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ABSTRACT 

Name : Nadila Diana Muslimin 

NIM : 70300119037 

Title : Analysis of the Relationship Between Knowledge and Competency of 

Nurses About Triage and the Primary Survey of Trauma Cases in the IGD of 

Bhayangkara Hospital Makassar 

 

 

Trauma is the most common cause of death in patients in the emergency 

department. As many as 1.2 million cases due to trauma are dominated by people 

under the age of 45 and are the fourth leading cause of death in the world. The 

emergency room nurse is the front line in handling trauma emergency cases. So 

that nurses need to have knowledge and competence according to standards to 

prevent death and disability in trauma cases. This study aims to determine the 

relationship between knowledge and competence of nurses related to triage and 

primary surveys of trauma cases. This research is a quantitative study with a cross 

sectional approach. A sample of 21 respondents was taken by total sampling 

technique. Data collection was carried out using questionnaires and observation 

sheets. The research was conducted at the Bhayangkara Hospital in Makassar in 

May 2023. The results of the study were tested using a correlation test. The results 

obtained are the p value of the relationship between knowledge and competence 

of nurses related to triage 0.031 (p <0.05) so that the better the knowledge of 

nurses related to triage, the better their competence. Knowledge and competence 

of nurses related to the primary survey is 0.007 (p <0.05) which means there is a 

relationship between knowledge and competence of related nurses, so the better 

the knowledge of nurses related to the primary survey, the better. competence 

will. The conclusion of the study is that there is a relationship between the 

knowledge and competence of emergency room nurses related to triage and 

primary surveys in trauma cases. 

 

Kata kunci: Triage, Primary Survey, Knowledge, Competence, Trauma 

 

 



 

 

 

 

ABSTRAK 

Nama : Nadila Diana Muslimin 

NIM : 70300119037 

Judul : Analisis Hubungan Antara Pengetahuan dengan Kompetensi 

Perawat Terkait Triage dan Primary Survey Kasus Trauma di IGD RS 

Bhayangkara Makassar 

 

Trauma merupakan penyebab kematian terbanyak pada pasien di instalasi gawat 

darurat. Sebanyak 1,2 juta kasus akibat trauma didominasi pada usia di bawah 45 

tahun dan menduduki penyebab kematian nomor empat di dunia. Perawat IGD 

merupakan garda terdepan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan trauma. 

Sehingga perawat perlu memiliki pengetahuan dan kompetensi yang sesuai 

standar untuk mencegah kematian dan kecacatan pada kasus trauma. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat 

terkair triage dan primary survey kasus trauma. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel berjumlah 21 

responden yang diambil dengan teknik total sampling. Data dikumpulkan 

menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Penelitian dilaksanakan di RS 

Bhayangkara Makassar pada bulan Mei 2023. Hasil penelitian diuji menggunakan 

uji korelasi. Diperoleh hasil p value pada hubungan pengetahuan dan kompetensi 

perawat terkait trige  0.031 (p<0.05) sehingga semakin baik pengetahuan perawat 

terkait triage maka semakin baik kompetensi. Pada pengetahuan dan kompetensi 

perawat terkait primary survey sebesar 0.007 (p<0.05) yang berarti ada hubungan 

antara pengetahuan dan kompetensi perawat terkait, sehingga semakin baik 

pengetahuan seorang perawat terkair primary survey maka semakin baik pula 

kompetensinya. Kesimpulan dari penelitian terdapat hubungan pengetahuan dan 

kompetensi perawat IGD terkait triage dan primary survey pada kasus trauma. 

 

Kata kunci: Triage, Primary Survey, Pengetahuan, Kompetensi, Trauma 

 

 

 



 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kasus kegawatdaruratan pada kejadian trauma dapat terjadi dimana saja, 

kapan saja dan dialami oleh siapa saja. Dalam pertolongan pertama 

kegawadaruratan trauma diperlukan kecepatan dan ketepatan untuk pemberian 

tindakan pertolongan, karna pertolongan yang cepat dan tepat dapat 

menentukan hasil pertolongan tersebut. Tindakan pertolongan pada pasien  

trauma yang tiba di instalagi gawat darurat dimulai saat penerimaan, 

pengkategorian kegawatdaruratan hingga penatalaksanaan sesuai kategori 

pasien.  Instalasi gawat darurat merupakan area pelayanan utama dan pertama 

pada instansi kesehatan yang selanjutnya akan menjadi gambaran keseluruhan 

dari suatu pelayanan. Tingginya aktivitas dan mobilitas penduduk 

mengakibatkan banyaknya kasus kegawatdaruratan yang terjadi yang 

disebabkan oleh trauma.  (Fatriani et al., 2020)  

Menurut WHO tahun 2015, 4,5 juta kematian akibat trauma terjadi 

diseluruh dunia, 8,5% yang hampir 90% dari seluruh kematian terjadi di 

negara berpenghasilan rendah dan menengah. Upaya yang dapat dilakukan 

untuk mencegah kematian dapat dilakukan dengan meningkatkan keefektifan 

dan kualitas pertolongan dan pelayanan gawat darurat terutama dalam 

menetapkan prioritas intervensi dan memfasilitasi pengambilan keputusan 

berdasarkan penilaian awal. Sehingga perencanaan kebijakan dan 

pengembangan sistem perawatan akan lebih dibutuhkan dan lebih baik. Angka 



 

 

 

 

kematian yang sangat tinggi tersebut tentunya dapat ditekan dengan 

optimalisasi pertolongan kegawatdaruratan terhadap kasus trauma yang 

menimpa masyarakat. (Fatriani et al., 2020) 

Peningkatan angka kematian pasien dan penyebab kematian pasien di IGD 

terbanyak salah satunya akibat trauma. 1,2 juta kasus trauma merupakan 

penyebab kematian utama pada pasien dengan usia di bawah 45 tahun dan 

menduduki penyebab kematian nomor empat pada orang dewasa selain 

penyakit kanker. Penelitian yang dilakukan oleh Zafar, kematian akibat trauma 

lebih banyak terjadi di negara berkembang dibandingkan di negara maju. 

Penyebab kematian akibat trauma di IGD akibat perawatan yang tidak 

memadai baik perawatan pra-rumah sakit, saat resusitasi dan perawatan 

definitif. (Abdullah et al., 2022) 

Trauma yang paling banyak menyebabkan kematian di IGD diketahui 

akibat tabrakan kendaraan bermotor, jatuh, atau tenggelam. Di Indonesia, 

jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan sebagian besar 

pada pengendara kendaraan bermotor yang mencapai angka 120 jiwa per hari. 

Pasien dengan kondisi kritis yang datang ke IGD sering kali menunjukkan 

tanda-tanda penurunan kondisi klinis yang jelas dan 80% dari tanda tersebut 

dapat dikenali lebih awal dalam 24 jam sebelum kondisi pasien semakin 

memburuk. (Abdullah et al., 2022) 

Di Indonesia trauma menjadi penyebab kematian utama pada kelompok 

umur 15-24 tahun dan nomor dua pada kelompok usia 25-34 tahun. Kematian 

akibat cedera akan naik dengan persentase 80% di negara-negara 

berpenghasilan rendah dan menengah. Pada tahun 2020 diduga satu diantara 
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sepuluh orang yang mengendarai motor akan meninggal akibat kecelakaan. 

Trauma menyebabkan kematian pada usia muda dan secara potensial masih 

produktif. (Ramadiputra et al., 2018)  

Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013 menjelaskan bahwa 

kasus cedera di Indonesia masih menjadi penyebab kematian nomor empat, 

tetapi pada kelompok umur 15-25 tahun merupakan penyebab kematian 

utama. Prevalensi cedera secara nasional pada tahun 2007 adalah 7,5% lalu 

mengalami peningkatan untuk tahun 2013 menjadi 8,2%. Prevalensi tertinggi 

ditemukan di Sulawesi Selatan (12,8%) disusul DIY berada di posisi 

kedua(12,4%) dan terendah di Jambi (4,5%). 

Riskesdas Sulawesi Selatan pada tahun 2018 melaporkan bahwa terdapat 

pembagian persentasi korban cedera berdasarkan regionya diantaranya; cidera 

kepala (15,02%), dada (2,77%), punggung (6,63%), perut (2,26%), anggota 

gerak atas (32,36%), dan anggota gerak bawah (65,56%). Prevelensi cedera 

berdasarkan pada jenis kelamin dapat ditemukan cedera pada anggota gerak 

bawah pada laki-laki (66,59%) lebih dominan dibandingkan perempuan 

(64,03%). Sedangkan prevelensi kasus cedera berdasarkan usia, kasus cedera 

dada didominasi oleh kelompok usia 65-74 tahun dengan persentase (5,31%), 

cedera kepala didominasi oleh kelompok usia 1-4 tahun sebanyak (46,58%), 

cedera anggota gerak atas terbanyak pada usia 15-24 tahun (39,21%) dan 

cedera anggota gerak bawah terbanyak oleh kelompok usia 5-14 tahun 

(73,80%). (Riskesdas Sulawesi Selatan, 2018) 

Perawat IGD memerlukan pengetahuan, sikap dan keterampilan  dalam 

upaya petolongan kgawatdaruratan untuk menyelamatkan pasien sebanyak-
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banyaknya dengan waktu singkat. Sebab pertolongan kegawatdaruratan 

merupakan kondisi yang mengharuskan petugas kesehatan untuk mengambil 

keputusan klinis segera agar tidak terjadi kesalahan. Pengetahuan perawat 

IGD yang beruhubungan denga pertolongan kegawatdaruratan sangat penting 

dimiliki, karena suatu tindakan yang cepat, tepat dan akurat tergantung dari 

ilmu/pengetahuan yang dimilikinya. (Haeni, 2019)  

Dalam pengambilan keputusan klinis, pengetahuan dan keterampilan 

seorang perawat sangat diperlukan untuk pertolongan kegawatdaruratan. 

Sebab penilaian awal sangat membutuhkan keterampilan perawat untuk 

memprioritaskan pasien berdasarkan pengambilan keputusan yang cepat dan 

tepat (Raffa et al., 2021). Penilaian awal dan tindakan yang dilakukan akan 

sangat menentukan tindakan dan prognosis selanjutnya. Tindakan dan 

prognosis seharusnya dilakukan secara cepat dan tepat untuk mengurangi 

komplikasi yang terjadi. (Kristyaningsih & Rahmawati, 2019)  

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan di IGD RS Puri Indah Jakarta, 

diketahui bahwa pengetahuan, keterampilan dan sikap perawat berpengaruh 

terhadap tindakan triase. Jika faktor-faktor tersebut tidak diterapkan secara 

optimal, dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan 

meningkatkan risiko kecacatan pada pasien.(Firdaus, Soeharto, & Ningsih, 

2018) Menurut Emergency Nursing Association (2014) menyatakan bahwa 

tindakan triage dipengaruhi oleh kemampuan dan latar belakang pendidikan 

seseorang.  

Menurut Jose Antonio (2017) dalam penelitian yang dilakukan dengan 

judul hubungan antara tingkat pengetahuan perawat tentang initial assesment 
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dengan pelaksanaan primary survey di IGD, dengan hasil semakin  

pengetahuan perawat terhadap initial assessment maka semakin baik pula 

dalam pelaksanaan primary survey.  

Primary survey merupakan pendekatan penanganan ke pasien sehingga 

pasien segera dapat diidentifikasi dan tertanggulangi dengan efektif. 

Pemeriksaan primary survey berdasarkan standar A-B-CD-E, dengan Airway 

(A: jalan nafas), Breahting (B: pernafasan), Circulation (C: sirkulasi), 

Disability (D: ketidakmampuan), Exposure (E: penerapan). Kemampuan 

perawat emergency dalam mengaplikasikan primary survey menjadi 

kemampuan dasar  yang  harus dimiliki oleh perawat. Beberapa hal yang   

perlu diperhatikan pada pasien gawat darurat dan jiwa  yang  terancam 

kematian yaitu dengan melakukan tindakan dengan prinsip cepat, tepat dan 

cermat dengan durasi waktu yang dikenal dengan golden period (Raffa et al., 

2021) 

Salah satu unsur keberhasilan pertolongan kegawatdaruratan trauma pada 

perawat adalah kemampuan perawat dalam melakukan triage. Berdasarkan 

Permenkes No.HK.02.02/menkes/148/I/2010, izin praktik dan ners praktik 

menyebutkan bahwa perawat dapat melakukan praktik triase, survei primer, 

survei sekunder, tindakan definitif dan transportasi pasien. Faktor-faktor yang 

turut mendukung kemampuan perawat, seperti pengetahuan dan pengalaman 

kerja.(Rani, 2022) 
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Berdasarkan survey awal di IGD RS Bhayangkara Makassar, didapatkan 

jumlah perawat yang bekerja di IGD RS Bhayangkaa Makassar sebanyak 21 

orang.  

