitas. Sementara variabel dependen 

yakni kinerja perawat dalam mencegah infeksi nosokomial di RSUD 

Haji Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2024. 

 Instrumen Penelitian G.

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat ukurnya. 

Kuesioner ini memberikan kesempatan kepada responden untuk 

menjawab pertanyaan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki 

sehingga akan diperoleh jawaban yang bervariasi. Kuesioner tersebut 

terdiri dari beberapa pertanyaan. 

1. Kuesioner yang berisi mengenai karakteristik petugas kesehatan 

yang meliputi: Nama/inisial, umur, jenis kelamin, pekerjaan, 

pendidikan terakhir dan lama masa kerja. 
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2. Format yang digunakan dalam kuesioner adalah skala guttman 

yaitu skala nilai 0-1. Nilai yang dimaksud adalah skor atas jawaban 

responden dimana B (Benar) nilainya 1, S (Salah) nilainya 0. Dan 

menggunakan format skala likert yaitu skala nilai 1-5. Nilai yang 

dimaksud adalah skor atas jawaban responden dimana SS (sangat 

setuju) nilainya 5, S (setuju) nilainya 4, KS (kurang setuju) nilainya 

3, TS (tidak setuju) nilainya 2, STS (sangat tidak setuju) nilainya 1.  

3. Lembar panduan wawancara terkait kinerja perawat. 

4. Alat tulis kantor (ATK) seperti pulpen. 

5. Handphone yang digunakan untuk dokumentasi kegiatan selama 

penelitian berlangsung. 

 Validitas dan Reliabilitas Instrumen H.

1. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu 

instrumen dikatakan valid atau tidak valid dalam mengukur suatu 

variabel penelitian, misalnya pada kuesioner. Suatu instrumen dari 

kuesioner dikatakan valid bila instrumen tersebut dapat dengan tepat 

mengukur apa yang hendak diukur. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

validitas berhubungan dengan “ketepatan” dengan alat ukur. Dengan 

instrumen yang valid akan menghasilkan data yang valid pula. Istilah 

valid sukar untuk dicari penggantinya, sebagian peneliti ada yang 

menyebutnya dengan “sahih”, “tepat”, dan juga “cermat”. Maka alat 

ukur yang valid atau benar maka hasil pengukuran pun pasti akan 

benar (Slamet & Wahyuningsih, 2022). 
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Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Jika r hitung > r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid).  

b. Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) atau r hitung negatif, 

maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi 

signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur dikatakan 

reliabel jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan 

pengukuran berkali-kali (Slamet & Wahyuningsih, 2022). 

Keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut:  

a.  Apabila nilai Cronbach’s Alpha > 0,60, maka item pertanyaan dalam 

kuesioner dapat diandalkan (reliable).  

b. Apabila nilai Cronbach’s Alpha < 0,60, maka item pertanyaan dalam 

kuesioner tidak dapat diandalkan (not reliable) (Slamet & Wahyuningsih, 

2022). 

 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data I.

1. Teknik Pengolahan Data 

Dilakukan setelah seluruh data yang telah dikumpulkan, maka 

akan diolah dengan menggunakan komputer melalui program 

Microsoft Excel dan Statistical Program for Social Science (SPSS) versi 

25. 
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Berikut ini beberapa tahapan pengolahan data yang harus 

dilakukan: 

a. Editing 

Data lapangan yang ada dalam kuesioner perlu diedit, tujuan 

dilakukannya editing adalah untuk melihat lengkap tidaknya pengisian 

kuesioner. 

b. Coding 

Coding data dilakukan dengan memberikan kode pada data dengan 

tujuan memudahkan dalam proses pengolahan data. 

c. Scoring 

Scoring dilakukan dengan memberikan skor/nilai total pada variabel 

yang dianalisis. 

d. Cleaning 

Cleaning adalah pengecekan kembali data dengan tujuan memperbaiki 

atau menghapus data yang formatnya salah, duplikat, atau tidak lengkap 

dalam kumpulan data sebelum dilakukan analisis data. 

2. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan komputer pada 

program SPSS versi 25 meliputi: 

a.  Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk menjelaskan, merangkum, dan 

menggambarkan karakteristik suatu variabel dalam bentuk persentase, 

tabel, atau diagram. 
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b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara 

dua variabel atau lebih dan memperkirakan pengaruhnya terhadap 

variabel lain. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah RSUD Haji Makassar 

RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan merupakan 

salah satu rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

yang berlokasi di Jln. Daeng Ngeppe No.14 Kelurahan Jongaya, 

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Berdiri diatas tanah seluas 1,34 

HA milik pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terletak di ujung 

selatan Kota Makassar yang pembangunannya ditetapkan di daerah 

bekas lokasi Rumah Sakit Kusta Jongaya dan diharapkan dapat 

mendukung kelancaran kegiatan pelayanan calon Jemaah Haji dan 

masyarakat sekitarnya.  

Latar belakang berdirinya Rumah Sakit Haji di Indonesia, 

berawal dari hibah pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai 

kompensasi Musibah Terowongan Mina yang menyebabkan gugurnya 

631 jemaah haji asal Indonesia, termasuk jemaah yang berasal dari 

Provinsi Sulawesi Selatan. Didirikan sebagai monumen hidup dalam 

mengenang dan mengambil hikmah terjadinya musibah terowongan 

Al Muaisim di Mina tanggal 2 Juli 1990.  

Selain Provinsi Sulawesi Selatan, RSUD Haji juga dibangun di 

tiga kota lain di Indonesia yaitu Jakarta, Medan, dan Surabaya. Rumah 

Sakit Haji Makassar diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia 

pada tanggal 16 Juli Tahun 1992. 
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2. Visi dan Misi RS Haji Makassar 

Visi : Menjadi Rumah Sakit Terdepan dalam Pelayanan dan 

Pendidikan yang Bernilai Islami di Provinsi Sul-Sel. 

Misi :  

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan 

berkualitas yang terjangkau oleh masyarakat. 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan riset tenaga kesehatan 

berkarakter Islami. 

c. Menyelenggarakan pola tata kelola pelayanan kesehatan yang baik, 

akuntabel, berbasis the ten golden habits. 

d. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan sumber 

daya manusia serta mengembangkan dan meningkatkan sarana dan 

prasarana rumah sakit. 

e. Meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai aset berharga bagi 

rumah sakit. 

3. Motto: Kesembuhan anda adalah kebahagiaan kami, kebahagiaan 

anda adalah kebanggaan kami. 

4. Pelayanan yang terdapat di RS Haji Makassar  

a. Pelayanan Rawat Jalan (19 Poliklinik)  

b. Pelayanan Rawat Inap 

c. Pelayanan Rawat Intensif 

d. Pelayanan Rawat Darurat 

e. Pelayanan Penunjang Medik 

f. Pelayanan Administrasi  

g. Pelayanan Poli THT 

h. Pelayanan Gizi Klinik
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5. Struktur Organisasi RSUD Haji Makassar
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 Hasil Penelitian B.

1. Hasil Analisis Univariat 

a. Karakteristik Responden 

1)  Umur 

Tabel 4.1  
Distribusi Responden Berdasarkan Umur Perawat   

di Instalasi Rawat Inap RS Haji Makassar 
Umur (Tahun) Frekuensi (n) Persentase (%) 

25-35 45 41,7 
36-45 50 46,3 
46-53 13 12,0 
Total 108 100 

  Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi 

umur responden terbanyak adalah umur 36-45 tahun sebanyak 50 

orang (46,3%), sedangkan paling sedikit adalah 46-53-30 tahun 

sebanyak 13 orang (12%). 

2) Jenis Kelamin 

                   Tabel 4.2  
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Perawat  

di Instalasi Rawat Inap RS Haji Makassar 
Jenis Kelamin Frekuensi (n) Persentase (%) 

Laki-laki 19 17,6 
Perempuan 89 82,4 

Total 108 100 
Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa distribusi 

frekuensi jenis kelamin responden terbanyak adalah perempuan 

sebanyak 8 9 orang (82,4%) dan Sedangkan laki-laki sebanyak 

19 orang (17,6%). 
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3) Pendidikan Terakhir 

                  Tabel 4.3  
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Perawat di Instalasi Rawat Inap RS Haji Makassar 
Pendidikan 

Terakhir 
Frekuensi (n) Persentase (%) 

D III 32 29,6 
D IV 1 0,9 

SI 18 16,7 
Ners 57 52,8 
Total 108 100 

  Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa distribusi 

responden berdasarkan pendidikan terakhir paling banyak adalah 

Ners sebanyak 57 orang (52,8%), sedangkan yang paling sedikit 

adalah D IV sebanyak 1 orang (0,1%). 

4) Lama Masa Kerja 

                      Tabel 4.4  
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Masa Kerja   

Perawat di Instalasi Rawat Inap RS Haji Makassar 
Lama Masa Kerja Frekuensi (n) Persentase (%) 

2-10 67 62,0 
11-26 41 38,0 
Total 108 100 

Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa distribusi 

responden berdasarkan lama masa kerja paling banyak adalah 2-

10 tahun sebanyak 67 orang (62,0%), sedangkan yang paling 

sedikit adalah 11-26 tahun sebanyak 41 orang (38,0%). 
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b. Variabel Penelitian 

1) Pengetahuan 

                   Tabel 4.5   
         Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Perawat   

    di Instalasi Rawat Inap RSUD Haji Makassar 
Pengetahuan Frekuensi (n) Persentase (%) 
Kurang Baik 6 5,6 

Baik 102 94,4 
Total 108 100 

Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa distribusi 

responden berdasarkan pengetahuan paling banyak adalah yang 

memiliki pengetahuan baik sebanyak 102 orang (94,4%), 

sedangkan yang memiliki pengetahuan kurang baik sebanyak 6 

orang (5,6%). 

2) Sikap 

                    Tabel 4.6   
       Distribusi Responden Berdasarkan Sikap Perawat   

         di Instalasi Rawat Inap RSUD Haji Makassar 
Sikap Frekuensi (n) Persentase (%) 

Negatif 10 9,3 
Positif 98 90,7 
Total 108 100 

Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa distribusi 

responden berdasarkan sikap paling banyak adalah yang bersikap 

positif sebanyak 98 orang (90,7%), sedangkan yang bersikap 

negatif sebanyak 10 orang (9,7%). 
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3) Motivasi 

                     Tabel 4. 7   
          Distribusi Responden Berdasarkan Motivasi Perawat  di 

       Instalasi Rawat Inap RSUD Haji Makassar 
Motivasi Frekuensi (n) Persentase (%) 
Rendah 8 7,4 
Tinggi 100 92,6 
Total 108 100 

Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa distribusi 

responden berdasarkan motivasi paling banyak adalah yang 

memiliki motivasi tinggi sebanyak 100 orang (92,6%), sedangkan 

yang memiliki motivasi rendah sebanyak 8 orang (7,4%). 