Berdasarkan pemaparan fenomena dan data prevelensi kasus trauma 

diatas, kematian pasien di IGD akibat kasus trauma terjadi relative tinggi. 

Oleh karna itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis 

hubungan antara pengetahuan dengan kompetensi perawat terkait triage dan 

primary survey  pada Kasus Trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Sejauh mana hubungan antara pengetahuan dengan kompetensi perawat 

terkait triage dan primary survey  pada Kasus Trauma di IGD RS 

Bhayangkara Makassar?  
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C.  Definisi Operasional  

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi operasional Alat ukur Kriteria objektif Skala 

1. Variabel Dependen Triage adalah sistem prioritas untuk 

menentukan prioritas pasien dengan 

kriteria tertentu yang akan 

memperoleh penanganan medis 

terlebih dahulu di instalasi gawat 

darurat. 

Kuesioner Pengetahuan triage 

Baik: ≥ 7 

Cukup: ≤  6 

 

 

Ordinal 

2.  Variabel Dependen Primary survey pada kegawat 

daruratan trauma merupakan 

tindakan penilaian awal untuk 

mengindefitikasi masalah-masalah 

kesehatan atau jiwa seseorang yang 

dapat mengancam nyawa, meliputi:  

A. Airway adalah penilaian untuk 

mengidentifikasi masalah jalan 

nafas pasien  

B. Breathing adalah penilaian untuk 

mengidentifikasi masalah 

pernapasan pasien  

Kuesioner Pengetahuan primary survey 

Baik: ≥ 18 

Cukup: ≤ 17 
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C. Circulation adalah penilaian 

awal pada sirkulasi pasien. 

D. Disability adalah penilaian pada 

tingkat kesadaran pasien.  

E. Exposure adalah penilaian untuk 

mengidentifikasi masalah paparan 

pasien  

3. Variabel Independen Kompetensi adalah sesuatu yang 

ditampilkan secara menyeluru oleh 

seseorang mencakup pengetahuan, 

keterampilan dan pertimbangan 

yang dipersyaratkan dalam situasi 

praktik 

Kuesioner Kompetensi triage 

Baik: ≥ 2 

Cukup:≤ 1 

 

Kompetensi primary survey 

Baik: ≥ 9 

Cukup: ≤  8 

 

Ordinal 

 

D. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No. Sumber Metode Hasil Perbedaan 

1. Effect of an 

Educational Program 

on Emergency Nurses' 

Penelitian ini menggunakan kuasi 

eksperimental dengan sampel 

perawat laki-laki dan perempuan 

Studi ini mewakili bahwa ada peningkatan 

yang sangat signifikan secara statistik pasca 

program pendidikan tentang kinerja 

Pada penelitian ini, penulis bertujuan 

melakukan penelitian untuk mengevaluasi 

pengaruh program pendidikan terhadap kinerja 
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Performance 

Regarding Advanced 

Care of Trauma 

patients (Waleed 

Elsayed Mohammed, 

dkk. 2020) 

berjumlah 35 orang di Departemen 

gawat darurat RS Alaraby di kota 

Elmenofia, Mesir. Penelitian ini 

menggunakan 3 alat penilaian; (1) 

Lembar karakteristik demografi 

perawat, (2) Kuesioner penilaian 

mandiri pengetahuan perawat, (3) 

Daftar periksa observasi praktik 

perawat 

perawat yang dipelajari terhadap perawatan 

trauma tingkat lanjut sebagai sebagian besar 

penelitian subjek (91,4%) memiliki tingkat 

pengetahuan yang memuaskan dan 

sebagian besar (97,1%) memiliki tingkat 

praktik yang kompeten mengenai 

perawatan pasien trauma lanjut. Selanjutnya 

ada hubungan yang sangat signifikan secara 

statistik antara total pengetahuan perawat 

dan praktik total untuk perawatan pasien 

dengan trauma lanjut pada pasca dan tindak 

lanjut pelaksanaan program pendidikan. 

pasien trauma lanjut. Sedangkan penelitian 

yang akan saya lakukan adalah penelitian yang 

dilakukan pada pasien trauma yang baru 

memasuki igd. 

2. Hubungan tingkat 

pengetahuan perawat 

dengan penerapan 

triage di IGD RSUP 

Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 

Makassar. (Nur Haeni, 

2019) 

Penelitian ini menggunakan desain 

observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional study. 

Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah total sampling. 

Jumlah responden dalam penelitian 

ini adalah 33 responden dengan 

perawat di IGD bedah yang dinilai 

berdasarkan tingkat pengetahuan 

dengan aplikasi, kemudian hasilnya 

diuji dengan uji chi-square. 

 

Hasil penelitian yang dilakukan di IGD 

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 

bahwa dari 33 responden yang diteliti 

didapati lebih dominan responden yang 

memiliki tingkat pengetahuan yang baik 

dengan penerapan triage sesuai sebanyak 

17 responden (77.3%) dan tingkat 

pengetahuan rendah dengan penerapan 

triage tidak sesuai sebanyak 8 responden 

(72.7%). 

Pada penelitian ini yang dibahas adalah 

hubungan tingkat pengetahuan perawat dengan 

penerapan triage berdasarkan fungsi perawat 

dalam proses penggolongan pasien 

berdasarkan tipe dan tingkat kegawatan 

kondisinya. Sedangkan penelitian yang akan 

saya lakukan yaitu untuk mengetahui 

hubungan pengetahuan perawat pada 

penerapan triage dan pengkajian primer 

(primary survey) pada kegawatdaruratan kasus 

trauma. 

3. Hubungan Ketepatan 

Perawat Melakukan 

Primary Survey 

dengan Tingkat 

Penelitian ini merupakan penelitian 

survei dengan studi cross-sectional. 

Sampel yang digunakan adalah 

perawat dengan teknik total sample 

Terdapat hubungan antara pengkajian 

airway, breathing dan circulation dengan 

ketepatan penatalaksanaan pada pasien 

tidak sadar dan tidak ada hubungan 

Penelitian tersebut membahas tentang 

ketepatan perawat dalam melakukan 

pengkajian primer dan bagaimana 

hubungannya dengan tingkat keberhasilan 
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Keberhasilan 

Penanganan Pasien 

Penurunan Kesadaran 

(Yoany M, dkk, 2020) 

sampling sebanyak 30 perawat. 

Instrumen yang digunakan adalah 

lembar observasi. Uji statistik yang 

digunakan adalah uji chi square. 

 

pengkajian Disability dengan keberhasilan 

penanganan Disability 

penanganan pasien yang mengalami penurunan 

kesadaran. Sedangkan penelitian yang akan 

saya lakukan tidak hanya meneliti terkait 

kompetensi dan pengetahuan perawat 

melakukan pengkajian primer melainkan 

meneliti juga pengetahuan dan kompetensi 

perawat dalam tindakan triage pada pasien 

kasus trauma yang ada di IGD. 

4. Efektifitas Ketepatan 

Triage Trauma 

Terhadap Aktivasi 

Kode Trauma Pada 

Pasien Trauma 

Kategori Merah Di 

Instalasi Gawat 

Darurat: Literature 

Review (Fatriani,dkk. 

2020) 

Tulisan ini merupakan literature 

review yang diperoleh dari berbagai 

jurnal mengenai triase, trauma 

kategori merah dan aktivasi kode 

trauma dalam membantu pasien 

trauma yang datang ke UGD. Kajian 

literatur ini bersumber dari 6 jurnal 

triase trauma yang diterbitkan pada 

tahun 2015, 2016, 2018 dan 2019 

yang diunduh dari database 

Universitas Indonesia dalam bahasa 

Inggris. 

 

Dari beberapa peneilitan di atas terdapat 

kelebihan dan kekurangan seperti yang 

sudah dijelaskan, dalam pengaplikasiannya 

tentu harus dapat dilakukan penyempurnaan 

atau modifikasi demi hasil yang lebih baik 

dari penilaian skor trauma, sehingga proses 

triage trauma dapat semakin baik. untuk 

itulah maka sangat penting diketahui dan 

dapat diterapkan mengenai ketepatan triage 

pada pasien trauma multipel yang datang ke 

IGD agar dapat memberikan pelayanan 

kegawatdaruratan yang cepat, tepat dan 

handal yang dapat meningkatkan kualitas 

hidupa pasien trauma. 

Penelitian tersebut membahas tentang 

efektifitas tindakan triage pada pasien kasus 

trauma. Sedangkan penelitian yang akan saya 

lakukan lebih mengarah pada pengetahuan dan 

kompetensi perawat dalam melakukan 

pengkajian primer pada pasien kasus trauma. 

Pada penelitian ini menggunakan metode 

literature review sedangkan penelitian yang 

akan saya lakukan menggunakan survey 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. 

5. Pengetahuan Perawat 

dalam Penangan 

Pasien Gawat Darurat 

Sistem Kardiovaskular 

di IGD RSUD 

Jayapura (Marlina 

Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif yaitu untuk 

mendeskripsikan pengetahuan 

perawat dalam menangani pasien 

gawat darurat dengan sistem 

kardiovaskuler di Instalasi Gawat 

pengetahuan perawat di instalasi gawat 

darurat rumah sakit umum daerah jayapura 

memiliki pengetahuan dengan kategori baik 

sebanyak 25 responden (73,5%) dan 

kategori cukup sebanyak 9 responden 

(26,5%). 

Pada penelitian ini membahas pengetahuan 

perawat terkait penanganan pasien gawat pada 

sistem kardiovaskular sedangkan penelitian 

yang akan saya lakukan berfokus pada pasien 

yang mengalami kegawatdaruratan kasus 

trauma. 
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Jenusi, dkk. 2020) Darurat RSUD Jayapura. 

 

6. Hubungan Tinfkat 

Pengetahuan Perawat 

Tentang BTCLS 

(Basic Trauma 

Cardiac Life Support) 

dengan Penanganan 

Primary Survey di 

IGD RSU Yasri 

Pontianak Provinsi 

Kalimantan Bara 

(Rina, dkk. 2020) 

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kuantitatif dengan metode 

analitik korelatif dengan desain cross 

sectional. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik total sampling 

yaitu sebanyak 16 responden. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat pengetahuan perawat dengan 

BTCLS adalah 75% dalam kategori baik 

dalam penanganan survei primer terampil 

dan 25% dalam kategori kurang dalam 

pengetahuan perawat tentang BTCLS 

dengan penanganan survei primer tidak 

terampil. 

 

Penelitian ini membahas tentang BTLSC 

(Basic Trauma Cardiac Life Support) dengan 

penangan primary survey. Sedangkan 

penelitian yang akan saya lakukan 

pengetahuan dan kompetensi perawat terkait 

triage dan primery survey dalam kasus trauma. 

Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Barat 

sedangkan penelitian yang akan saya lakukan 

di Sulawesi Selatan.   
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dengan 

kompetensi perawat terkait triage dan primary survey kasus trauma 

di IGD RS Bhayangkara Makassar 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat IGD 

tentang triage 

b. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat IGD 

tentang primary survey 

c. Untuk mengetahui gambaran kompetensi perawat IGD 

tentang triage 

d. Untuk mengetahui gambaran kompetensi perawat IGD 

tentang primary survey 

e. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan 

kompetensi perawat terkait triage pada kasus trauma  

f. Untuk mengatahui hubungan   antara pengetahuan dan 

kompetensi perawat terkait primary survey pada kasus 

trauma  

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan 

pengetahuan terkait analisis hubungan antara pengetahuan dengan 

kompetensi perawat terkait triage dan primary survey kasus trauma di 

IGD RS  Bhayangkara Makassar dan menjadi bahan referensi untuk 

peneliti selanjutnya. 

2. Bagi pendidikan 

a. Menjadi bahan referensi dan saran untuk IGD RS 

Bhayangkara Makassar terkait analisis hubungan 
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pengetahuan dengan kompetensi perawat terkait triage dan 

primary survey kasus trauma  

b. Peneliti memiliki harapan penelitian ini dapat memberikan 

ilmu tambahan untuk Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

3. Bagi instansi Rumah Sakit 

a. Memberikan informasi kepada IGD RS Bhayangkara 

Makassar mengenai analisis hubungan pengetahuan dan 

kompetensi perawat terkait triase dan survei primer kasus 

trauma 

b. Instansi rumah sakit dapat mencari solusi untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kompetensi perawat dengan 

memperbanyak literature review dan mengikuti pelatihan 

kegawatdaruratan 

G. Hipotesis Penelitian 

1. Ha1 : Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kompetensi 

perawat terkait triage pada kegawatdaruratan kasus trauma di IGD 

Rumah Sakit Bhayangkara Makassar 

Ha2 : Terdapat hubungan antara pengetahuan dan kompetensi 

perawat terkait primery survey pada kegawatdaruratan kasus 

trauma di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Makassar 

2. H01 : Tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kompetensi 

perawat terkait triage pada kegawatdaruratan kasus trauma di IGD 

Rumah Sakit Bhayangkara Makassar 

H02 : Tidak ada hubungan antara pengetahuan dan kompetensi 

perawat terkait primery survey pada kegawatdaruratan kasus 

trauma di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Teori Tentang Instalasi Gawat Darurat 

1. Definisi Instalasi Gawat Darurat 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah unit pelayanan di Rumah 

Sakit yang memberi penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit 

dan cidera, yang membutuhkan perawatan gawat darurat. Unit 

pelayanan gawat darurat memiliki tujuan utama dalam hal menerima, 

melakukan triage, menstabilisasi serta memberikan tindakan kesehatan 

akut bagi pasien termasuk juga bagi pasien yang membutuhkan 

resusitasi dan pasien dengan kondisi gawat tertentu. (Australasian 

Collage for Emergency Medicine, 2014) 

Pada pasien dengan kondisi khusus yang berada di ruang IGD 

membutuhkan pemeriksaan dan tindakan yang khusus dalam 

penanganannya, diantaranya: pada pasien dengan trauma mayor, 

pasien anak-anak dan remaja, pasien lansia, pasien gangguan jiwa, 

pasien infeksius dan pasien yang terpapar bahan kimia, biologi 

maupun telah berkontaminasi radiologi. (Australasian Collage for 

Emergency Medicine, 2014) 

Kebijakan mengenai standarisasi pelanan di ruang IGD rumah sakit 

telah diatur dalam Kemenkes RI No. 856/Menkes/SK/XI/2009 untuk 

memperbaiki kualitas ruang IGD rumah sakit di Indonesia. Dalam 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan 

kegawatdaruratan serta life saving diperlukan komitmen dari 

pemerintas pusat maupun daerah bahwa kondisi tersebut tidak ditarik 

uang muka dan penanganannya harus dilakukan kurang dari 5 menit 

terhitung pasien tiba di ruang IGD. 

2. Prinsip umum pelayanan IGD Rumah Sakit  

Prinsip umum pelayanan IGD Rumah Sakit menurut Depkes (2010):  
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a. Rumah sakit harus memiliki pelayanan emergency yang memiliki 

kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan pemeriksaan awal 

kasus-kasus emergency dan resusitasi serta stabilisasi (live saving).  

b. Instalasi Gawat Darurat rumah sakit diharuskan untuk memberikan 

pelayanan 24 jam dalam sehari dan 7 hari sepekan. 

c. Nama untuk instalasi/ unit gawat darurat di Rumah Sakit harus 

sama atau diseragamkan menjadi Instalasi Gawat Darurat.  

d. Rumah sakit tidak diperkenankan meminta uang pembayaran awal 

pada saat menangani kasus gawat darurat.  

e. Pasien gawat darurat wajib ditangani maksimal dalam waktu 5 

menit setelah sampai di IGD.  

f. Organisasi IGD didasarkan pada organisasi fungsional, dimana 

terdapat unsur pimpinan dan unsur pelaksanaan.  

g. Semua Rumah sakit harus berusaha untuk penyesuaian pelayanan 

gawat darurat minimal sesuai dengan standar yang ada. 

3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan yang memiliki filosofi 

yaitu Time Saving is Live Saving yang artinya seluruh tindakan yang 

dilakukan dalam kondisi gawat darurat haruslah benar – benar efektif 

dan efisien, karena pada kondisi tersebut pasien dapat kehilangan 

nyawa dalam hitungan menit saja (henti nafas selama 2 – 3 menit dapat 

mengakibatkan kematian). Bersifat universal. Penanganan oleh siapa 

saja dan secara cepat, tepat, dan cermat. Dan menolong pasien tidak 

memandang status sosial, ekonomi, agama, dan ras. (Rosidawati, 2020)  

Salah satu indikator mutu pelayanan pada ruang lingkup instalasi 

gawat darurat berupa respone time atau waktu tanggap, indikator ini 

menjadi proses menuju indikator berhasil yang dimana pencapaiannya 

berupa kelansungan hidup klien. Oleh sebab itu, pelayanan yang baik 

dapat dicapai dengan tersediannya sarana, prasarana, sumber daya 

manusia dan manajemen dalam IGD rumah sakit yang sesuai dengan 

standar. (Istizhada, 2019) 
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Adapun unsur wajib dalam kemampuan yang dimiliki oleh 

pelayanan gawat darurat rumah sakit menurut Kemenkes RI (2009) 

yaitu: 

a. Adanya tindakan pengkajian awal pada masalah-masalah 

kegawatdaruratan 

b. Penerapan resusitasi dan stabilisasi sebagai tindakan life saving 

c. Pelayanan tersedia dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu 

d. Setiap rumah sakit menggunakan nama Instalasi Gawat Darurat 

(IGD) untuk unit pelayanan kegawatdaruratan 

e. Tidak diperkenankan meminta uang muka pada penanganan kasus 

kegawatdaruratan 

f. Waktu penanganan pasien gawat darurat dimaksimalkan dalam 5 

menit saat tiba di IGD 

g. Organisasi IGD didasarkan pada organisasi multidisiplin, 

multiprofesi dan terintegrasi dengan struktur organisasi fungsional 

yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pelaksana yang 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan pada pasien gawat 

darurat. 

h. Setiap rumah sakit wajib berusaha menyesuaikan layanan gawat 

daruratnya. 

Pelayanan terpadu yang diterapkan pada pelayanan kegawatdaruratan 

terdiri dari multisiplin dan multiprofesi yang terkait dalam proses 

pemberian asuhan keperawatan gawat darurat. Pelayanan keperawatan 

merupakan bagian pelayanan yang mengutamakan akses layanan 

kesehatan bagi pasien dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi 

angka kesakitan, kematian dan kecacatan sebagai upaya meningkatkan 

derajat kesehatan. 
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B. Tinjauan Teori Tentang Pengetahuan 

1. Defenisi Pengetahuan  

Pengetahuan individu merupakan hasil dari kondisi tahu yang 

didapatkan dari pengindraan terhadap objek tertentu yang ia ingin 

ketahui. Pengindraan ini terjadi melalui pancaindra yang dimiliki 

manusia yakni pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa dan raba. 

Namun, sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui pendidikan, 

pengalam diri maupun orang lain, media massa dan lingkungan yang 

ditempatinya. (Retnaningsih, 2016) 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan  

Faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu (Retnaningsih, 

2016):  

a. Usia  

Pengetahuan merupakan pola pikir dan daya tangkap seseorang 

yang dipengaruhi oleh usianya. Bertambahnya usia seseorang 

mak akan meningkat perkembangan pola pikir dan daya 

tangkapnya sehingga pengetahuan yang didapatkan akan semakin 

baik pula.  

b. Pendidikan  

Baik pendidikan maupun pengetahuan memiliki hubungan yang 

erat. Pada individu yang memiliki pendidikan yang tingga maka 

pengetahuannya terkait suatu hal akan luas. Namun, individu 

dengan pendidikan rendah tidak menjamin pengetahuan yang 

dimilikinya akan rendah pula. Pendidikan yang tinggi tidak hanya 

didapatkan dengan pembelajaran formal tetapi dapat diperoleh 

dengan pendidikan nonformal. 

c. Informasi/Media  

Berkembangnya kecanggihan teknologi memunculkan berbagai 

media massa yang dapat mempengaruhi pola pikir dan daya 

tangkap seseorang yang berakhir pada pengetahuan yang dimiliki 

oleh masyarakat terhadap banyak hal terutama dalam inovasi.  
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d. Sosial, Budaya, dan Ekonomi  

Kebiasaan dan tradisi dilakukan oleh manusia tanpa melalui 

penalaran, apakah yang dilakukannya itu baik atau buruk. 

Sehingga seseorang akan bertambah ilmunya walaupun tidak 

melakukan apapun. Status ekonomi seseorang juga dapat 

menentukan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan 

tertentu sehingga status sosial ekonomi ini juga mempengaruhi 

pengetahuan seseorang. 

e. Pengalaman  

Sumber pengetahuan tidak hanya berasal pada pendidikan formal 

namun dapat diperoleh dengan pengalaman maupun kondisi yang 

seorang individu dapatkan/lalui.  

f. Lingkungan  

Lingkungan merupakan daerah/area sekitar yang dapat berupa 

lingkungan fisik, biologi maupun sosial. Pengetahuan dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan atau area tempatnya berada.  

3. Tingkat pengetahuan 

Secara garis besar terdapat 6 tingkatan pengetahuan, yaitu (Wawan & 

Dewi, 2019). 

a. Tahu (Know)  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat 

ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang 

spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang 

telah diterima. Oleh sebab itu “tahu” ini merupakan tingkat 

pengetahuan yang paling rencah. Kata kerja untuk mengukur 

bahwa orang tahu tentang apa yang dipelari yaitu menyebutkan, 

menguraikan, mengidentifikasi, menyatakan dan sebagainya.  

b. Memahami (Comprehension)  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan suatu objek. Orang yang memahami terkait 
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pembelajaran yang telah ia dapatkan akan mampu untuk 

menjelaskan, menyimpulkan serta mengintepretasikan yang ia 

pahami.  

c. Aplikasi (Application)  

Pada individu yang telah mendapatkan pengetahuan mereka 

memiliki kemampuan untuk menerapkan materi/ilmu yang telah 

dipelajari pada situasi dan kondisi nyata atau sebenarnya.  

d. Analisis (Analysis)  

Analisis merupakan kemampuan individu dalam mengakaji atau 

menyatakan materi dari suatu objek kedalam komponen-

komponen namun masih pada ranah struktur organisasi tersebut 

dan tidak terlepas pada kaitannya satu dengan yang lain.  

e. Sintesis (Synthesis)  

Sintesis merupakan kemampuan individu dalam melaksanakan 

atau menggabungkan bagian-bagian didalam keseluruhan yang 

baru. Dengan kata lain, kemampuan untuk menyusun kembali 

formulasi baru dari formulasi yang telah ada. 

f. Evaluasi (Evaluation)  

Evaluasi adalah kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap 

materi/objek. Penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang 

telah ditentukan sendiri maupun menggunakan kriteria-kriteria 

yang telah ada. (Wawan & Dewi, 2019). 

4. Pengaruh pengetahuan 

Pengetahuan dapat diukur melalui wawancara atau sudut yang 

memuat materi yang akan diukur melalui subjek/responden menjadi 

pengetahuan yang akan diukur dan disesuaikan berdasarkan 

tingkatannya, jenis pertanyaan yang digunakan dengan tujuan 

mengukur pengetahuan terbagi menjadi 2 jenis yaitu: (Safirah, 2021):  

a. Pertanyaan Subjektif  

Pada pertanyaan subjektif digunakan jenis pertanyaan essay 

dengan penilaian yang melibatkan faktor subjektif dari penilai, 
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sehingga hasil dari suatu nilai akan berbeda-beda berdasarkan 

penilai dari waktu ke waktu 

b. Pertanyaan Objektif  

Pertanyaan objektif adalah pertanyaan yang memiliki berbagai 

jenis pertanyaan. Misalnya pertanyaan benar salah, pertanyaan 

pilihan ganda serta pertanyaan menjodohkan yang dinilai secara 

pas oleh penilai.  