4) Supervisi 
               Tabel 4.8  

Distribusi Responden Berdasarkan Supervisi Perawat di       
Instalasi Rawat Inap RSUD Haji Makassar 

Supervisi Frekuensi (n) Persentase (%) 
Kurang 4 3,7 

Baik 104 96,3 
Total 108 100 

Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa distribusi 

responden berdasarkan supervisi paling banyak adalah yang 

merasa supervisi baik sebanyak 104 orang (96,3%), sedangkan 

yang merasa supervisi kurang sebanyak 4 orang (3,7%). 
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5) Religiusitas 

                          Tabel 4. 9  
        Distribusi Responden Berdasarkan Religiusitas Perawat di      

Instalasi Rawat Inap RSUD Haji Makassar 
Religiusitas Frekuensi (n) Persentase (%) 

Kurang 3 2,8 
Baik 105 97,2 

Total 108 100 
Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa distribusi 

responden berdasarkan religiusitas paling banyak adalah yang 

merasa religiusitas baik sebanyak 105 orang (97,2%), sedangkan 

yang merasa religiusitas kurang sebanyak 3 orang (2,8%). 

6) Kinerja 
                Tabel 4. 10   

Distribusi Responden Berdasarkan Kinerja Perawat  
di Instalasi Rawat Inap RSUD Haji Makassar 

Kinerja Frekuensi (n) Persentase (%) 
Kurang Baik 25 23,1 

Baik 83 76,9 
Total 108 100 

Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa distribusi 

responden berdasarkan kinerja paling banyak adalah berkinerja 

baik sebanyak 83 orang (76,9%), sedangkan yang berkinerja 

kurang sebanyak 25 orang (23,1%) 
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2. Hasil Analisis Bivariat 

a. Hubungan Pengetahuan dengan Kinerja Perawat 

                   Tabel 4. 11  
Hubungan Pengetahuan dengan Kinerja Perawat dalam  

Mencegah Terjadinya Infeksi Nosokomial   
 di RSUD Haji Makassar 

 
Pengetahuan 

Kinerja Perawat  
Total 

 
P-Value Kurang 

Baik 
Baik 

 N % N % N %  
Kurang Baik 5 83,3 1 16,7 6 100  

0,002 Baik 20 19,6 82 80,4 102 100 
Total 25 23,1 83 76,9 108 100  

       Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 6 

responden yang memiliki pengetahuan kurang baik terdapat 5 

orang (83,3%) dengan kinerja kurang baik dan 1 orang 

(16,7%) yang berkinerja baik. Sedangkan 102 responden yang  

berpengetahuan baik terdapat 20 (19,6%) orang yang 

berkinerja kurang baik dan 82 orang (80,4%) yang berkinerja 

baik. Setelah itu dilakukan hasil uji bivariat didapatkan P-

Value=0,002 (P<0,05), maka Ha diterima yang berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kinerja 

perawat dalam mencegah terjadinya infeksi nosokomial di 

RSUD Haji Makassar. 
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b. Hubungan Sikap dengan Kinerja Perawat 

                          Tabel 4. 12  
Hubungan Sikap dengan Kinerja Perawat dalam   

Mencegah Terjadinya Infeksi Nosokomial  
   di RSUD Haji Makassar 

 
Sikap 

Kinerja Perawat  
Total 

 
P-Value Kurang 

Baik 
Baik 

 n % n % n %  
Negatif 7 70,0 3 30,0 10 100  

0,001 Positif 18 18,4 80 81,6 98 100 
Total 25 23,1 83 76,9 108 100  

   Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari 10 

responden yang memiliki sikap negatif terdapat 7 orang (70%) 

dengan kinerja kurang baik dan 3 orang (30%) yang berkinerja 

baik. Sedangkan 98 responden yang memiliki sikap positif 

terdapat 18 orang (18,1%) yang berkinerja kurang baik dan 80 

orang (81,9%) yang berkinerja baik. Setelah itu dilakukan hasil 

uji bivariat didapatkan P-Value=0,001 (P<0,05), maka Ha 

diterima yang berarti terdapat hubungan yang signifikan 

antara sikap dengan kinerja perawat dalam mencegah 

terjadinya infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar. 
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c. Hubungan Motivasi dengan Kinerja Perawat 

             Tabel 4. 13  
Hubungan Motivasi dengan Kinerja Perawat dalam  

Mencegah Terjadinya Infeksi Nosokomial  
 di RSUD Haji Makassar 

 
Motivasi 

Kinerja Perawat  
Total 

 
P-Value Kurang 

Baik 
Baik 

 n % n % n %  
Rendah 4 50,0 4 50,0 8 100  

0,082 Tinggi 21 21,0 79 79,0 100 100 
Total 25 23,1 83 76,9 108 100  

   Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari 8 

responden yang memiliki motivasi rendah terdapat 4 orang 

(50%) dengan kinerja kurang baik dan 4 orang (50%) yang 

berkinerja baik. Sedangkan 100 responden yang memiliki 

motivasi tinggi terdapat 21 orang (21%) yang berkinerja 

kurang baik dan 79 orang (79%) yang berkinerja baik. Setelah 

itu dilakukan hasil uji bivariat didapatkan P-Value=0,082 

(P>0,05), maka Ha ditolak yang berarti tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja 

perawat dalam mencegah terjadinya infeksi nosokomial di 

RSUD Haji Makassar. 
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d. Hubungan Supervisi dengan Kinerja Perawat 

                     Tabel 4. 14   
Hubungan Supervisi dengan Kinerja Perawat dalam 

Mencegah Terjadinya Infeksi Nosokomial  
di RSUD Haji Makassar 

 
Supervisi 

Kinerja Perawat  
Total 

 
P-Value Kurang 

Baik 
Baik 

 N % n % N %  
Kurang 3 75,0 1 25,0 4 100  

0,038 Baik 22 21,2 82 78,8 104 100 
Total 25 23,1 83 76,9 108 100  

   Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari 4 

responden yang merasa supervisi kurang terdapat 3 orang 

(75%) dengan kinerja kurang baik dan 1 orang (25%) yang 

berkinerja baik. Sedangkan 104 responden yang merasa 

supervisi baik terdapat 22 orang (21,2%) yang berkinerja 

kurang baik dan 82 orang (78,8%) yang berkinerja baik. 

Setelah itu dilakukan hasil uji bivariat didapatkan P-

Value=0,038 (P<0,05), maka Ha diterima yang berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara supervisi dengan kinerja 

perawat dalam mencegah terjadinya infeksi nosokomial di 

RSUD Haji Makassar. 
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e. Hubungan Religiusitas dengan Kinerja Perawat 

 Tabel 4. 15  
Hubungan Religiusitas dengan Kinerja Perawat dalam  

Mencegah Terjadinya Infeksi Nosokomial  
di RSUD Haji Makassar 

 
Religiusitas 

Kinerja Perawat  
Total 

 
P-Value Kurang 

Baik 
Baik 

 N % N % N %  
Kurang 3 100 0 0 3 100  

0.011 Baik 22 21 83 79 105 100 
Total 25 23,1 83 76,9 108 100  

   Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari 3 

responden yang religiusitasnya kurang terdapat 3 orang 

(100%) dengan kinerja kurang baik dan tidak terdapat orang 

yang berkinerja baik. Sedangkan 100 responden yang 

religiusitasnya baik terdapat 22 orang (21%) yang berkinerja 

kurang baik dan 83 orang (79%) yang berkinerja baik. Setelah 

itu dilakukan hasil uji bivariat didapatkan P-Value=0,011 

(P<0,05), maka Ha diterima yang berarti terdapat hubungan 

yang signifikan antara religiusitas dengan kinerja perawat 

dalam mencegah terjadinya infeksi nosokomial di RSUD Haji 

Makassar. 
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 Pembahasan C.

1. Hubungan Pengetahuan dengan Kinerja Perawat dalam 

Mencegah Terjadinya Infeksi Nosokomial di RSUD Haji 

Makassar 

 Pengetahuan perawat berperan penting dalam membentuk 

perilaku dalam bertindak. Pengetahuan menjadi dasar dan panduan 

bagi perawat dalam mengambil keputusan dan bertindak. Kesadaran 

perawat akan timbul karena adanya pengetahuan yang dimiliki, 

mendorong mereka untuk mengimplementasikan pengetahuan yang 

dimiliki dalam tindakan mereka (Hasanah, 2024). Perawat yang 

memiliki pengetahuan sedikit, maka akan tertinggal dalam kinerja 

pekerjaannya dibandingkan dengan perawat yang terus memperluas 

pengetahuan baru (Ayumi, 2024).  

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 

responden yang memiliki pengetahuan kurang baik terdapat 5 orang 

(83,3%) dengan kinerja kurang baik dan 1 orang (16,7%) yang 

berkinerja baik. Sedangkan 102 responden yang berpengetahuan 

baik terdapat 20 (19,6%) orang yang berkinerja kurang baik dan 82 

orang (80,4%) yang berkinerja baik. Setelah itu dilakukan hasil uji 

bivariat didapatkan P-Value=0,002, maka Ha diterima yang berarti 

terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan 

kinerja perawat dalam mencegah terjadinya infeksi nosokomial di 

RSUD Haji Makassar. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Adhy 

Purnawan et al., 2021) dengan hasil uji statistik diperoleh  (P-

Value=0,008) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
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pengetahuan perawat dengan pencegahan infeksi nosokomial. Akan 

tetapi penelitian yang dilakukan (Istiqomah & Nurhayati, 2023) 

mengatakan sebaliknya tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan perawat mengenai infeksi nosokomial dengan 

implementasi tindakan pencegahan dengan nilai P=0,121>0,05.  

 Menurut Notoatmodjo dalam (Imran Yaman, 2023), tingkat 

pendidikan baik formal maupun non-formal, merupakan faktor yang 

berperan penting dalam peningkatan pengetahuan seseorang. 

Pengetahuan secara signifikan dipengaruhi oleh pendidikan formal, 

sehingga meningkatnya tingkat pendidikan seseorang diharapkan 

dapat meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya.. Dari hasil 

penelitian ini terlihat bahwa pendidikan terakhir paling banyak 

adalah Ners sebanyak 57 orang (52,8%). Hal tersebut membuktikan 

bahwa tingkat pendidikan sesuai dengan teori yang ada yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 

semakin cenderung mereka memiliki kemudahan dalam memperoleh 

informasi dan semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya. Akan 

tetapi sebaliknya jika pendidikan kurang, maka akan mempengaruhi 

sikap seseorang dalam bertindak (Puspita, 2020). 

 Berdasarkan penelitian (Puspasari, 2015) mengatakan perawat 

yang memiliki kewajiban untuk memelihara kesehatan, keselamatan 

diri sendiri dan orang lain, serta bertindak sebagai pelaksana 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit. Mereka juga 

memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sarana yang 

disediakan dengan benar dan memelihara agar tetap siap digunakan. 