C. Tinjauan Teori Tentang Kompetensi 

1. Definisi Kompetensi 

Dalam memberikan pelayanan professional perawat menampilkan 

secara menyeluruh hal-hal terkait dirinya meliputi pengetahuan, 

keterampilan dan pertimbangan yang dipersyaratkan secara baik 

dalam praktik, hal ini disebut dengan kompetensi.Undang-undang 

Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab II pasal 3 menyatakan bahwa 

pendidik tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas, tetapi juga 

memiliki kepribadian yang tangguh dan mandiri, serta tanggung jawab 

sosial dan kebangsaan. (Syah, 2018) 

2. Faktor yang mempengaruhi kompetensi perawat 

a. Pengetahuan  

Pengetahuan  berkaitan erat pada kapasitas berpikir termasuk 

kapasitas ilmiah yang paling mudah, khususnya dalam hal 

mengingat hingga kapasitas untuk mengatasi masalah/ berpikir 

kritis. Seseorang dengan pengetahuan memungkinkan untuk 

mengorganisir dan menggabungkan pikiran. 

b. Pendidikan  

Pendidikan seseorang berkaitan dengan sikap terhadap 

pengetahuan yang dimilikinya, yaitu kemampuannya dalam 

menyerap pengetahuan. Sehingga semakin tinggi tingkat 

pendidikan maka akan semakin mudah untuk memperoleh 

pengetahuan yang lebih banyak. Tindakan seseorang akan 

dipengaruhi oleh pendidikan yang merupakan bagian dari 
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karakteristik individu. Oleh karena itu, kemudahan seseorang 

dalam menyerap informasi akan mempengaruhi pembentukan 

individu baru yang lebih baik. 

c. Pelatihan  

Kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kerja 

seorang tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan 

medis dan diindikasikan untuk kegiatan pelayanan kesehatan.  

d. Lama kerja 

Hal yang mempengaruhi kerja seseorang adalah bagaimana 

individu tersebut terbuka, terutama kepada individu yang 

memiliki pengetahuan dan pertimbangan di luar dirinya. Hal ini 

terkait dengan lamanya waktu individu bekerja dengan 

pendekatan kerja yang sama. Dalam hal tenaga medis yang sudah 

lama bekerja di ruang dasar, mereka lebih memiliki pengetahuan 

dan pemahaman tentang bagaimana menangani pasien dengan 

berbagai masalah. (Ganida, 2017). 

D. Tinjauan Teori Tentang Triage 

1. Definisi Triage 

Triage adalah tindakan menyortir atau menggolongkan pasien 

berdasarkan tingkat kegawat daruratannya atau berdasarkan berat 

cedera dan untuk penentuan pemberian perawatannya. Menurut Wijaya 

(2010) triage adalah usaha untuk mimilah pasien sebelum diberikan 

tindakan. Pemilihan ini didasari oleh proses khusus berdasarkan berat 

tidaknya penyakit pasien. Sedangkan menurut Ziammermann dan Herr 

dalam bukunya yang berjudul Triage Nursing Secret menyebutkan 

triage adalah proses menggolongkan pasien berdasarkan tipe dan 

tingkat keparahannya, khususnya tingkat kegawatan cedera pasien. 

(Mardelena, 2021) 

Triage juga dikatakan sebagai kondisi untuk menseleksi pasien. 

Yang bertanggung jawab agar pasien tidak ada yang tidak mendapatkan 

pertolongan adalah perawat dan dokter diruangan. Kathleen, dkk 
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menyatakan bahwa triage merupakan konsep penilaian medis yang 

cepat dan terfokus meskipun dalam keterbatasan alat, fasilitas bahkan 

tenaga medis. (Mardelena, 2021) 

Triage adalah suatu cara untuk menseleksi atau memilah korban 

berdasarkan tingkat kegawatan. Menseleksi dan memilah korban 

tersebut bertujuan untuk mempercepat dalam memberikan pertolongan 

terutama pada para korban yang dalam kondisi kritis atau emergensi 

sehingga nyawa korban dapat diselamatkan. Untuk bisa melakukan 

triage dengan benar maka perlu Anda memahami tentang prinsip-

prinsip triage. (Suprato, 2019)  

2. Tujuan Triage 

Triage memiliki tujuan utama untuk mencegah terjadinya cedera 

dan kegagalan saat proses pertolongan pasien. Triage berhak dilakukan 

oleh perawat yang bersertifikat dan telah mengikuti pelatihan Basic 

Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) dan Penanggulangan Pasien 

Gawat Darurat (PPGD). Oleh karena itu, perawat yang berhak 

melakukan triage diutamakan yang memiliki pengetahuan yang 

memadai dan memiliki pengalaman pada bidang yang sama. Sebab 

apabila telah berada kondisi kegawatdaruratan perawat akan 

dipertemukan dengan banyak kasus yang menuntutnya kecakapan 

dalam menggali info secara cepat dan akurat. (Mardelena, 2021) 

3. Prinsip Triage 

Perawat harus dapat memperhatikan kondisi pasien saat 

memberikan pelayanan kesehatan. Diantara kompenen yang perlu 

diperhatikan perawat yakni; suhu, kelembaba, nadi, wana kulit, 

respirasi, tingkat kesadaran, inspeksi visual, luka dalam, memar dan 

deformitas kotor. 

Prinsip triage adalah petugas melaksanakan tindakan yang terbaik 

dalam rangka menyelamatkan nyawa sebanyak-banyaknya dan 

mencegah terjadinya kecacatan dengan SDM dan alat yang terbatas. 

Dalam pemilihan pasien, perawat meninjau berdasarkan ancaman, 
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apabila dapat menghilangkan nyawa dalam hitungan menit, hitungan 

jam terhadap trauma ringan dan pasien sudah meninggal. 

Kartikawati (2014) menuliskan setidaknya ada beberapa prinsip 

triage, prinsip-prinsip tersebut dapat dilhat pada table berikut: 

Tabel 3.1 Prinsip Triase 

No. Prinsip Triase 

1. Dilakukan cepat, singkat dan akurat. 

2. Memliki kemampuan merespons, menilai kondisi pasien yang sakit, 

cidera atau yang sekarat 

3. Pengkajian dilakukan secara adekuat dan akurat. 

4. Membuat keputusan berdasarkan dengan kajian. 

5. Memberikan kepuasan kepada pasien, bisa berupa perawatan secara 

simultan, cepat, dan pasien tidak ada yang dikeluhkan 

6. Perawatan memberikan dukungan emosional, baik kepada warga 

maupun kepada pasien. 

7. Menempatkan psien berdasarkan tempat, waktu, dan pelayanan 

yang tepat. 

 

4. Kategori Triage 

Adapun triage 5 level yang sering digunakan, yakni Australian 

Triage Scale (ATS), Canadian Emergency Department Triage and 

Acuity Scale (CTAS), Manchester Triage Scale (MTS), dan Emergency 

Severity Index (ESI) : 

a. Prioritas 1 (Resuscitation) : Kondisi pasien yang mengancam 

nyawa dan memerlukan penanganan yang agresif/segera.  

b. Prioritas 2 (Emergent) : Kondisi pasien yang berpotensi 

mengancam nyawa, dan/atau anggota tubuh beserta fungsinya dan 

membutuhkan intervensi medis segera (waktu tunggu – 15 menit).  

c. Prioritas 3 (Urgent) : Kondisi pasien yang dapat berpotensi 

menyebabkan kegawatan dan membutuhkan penanganan yang 

cepat (waktu tunggu < 30 menit). 
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d. Prioritas 4 (Less Urgent) : Kategori pasien dengan risiko rendah 

untuk terjadinya pemburukan kondisi saat pasien menunggu 

treatment (waktu tunggu < 60 menit).  

e. Prioritas 5 (Non Urgent) : Kondisi pasien yang stabil dan cukup 

aman untuk menunggu tindakan selanjutnya (waktu tunggu < 120 

menit). (DPP Hipgabi, 2021) 

5. Fakor yang mempengaruhi triage 

Pelaksanaan triage dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

faktor kinerja (performance), faktor pasien, faktor perlengkapan triage, 

faktor ketenagaan dan faktor model of caring yang digunakan di 

instalasi tersebut. (Winata, 2019) 

6. Integrasi Keislaman Tentang Triage 

Melakukan tindakan triage dalam kegawatdaruratan pada pasien 

merupakan salah satu bentuk tolong – menolong. Dalam Islam 

dianjurkan untuk saling tolong – menolong sebagaimana firman Allah 

SWT. dalam QS. Al – Isra’/17: ayat 33 sebagai berikut 

تقَْتلُُوا النَّفْسَ  ِِّۗ وَمَنْ قُتلَِ مَظْلُوْمًا فَقدَْ جَعلَْنَا لِوَلِي ِهٖ سلُْطٰنًا فلَََ يُسْرِفْ   وَلََ  بِالْحَق  ُ اِلََّ  مَ اللّٰه الَّتيِْ حَرَّ

 ف ىِ الْقَتلِِّْۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا 

Terjemahannya: "Dan janganlah kamu membunuh orang yang 

diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang 

benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami 

telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu 

melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang 

yang mendapat pertolongan." (QS. Al-Isra'/17: Ayat 33) 

Dalam ayat ini Allah swt melarang hamba-Nya membunuh jiwa 

yang diharamkan Allah. Maksud “membunuh jiwa” ialah 

menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan 

“yang diharamkan Allah membunuhnya” ialah membunuh dengan 

alasan yang tidak sah atau tidak dibenarkan agama. (Tafsir Ringkas 

Kemenag, 2020) 
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E. Tinjauan Teori Tentang Primary Survey 

1. Definisi Primary Survey 

Korban yang tiba di ruang instalasi gawat darurat akan dilakukan 

pengkajian primer/ penilaian awal. Tujuan dari penilaian awal ini untuk 

memberikan perawatan yang cepat dan tepat sebab masalah yang dapat 

mengancam jiwa saat pertolongan kegawatdaruratan dapat ditemukan 

pada jalan napas, pernafasan, sirkulasi dan kesadaran. Oleh sebab itu 

penilaian ini akan diidentifikasi dan dievaluasi dalam hitungan menit 

sejak pasien tiba diruangan. Komponen pengkajian primer (primary 

survey) terdiri dari : ABCDE (Airway-Breathing-Circulation-

Disability-Exposure).   (Maria, 2021) 

Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengkajian adalah 

bagaimana perawat memberikan proteksi pada dirinya yakni bagaimana 

keamanan dan keselamatan dirinya dan juga keadaan sekitarnya. 

Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi dan mencegah adanya 

penularan dari penyakit yang dibawa pasien.(Jainurakhma, 2021) 

2. Tahapan Primary Survey 

a. Pengkajian Airway 

Salah satu masalah yang dapat muncul pada jalan napas adalah 

sumbatan yang terjadi di jalan napas. Hal ini dapat meningkatkan 

resiko kematian pada pasien kurang dari 4 menit apabila tidak 

ditangani segera. Masalah yang mungkin terjadi pada jalan napas 

dibagi menjadi 3 yaitu:  

1) Sumbatan Total 

Sumbatan total muncul karena adanya sesuatu asing yang 

mengahalngi saluran pernapasan. Masalah ini lebih sering 

ditemukan pada individu yang sedang makan dan tiba-tiba 

tersedak. Keadaan ini dikenal dengan choking. 
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2) Sumbatan Parsial 

Sumbatan sebagian atau parsial terjadi apabila pasien 

mengalami kondisi lidah jatuh kebelakang, hal ini lebih sering 

ditemui pada pasien dengan penurunan kesadaran, perdarahan 

atau terdapat sekret dan pembekakan pada laring yang masih 

berproses dan belum menjadi pembengkakan total.  

a) Membuka jalan napas tanpa alat 

i. Jalan napas dapat dibuka dengan teknik Head Tilt dan 

Chin Lift. Namun berbeda pada pasien yang dicurigai 

mengalami cedera leher dan kepala, maka tindakan yang 

dilakukan yaitu dengan Jow Thrust Maneuver dengan 

hati-hati untuk mencegah supaya tidak terjadi gerakan 

leher. 

ii. Sumbatan jalan napas dapat terjadi karna adanya cairan 

yang menghalangi jalan napas. Tindakan yang dapat 

dilakukan dengan cara membersihkan jalan napas dengan 

teknik finger sweep (sapuan jari) dengan cara tongue jaw 

lift.  

iii. Membuka jalan napas juga dapat dilakukan dengan 

pengaturan posisi pasien yakni dengan memberikan 

posisi miring stabil/ posisi pulih dengan pasien non 

trauma dapat diletakkan pada sisi kirinya untuk 

mempertahankan jalan napas terbuka. Selain itu, leher 

harus ekstensi sehingga kepala tidak fleksi ke depan 

dank e arah dada. Pada posisi ini lidah akan bergerak ke 

depan sehingga saliva, mucus serta muntahan dapat 

keluar dan membantu jalan napas terbuka. (Jainurakhma, 

2021). 

b) Membuka jalan napas dengan alat 
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i. Suctioning: tindakan yang dilakukan apabila jalan napas 

mengalami hambatakan akibat benda cair dan terdengar 

suara gurgling 

ii. Oropharyngeal Airway (OPA): tujuan tindakan ini 

adalah untuk membuka jalan napas yang mengalami 

sumbatan dengan cara menahan lidah pasien dan 

memasukkan alat ini ke dalam mulut pasien (pada bagian 

belakang lidah) yang kemudian ditujukan pada 

membersihkan jalan napas.  

iii. Naso Pharyngeal Airway (NPA): alat ini digunakan 

dengan cara memasukkan alat secara perlahan ke salah 

satu sisi lubang hidung hingga orofaring posterior. Pada 

pasien yang merespon saat alat ini dipasang, pilihan yang 

baik yang dapat digunakan adalah pemasangan OPA, 

karena lebih kecil kemungkinannya menimbulkan 

rangsangan mual/muntah. (Jainurakhma, 2021) 

3) Sumbatan Anatomis 

Kondisi sumbatan anatomis terjadi akibat penyakit pada saluran 

napas/ riwayat trauma yang mengakibatkan edema pada saluran 

napas. Tindakan penanganan pada kasus ini biasanya merujuk 

pada tindakan bedah dengan membuat jalan napas alternatif 

yang tidak melalui hidung maupun mulut pasien.(Jainurakhma, 

2021) 

b. Pengkajian Breathing (Pernapasan) 

Penilaian pernapasan dilakukan dengan cara inspeksi dan 

palpasi, dan bila diperlukan dilakukan dengan cara aukultasi dan 

perkusi. Penilaian pernapasan ini dilakukan setelah melakukan 

penilaian pada jalan napas. (Jainurakhma, 2021) 

 

Jika jalan napas telah stabil, selanjutnya adalah menjamin 

pernapasan yang adekuat bagi pasien. Sebab jantung, hati dan otak 
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sangat sensitive terhadap suplai oksigen yang tidak adekuat. Sel-sel 

otak akan mengalami kematian dalam hitungan menit tanpa adanya 

suplai oksigen. (Jainurakhma, 2021) 

Pasien perlu diperhatikan dalam usahanya ketika bernapas 

dengan melihat pergerakan dada pasien dan melihat apakah dalam 

bernapas pasien melibatkan otot-otot dada antara tulang rusuk. 

Pada pasien sadar, penting untuk melihat kemampuan berbicara 

pasien. Sebab pasien dengan pernapasan adekuat ditandai dengan 

jelas dan lancar dalam berbicara. Sebaliknya, pasien yang hanya 

mampu berbicara terputus-putus atau mengeluarkan suara kecil 

menandakan pernapasan pasien tidak adekuat. (Jainurakhma, 2021) 

Penilaian gangguan breathing dapat dilakukan dengan 

pemeriksaan:  

1) Look : melihat gerakan nafas, pengembangan dada dan 

adanya retraksi sela iga   

2) Listen : mendengarkan bunyi nafas  

3) Feel : merasakan adanya aliran udara pernafasan. (Janes 

Jainurakhma, 2021 ) 

Tanda-tanda pernapasan pasien pasien yang tidak adekuat:   

1) Pasien akan bernapas dengan sangat cepat/sangat lambat. 

Frekuensi yang lebih lambat/ lebih cepat dari frekuensi 

normal menandakan adanya gangguan pada pernapasannya.  

2) Kondisi pernapasan tidak adekuat pada pasien ditandai jika 

pada dinding dada tidak ditemukan pergerakan naik turun 

pada dada atau hanya salah satunya yang bergerak. 

3) Cyanosis merupakan warna kebiru-biruan pada bagian 

membrane mukosa dan kulit. Kondisi ini menandakan 

jaringan tubuh kekurasan suplai oksigen. Selain pada 

membrane mukosa dan kulit, cyanosis dapat ditemukan pada 

bibir, hidung, kuku dan telinga penderitanya.  
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4) Penurunan status mental/ kesadaran menjadi salah satu tanda 

gejala pada pasien dengan masalah jalan napas dan gangguan 

pernapasan.  

5) Apabila terjadi retrasi/tarikan otot diantara tulang rusuk dan 

otot sekitar leher maka kondisi ini menunjukkan adanya 

kondisi pernapasan tidak adekuat pada pasien.  (Jainurakhma, 

2021). 

c. Pengkajian Circulation (Sirkulasi) 

Kondisi yang berhubungan dengan sirkulasi adalah masalah 

perdarahan. Kondisi ini jika tidak ditangani dapat mengakibatkan 

syok pada penderitanya. (Jainurakhma, 2021)  

Pengkajian sirkulasi dilakukan dengan pemeriksaan pada akral, 

kulir dan nadi khususnya nadi karotis. Prosedur dalam pengkajian 

ini antara lain: 

1) Pemeriksaan nadi dan dilakukan mulai dari CPR/ Cardio 

Pulmonari Resusitation, Jika diperlukan.  

2) Cardio Pulmonari Resusitation (CPR) harus terus dilakukan 

sampai defibrilasi siap untuk digunakan. 

3) Melakukan pengkontrolan perdarahan yang berisiko 

mengancam nyawa pasien 

4) Melakukan perabaan pada nadi radial, jika diperlukan 

a) Menentukan terlebih dahulu ada atau tida ada nadi radial 

b) Lakukan penilaian pada kualitas nadi radial (lemah/kuat) 

c) Mencari tahu rute nadi radial (lambat, cepat atau normal) 

5) Hipoperfusi/hipoksia dapat dilihat melalui pengkajian pada 

kulit.  

6) Lakukan treatment terhadap hipoperfusi (Nusdin, 2020) 

d. Pengkajian Disability (Kesadaran) 

Pengkajian disability dapat dilakukan dengan menilai tingkat 

kesadaran, reaksi dan ukuran pupil. Pengkajian disability  dapat 
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dilakukan dengan memberikan respon nyeri pada pasien. (Maria, 

2021) 

Penilaian pada tingkat kesadaran papsien dapat dilakukan 

dengan tiga cara yaitu: 

a) GCS (Glasgow Coma Scale)  

GCS (Glasgow Coma Scale) merupakan penilaian tingkat 

kesadaran menggunakan skala yang digunakan pada 

penilaian tingkat kesadaran pasien menggunakan sistem 

skoring. Kriteria GCS dinilai mulai dari tingkatan sadar 

penuh hingga keadaan koma. Penilaian GCS ini terdiri atas  

Penilaian terhadap respon setelah diberikan stimulus 

tertentu. Respon pasien dapat berupa responn motorik, 

respon membuka mata dan respon verbal. Setiap penilaian 

memiliki skor tertentu dan skor tertinggi bernilai 15. 

Intepretasi skor tertinggi berupa E4V5M6 dan terendah 3 

yakni E1V1M1.  

b) Penilaian AVPU  

A: Alert, yakni kondisi pasien merespon dengan menjawab 

suara dengan benar. Contohnya dapat memberikan perintah  

V: Verbal, pasien mengucapkan atau mengeluarkan suara 

yang tidak terukur 

P: Pain, pasien merespon nyeri dengan baik, maisng-

masing dari empat pelengkap harus dievaluasi berdasarkan 

asumsi batas dasar yang digunakan untuk survey 

mengabaikan jawaban. 

U: Unrespons, pasien tidak merespon terhadap nyeri 

c) Pupil  

Penilaian pupil merupakan penilaian pada anisokor yang 

kemungkinan menandakan adanya suatu lesi intra kranial/ 

perdarahan. Perlu diingat bahwa lesi biasanya tidak selalu 

akan terjadi pada sisi pupil yang melebar (Nusdin, 2020). 
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e. Pengkajian Exposure (Paparan) 

Penilaian exposure dilakukan dengan memeriksa saturasi 

oksigen mengunakan pulse oxymetri, foto polos abdomen dan foto 

thoraks. Intervensi lain pada pengkajian ini adalah pemasangan 

monitor EKG, NGS dan kateter. (Maria, 2021)  

Tindakan lain yang dilakukan pada pengkajian ini adalah 

melepaskan apa yang ada ditubuh pasien untuk melihat adanya 

injuri pada tubuh pasien, tindakan ini dilakukan dengan cepat dan 

tepat dan diakhiri dengan pemberian selimut hangan untuk 

melindungi privasi pasien dan mencegah hipotermi. (Nusdin, 2020) 

3. Integrasi Keislman tentang Primary Survey 

Berdasarkan konsep terkait primary survey yang merupakan 

pengkajian bagi perawat atau tenaga kesehatan untuk mengetahui 

dengan segera kondisi yang mengancam penderita/pasien. Tindakan ini 

merupakan sebuah amanat dalam memberikan pelayanan kepada 

pasien, yang juga berkaitan dengan QS. An – Nisa/4:ayat 58 sebagai 

berikut:  

َ يأَمُْرُكُمْ انَْ تؤَُدُّوا الََْمٰنٰتِ اِلٰٰٓى اهَْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ انَْ تحَْكُمُوْا  ۞ اِنَّ   اللّٰه

َ كَانَ سَمِيْعاًۢ بصَِيْرًا   ا يَعِظُكُمْ بهِٖ ِّۗ اِنَّ اللّٰه َ نِعِمَّ  باِلْعَدْلِ ِّۗ اِنَّ اللّٰه

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik – 

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi 

Maha Melihat” (QS. An – Nisa/4:ayat 58) 

Menurut tafsir Al – Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia 

menjelaskan “Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk 

menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk 

menyampaikannya kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian 

melalaikan amanat-amanat itu. Dan Dia memerintahkan kalian untuk 

memutuskan perkara di antara manusia dengan dasar keadilan dan 
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obyektif, bila kalian memutuskan permasalahan di antara mereka. Dan 

itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan 

memberi petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar ucapan – ucapan kalian, meneliti seluruh perbuatan kalian 

lagi Maha Melihatnya.”   

Berkaitan dengan ayat tersebut, pada penelitian ini perawat dalam 

melakukan tindakan triage dan primery survey merupakan amanat yang 

harus dijalankan. Melakukan tindakan triage dan primary survey 

kepada pasien merupakan tanggung jawab besar yang harus dilakukan 

oleh perawat. Pasien di IGD telah mempercayakan keselamatan dan 

kesembuhannya pada petugas kesehatan. Dalam menjalankan amanah 

tersebut tentu saja membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang 

baik. Maka dari itu seorang perawat perlu untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya melalui sebuah pelatihan untuk 

menjalankan tanggung jawab yang telah diamanahkan kepadanya 

F. Tinjauan Teori Tentang Trauma 

1. Trauma spinal 

a. Definisi trauma spinal 

Cedera tulang belakang atau yang dikenal juga sebagai spinal 

cord injury (SCI) adalah suatu keadaan yang mencederai spinal 

baik secara keseluruhan atau hanya sebagian segmen spinal. (Sari, 

2019) 

b. Klasifikasi trauma spinal 

Menurut American Spinal Injury Association:  

1) Frenkle A: hilangnya seluruh fungsi motorik dan sensorik 

hingga level terbawah.  

2) Frenkle B: hilangnya seluruh fungsi motorik dan sebagian 

fungsi sensorik di bawah tingkat lesi.  

3) Frenkle C: jika lebih dari separuh kekuatan otot yang dites 

dengan MMT memiliki nilai kurang dari 3.  
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4) Frenkle D: jika lebih dari separuh kekuatan otot yang dites 

dengan MMT memiliki nilai lebih atau sama dengan 3.  

5) Frenkle E: fungsi motorik dan sensorik normal (tidak ada 

defisit neurologis) 

c. Penatalaksanaan trauma spinal 

Penatalaksanaan awal bagi pasien dengan cedera tulang 

belakang untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Berbagai 

penanganan awal yang dapat dilakukan di instalasi gawat darurat 

adalah dengan melakukan imobilisasi pasien, melakukan 

pengkajian, melakukan pemeriksaan penunjang dengan pencitraan 

untuk mendukung diagnosa yang ditegakkan untuk mempercepat 

pilihan perawatan serta pilihan pengobatan. (Erita et al., 2019) 

2. Trauma kepala 

a. Definsi trauma kepala 

Cedera kepala adalah (trauma capitis) adalah cedera mekanik 

yang secara langsung maupun tidak langsung mengenai kepala 

yang mengakibatkan luka di kulit kepala, fraktur tulang 

tengkorak, robekan selaput otak dan kerusakan jaringan otak itu 

sendiri, serta mengakibatkan gangguan neurologis (Sjahrir, 2012). 