Pengetahuan perawat yang baik tercapai ketika mereka memahami 
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secara mendalam mengapa pencegahan infeksi nosokomial penting 

untuk mencegah penularan penyakit.  

 Pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti 

pendidikan formal dan pengalaman, penelitian menunjukkan bahwa 

tindakan yang didasarkan pada pengetahuan cenderung lebih 

berhasil daripada tindakan yang tidak didasarkan pada pengetahuan 

(Fikri et al., 2024). Meskipun secara tidak langsung tingkat 

pendidikan seseorang mempengaruhi pengetahuannya. Hal ini 

karena, seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah tidak 

berarti bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam pengetahuan. 

Pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti media 

massa dan teknologi elektronik. seperti TV, radio, dan sebagainya, 

tanpa harus melalui pendidikan formal. Oleh karena itu, pengetahuan 

seseorang dapat meningkat secara signifikan, termasuk pengetahuan 

tentang pencegahan infeksi nosokomial (Sumaryati, 2018). 

 Islam sangat menghargai orang-orang yang memiliki 

pengetahuan, membedakan mereka yang berilmu dari yang tidak 

berilmu, seperti yang tercermin dalam firman Allah swt. dalam QS 

Az-Zumar/39:9. 

مُوْنَ ٍۗ
َ
ا يَعْل

َ
يْنَ ل ذِّ

َّ
مُوْنَ وَال

َ
يْنَ يَعْل ذِّ

َّ
ى ال سْتَوِّ

 يَ
ْ

 هَل
ْ

رُ  قُل
َّ
نَّمَا يَتَذَك اِّ …. 

وا 
ُ
ول

ُ
بَابِّ ا

ْ
ل
َ
ا
ْ
  ٩ࣖ ال

 
`  Terjemahnya: 

“....Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah sama orang-orang 
yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang 
tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya hanya ulul 
albab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima 
pelajaran"(Kementerian Agama RI, 2019). 
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Pada tafsir Al-Mishbah yang ditulis oleh (Q. Shihab, 2006) 

menerangkan bahwa siapa yang memiliki pengetahuan berbeda 

dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Namun, penting 

untuk dicatat bahwa pengetahuan yang dimaksud ialah pengetahuan 

yang berguna, yang memungkinkan seseorang memahami hakikat 

sesuatu, menyesuaikan diri, dan mengamalkan pengetahuan 

tersebut. 

Berdasarkan pandangan tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengetahuan sangat penting bagi seorang perawat 

dikarenakan dengan pengetahuan yang dimiliki akan berpengaruh 

pada hasil pekerja yang dikerjakan. Orang dengan pengetahuan yang 

luas dapat membantu dalam menunjukkan kinerja yang baik. 

Evaluasi kinerja mencakup penilaian pengetahuan atau kemampuan 

terhadap pekerjaan. Selain itu, itu pengetahuan yang dimiliki 

seseorang dapat mengangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah 

swt.  

Mencari ilmu adalah panggilan yang suci dalam Islam, karena 

tidak hanya mengarah dalam analisis yang lebih dalam terhadap 

ajaran agama, tetapi juga memperluas wawasan dan pengetahuan 

umum. Rasulullah saw. menegaskan bahwa Allah memudahkan 

jalannya menuju Surga bagi mereka yang tekun dalam mencari ilmu. 

ايَ 
ً
رِيْق

َ
 ط

َ
ك

َ
 مَنْ سَل

َ
ل مًا,سَهَّ

ْ
مِسُ فِيْهِ عِل

َ
ت
ْ
ِِ ل

َّ
َّ ََ  لَ

َ
َ ا ِِ

ً
رِيْق

َ
 ط

ُ
ه

َ
لُله َ  

. رَوَلهُ مُسْلِم   

Artinya: 
"Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan 
ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga” 
(HR. Muslim). 
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Ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperoleh 

pengetahuan yang baik tidak hanya memperkaya spiritualitas 

seseorang, tetapi juga membawa berkah dalam kehidupan dunia dan 

akhirat. Semakin tinggi pengetahuan perawat, semakin efektif praktik 

mereka dalam menerapkan pencegahan infeksi nosokomial. Dengan 

pengetahuan yang cukup, diharapkan perawat dapat memahami 

pentingnya pencegahan infeksi nosokomial dan menjalankan praktik 

pencegahan dengan tepat. Pengetahuan memiliki potensi untuk 

membentuk tindakan seseorang, dan perilaku dapat berubah ketika 

didukung oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif (V. 

Pratiwi, 2021). 

2. Hubungan Sikap dengan Kinerja Perawat dalam Mencegah 

Terjadinya Infeksi Nosokomial di RSUD Haji Makassar 

Individu menanggapi permasalahan yang dihadapinya 

berdasarkan pengetahuannya. Sikap terdiri dari komponen kognitif, 

afektif, dan positif yang berinteraksi sehingga memungkinkan 

individu memahami, merasakan, dan bertindak terhadap objek 

(Muhammad Iqbal et al., 2020). Sikap dapat diukur secara langsung 

dan tidak langsung. Pengukuran langsung dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan tentang stimulus atau objek terkait. 

Pengukuran tidak langsung dilakukan melalui pernyataan hipotesis 

yang diajukan kepada responden dengan menggunakan kuesioner. 

Pengukuran langsung juga dapat dilakukan dengan meminta 

responden mengungkapkan pendapatnya dengan menyatakan 

"setuju" atau "tidak setuju" terhadap pernyataan tentang suatu subjek 

tertentu (Zainaro & Gunawan, 2021).  
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 

responden yang memiliki sikap negatif terdapat 7 orang (70%) 

dengan kinerja kurang baik dan 3 orang (30%) yang berkinerja baik. 

Sedangkan 98 responden yang memiliki sikap positif terdapat 18 

orang (18,1%) yang berkinerja kurang baik dan 80 orang (81,9%) 

yang berkinerja baik. Setelah itu dilakukan hasil uji bivariat 

didapatkan P-Value=0,001 (P<0,05), maka Ha diterima yang berarti 

terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dengan kinerja 

perawat dalam mencegah terjadinya infeksi nosokomial di RSUD Haji 

Makassar. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nazaruddin, 

2023) menunjukkan bahwa sikap memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pencegahan infeksi nosokomial, dengan nilai OR sebesar 

10% dan nilai P-Value 0,002. Penelitian (Mayarianti, 2024) 

mendukung temuan ini, uji statistik chi-square yang menghasilkan 

nilai P-Value 0,000 pada tingkat kemaknaan 95%. Hal ini 

menyimpulkan ada korelasi yang signifikan antara sikap dan 

kepatuhan perawat dalam menjalankan hand hygiene di RSUD Dr. H. 

Mohamad Rabain pada tahun 2023. 

Menurut (Mayarianti, 2024) terdapat hubungan signifikan 

antara sikap dan kepatuhan perawat. Hal ini terbukti dari observasi di 

lapangan, seperti kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah 

tindakan, sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, tidak 

mengenakan perhiasan, mencuci tangan setelah menyentuh benda di 

sekitar pasien, setelah terpapar cairan tubuh pasien, serta 

menerapkan prosedur cuci tangan 6 langkah menunjukkan kepatuhan 
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perawat. Dari sudut pandang praktis peneliti juga menemukan hal 

serupa, yaitu sikap seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah 

kontak dengan pasien dengan menerapkan protokol mencuci tangan 

menggunakan air mengalir maupun hand sanitizer. Selain itu, perawat 

juga senantiasa menggunakan masker dan sarung tangan saat 

menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada. 

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa perawat yang 

memiliki sikap proaktif dan bertanggung jawab cenderung lebih teliti 

dalam melakukan praktik cuci tangan, penggunaan alat pelindung diri, 

dan sterilisasi peralatan medis, yang semuanya esensial untuk 

mencegah penyebaran infeksi. Selain itu, sikap yang positif juga dapat 

meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam mematuhi prosedur yang 

ditetapkan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman 

bagi pasien dan staf medis. Sebaliknya, sikap yang abai atau 

meremehkan pentingnya kebersihan dapat meningkatkan risiko 

terjadinya infeksi nosokomial, merugikan kesehatan pasien, dan 

memperpanjang waktu perawatan di rumah sakit. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Seally Rahmatilah, 

2020) masih terdapat beberapa tenaga kesehatan yang memiliki sikap 

negatif. Hal ini didasari oleh masih adanya perawat yang tidak 

mencuci tangan sebelum bersentuhan dengan pasien, dan membuang 

masker secara tidak benar. Meskipun tidak semua responden 

melakukan hal ini, mereka percaya bahwa mencuci tangan di waktu 

yang paling penting yakni setelah kontak dengan pasien dan di 

lingkungan rumah sakit. Parningsih dalam (Syahrir et al., 2018) 

menyatakan bahwa perilaku cuci tangan petugas kesehatan, termasuk 
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dokter dan perawat, menunjukkan bahwa mayoritas pekerja tersebut 

tidak mencuci tangan. Hal ini terlihat ketika staf melihat pasien untuk 

pertama kalinya atau ketika berpindah dari satu pasien ke pasien 

lainnya. Secara umum, cuci tangan setelah pemeriksaan lengkap 

terhadap semua pasien. 

3. Hubungan Motivasi dengan Kinerja Perawat dalam Mencegah 

Terjadinya Infeksi Nosokomial di RSUD Haji Makassar 

Hubungan antara motivasi dan kinerja tentunya disebabkan 

oleh faktor-faktor seperti insentif yang diterima, tanggung jawab 

dalam melaksanakan tugas yang diberikan, keseriusan dalam 

menjalankan tugas, pengembangan ide untuk kemajuan kinerja dan 

keterampilan. Juga karena koordinasi dengan pemimpin dan tim 

untuk menyelesaikan tugasnya serta patuh menjalankan tugas di 

bidangnya masing-masing (Melissa, 2020).  

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa dari 8 responden 

yang memiliki motivasi rendah terdapat 4 orang (50%) dengan 

kinerja kurang baik dan 4 orang (50%) yang berkinerja baik. 

Sedangkan 100 responden yang memiliki motivasi tinggi terdapat 21 

orang (21%) yang berkinerja kurang baik dan 79 orang (79%) yang 

berkinerja baik. Setelah itu dilakukan hasil uji bivariat didapatkan P-

Value=0,082 (P>0,05), maka Ha ditolak yang berarti tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja perawat 

dalam mencegah terjadinya infeksi nosokomial di RSUD Haji 

Makassar.  