Cedera kepala merupakan suatu proses terjadinya cedera langsung 

maupun deselerasi terhadap kepala yang dapat menyebabkan 

kerusakan tengkorak dan otak (Pierce dan Nail, 2014). 

b. Klasifikasi trauma kepala 

Glosgow Come Scale (GCS) dapat menilai cedera kepala 

pasien berdasarkan tingkat keparahan dan kegawatan pasien 

cedera (Wartatmo, 2018) diantaranya:  

1) Cedera Kepala Ringan (CKR)  

a) Tidak terjadi fraktur pada tengkorak 

b) Tidak terjadi hematom, kuntusio serebri 

c) Nilai GCS berada pada skor 13-15 



33 

 

 

2) Cedera Kepala Sedang (CKS) 

a) Pasien mengalami penurunan kesadaran 

b) Mual/muntah  

c) Nilai GCS pada skor 9-12 

d) Dapat terjadi disorientasi ringan (bingung) dan fraktur 

tengkorak  

3) Cedera Kepala Berat (CKB)  

a) Nilai GCS pada skor 3-8 

b) Penurunan kesadaran lebih dari 24 jam 

c) Terdapat kuntosio serebri, laserasi/ hematom intracranial 

c. Manifestasi trauma kepala 

Manifestasi klinis dari cedera kepala (Yessie dan Andra, 2013):  

1) Cedera kepala ringan-sedang  

a) Disoerientasi ringan  

Disorientasi merupakan kondisi dimana mental 

seseorang mengalami ketidaktahuan tempat atau waktu 

mereka berada pada tempat/waktu itu. Pada kondisi 

tertentu seseorang bahkan dapat tidak mengenal dirinya.  

b) Amnesia post traumatik  

Amnesia post traumatic merupakan tahapan seseorang 

mengalami pemulihan setelah cedera otak traumatis pada 

saat kehilangan kesadaran/koma. 

c) Sakit kepala  

Nyeri kepala/ sakit kepala yang dapat muncul bertahap 

atau mendadak.  

d) Mual dan muntah  

Mual merupakan perasaan ingin muntah pada pasien, 

namun kesulitan untuk mengeluarkannya. Sedangkan 

muntah merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu 
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mengontrol perutnya sehingga menyebabkan perut 

mengeluarkan isinya secara paksa lewat mulut.  

e) Gangguan pendengaran  

Gangguan/masalah pendengaran merupakan kondisi 

umum yang disebabkan oleh faktor usia/ terpapar suara 

bising/keras/nyaring. 

2) Cedera kepala sedang-berat  

a) Oedema pulmonal  

Edema paru merupakan kondisi menumpuknya cairan 

diparu-paru yang dapat mengganggu fungsi organ paru. 

Kondisi ini ditandai dengan gangguan sulit bernapas.  

b) Kejang infeksi  

Kejang infeksi merupakan kondisi yang dialami oleh 

pasien dengan tanda kejang akibat infeksi kumandi yang 

berada dalam saraf pusat.  

c) Tanda herniasi otak  

Herniasi otak merupakan kondisi cairan otak dan 

jaringan otak bergeser dari posisi awalnya. Kondisi ini 

dapat dipicu dengan pembengkakan otak akibat stroke, 

tumor otak atau cedera kepala.  

d) Hemiparase  

Hemiparase merupakan kondisi saat pasien mengalami 

kelemahan pada salah satu sisi tubuh. Kelemahan ini 

dapat mempengaruhi otot, kaki, lengan dan otot wajah. 

d. Penatalaksanaan trauma kepala 

Penatalaksanaan medik cedera kepala yang utama adalah 

mencegah terjadinya cedera otak sekunder. Cedera otak sekunder 

39 disebabkan oleh faktor sistemik seperti hipotensi atau hipoksia 

atau oleh karena kompresi jaringan otak. (Sari, 2019) 

3. Trauma abdomen 
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a. Definsi trauma abdomen 

Trauma abdomen adalah kondisi rongga perut mengalami luka, 

yang lazim ditemui di unit gawat darurat. Penyebabnya sangat 

beragam, mulai dari benturan langsung ke perut, terjatuh, tertusuk 

benda tajam, hingga tertembus peluru. (Lestari, 2021) 

b. Klasifikasi trauma abdomen 

Trauma abdomen diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:   

1) Trauma Tumpul  

Abdomen Trauma tumpul abdomen terjadi ketika perut 

mengalami benturan keras. Benturan ini biasa muncul akibat 

kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, terjatuh, cedera saat 

olahraga, atau pukulan. (Lestari, 2021)  

2) Trauma Tembus  

Abdomen Trauma tembus abdomen biasanya muncul karena 

robekan pada rongga perut akibat luka tembak atau luka 

tusuk. Misalnya cedera oleh pisau, peluru, atau ledakan. 

(Lestari, 2021) 

c. Penatalaksanaan trauma abdomen 

1) Manajemen Non Operatif 

Intervensi nonoperatid yang dapat dilakukan berdasarkan 

hasil pemeriksaan CT scan dan kondisi hemodinamik yang 

stabil dan pada pasien trauma organ padat orang dewasa, 

limpa dan hati. Angiografi menjadi manajemen nonoperatid 

trauma organ padat pada orang dewasa dari trauma tumpul. 

Angiografi juga dapat digunakan untuk mengontrol 

perdarahan. Pada pasien dengan kondisi trauma tumpul 

abdomen, termasuk pada beberapa organ padat, manajemen 

nonoperatif merupakan standar perawatan yang selektif. 

(Shinta, 2020) 
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2) Manajemen Operatif 

Apabila indikasi laparotomy ditemukan maka akan 

dianjurkan penatalaksanaan pemberian antibiotic spektrum 

luas. Insisi midline menjadi salah satu pilihan. Pada saat 

abdomen mulai dibuka, dilakukan dengan memindahkan 

darah dan bekuan darah, membalur semua 4 kuadran, dan 

mengklem setiap struktur vaskuler. Kerusakan pada lubang 

berongga akan dijahit dengan tujuan menghindari perdarahan. 

Setelah intra-abdomen teratasi dan perdarahan terkontrol 

dengan pembalutan, eksploraso abdomen dengan teliti 

selanjutnya dilihat untuk evaluasi seluruh isi abdomen. 

(Shinta, 2020) 

4. Trauma dada 

a. Definisi trauma dada 

Trauma thoraks adalah luka atau cedera yang mengenai rongga 

thoraks atau dada yang dapat menyebabkan kerusakan pada 

dinding thoraks ataupun isi dari cavum thoraks (rongga dada) 

yang disebabkan oleh benda tajam atau benda tumpul dan dapat 

menyebabkan sakit pada dada. (Pitojo et al., 2016) 

b. Klasifikasi trauma dada 

1) Tamponade Jantung disebabkan luka tusuk dada yang tembus 

ke mediastinum/daerah jantung.  

2) Hematothoraks disebabkan luka tembus thoraks oleh benda 

tajam, traumatik, atau spontan.  

3) Pneumothoraks Spontan (bula pecah), trauma (penyedotan 

luka rongga dada), iatrogenik (“pleural tap”, biopsi paru – 

paru, insersi CVP, ventilasi dengan tekanan positif) 

(Pangestika et al., 2019) 
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c. Penatalaksanaan trauma dada 

Penatalaksanaan awal bagi pasien trauma dada tidak jauh 

berbeda dengan pasien trauma lainnya, yakni meliputi 

penatalaksanaan airway, breathing, circulation, disability dan 

exposure. (Nugroho, 2015).  

Pengkajian primer dan pemeriksaan dada secara keseluruhan 

perlu dilakukan. Tujuan dari pengkajian dan pemeriksaan ini 

untuk mengindentifikasi dan memberikan penanganan pada 

kondisi yang mengancam jiwa dengan segera. Misalnya pada 

obstruksi jalan napas, tension pneumotoraks, pneumotoraks 

terbuka yang massif, tamponade parikardial, hemotoraks dan flail 

chest yang besar (Nugroho, 2015). 

Syok berat, apnea dan ventilasi yang inadekuat adalah indikasi 

utama pada intubasi endotrakeal darurat. Terapi utama yang dapat 

diberikan dalam menangani syok hemoragik dapat dilakukan 

dengan pemberian resusitasi cairan. Pada pasien yang mengalami 

hipoksemia, hiperkarbia dan takipnea berat atau pada pasien yang 

memiliki risiko gagal napas dapat menggunakan ventilator.  

(Hudak, 2011).  

Pasien dengan kondisi tension pneumotoraks perlu 

mendapatkan tindakan dekompresi dengan torakosentesis jarum 

dan dianjurkan torakostomi tube. Pada pasien dengan kondisi ini 

tidak dianjurkan untuk melakukan phooto toraks karna pada 

kondisi ini diagnosanya secara klinis dapat ditegakkan dan 

pemeriksaan x-ray yang dilakukan hanya menunda tindakan 

medis yang dibutuhkan  (Hudak, 2011). 

5. Trauma muskulokeletal 

a. Pengertian Trauma Muskuloskeletal  

Trauma muskuloskeletal adalah cedera pada satu bagian sistem 

muskuloskeletal dapat bersifat akut atau sebagai akibat 
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penggunaan berlebihan secara bertahap yang biasanya 

menyebabkan disfungsi struktur di sekitarnya dan struktur yang 

dilindungi atau disangganya, mengakibatkan tidak dapat 

berfungsi dengan baik pada otot, tendon, ligamen, persendian, 

ataupun tulang. (Fadlilah & Rahil, 2019)  

b. Klasifikasi Trauma Muskuloskeletal  

Trauma pada jaringan lunak muskuloskeletal dapat berupa luka 

(vulnus), perdarahan, memar (kontusio), regangan atau robekan 

parsial (sprain), putus atau robekan (avulsi atau rupture), 

gangguan pembuluh darah dan gangguan saraf. Trauma pada 

tulang menimbulkan patah tulang (fraktur) dan dislokasi. Fraktur 

juga dapat terjadi diujung tulang dan sendi (intra – artikuler) yang 

sekaligus menimbulkan dislokasi sendi. Fraktur ini disebut juga 

fraktur dislokasi. (Mahartha et al., 2017) 

c. Penatalaksanaan Trauma Muskuloskeletal  

1) Pada trauma jaringan lunak Setelah terjadi cedera pada otot, 

direkomendasikan penerapan prinsip RICE (Rest, Ice, 

Compression, and Elevation) segera mungkin untuk 

meminimalisasi pembentukan hematoma, edema interstisial, 

mengurangi jaringan iskemia pada area otot yang rusak. 

(Mahartha et al., 2017)  

2) Pada trauma tulang Penatalaksanaan umum fraktur meliputi 

menghilangkan rasa nyeri, menghasilkan dan 

mempertahankan posisi ideal dari fraktur agar terjadi 

penyatuan tulang kembali untuk mengembalikan fungsi 

semula. Untuk mengurangi nyeri dapat dilakukan dengan 

imobilisasi (tidak menggerakkan daerah fraktur) dan dapat 

diberikan obat penghilang nyeri. Teknik imobilisasi dapat 

dilakukan dengan pembidaian atau gips. (Rustiasari, 2017) 
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G. Tinjaun Teori Keislaman 

Allah telah mensyariatkan hukum-Nya bagi ummat manusia bukan 

tanpa maksud dan tujuan, tetapi untuk kemaslatan dan kesejahteraan 

manusia itu sendiri. Wujud perintah Allah dapat dilihat pada firman-

firmannya yang tercantuk dalam Al-Qur’an dan penjabarannya telah 

digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW, hak khusus manusia luar biasa 

yakni menerangkan kembali maksud dari Allah dalam Al-Qur’an. Sebab 

tidak satupun kalam Allah yang berakhir sia-sia tanpa dimengerti oleh 

hamba-Nya, bahkan dapat berakibat rusaknya tatanan kehidupan manusia.  

(Nur Iqbal, dkk. 2023) 

Dalam konsep maqasid syariah menekankan bahwa islam hadir untuk 

mewujudkan dan memelihara kemaslahatan ummat manusia. Konsep ini 

diakui oleh ulama-ulama dan menjadi dasar dalam berislam. Ruh dalam 

konsep maqasid syari’ah ini adalah untuk mewujudkan kebaikan dan 

menghindari keburukan/ menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah 

yang sepadan dengan inti dari maqasid syariah tersebut adalah maslahat, 

sebab islam dan maslahat ibarat saudara kembar yang tak bisa dipisahkan.  

Diantara poin Maqasid Syariah yaitu, memelihara agama, memelihara 

jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. (Nur 

Iqbal, dkk. 2023) 

Dalam pertolongan kegawatdaruratan, perawat berusaha untuk 

menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan dalam hal ini perawat 

menerapkan salah satu poin konsep Maqasid Syari’ah yakni ‘memelihara 

jiwa’. Ajaran dalam islam menuntun ummat manusia untuk melidungi 

hak-hak manusia untuk bisa melangsungkan kehudpun, mendapatkan 

keamanan dan merdeka. Secara tegas islam melarang ummat manusia 

untuk menghilangkan nyawa seseorang maupun diri sendiri. Alam ajaran 

islam, seseorang yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang 

dibolehkan maka ia seperti membunuh seluruh nyawa ummat manusia. 
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H. Kerangka teori 

Bagan 1. Kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Kerangka konsep 

Bagan 2. Kerangka konsep 
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1. Ketepatan dalam melakukan triase 

2. Ketepatan dalam melakukan primary survey 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Pada penilitian ini adalah penelitian survey deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif yang mengkaji hubungan dua variabel 

menggunakan pendekatan cross sectional study. Tujuan metode ini untuk 

mengetahui hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat IGD terkiat 

triage dan primary survey pada kasus trauma 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempq at penelitian 

Penelitian dilakukan di IGD RS Bhayangkara Makassar 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2023 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan pada suatu daerah/wilayah yang 

terdiri dari subjek dan objek dan memiliki karakteristik khusus 

yang telah ditentukan oleh peneliti yang selanjutnya akan menjadi 

bahan pembelajaran. (Sugiono, 2018). 

Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh tenaga 

medis yakni perawat yang bekerja di IGD RS Bhayangkara 

Makassarr sebanyak 21 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki 

karakteristik tersendiri. Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan metode total sampling. Total sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dengan jumlah sampel sama dengan populasi. 

Alasan penggunaan total sampling karena jumlah populasi yang 

kurang dari 100 sehingga seluruh populasi dijadikan sampel 

penelitian semuanya. (Sugiono, 2018) 
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Adapun kriteris inklusi dan ekslusi pada sampel penelitian ini 

yaitu:  

a. Kriteria inklusi:  

1) Perawat yang bersedia menjadi responden  

2) Perawat yang bersedia mengisi kuesioner 

3) Perawat yang sedang berdinas di IGD RS 

Bhayangkara Makassar 

4) Perawat yang menangani langsung pasien  

b. Kriteria ekslusi:  

1) Perawat yang tidak bersedia menjadi responden  

2) Perawat yang sedang cuti kerja    

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan 

informasi yang berhubungan dengan topic yang diteliti oleh peneliti.  

Adapun cara untuk mengumpulkan data yaitu:  

1. Data Primer  

Data primer adalah data/ informasi yang didapatkan dari sumber 

aslinya/data langsung. Data primer diperoleh dengan penyebaran 

kuesioner.  

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan 

beberapa pertanyaan/pernyataan yang diberikan kepada responden 

untuk dijawab sebagai item intrumen penelitian.. (Sugiono, 2018).  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari dokumen 

maupun informasi orang lain yang selanjutnya dapat disebut data 

tidak langsung. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari 

data direktorat RS Bhayang kara Makassar dan wawancara 

bersama perawat. (Sugiono, 2018) 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan sarana atau alat yang digunakan 

untuk memperoleh data penelitian yang valid dan reliabel dari subjek atau 
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responden (Darwin et al., 2021). Instrumen yang digunakan pada 

penelitian ini adalah kuesioner pengetahuan dan kompetensi tentang triage 

dan primary survey serta lembar observasi tindakan. 

F. Teknik Pengolahan Data 

1. Pengolahan data 

Menurut (Masturoh, 2018) pengolahan data memiliki beberapa proses 

diantaranya:  

a. Editing  

Pada tahap editing, data/informasi yang sudah disatukan akan 

diperiksa dengan tujuan agar data/informasi yang masuk tidak 

atau mungkin tidak memenuhi syarat.  

b. Coding  

Tahap coding data/informasi adalah tahap untuk mengubah data 

kedalam bentuk karakter numerik.  

c. Processing  

Tahap pengolahan data adalah tahap pengisian pertanyaan dengan 

benar dan penkodean jawaban responden kedalam ku esioner 

d. Cleaning data  

Tahap cleaning data adalah tahap pemeriksaan kembali 

data/informasi yang telah dimasukkan dengan benar dan bahwa 

tidak terjadi kesalahan selama entri data 

2. Analisi Data 

Analisa data merupakan tahap setelah data diperoleh dari 

sumber/responden. Pada penelitian ini, data/informasi yang 

dikumpulkan akan diproses melalui metode ukur. Proses penanganan 

informasi/data pada penelitian ini menggunakan program Microsoft 

Excel dan SPSS. 

a. Analisis Univariat  

Analisis univariat adalah proses untuk mengolah data dalam 

bentuk tabel atau garfik. Analisis ini bertujuan untuk menghitung 

distribusi dari frekuensi sehingga karakteristik tersebut dapat 
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diketahui gambarannya. Pada variabel respon yang termasuk 

klasifikasi jenis kelamin dan usia. Sedangkan pada variabel 

kategorik penelitian ini terdiri dari lama kerja, pendidikan, 

pelatihan, pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage dan 

pengkajian primer (primary survey).  

b. Analisa Bivariat  

Analisa bivariat bertujuan untuk menganalisis faktor yang 

berhubungan antara 2 variabel yang diduga berkorelasi. Analisa 

bivariat pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan dengan kompetensi perawat terkait triage dan 

pengkajian primer (primary survey). Kedua variabel masuk ke 

dalam jenis skala yang sama yaitu ordinal.  

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Penelitian ini menggunakan instrument kuesioner yang melalui uji 

validitas dan uji reliabilitas, uji ini dilakukan pada responden yang 

memiliki karaktersitik sesuai dengan peneltian. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Notoatmodjo (2012) yakni pengambilan sampel pada uji ini 

sebanyak 30 responden (perawat IGD). 

1. Validitas  

Validitas merupakan indeks untuk menguji apakah alat 

ukur/kuesiner yang digunakan benar-benar dapat mengukur yang 

diukur. Dalam pengujian ini digunakan rumus korelasi product 

moment untuk skor 1-5. Jika hasil uji rhitung lebih besar dari rtabel di 

taraf signifikasi 5% maka instrument dikatakan valid, namun jika tidak 

valid maka dilakukan dengan cara berikut:  

a. Memperbaiki pertanyaan yang tidak valid dan membagikan 

ulang  

b. Membuang atau tidak memakai pertanyaan yang tidak valid 

(Notoatmodjo, 2012)  

Adapun kriteria pengujian validitas instrumen antara lain:  
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a. Jika r hitung > r tabel, maka instrumen dikatakan valid  

b. Jika r hitung < r tabel, maka instrumen dikatakan tidak valid 

Dalam penelitian ini uji validitas kuesioner tingkat pengetahuan 

perawat tentang triage dan primary survey dilakukan pada perawat 

IGD dibeberapa Rumah Sakit di Makassar melalui penyebaran 

kuesioner gform dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Jika r 

hitung > t tabel pada tingkat signifikansi tertentu, maka item 

pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid.  

Nilai r tabel dapat dilihat pada tabel r dengan nilai r tabel untuk 30 

responden sebesar 0,3610. Sehingga bila r > 0.361 maka dinyatakan 

valid, sedangkan bila r < 0.361 maka dinyatakan tidak valid. 

Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa dari seluruh variabel 

pengetahuan perawat tentang triage dan primary survey T1, T2, T3, 

T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 

P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, 

P24, P25, dan P26 memiliki nilai Corrected item-Total correlation (r 

hitung) lebih besar dari nilai tabel (r – tabel = 0,361) artinya seluruh 

item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur suatu variabel 

penelitian semuanya valid. 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan indeks untuk menunjukkan seberapa jauh 

suatu alat dapapt diandalkan atau dapat dipercaya. Sehingga 

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dapat konsisten bila 

dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih pada gejala yang sama dengan 

alat ukur yang sama. Uji ini menggunakan software komputer dengan 

alpha cronbach.  

Kriteria pengujian reliabilitas antara lain:  

a. Jika nilai cronbach’s alpha > tingkat signifikan, maka 

instrumen dikatakan reliabel.  
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b. Jika nilai cronbach’s alpha < tingkat signifikan, maka 

instrumen dikatakan tidak reliabel.  

Uji reliabilitas diukur menggunakan cronbach’s alpha berdasarkan 

skala cronbach’s alpha 0 sampai 1. Ukuran kemantapan cronbach’s 

alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut:  

a. Nilai cronbach’s alpha 0,00 – 0,20 maka artinya kurang 

reliabel  

b. Nilai cronbach’s alpha 0,21 – 0,40 maka artinya agak reliabel  

c. Nilai cronbach’s alpha 0,41 – 0,60 maka artinya cukup reliabel  

d. Nilai cronbach’s alpha 0,61 – 0,80 maka artinya reliabel  

e. Nilai cronbach’s alpha 0,81 – 1,00 maka artinya sangat reliable 

Dari hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai r hitung/ 

crombash’s alpha diatas nilai r tabel yang artinya kuesioner 

pengetahuan reliable untuk digunakan. 

H. Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan hal yang penting bagi peneliti. Oleh sebab itu 

peneliti perlu melakukan izin penelitian di bidang keperawatan. 

Pengambilan informasi ini hanya melibatkan responden yang akan ikut 

serta secara sengaja, tidak ada paksaan dan penelitti juga perlu 

menerapkan standar moral dalam mengarahkan penelitiannya untuk 

melindungi responden/ informan dari berbagai kekhawatiran dan dampak 

yang muncul selama penelitian.  (Nursalam, 2015), yakni:  

1. Informed Consent (Persetujuan Responden)  

Informed consent merupakan perjanjian antara peneliti dan calon 

responden dengan melampirkan lembar pernyataan kesiapan 

menjadi responden. Informed consent diberikan sebelum peneliti 

melakukan penelitian agar responden menyetujuinya. Hal ini 

bertujuan agar responden memahami maksud dan tujuan penelitian.  

2. Anonymity (Tanpa Nama)  
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Anonymity merupakan cata peneliti untuk menjaga kerahasian 

responden. Salah satu bentuk anonymity adalah tidak 

mencantumkan nama dan diisi dengan inisial. Contohnya (M).  

3. Beneficience (Manfaat)  

Suatu penelitian ditujukan untuk keuntungan yang maksimal dalam 

sasaran yang eksplorasi, jika responden tau tingkatan pengetahuan 

dan kompetensinya dengan demikin subjek riset bisa melakukan 

peningkatan/pelatihan pada bidang tertentu. Penelitian ini sangat 

baik karena pertanyaan yang diberikan hanya pertanyaan yang 

berisi polling dan tidak ada perawatan/ pemeriksaan yang 

dilakukan.  

4. Confidentially (Kerahasiaan)  

Dalam hal menjaga kerahasiaan responden, identitas responden 

menjadi rahasia peneliti yang diberikan penjaminan pada peneliti.  

Penyusunan hasil penelitian hanya menggunakan beberapa data 

responden yang dipaparkan dan merupakan bagian dari hasil 

penelitian. Untuk informasi yang tidak diperlukan tidak akan 

dipaparkan dan hanya akan disimpan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Data didapatkan dari hasil kuesioner jenis pengukuran skala Likert yang 

diberikan secara langsung pada perawat yang terdiri dari data demografi dan 

36 item pertanyaan. Selain penyebaran kueosioner, data didapatkan dengan 

cara survey lapangan selama 2 hari untuk mengobservasi kompetensi perawat 

IGD dalam penanganan pasien trauma di RS Bhayangkara Makassar. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 31 Mei 2023. Analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat dan bivariat. Analisa 

univariat untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan perawat tentang 

triage dan primary survey perawat di IGD sedangkan pada analisis bivariat 

digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen (pengetahuan) 

terhadap variabel dependen (kompetensi). 

1. Karakteristik Responden 

Tabel 4.1 (Karakteristik Responden) 

 Frekuensi Persentase (%) 

Jenis Kelamin 

Perempuan 

Laki-laki 

 

8 

13 

 

38,1 

61,9 

Usia 

26-35 Tahun 

36-45 Tahun 

 

15 

6 

 

71,4 

28,6 

Pendidikan Terakhir 

D3 

S1/Profesi Ners 

S2 

 

3 

17 

1 

 

14,3 

81,0 

4,8 
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Pengalaman Pelatihan 

Pernah  

Tidak Pernah 

 

18 

3 

 

85,7 

14,3 

Lama Kerja 

> 10 Tahun 

< 10 Tahun 

 

12 

9 

 

57,1 

42,9 

Total 21 100 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas terkait karakteristik responden 

yang berkontribusi dalam penelitian ini, dari segi jenis kelamin yakni 

perawat yang berkontribusi dalam penelitian ini sebanyak 8 responden 

(38,1%) berjenis kelamin perempuan dan sebanyak 13 responden 

(61,9%) berjenis kelamin laki-laki. Karakteristik responden 

berdasarkan usianya yakni sebanyak 15 responden (71,4%) berada 

dalam kategori usia dewasa awal (26- 35 tahun) dan sebanyak 6 

responden (28,6%) berada dalam kategori usia dewasa akhir (36- 45 

tahun). Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yakni 

D3 sebanyak 3 responden (14,3%), S1/Profesi Ners sebanyak 17 

responden (81,0%) dan S2 sebanyak 1 responden (4,8%). 