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Nisa, 2020) terdapat 

hubungan motivasi kerja dengan kinerja keperawatan ditentukan 
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dengan menggunakan uji rank spearman artinya nilai P = 0,431 yang 

berarti Ho diterima. Oleh karena itu, tidak terdapat hubungan antara 

motivasi kerja dengan kinerja keperawatan pada pasien rawat inap 

yang diperkenalkan RSUD 45 Kuningan pada tahun 2019. Berbeda 

dengan penelitian (Melissa, 2020)  yang menggunakan uji statistik chi-

square, diperoleh nilai P (0,010 < 0,05) artinya terdapat hubungan 

antara motivasi kerja dengan kinerja perawat di RS GMIM Bethesda 

Tomohon. Kinerja seseorang tidak terlepas dari motivasi yang ada 

dalam dirinya dan orang lain untuk bekerja dengan baik dan efektif. 

Sementara menurut (Nisa, 2020), motivasi seseorang 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Motivasi eksternal 

dapat dicapai melalui dorongan dari manajemen rumah sakit, atasan, 

dan teman dekat. Sementara motivasi internal bagi perawat dapat 

dicapai melalui dorongan dan panggilan dalam diri. Misalnya saja ada 

dorongan untuk bersekolah atau meningkatkan pendidikannya 

dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara motivasi dengan kinerja perawat dari fakta lapangan 

dilihat dari sudut pandang internal seperti kelelahan akibat shift kerja 

yang panjang, stres karena tuntutan pekerjaan dapat mempengaruhi 

motivasi. Perawat mungkin memiliki motivasi tinggi yang kuat untuk 

memberikan perawatan terbaik, tetapi tekanan pekerjaan yang 

berlebihan dan tuntutan emosional yang tinggi dapat menguras energi 

mereka dan menghambat kinerja. Selain itu kinerja seringkali 

dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti kurangnya reward atau 

penghargaan dari pihak manajemen juga dapat membuat perawat 
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merasa tidak dihargai dan kurang termotivasi dalam bekerja yang 

pada akhirnya meningkatkan risiko infeksi nosokomial.  

Fakta lainnya selama bulan puasa, banyak perawat yang 

mengambil cuti untuk menjalankan ibadah, yang berdampak pada 

peningkatan beban kerja bagi perawat yang tetap bertugas. Hal ini 

membuat perawat lain harus menangani lebih banyak pasien dan 

tanggung jawab, yang menyebabkan mereka merasa lebih lelah secara 

fisik dan mental. Situasi ini juga bisa mempengaruhi kualitas 

pelayanan kesehatan, karena tekanan kerja yang lebih tinggi membuat 

perawat lebih rentan terhadap kelelahan dan stres. 

Terdapat hubungan yang erat antara kelelahan pekerja dengan 

aktivitas petugas kesehatan. Apabila tingkat kualitas kerja seorang 

pegawai terganggu karena kelelahan fisik atau mental, maka pegawai 

akan merasakan akibatnya berupa penurunan kualitas pekerja. 

Individu yang mengalami beban kerja berlebih dapat menyebabkan 

turunnya motivasi karyawan di tempat kerja (Purnama et al., 2017). 

Kemudian menurut Kadarisman dalam (Nisa, 2020) Kondisi kerja juga 

mempengaruhi motivasi seseorang dalam bekerja. Kondisi kerja juga 

menjadi salah satu faktor yang menentukan motivasi dan semangat 

kerja. Setiap orang akan lebih bersedia bekerja keras apabila kondisi 

kerja menyenangkan dan nyaman. Namun, lingkungan kerja yang 

tidak menyenangkan akan dapat mengurangi performa kerja dan pada 

akhirnya menurunkan produktivitas dan inefisiensi organisasi. 

Dalam konsep manajemen, reward atau penghargaan sebagai 

sarana untuk meningkatkan motivasi pekerja. Hal ini disebabkan 

karena imbalan memungkinkan pekerja merasa puas terhadap 
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kebutuhan yang ingin dipenuhi melalui perilaku kerjanya, dan ketika 

kepuasan karyawan terpenuhi maka minatnya terhadap pekerjaan 

meningkat. Untuk menciptakan motivasi yang baik, manajemen perlu 

memperhatikan apakah imbalan yang ditawarkan sepadan dengan 

beban kerja dan tanggung jawab pekerja (Nizam et al., 2024). 

Hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja belum tentu 

tetap, motivasi kerja perawat yang tinggi belum tentu mempengaruhi 

kinerjanya. Motivasi tidak serta merta mempengaruhi kinerja 

perawat, karena ada berbagai faktor yang berhubungan dengan 

motivasi. Faktor yang mempengaruhi motivasi adalah personal 

(kebutuhan, sikap, minat) dan profesional (jenis pekerjaan, tanggung 

jawab, kepuasan kerja). Kondisi kerja (lingkungan, kerja organisasi, 

perilaku). Ada juga beberapa cara untuk meningkatkan motivasi. Hal 

ini berarti menilai sikap, menjadi manajer yang lebih baik, 

meningkatkan komunikasi, menciptakan budaya bebas menyalahkan, 

memupuk kolaborasi, dan mendorong spontanitas (Porotu’o, 2021). 

Berbanding terbalik dengan pendapat (Melissa, 2020) motivasi 

petugas kesehatan berpengaruh terhadap kinerja petugas kesehatan. 

Hal ini karena motivasi adalah tentang bagaimana anda 

mengembangkan semangat dalam bekerja agar Anda bekerja keras 

dan menggunakan seluruh keterampilan dan kemampuan Anda untuk 

mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan (2012) 

motivasi dipengaruhi beberapa faktor antara lain Kompensasi, gaya 

kepemimpinan, disiplin kerja, budaya organisasi, lingkungan kerja, 

beban kerja, stres kerja, dan kepuasan kerja semuanya berperan 

dalam mempengaruhi kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa selain 
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motivasi, banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja. Kinerja 

seorang perawat adalah hasil kerja dari segi kualitas dan kuantitas 

yang dicapai selama melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan.  

Ayat yang mengajarkan bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, 

akan mendapatkan ganjaran dari Allah yakni dalam QS Al-

Zalzalah/99:7-8. 

 

  فَمَنْ 
ْ

عْمَل   يَّ
َ

ثْقَال ةٍ  مِّ ٍۚ  خَيْرًا ذَرَّ   وَمَنْ  ٧ يَّرَه 
ْ

عْمَل   يَّ
َ

ثْقَال ةٍ  مِّ ا ذَرَّ   ٨ࣖ  يَّرَه   شَرًّ
 

 Terjemahnya: 

“Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan 

melihat (balasan)-nya. Siapa yang mengerjakan kejahatan 

seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya” (Kementerian 

Agama RI, 2019). 

Pada tafsir Al-Mishbah yang ditulis  oleh (Q. Shihab, 2006b) ) 

menerangkan kata (ٍ ة  dzarrah, yang sebagian orang pahami berarti (ذرََّ

semut kecil di awal kehidupan. Ada yang mengatakan hal itu 

disebabkan oleh debu yang beterbangan di celah-celah sinar matahari 

yang menyinari lubang dan jendela. Padahal, kata ini digunakan untuk 

menggambarkan hal terkecil. Apa pun makna linguistiknya, yang jelas 

ayat ini menekankan bahwa perbuatan sekecil apapun yang dilakukan 

manusia akan memperoleh balasan sesuai dengan amalannya. 

Dalam konteks motivasi dan kinerja perawat, ayat ini 

mengingatkan bahwa setiap usaha dan pelayanan mereka, sekecil 

apapun, tidak akan luput dari perhatian Allah dan akan mendapatkan 

balasan yang pantas. Beban kerja yang berat adalah tantangan besar 

yang dihadapi perawat, seperti sering bekerja berjam-jam, tetapi gaji 
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yang diterima tidak sepadan. Hal ini bisa menyebabkan stres, 

kelelahan emosional, dan penurunan motivasi. Ketidakadilan ini tidak 

hanya mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental perawat, tetapi 

juga kualitas layanan kepada pasien. Oleh karena itu, diperlukan 

kebijakan yang lebih adil terkait kompensasi dan kondisi kerja. 

4. Hubungan Supervisi dengan Kinerja Perawat dalam 

Mencegah Terjadinya Infeksi Nosokomial di RSUD Haji 

Makassar  

Apabila kegiatan supervisi dilaksanakan dengan baik, maka 

efisiensi kerja perawat dalam menjalankan tugasnya pun meningkat. 

Pengawasan harus dilakukan sedemikian rupa untuk menjamin 

kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan, terutama dalam 

upaya penyelesaian masalah yang mengutamakan kepentingan 

bawahan (Mureski, 2021). 

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa dari 4 responden 

yang merasa supervisi kurang terdapat 3 orang (75%) dengan kinerja 

kurang baik dan 1 orang (25%) yang berkinerja baik. Sedangkan 104 

responden yang merasa supervisi baik terdapat 22 orang (21,2%) 

yang berkinerja kurang baik dan 82 orang (78,8%) yang berkinerja 

baik. Setelah itu dilakukan hasil uji bivariat didapatkan P-Value=0,038 

(p<0,05), maka Ha diterima yang berarti terdapat hubungan yang 

signifikan antara supervisi dengan kinerja perawat dalam mencegah 

terjadinya infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan (Adhy Purnawan et al., 2021) dari 

uji statistik diperoleh nilai (P-Value = 0,002) sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa terdapat hubungan supervisi perawat dengan 

pencegahan infeksi nosokomial. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara supervisi dengan kinerja perawat karena dengan 

adanya supervisi perawat cenderung lebih disiplin dan 

bertanggungjawab untuk menjaga standar kebersihan yang tinggi 

serta lebih cepat mendeteksi dan mengatasi potensi risiko infeksi.  

Semakin baik pengawasan yang dilakukan, semakin baik pula 

kinerjanya. Sebaliknya, jika pengawasan yang diterapkan tidak 

memadai maka kinerja akan menurun. Karena prinsip pengawasan 

adalah menjamin kondisi kerja yang nyaman dan optimal untuk 

memperlancar pelaksanaan pekerjaan. Manfaat supervisi adalah 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Pengawasan yang efektif 

membantu meningkatkan produktivitas pekerja melalui 

pengorganisasian kerja yang tepat, instruksi khusus sesuai standar 

kerja, dan penyediaan peralatan dan sumber daya lainnya yang 

memadai. Tugas utama seorang supervisor adalah mengkoordinasikan 

sistem kerja di unit kerjanya secara efektif untuk mencapai hasil yang 

terbaik (Adhy Purnawan et al., 2021). Kemudian (S, Y. K., Harianti, T., 

& Pujiastuti, 2015) mengatakan peningkatan kinerja perawat dalam 

melaksanakan rencana pencegahan dan pengendalian infeksi 

nosokomial memerlukan dedikasi dan dukungan kepemimpinan. 

Perencanaan yang tepat secara tidak langsung akan 

memberikan hasil yang lebih baik pada tahap implementasi. 

Sebaliknya, perencanaan yang buruk secara tidak langsung dapat 

menimbulkan hasil yang buruk pada tahap implementasi. 
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Penyelenggaraan fungsi organisasi pengelolaan ruang disusun untuk 

menjamin adanya pembagian tugas yang jelas sesuai dengan 

keterampilan staf perawat yang bertugas, pembagian tanggung jawab, 

serta terjalinnya hubungan antar staf perawat yang telah ada. Tujuan 

adalah untuk mencapai tujuan tertentu(Raodhah, 2018). 

Pentingnya menyampaikan amanat dengan penuh tanggung 

jawab dan menetapkan hukum dengan adil dapat dilihat dalam firman 

Allah swt.. dalam QS An-Nisa/4:58. 

نَّ   َ  اِّ مْ  اللّٰه
ُ
مُركُ

ْ
نْ  يَأ

َ
وا ا مٰنٰتِّ  تُؤَدُّ

َ
ا
ْ
ٰٓى ال ل هَا   اِّ هْلِّ

َ
ذَا ا مْتُمْ  وَاِّ

َ
بَيْنَ  حَك  

نْ  النَّاسِّ  
َ
مُوْا ا

ُ
ك حْ

َ
عَدْلِّ  ت

ْ
ال نَّ  ٍۗ  بِّ َ  اِّ ا اللّٰه مَّ عِّ مْ  نِّ

ُ
ظُك ه   يَعِّ نَّ  ٍۗ  بِّ َ  اِّ انَ  اللّٰه

َ
ك  

يْعًاۢ  يْرًا سَمِّ   ٥٨ بَصِّ
   Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah 
kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara 
manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” 
(Kementerian Agama RI, 2019). 

Dalam tafsir Al-Mishbah yang ditulis  oleh (Q. Shihab, 2006c) 

menerangkan amanah adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak 

lain untuk diamankan dan dikembalikan pada waktunya atau atas 

permintaan pemiliknya. Hal ini diberikan hanya kepada mereka yang 

mampu melindungi dengan baik apa yang telah diberikan, sesuai 

dengan kebijaksanaan. Agama mengajarkan bahwa amanah adalah 

landasan keimanan, berdasarkan sabda nabi: “Siapa yang tidak 

beriman maka tidak memiliki amanah”. Amanah membutuhkan 

kepercayaan, dan kepercayaan ini menghasilkan ketenangan pikiran, 
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yang pada gilirannya menciptakan kepercayaan. Pentingnya adil 

dalam memutuskan perkara dan memimpin dengan keadilan.  

Dalam konteks supervisi kinerja perawat, ayat ini 

menerangkan bahwa supervisor harus menjalankan tugas mereka 

dengan konsisten, memastikan bahwa perawat mampu melaksanakan 

tanggung jawab mereka secara profesional dan tepat. Evaluasi kinerja 

harus dilakukan secara objektif dan adil, tanpa bias atau diskriminasi, 

untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan adil. 

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, supervisor dapat membantu 

perawat meningkatkan kinerja mereka, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 

pasien. 

5. Hubungan Religiusitas dengan Kinerja Perawat dalam 

Mencegah Terjadinya Infeksi Nosokomial di RSUD Haji 

Makassar 

Agama mempunyai pengaruh penting terhadap perilaku dan 

interaksi karyawan dengan berbagai aspek kehidupan kerja. Ini 

memiliki dampak besar pada spiritualitas dan psikologi serta 

pertumbuhan pribadi seseorang. Keyakinan agama juga berkontribusi 

pada kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan dengan baik 

dan mengatasi kesulitan. Penelitian teoritis dan empiris telah 

dilakukan mengenai refleksi keyakinan dan perilaku keagamaan pada 

individu dan pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat di tempat 

kerja  (Munir et al., 2023). 

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa dari 3 responden 

yang religiusitasnya kurang terdapat 3 orang (100%) dengan kinerja 
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kurang baik dan tidak terdapat orang yang berkinerja baik. Sedangkan 

100 responden yang religiusitasnya baik terdapat 22 orang (21%) 

yang berkinerja kurang baik dan 83 orang (79%) yang berkinerja 

baik. Setelah itu dilakukan hasil uji bivariat didapatkan P-Value=0,011 

(p<0,05), maka Ha diterima yang berarti terdapat hubungan yang 

signifikan antara religiusitas dengan kinerja perawat dalam mencegah 

terjadinya infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar. Hal ini sejalan 

dengan penelitian (Prasetyo & Anitra, 2020)  memperoleh nilai 

p=0.000 sehingga (p<0,05) artinya terdapat hubungan yang searah 

atau positif signifikan pada variabel religiusitas terhadap resiliensi. 

Selain itu didukung dengan penelitian (Novalia et al., 2021) Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya kebijakan 

Islam untuk meningkatkan religiusitas karyawan, terjadi peningkatan 

kinerja yang signifikan. Aspek-aspek seperti kejujuran, kedisiplinan, 

dan loyalitas karyawan mengalami perbaikan yang mencolok. Ini 

mengindikasikan bahwa tingkat religiusitas memiliki dampak positif 

terhadap kinerja karyawan. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara religiusitas dengan kinerja perawat karena 

keyakinan dan praktik keagamaan dapat membentuk etos kerja yang 

kuat dan rasa tanggungjawab yang mendalam. Perawat akan 

terdorong untuk bekerja dengan kejujuran dan berkomitmen tinggi 

meskipun menghadapi tantangan yang berat. 

Pandangan seseorang terhadap pekerjaannya dipengaruhi oleh 

semangat kerja yang berasal dari nilai-nilai keagamaan yang 

diyakininya. Keterkaitan antara religiusitas dan aktivitas dalam dunia 
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kerja dapat dilihat dari sikap seorang pekerja yang memiliki dasar 

religius yang kuat, yang memotivasi mereka untuk memberikan yang 

terbaik dalam pekerjaannya (H. Maulana & Fahrullah, 2020). Perawat 

yang memiliki tingkat religiusitas yang kurang kuat rentan terhadap 

pengaruh luar yang dapat mendorong mereka untuk melanggar 

prinsip-prinsip agama yang diyakini (Satrio et al., 2020). 

Islam mengajarkan bahwa jika seseorang bekerja dengan 

amanah dan penuh keikhlasan akan mendapatkan ganjaran di dunia 

dan di akhirat. Jika seorang perawat menjalankan tugasnya dengan 

amanah dan niat menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah atau 

ladang pahala, ini berarti ia telah menunaikan kewajibannya dan 

berhak menerima gaji dari hasil pekerjaannya. Hasil kerja yang 

diperoleh di dunia dianggap berkah dan akan mendapatkan nilai 

tambah yaitu pahala di akhirat nanti. Sebagaimana yang disebutkan 

juga dalam QS Al-Ahqaf: 46/19. 

مُوْنَ 
َ
ا يُظْل

َ
هُمْ وَهُمْ ل

َ
عْمَال

َ
يَهُمْ ا ِّ

يُوَف  وْاٍۚ وَلِّ
ُ
ل ٍ دَرَجٰتٌ مّ َِّّا عَمِّ

 
كُل   ١٩وَلِّ

  Terjemahnya: 
“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa 
yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan 
balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan” 
(Kementerian Agama RI, 2019). 

Dalam tafsir Al-Mishbah yang ditulis  oleh (Q. Shihab, 2018) 

menerangkan Keadilan Allah terhadap kedua kelompok manusia 

tercermin dalam ayat tersebut dengan menyatakan bahwa setiap 

orang akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatannya, 

baik itu berupa tingkatan atau derajat yang berbeda di surga atau 

neraka, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Allah menegaskan 
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bahwa tidak ada yang dirugikan dalam pemberian balasan-Nya, 

bahkan bagi yang taat akan diberi ganjaran yang melimpah dan 

berlipat ganda. 

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah selalu 

memberi pahala pada setiap perbuatan manusia. Apabila orang 

melakukan pekerjaannya dengan baik dan jujur serta memberikan 

hasil yang baik bagi organisasi, maka mereka juga akan memperoleh 

hasil yang baik dari pekerjaannya, sehingga akan menguntungkan 

dirinya dan organisasinya. Hikmah dari ayat di atas adalah bahwa 

setiap orang yang bekerja akan diberi pahala sesuai dengan 

kinerjanya. Allah meninggikan derajat orang-orang yang bekerja. 

Apabila konsep ini dipahami dengan baik maka perawat akan terpacu 

untuk bekerja secara maksimal karena menyadari bahwa Allah 

mengetahui segala aktivitasnya dan akan memberikan pahala yang 

setimpal. 

Manusia yang religius adalah manusia yang menjalankan 

ibadah dengan sukarela, kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Penerapan nilai-nilai agama akan membuat individu bekerja dengan 

penuh tanggung jawab, karena individu dalam organisasi akan 

menyadari bahwa semua tugas yang dilakukan harus dilakukan 

dengan baik, karena segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan baik 

di dunia maupun di akhirat, tentunya ini akan turut serta akan 

mempengaruhi seseorang dalam berkinerja didalam organisasi 

(Nurani, 2023). 

 

 



99 
   

 
 

Sebagaimana yang disebutkan juga dalam QS Hud: 11/114. 

مِّ  قِّ
َ
وةَ  وَا

ٰ
ل يِّ  الصَّ

هَارِّ  طَرَفَ
فًا النَّ

َ
نَ  وَزُل يْلِّ  م ِّ

َّ
نَّ  ٍۗ ال حَسَنٰتِّ  اِّ

ْ
بْنَ  ال ٍۗ  يُذْهِّ تِّ

ٰ
ا ي ِّ السَّ  

رٰى ذٰلِّكَ  
ْ
يْنَ  ذِّك رِّ كِّ

لذه   ١١٤ لِّ
Terjemahnya: 

“Dirikanlah shalat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan 
pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-
perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah 
peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat 
(Allah)”(Kementerian Agama RI, 2019). 
 

Pada tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh (Q. Shihab, 2006e) 

pentingnya melaksanakan shalat dengan benar sesuai ketentuan pada 

waktu-waktu yang telah ditentukan, seperti Subuh, Zuhur, Asar, 

Maghrib, dan Isya, serta meliputi shalat witir dan tahajud. Shalat yang 

teratur dapat menyucikan jiwa dan mengekang nafsu dari perbuatan 

jahat. Perbuatan baik seperti shalat, zakat, sedekah, dan istighfar 

dapat menghapus dosa kecil, sementara dosa besar memerlukan 

taubat yang tulus dan permohonan ampun. Petunjuk ini sangat 

bermanfaat bagi mereka yang mengingat Allah. Selain shalat, bersabar 

dalam menjalankan perintah Allah juga penting, karena tanpa 

kesabaran, sulit mencapai ketaatan dan kesuksesan baik di dunia 

maupun di akhirat. 

Jika dikaitkan dengan religiusitas dalam bekerja ialah bahwa 

pelaksanaan shalat dan perbuatan baik lainnya dapat mempengaruhi 

sikap dan perilaku seseorang di tempat kerja. Dengan menjalankan 

shalat secara disiplin, seseorang diharapkan memiliki kedisiplinan 

yang sama dalam pekerjaannya, menunjukkan kejujuran, dan etos 

kerja yang tinggi. Selain itu, kesadaran spiritual yang ditanamkan 
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melalui shalat dapat membantu seseorang menghadapi tantangan dan 

kesulitan di tempat kerja dengan sabar dan tenang, serta 

menginspirasi mereka untuk bekerja dengan tujuan yang lebih mulia 

dan penuh tanggung jawab. 

 Keterbatasan Penelitian D.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengalami 

beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud antara lain: 

1. Keterbatasan Waktu Responden 

Perawat di instalasi rawat inap sering memiliki jadwal kerja 

yang sangat padat, Sehingga perawat kurang memiliki waktu luang 

untuk berpartisipasi dalam penelitian. Hal Ini bisa menyebabkan 

kesulitan dalam mengatur waktu untuk mengisi kuesioner atau 

berpartisipasi dalam pengumpulan data.  

2. Keterbatasan Kejujuran Responden 

Kemungkinan sebagian dari beberapa responden cenderung 

memberikan jawaban yang dianggap dapat diterima sosialnya bukan 

jawaban yang benar-benar mencerminkan pendapat atau 

pemahaman mereka. 

3. Keterbatasan Variabel Penelitian 

Penelitian ini hanya melakukan pengkajian variabel religiusitas 

pada dimensi keyakinan saja. Sehingga diperlukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengeksplorasi dimensi lain pada variabel religiusitas. 

Kemudian dapat melakukan teknik observasi langsung untuk 

menilai kinerja perawat dalam mencegah terjadinya infeksi 

nosokomial di rumah sakit. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dari total 108 responden, distribusi frekuensi responden 

berdasarkan kinerja perawat dalam mencegah terjadi infeksi 

nosokomial di RSUD Haji Makassar sebanyak 83 orang (76,9%) 

dengan kategori kinerja baik dan sebanyak 25 orang (23,1%) 

dengan kategori kurang baik. 

2. Ada  hubungan antara pengetahuan dengan kinerja perawat dalam 

mencegah terjadinya infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar  

Provinsi Sulawesi-Selatan (P-Value=0,002). 

3. Ada hubungan antara sikap dengan kinerja perawat dalam 

mencegah terjadinya infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar 

Provinsi Sulawesi-Selatan P-Value=0,001). 

4. Tidak Ada hubungan antara motivasi dengan kinerja perawat 

dalam mencegah terjadinya infeksi nosokomial di RSUD Haji 

Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan (P-Value=0,082). 

5. Ada hubungan antara supervisi dengan kinerja perawat dalam 

mencegah terjadinya infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar  

Provinsi Sulawesi-Selatan (P-Value=0,038). 

6. Ada hubungan antara religiusitas dengan kinerja perawat dalam 

mencegah terjadinya infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar 

Provinsi Sulawesi-Selatan (P-Value=0,011). 
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 Implikasi Penelitian B.

Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait faktor yang 

berhubungan dengan kinerja perawat dalam mencegah terjadinya 

infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan. 

Terdapat beberapa saran yang diajukan oleh peneliti, antara lain: 

1. Bagi pihak rumah sakit memberikan pujian dan penghargaan bisa 

berupa sertifikat atau pengakuan kepala ruangan kepada perawat 

guna meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Keberhasilan 

pelayanan rumah sakit sangat bergantung pada kontribusi 

perawat dan kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya 

dengan baik. 

2. Bagi perawat agar dapat meningkatkan kesadaran diri akan 

pentingnya patuh terhadap protokol kesehatan sesuai standar 

operasional prosedur (SOP) yang ada dalam menjaga kebersihan 

tangan, penggunaan alat pelindung diri, dan prosedur sterilisasi, 

bahwa hal tersebut penting untuk mencegah infeksi nosokomial. 

3. Saran bagi peneliti selanjutnya antara lain mempertimbangkan 

penggunaan variabel tambahan dan metode observasi langsung, 

serta melakukan wawancara mendalam kepada seluruh pihak 

yang terlibat dalam pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit.  
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Lampiran  1. Kusioner Penelitian 

 
“FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KINERJA PERAWAT DALAM 

MENCEGAH TERJADINYA INFEKSI NOSOKOMIAL  
DI RSUD HAJI PROVINSI SULAWESI-SELATAN” 

 

Petunjuk pengisian: 

Berikan tanda checklist () pada pilihan jawaban yang paling benar 

sesuai dengan pengetahuan anda. 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama/Inisial : 

2. Umur : 

3. Jenis Kelamin :  Laki-laki   Perempun 

4. Pendidikan :   D III    D IV 

    S1    Ners 

5. Lama masa kerja :  

 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

Keterangan Pengisian: 

Pada bagian ini, Anda diminta untuk memberikan tanda checklist () 

pada pilihan jawaban yang benar sesuai dengan pengetahuan Anda. 

 

1. Pengetahuan  

No Pertanyaan Kode Jawaban 
Benar Salah 

1 Infeksi nosokomial adalah infeksi yang 
diperoleh di fasilitas kesehatan 

  

2 Infeksi nosokomial adalah infeksi yang timbul 
setelah 1x24 jam sejak mulai perawatan di 
rumah sakit 

  

3 Penggunaan sarung tangan yang sudah 
terkontaminasi darah dapat dipakai secara 
berulang-ulang 

  

4 Penyebaran infeksi hanya bisa ditularkan dari 
pasien ke pasien saja 

  

5 Cara melindungi pasien dari infeksi 
nosokomial salah satunya memperhatikan 
antibiotik yang diberikan 
 

  

No. 
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6 Infeksi nosokomial yang terjadi pada pasien 
menyebabkan peningkatan hari perawatan 

  

 
7  

Menjaga kebersihan tangan sebelum dan 
sesudah kontak dengan pasien dapat 
mengurangi infeksi nosokomial 

  

8 Instrumen tajam salah satunya jarum suntik 
yang sudah digunakan dibuang ke dalam 
tempat yang tembus tusukan 

  

9 Dampak signifikan dari infeksi nosokomial 
pada pasien salah satunya kecacatan 

  

10 Salah satu cara untuk membatasi transmisi 
organisme dari pasien yaitu dengan sterilisasi 
alat 

  

Sumber: (Dwi Astari, 2019) 

2. Sikap 

No Pertanyaan Kode Jawaban 
Ya Tidak 

1 Setiap sesudah melakukan tindakan 
keperawatan saya tidak lupa untuk mencuci 
tangan 

  

2 Sarung tangan yang sudah saya gunakan, saya 
gunakan lagi untuk tindakan selanjutnya 

  

3 Alat yang sudah digunakan oleh teman saya 
untuk tindakan rawat luka, saya gunakan lagi 
rawat luka untuk pasien lain sebelum dicuci 
dan diseterilkan (pinset,gunting) 

  

4 Saya menjaga benda-benda tajam yang sudah 
tercampur oleh produk darah pasien, dengan 
cara membuangnya di tempat khusus 
pembuangan sampah medis 

  

5 Saya membuang masker yang sudah habis 
terpakai ketempat yang berwarna hitam 

  

 Sumber: (E. D. Pratiwi, 2016) 
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3. Motivasi 

Keterangan:  

SS = Sangat Setuju    TS = Tidak Setuju  

S = Setuju     STS = Sangat Tidak Setuju 

KS = Kurang Setuju  

No Pertanyaan Kode Jawaban 
SS S KS TS STS 

1 Pihak rumah sakit memberikan 
pengakuan dan pujian atas kontribusi 
pekerjaan yang baik 

     

2 Perhatian pimpinan dalam hal 
kesejahteraan karyawan membuat 
saya merasa dihargai 

     

3 Bagi saya pekerjaan harus diselesaikan 
sampai tuntas sesuai dengan rencana 

     

4 Kesungguhan untuk mencapai tujuan 
unit kerja, terletak pada diri setiap 
perawat 

     

5 Saya akan merasa senang bila 
kehadiran saya di tempat kerja sangat 
diharapkan oleh sejawat lain 

     

6 Saya memiliki hak sepenuhnya akan 
tugas yang diberikan oleh pimpinan 
sehingga tidak perlu intervensi orang 
lain 

     

7 Saya termotivasi bekerja dengan baik 
karena kondisi lingkungan yang baik 

     

 8 Saya termotivasi melakukan 
pencegahan infeksi nosokomial 
dengan mencuci tangan sebelum dan 
sesudah melakukan tindakan 
keperawatan 

     

9 Saya termotivasi melakukan 
pencegahan infeksi nosokomial 
dengan menggunakan alat pelindung 
diri pada saat melakukan tindakan 
keperawatan 

     

10 Datang lebih awal untuk segera 
mengerjakan pekerjaan rutin saya 
adalah strategi untuk menyelesaikan 
tugas lebih cepat 

     

 Sumber: (Hamzah, 2018)  
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4. Supervisi 

No Pertanyaan Kode Jawaban 
SS S KS TS STS 

1 Kepala ruangan menginformasikan 
prosedur kerja tindakan invasif di 
ruangan dalam upaya pencegahan 
infeksi nosokomial 

     

2 Uraian tugas di ruangan sudah diatur 
oleh kepala ruangan untuk perawat 
dalam tindakan pengendalian infeksi 
nosokomial 

     

3 Kepala ruangan menempatkan pasien 
di ruang rawat menurut tingkat 
kegawatan, infeksi, dan non infeksi 

     

4 Kepala ruangan melaporkan setiap 
bulan kejadian infeksi nosokomial 
kepada tim pengendalian infeksi 

     

5 Kepala ruangan bekerja sama dengan 
perawat dalam upaya pengendalian 
infeksi nosokomial 

     

6 Kepala ruangan melakukan supervisi 
perawat dalam penggunaan APD saat 
melakukan tindakan keperawatan 

     

7 Kepala ruangan menginformasikan 
penggunaan alat steril tidak boleh 
digunakan untuk pasien lain tanpa 
disterilkan terlebih dahulu 

     

8 Kepala ruangan menginformasikan 
perencanaan jumlah tenaga 
keperawatan dalam satu shift di 
ruangan 

     

9 Kepala ruangan menginformasikan 
penggunaan alat steril tidak boleh 
digunakan untuk pasien lain tanpa 
disterilkan terlebih dahulu 

     

10 Kepala ruangan mengarahkan perawat 
untuk menggunakan sarung tangan 
saat melakukan tindakan invasive 

     

Sumber: (Hamzah, 2018)  
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5. Religiusitas 

Keterangan :  

SS = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju  

S = Setuju     STS = Sangat Tidak Setuju 

N = Netral 

No Pertanyaan Kode Jawaban 
SS S N TS STS 

1 Saya yakin Allah mempunyai sikap Ar-
Rahman dan Ar-Rahim, tetapi Allah 
tetap akan memberi azab yang sangat 
pedih bagi orang yang 
menyekutukannya. Sehingga saya 
takut berbuat curang dalam bekerja 

     

2 Saya percaya janji dan ancaman Allah 
itu ada, sehingga saya dalam bekerja 
tidak berani menyalahi aturan 

     

3 Saya belum pernah melihat malaikat, 
tetapi saya yakin malaikat itu ada dan 
mengetahui bagaimana kinerja saya 
dalam bekerja dan mencatat saya 

     

4 Nabi Muhammad saw. adalah Nabi 
terakhir yang ditetapkan Allah. 
Sehingga sunnahnya menjadi pedoman 
dalam bekerja 

     

5 Al-quran dan sunnah adalah pedoman 
hidup bagi umat Islam sehingga dapat 
menjadikan kinerja saya dalam bekerja 
lebih baik 

     

6 Saya yakin Allah swt. selalu 
melindungi dan membantu saya 
dimanapun saya berada dalam 
aktivitas pekerjaan 

     

7 Saya merasa tenang dan damai dalam 
bekerja setelah melaksanakan shalat 

     

8 Dengan banyak berdzikir dalam 
bekerja saya merasa pikiran dan hati 
saya menjadi jernih 

     

9 Apabila ada teman yang membutuhkan 
bantuan, saya segera membantunya 
dalam pekerjaannya  

     

10 Saat saya sedang bekerja, hati saya 
selalu mengingat Allah swt. 

     

 Sumber: (R. Maulana, 2019) 
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6. Lembar Wawancara Kinerja Perawat  

Nama/Kode Responden: 

Hari/Tanggal: 

1. Apakah Anda mengetahui SOP pencegahan Infeksi Nosokomial 

yang berlaku di RS Haji Makassar? 

Ya      Tidak 

2. Apakah Anda menerapkan SOP pencegahan Infeksi Nosokomial 

yang berlaku di RS Haji Makassar? 

Ya      Tidak 

3. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan Pencegahan Infeksi 

Nosokomial? 

Ya      Tidak 

4. Apakah Anda menggunakan seragam sesuai dengan peraturan 

yang diterapkan? 

Ya      Tidak 

5. Pertanyaan Kualitas Pelaksaaan Pencegahan Infeksi 

Nosokomial 

Keterangan :  

SL = Selalu     K = Kadang-kadang 

SR = Sering     TP = Tidak Pernah 

Pertanyaan Kode Jawaban 
SL SR K TP 

No Five Moment (Kebiasaan Mencuci 
Tangan) 

    

1 Sebelum kontak dengan pasien     
2 Sebelum melakukan tindakan aseptic     
3 Setelah kontak dengan pasien     
4 Setelah terkena cairan tubuh pasien     
5 Setelah kontak dengan lingkungan 

sekitar pasien 
    

No Penggunaan APD     
6 Penggunaan sarung tangan sesuai 

indikasi 
    

7 Penggunaan pelindung wajah (masker)     
No Sterilisasi Alat Kesehatan     
8 Alat yang berbahan logam     
9 Alat yang berbahan kaca     

10 Alat yang berbahan karet     
No Penanganan Limbah dan 

Pengendalian Lingkungan 
    

11 Limbah padat infeksius ke kantong 
kuning 
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12 Limbah padat domestik ke kantong 
hitam 

    

13 Limbah jarum dan benda tajam lainnya 
ke wadah tahan tusuk 

    

14 Limbah cair infeksius ke saluran khusus     
 

6. Pertanyaan Waktu Pelaksanaan Pencegahan Infeksi 

Nosokomial 

Pertanyaan Waktu Ideal Kode 
Jawaban 

Ya Tidak 

No Five Moment (Kebiasaan 
Mencuci Tangan) 

 

15 Sebelum kontak dengan pasien  40-60 detik   
16 Sebelum melakukan tindakan 

aseptic 
40-60 detik   

17 Setelah kontak dengan pasien 40-60 detik   
18 Setelah terkena cairan tubuh 

pasien 
40-60 detik   

19 Setelah kontak dengan lingkungan 
sekitar pasien 

40-60 detik   

No Penggunaan APD  
20 Penggunaan sarung tangan 10-15 menit   
21 Penggunaan pelindung wajah 

(masker) 
10-15 menit   

No Sterilisasi Alat Kesehatan  
22 Alat yang berbahan logam  30 menit   
23 Alat yang berbahan kaca 15 menit   
24 Alat yang berbahan karet 10 menit   
No Penanganan Limbah dan 

Pengendalian Lingkungan 
 

25 Limbah padat infeksius ke 
kantong kuning 

Paling lama 
12 jam 

  

26 Limbah padat domestik ke 
kantong hitam 

6 jam sekali 
(paling lama 

1x24 jam) 

  

27 Limbah jarum dan benda tajam 
lainnya ke wadah tahan tusuk 

2x24 jam   

28 Limbah cair infeksius ke saluran 
khusus 

< 30 menit   

Sumber: (Sarifudin, 2018), SOP RSUD Haji Makassar, Kemenkes 2020, 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 
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Lampiran  2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Pengetahuan 

Pertanyaan r tabel t hitung Keterangan 
1 0,361 0,637 Valid 
2 0,361 0,387 Valid 
3 0,361 0,661 Valid 
4 0,361 0,472 Valid 
5 0,361 0,646 Valid 
6 0,361 0,556 Valid 
7 0,361 0,562 Valid 
8 0,361 0,560 Valid 
9 0,361 0,433 Valid 

10 0,361 0,384 Valid 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh 

item pada variabel beban kerja memiliki r hitung > r tabel dan uji 

reabilitas yang dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach 

Alpha terbukti nilai r alpha sebesar 0,726 yang berarti >0,60 

dinyatakan reliabilitas diterima. Dengan begitu seluruh item 

pertanyaan pada variabel pengetahuan dinyatakan valid. 

2. Sikap 

Pertanyaan r tabel t hitung Keterangan 
1 0,361 0,825 Valid 
2 0,361 0,581 Valid 
3 0,361 0,539 Valid 
4 0,361 0,535 Valid 
5 0,361 0,626 Valid 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh 

item pada variabel beban kerja memiliki r hitung > r tabel dan uji 

reabilitas yang dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach 

Alpha terbukti nilai r alpha sebesar 0,615 yang berarti >0,60 

dinyatakan reliabilitas diterima. Dengan begitu seluruh item 

pertanyaan pada variabel sikap dinyatakan valid. 
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3. Motivasi 

Pertanyaan r tabel t hitung Keterangan 
1 0,361 0,909 Valid 
2 0,361 0,825 Valid 
3 0,361 0,941 Valid 
4 0,361 0,869 Valid 
5 0,361 0,675 Valid 
6 0,361 0,540 Valid 
7 0,361 0,769 Valid 
8 0,361 0,730 Valid 
9 0,361 0,731 Valid 

10 0,361 0,468 Valid 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh 

item pada variabel beban kerja memiliki r hitung > r tabel dan uji 

reabilitas yang dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach 

Alpha terbukti nilai r alpha sebesar 0,897 yang berarti >0,60 

dinyatakan reliabilitas diterima. Dengan begitu seluruh item 

pertanyaan pada variabel motivasi dinyatakan valid. 

4. Supervisi 

Pertanyaan r tabel t hitung Keterangan 
1 0,361 0,505 Valid 
2 0,361 0,382 Valid 
3 0,361 0,483 Valid 
4 0,361 0,698 Valid 
5 0,361 0,755 Valid 
6 0,361 0,619 Valid 
7 0,361 0,815 Valid 
8 0,361 0,795 Valid 
9 0,361 0,795 Valid 

10 0,361 0,743 Valid 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh 

item pada variabel beban kerja memiliki r hitung > r tabel dan uji 

reabilitas yang dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach 

Alpha terbukti nilai r alpha sebesar 0,828 yang berarti >0,60 

dinyatakan reliabilitas diterima. Dengan begitu seluruh item 

pertanyaan pada variabel supervisi dinyatakan valid. 
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5. Religiusitas 

Pertanyaan r tabel t hitung Keterangan 
1 0,361 0,877 Valid 
2 0,361 0,978 Valid 
3 0,361 0,978 Valid 
4 0,361 0,978 Valid 
5 0,361 0,906 Valid 
6 0,361 0,980 Valid 
7 0,361 0,852 Valid 
8 0,361 0,733 Valid 
9 0,361 0,885 Valid 

10 0,361 0,978 Valid 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh 

item pada variabel beban kerja memiliki r hitung > r tabel dan uji 

reabilitas yang dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach 

Alpha terbukti nilai r alpha sebesar 0,792 yang berarti >0,60 

dinyatakan reliabilitas diterima. Dengan begitu seluruh item 

pertanyaan pada variabel religiusitas dinyatakan valid. 

6. Kinerja 

Pertanyaan r tabel t hitung Keterangan 
1 0,361 0,533 Valid 
2 0,361 0,533 Valid 
3 0,361 0,450 Valid 
4 0,361 0,392 Valid 
5 0,361 0,869 Valid 
6 0,361 0,870 Valid 
7 0,361 0,929 Valid 
8 0,361 0,929 Valid 
9 0,361 0,753 Valid 

10 0,361 0,881 Valid 
11 0,361 0,870 Valid 
12 0,361 0,680 Valid 
13 0,361 0,364 Valid 
14 0,361 0,408 Valid 
15 0,361 0,843 Valid 
16 0,361 0,771 Valid 
17 0,361 0,694 Valid 
18 0,361 0,873 Valid 
19 0,361 0,392 Valid 
20 0,361 0,509 Valid 
21 0,361 0,463 Valid 
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Pertanyaan r tabel t hitung Keterangan 
22 0,361 0,405 Valid 
23 0,361 0,439 Valid 
24 0,361 0,432 Valid 
25 0,361 0,381 Valid 
26 0,361 0,745 Valid 
27 0,361 0,620 Valid 
28 0,361 0,760 Valid 
29 0,361 0,502 Valid 
30 0,361 0,518 Valid 
31 0,361 0,518 Valid 
32 0,361 0,518 Valid 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh 

item pada variabel beban kerja memiliki r hitung > r tabel dan uji 

reabilitas yang dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach 

Alpha terbukti nilai r alpha sebesar 0,935 yang berarti >0,60 

dinyatakan reliabilitas diterima. Dengan begitu dari 32 item 

pertanyaan pada variabel religiusitas dinyatakan valid. 
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Lampiran  3. Master Tabel 

Inisial Umur Jenis Kelamin Pendidikan Masa Kerja Pengetahuan Sikap Motivasi Supervisi Religiusitas Kinerja 
R1 25-30 Perempuan D III 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R2 31-40 Perempuan D III 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R3 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R4 31-40 Laki-laki Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R5 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R6 41-53 Perempuan D III 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Kurang Baik 
R7 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R8 31-40 Perempuan D III 2-10 Baik Negatif Tinggi Baik Baik Baik 
R9 25-30 Laki-laki D III 2-10 Baik Positif Tinggi Kurang Baik Kurang Baik 
R10 31-40 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R11 31-40 Perempuan SI 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R12 31-40 Perempuan D III 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R13 31-40 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Kurang Baik 
R14 31-40 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R15 31-40 Perempuan D III 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R16 31-40 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Kurang Baik 
R17 41-53 Perempuan SI 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R18 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R19 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R20 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R21 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R22 31-40 Laki-laki SI 2-10 Baik Negatif Rendah Baik Baik Kurang Baik 
R23 31-40 Perempuan D III 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Kurang Baik 
R24 31-40 Laki-laki SI 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R25 31-40 Perempuan Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R26 31-40 Perempuan Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Kurang Baik Kurang Baik 
R27 41-53 Perempuan Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R28 25-30 Laki-laki D III 2-10 Kurang Baik Positif Rendah Baik Baik Kurang Baik 
R29 31-40 Laki-laki Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
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Inisial Umur Jenis Kelamin Pendidikan Masa Kerja Pengetahuan Sikap Motivasi Supervisi Religiusitas Kinerja 
R30 25-30 Laki-laki SI 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R31 31-40 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R32 31-40 Laki-laki Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R33 31-40 Perempuan Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R34 31-40 Perempuan Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R35 25-30 Perempuan D III 2-10 Kurang Baik Positif Tinggi Baik Baik Kurang Baik 
R36 41-53 Perempuan SI 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R37 31-40 Laki-laki D III 2-10 Baik Positif Rendah Baik Baik Baik 
R38 31-40 Laki-laki D III 2-10 Baik Positif Rendah Baik Baik Kurang Baik 
R39 31-40 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R40 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Negatif Tinggi Baik Baik Baik 
R41 31-40 Perempuan Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R42 31-40 Perempuan D III 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R43 31-40 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R44 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R45 31-40 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R46 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Negatif Tinggi Baik Baik Kurang Baik 
R47 25-30 Perempuan D III 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R48 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R49 41-53 Laki-laki D III 11-26 Baik Positif Rendah Baik Baik Kurang Baik 
R50 31-40 Perempuan Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R51 31-40 Perempuan Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R52 31-40 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R53 31-40 Perempuan D III 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R54 25-30 Perempuan SI 2-10 Kurang Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R55 41-53 Perempuan SI 11-26 Kurang Baik Positif Tinggi Baik Kurang Kurang Baik 
R56 25-30 Laki-laki SI 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R57 31-40 Perempuan D IV 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R58 31-40 Perempuan SI 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R59 31-40 Perempuan D III 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R60 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
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Inisial Umur Jenis Kelamin Pendidikan Masa Kerja Pengetahuan Sikap Motivasi Supervisi Religiusitas Kinerja 
R61 31-40 Perempuan Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R62 31-40 Perempuan SI 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R63 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Kurang Baik 
R64 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R65 31-40 Perempuan D III 11-26 Baik Negatif Tinggi Baik Baik Kurang Baik 
R66 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Rendah Baik Baik Baik 
R67 31-40 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R68 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R69 31-40 Perempuan D III 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Kurang Baik 
R70 25-30 Laki-laki Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R71 41-53 Laki-laki Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R72 31-40 Perempuan D III 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R73 31-40 Perempuan D III 2-10 Baik Positif Rendah Baik Baik Baik 
R74 41-53 Perempuan Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R75 31-40 Perempuan SI 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R76 25-30 Perempuan SI 2-10 Kurang Baik Negatif Tinggi Baik Kurang Kurang Baik 
R77 25-30 Perempuan D III 2-10 Baik Positif Tinggi Kurang Baik Kurang Baik 
R78 31-40 Perempuan Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R79 31-40 Perempuan Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R80 25-30 Perempuan Ners 2-10 Baik Positif Rendah Baik Baik Baik 
R81 31-40 Perempuan D III 2-10 Baik Negatif Tinggi Baik Baik Kurang Baik 
R82 31-40 Laki-laki Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R83 31-40 Perempuan Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R84 31-40 Perempuan D III 2-10 Baik Negatif Tinggi Baik Baik Kurang Baik 
R85 31-40 Perempuan SI 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R86 31-40 Perempuan SI 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R87 31-40 Perempuan SI 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R88 31-40 Laki-laki Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Kurang Baik 
R89 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R90 31-40 Perempuan Ners 11-26 Baik Negatif Tinggi Baik Baik Kurang Baik 
R91 31-40 Perempuan D III 2-10 Baik Positif Tinggi Kurang Baik Baik 
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Inisial Umur Jenis Kelamin Pendidikan Masa Kerja Pengetahuan Sikap Motivasi Supervisi Religiusitas Kinerja 
R92 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R93 25-30 Laki-laki D III 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R94 31-40 Perempuan D III 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R95 31-40 Perempuan Ners 2-10 Kurang Baik Positif Tinggi Baik Kurang Kurang Baik 
R96 31-40 Perempuan D III 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Kurang Baik 
R97 31-40 Perempuan Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R98 41-53 Perempuan SI 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R99 41-53 Laki-laki Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R100 31-40 Perempuan Ners 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R101 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R102 41-53 Perempuan Ners 11-26 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R103 31-40 Perempuan SI 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Kurang Baik 
R104 31-40 Laki-laki D III 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R105 31-40 Perempuan D III 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R106 31-40 Perempuan Ners 2-10 Baik Negatif Tinggi Baik Baik Baik 
R107 31-40 Perempuan D III 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
R108 31-40 Perempuan D III 2-10 Baik Positif Tinggi Baik Baik Baik 
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Lampiran  4. Output SPSS Versi 25 

 
 

Umur 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25-35 Tahun 45 41.7 41.7 41.7 

36-45 Tahun 50 46.3 46.3 88.0 

46-53 Tahun 13 12.0 12.0 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 
 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-lak 19 17.6 17.6 17.6 

Perempuan 89 82.4 82.4 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid D III 32 29.6 29.6 29.6 

D IV 1 .9 .9 30.6 

Ners 57 52.8 52.8 83.3 

SI 18 16.7 16.7 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

 

Lama Kerja 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2-10 Tahun 67 62.0 62.0 62.0 

11-26 Tahun 41 38.0 38.0 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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Pengetahuan 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Baik 6 5.6 5.6 5.6 

Baik 102 94.4 94.4 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

Sikap 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Negatif 10 9.3 9.3 9.3 

Positif 98 90.7 90.7 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 
 

Motivasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 8 7.4 7.4 7.4 

Tinggi 100 92.6 92.6 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

Supervisi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 4 3.7 3.7 3.7 

Baik 104 96.3 96.3 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

Religiusitas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 3 2.8 2.8 2.8 

Baik 105 97.2 97.2 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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Kinerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Baik 25 23.1 23.1 23.1 

Baik 83 76.9 76.9 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

 

 

Pengetahuan * Kinerja Crosstab 

 

Kinerja 

Total 

Kurang 

Baik Baik 

Pengetahua

n 

Kurang 

Baik 

Count 5 1 6 

% within 

Pengetahuan 

83.3% 16.7% 100.0% 

Baik Count 20 82 102 

% within 

Pengetahuan 

19.6% 80.4% 100.0% 

Total Count 25 83 108 

% within 

Pengetahuan 

23.1% 76.9% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 12.936a 1 .000   

Continuity 

Correctionb 

9.601 1 .002 
  

Likelihood Ratio 10.499 1 .001   

Fisher's Exact Test    .002 .002 

Linear-by-Linear 

Association 

12.816 1 .000 
  

N of Valid Cases 108     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1.39. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Sikap * Kinerja Crosstabulation 

 

Kinerja 

Total Kurang Baik Baik 

Skip Negatif Count 7 3 10 

% within skip 70.0% 30.0% 100.0% 

Positif Count 18 80 98 

% within skip 18.4% 81.6% 100.0% 

Total Count 25 83 108 

% within skip 23.1% 76.9% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 13.598a 1 .000   

Continuity 

Correctionb 

10.851 1 .001 
  

Likelihood Ratio 11.176 1 .001   

Fisher's Exact Test    .001 .001 

Linear-by-Linear 

Association 

13.472 1 .000 
  

N of Valid Cases 108     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

2.31. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

Motivasi * Kinerja Crosstab 

 

Kinerja 

Total Kurang Baik Baik 

Motivasi Rendah Count 4 4 8 

% within Motivasi 50.0% 50.0% 100.0% 

Tinggi Count 21 79 100 

% within Motivasi 21.0% 79.0% 100.0% 

Total Count 25 83 108 

% within Motivasi 23.1% 76.9% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 3.502a 1 .061   

Continuity 

Correctionb 

2.061 1 .151 
  

Likelihood Ratio 2.987 1 .084   

Fisher's Exact Test    .082 .082 

Linear-by-Linear 

Association 

3.469 1 .063 
  

N of Valid Cases 108     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1.85. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

Supervisi * Kinerja Crosstab 

 

Kinerja 

Total Kurang Baik Baik 

Supervisi Kurang Count 3 1 4 

% within Supervisi 75.0% 25.0% 100.0% 

Baik Count 22 82 104 

% within Supervisi 21.2% 78.8% 100.0% 

Total Count 25 83 108 

% within Supervisi 23.1% 76.9% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.278
a
 1 .012   

Continuity Correction
b
 3.616 1 .057   

Likelihood Ratio 5.045 1 .025   

Fisher's Exact Test    .038 .038 

Linear-by-Linear 

Association 

6.220 1 .013 
  

N of Valid Cases 108     
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a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .93. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Religiusitas * Kinerja Crosstab 

 

Kinerja 

Total Kurang Baik Baik 

Religiusitas Kurang Count 3 0 3 

% within 

Religiusitas 

100.0% 0.0% 100.0% 

Baik Count 22 83 105 

% within 

Religiusitas 

21.0% 79.0% 100.0% 

Total Count 25 83 108 

% within 

Religiusitas 

23.1% 76.9% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 10.245a 1 .001   

Continuity 

Correctionb 

6.283 1 .012 
  

Likelihood Ratio 9.071 1 .003   

Fisher's Exact Test    .011 .011 

Linear-by-Linear 

Association 

10.150 1 .001 
  

N of Valid Cases 108     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

.69. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran  5.  Informed Consent 



134 
   

 
 

Lampiran  6.  Kode Etik Penelitian 
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Lampiran  7. Izin Penelitian dari Lp2m UIN Alauddin Makassar  
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Lampiran  8. Izin Penelitian dari DPM PTSP 
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Lampiran  9.  Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran  10.  Dokumentasi Penelitian 

(Rawat Inap Al-Kautsar)     (Rawat Inap Rinra II) 

(Rawat Inap Ar- Raudhah III)   (Rawat Inap Al- Fajar) 

(Rawat Inap Rinra I) 
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Lampiran  11. Hasil Uji  Similiariti 
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