Karakteristik berdasarkan kurun waktu bekerja di IGD RS 

Bhayangkaran sebanyak 12 responden (57,1%) yang bekerja dalam 

kurun waktu lebih dari 10 tahun dan sebanyak 9 responden (42,9%) 

yang bekerja dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun  

2. Uji Univariat 

a. Pengetahuan perawat terkait triage pada kasus trauma di IGD 

Tabel 4.2 (Gambaran Pengetahuan Perawat IGD RS 

Bhayangkara terkait Triage Pada Kasus Trauma) 

Tingkat Pengetahuan Jumlah Persentase (%) 

Cukup  9 42,9 

Baik 12 57,1 

Total 21 100 
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas tentang tingkat pengetahuan 

perawat IGD RS Bhayangkara Makassar terkait triage, secara 

deskriptif menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perawat yang 

berada dalam kategori cukup sebanyak 9 responden (42,9%) dan 

berada dalam kagetori baik sebanyak 12 responden (57,1%).  

b. Pengetahuan perawat terkait primary survey pada kasus trauma di 

IGD 

Tabel 4.3 (Gambaran Pengetahuan Perawat IGD RS 

Bhayangkara terkait Primary Survey Pada Kasus Trauma) 

Tingkat Pengetahuan Jumlah Persentase (%) 

Cukup  7 33,3 

Baik 14 66,7 

Total 21 100 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas tentang tingkat pengetahuan 

perawat IGD RS Bhayangkara Makassar terkait primary survey, 

secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 

perawat yang berada dalam kategori cukup sebanyak 7 responden 

(33,3%) dan berada dalam kagetori baik sebanyak 14 responden 

(66,7%).  

c. Kompetensi perawat terkait triage pada kasus trauma di IGD 

Tabel 4.4 (Gambaran Kompetensi Perawat terkait Triage 

Pada Kasus Trauma) 

Kompetensi Jumlah Persentase (%) 

Cukup  3 14,3 

Baik 18 85,7 

Total 21 100 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas tentang kompetensi pperawat 

IGD RS Bhayangkara Makassar terkait triage, secara deskriptif 

menunjukkan bahwa komperensi perawat yang berada dalam 
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kategori cukup sebanyak 3 responden (14,3%) dan berada dalam 

kagetori baik sebanyak 18 responden (85,7%).  

d. Kompetensi perawat terkait sekundary survey pada kasus trauma 

di IGD 

Tabel 4.5 (Gambaran Kompetensi Perawat terkait Primary 

Survey Pada Kasus Trauma) 

Kompetensi Jumlah Persentase (%) 

Cukup  7 33,3 

Baik 14 66,7 

Total 21 100 

 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas tentang kompetensi pperawat 

IGD RS Bhayangkara Makassar terkait primary survey, secara 

deskriptif menunjukkan bahwa komperensi perawat yang berada 

dalam kategori cukup sebanyak 7 responden (33,3%) dan berada 

dalam kagetori baik sebanyak 14 responden (66,7%).  

e. Distribusi berdasrkan jawaban item pengetahuan perawat 

IGD terkait triage dan primary survey 

Terdapat beberapa keterbatasan pengetahuan perawat terkait 

triage bila ditinjau dari per-item pertanyaan: 

Dari total 21 responden, 10 responden masih kurang dalam 

memahami penentuan karakteristik triage pasien berdasarkan 

kasus, 10 responden yang masih kurang memahami dalam 

menentukan prioritas pasien berdasarkan kasus, 12 responden 

yang masih keliru terkait penentuan prioritas urgent menurut 

CTAS, dan sebanyak 15 responden yang masih keliru dalam 

penentuan time respon emergent. 

Selain itu beberapa keterbatasan pula dibeberapa 

pengetahuan perawat terkait primary survey bila ditinjau dari per-

item pertanyaan: 
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Sebanyak 15 responden masih keliru dalam penuntuan 

obstruksi pada jalan napas (airway) berdasarkan kasus, sebanyak 

10 responden masih keliru terkait intervensi pada kasus 

hemotorax (breathing), sebanyak 15 responden yang masih keliru 

dalam penatalaksanaan exposure trauma, sebanyak 10 responden 

masih keliru dalam pengkajian exposure dan 10 responden masih 

keliru dalam penatalaksanaan hipotermi (exposure) 

3. Uji Bivariat 

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner di wilayah kerja 

IGD RS Bhayangkara Makassar, dapat dilihat tabel dibawah ini yang 

menunjukkan hasil: 

a. Hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage pada 

kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar 

Tabel 4.6 (Hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat 

terkait triage pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara 

Makassar) 

  Skor Prestasi 

Skor Test Kerja R 0.471 

 P 0.031 

 N 21 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas tentang hubungan pengetahuan 

dan kompetensi perawat terkait triage pada kasus trauma di IGD 

RS Bhayangkara menunjukkan hasil uji nila P value 0,031 < 0,05 

yang artinya pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage 

pada kasus trauma memiliki korelasi bermakna dengan r 0.471 

berada pada kekuatan korelasi sedang dengan arah hubungan 

positif yang artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan maka 

semakin tinggi kompetensi perawat terkait triage pada kasus 

trauma. 

b. Hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait primary 

survey pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar. 
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Tabel 4.7 (Hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat 

terkait primary survey pada kasus trauma di IGD RS 

Bhayangkara Makassar) 

  Skor Prestasi 

Skor Test Kerja R 0.571 

 P 0,007 

 N 21 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas tentang hubungan pengetahuan 

dan kompetensi perawat terkait primary survey pada kasus trauma 

di IGD RS Bhayangkara menunjukkan hasil uji nila P value 0,007 

< 0,05 yang artinya pengetahuan dan kompetensi perawat terkait 

primary survey pada kasus trauma memiliki korelasi bermakna 

dengan r 0.571 berada pada kekuatan korelasi sedang dengan arah 

hubungan positif yang artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan 

maka semakin tinggi kompetensi perawat terkait primary survey 

pada kasus trauma. 

B. Pembahasan 

Tenaga keperawatan merupakan suatu komponen Sumber Daya 

Manusia (SDM) rumah sakit sekaligus merupakan anggota tim kesehatan 

garda depan yang berperan dalam men ghadapi masalah kesehatan pasien 

selama 24 jam secara terus-menerus. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti, terdapat beberapa poin yang dapat dibahas untu menjelaskan 

dan menganalisa hasil penelitian peneliti diantaranya: 

1. Gambaran tingkat pengetahuan perawat terkait triage dan 

primary survey pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara 

Makassar. 

Berdasarkan penelitian yang didapatkan oleh peneliti tentang 

tingkat pengetahuan perawat terkait triage pada kasus trauma di IGD 

RS Bhayangkara Makassar, bahwa tingkat pengetahuan perawat 

terkait triage yang berada dalam kategori baik sebanyak 12 orang 
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(57,1%). Sedangkan untuk pengetahuan perawat terkait primary 

survey pada kasus trauma yang berada dalam kategori baik sebanyak 

14 orang (66,7%). Hal ini didukung oleh riwayat pendidikan formal 

dan non formal perawat IGD RS Bhayangkara Makassar yang 

mayoritas berada pada jenjang pendidikan formal yakni profesi ners 

sebanyak 12 orang (57,1%) sedangkan pendidikan non formal 

(pelatihan) sebanyak 18 orang (85,7%). Perawat juga didominasi oleh 

masa kerja lebih >10 tahun bekerja dibidang keperawatan sehingga 

keterampilan yang dimiliki oleh perawat didukung oleh pengalaman 

yang ia lalui. 

Asumsi peneliti dari hasil yang ditemukan bahwa tingkat 

pengetahuan individu yang baik memiliki hubungan dengan 

pendidikan forma/nonformal dan masa kerja. Jika dianalisa kembali 

dengan melihat hasil tingkat pendidikan memang rata-rata perawat 

tingkat pendidikannya adalah profesi ners, dan sebagian besar 

memiliki pengalaman mengikuti pelatihan BTCLS (Basic Trauma Life 

Support). Dari tinjauan sederhana ini memperlihatkan bahwa salah 

satu penentu tingkat pengetahuan baik pada individu dapat dilihat dari 

tingkat pendidikan yang ia miliki. Namun bukan berarti tingkat 

pendidikan menjadi satu-satunya faktor penentu pengetahuan 

seseorang perawat. Sebab pelatihan (pendidikan non formal) juga 

menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan seorang perawat. 

Pengetahuan responden terkait triage dan primary survey 

ditentukan dan ditinjau berdasarkan pendidikan terakhir dan 

pengalaman pelatihan dalam bidang kegawatdaruratan responden.  

Sebanyak 3 responden dengan pendidikan terakhir D3 memiliki 

pengetahuan triage dan primary survey yang cukup, dan sebanyak 6 

dari 17 responden dengan pendidikan terakhir S1/Profesi Ners 

memiliki pengetahuan triage cukup. Sedangkan berdasarkan 

pengalaman pelatihan, keseluruhan responden (3 responden) yang 

tidak memiliki pengalaman pelatihan memiliki pengetahuan triage 



56 

 

 

  

cukup dan 2 diantaranya memiliki pengetahuan primary survet yang 

cukup. Sehingga peneliti berasumsi bahwa baik pendidikan maupun 

pelatihan memiliki hubungan terhadap pengetahuan seseorang perawat 

dalam memberikan tindakan kegawatdaruratan pasien trauma. 

Penelitian ini sesuai dengan teori yang diungkap oleh 

(Notoatmodjo, 2012) dimana semakin tinggi pendidikan yang 

ditempuh seseorang, maka semakin baik pengetahuan dan lebih luas 

dibandingkan dengan tingkat pendidikan rendah. Semakin tinggi 

pengetahuan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan 

bertindak (Dewi, 2017) 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan 

Hariyati, yakni pelatihan dan pendidikan memberikan dampak positif 

terhadap pengetahuan seorang perawat (Amalia & Hariyati, 2013). 

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh jefiranus (2022) di IGD 

RSUD Haji Makassar berdasarkan hasil dari distribusi frekuensi 

tingkat pendidikan dimana 26 responden dari 12 responden dengan 

pendidikan DIII, 14 responden pendidikan S1 Ners. Dari tingkat 

pendidikan didaptkan 12 responden terampil dalam melaksanakan 

primary survey hal ini disebabkan karna responden memiliki tingkat 

pengetahuan yang baik. Penelitian lain yang mendukung juga 

dilakukan oleh Anugrahini (2018) yang menyebutkan jika tingkat 

pendidikan yang cukup tinggi maka keterampilan dan pengetahuan 

perawat akan bertambah pula.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti berasumsi bahwa pengetahuan 

yang dimiliki oleh perawat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi 

kompetensi yang dimiliki, hal ini disebabkan karna baiknya materi 

yang didapatkkan dan diaplikasikan denagn baik selama masa 

pendidikan.   
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2. Gambaran kompetensi perawat terkait triage dan primary survey 

pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar. 

Berdasarkan penelitian yang didapatkan oleh peneliti tentang 

tingkat kompetensi perawat terkait triage dan primary survey pada 

kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar, bahwa tingkat 

kompetensi perawat  terkait triage pada kategori baik berjumlah 18 

responden dan kategori cukup sebanyak 3 responden. Sedangkan pada 

kompetensi primary survey jumlah responden yang memiliki 

kompetensi baik sebanyak 14 responden dan kompetensi cukup 

sebanyak 7 responden.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yustriani dan Siti Khoiroh 

tahun 2022 terkait hubungan Hubungan Kompetensi Perawat IGD 

Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien di Ruang IGD RSUD Abdul 

Wahab Sjahranie Samarinda, dalam penelitian yang dilakukan 

disebutkan bahwa  kemampuan yang harus dimiliki perawat IGD yaitu 

menguasai basic assessment primary survey, mampu menguasai 

triage, mampu memberikan asuhan keperawatan kegawatdaruratan, 

mampu melakukan tindakan keperawatan live saving antara lain 

resusitasi dengan atau tanpa alat dan stabilisasi, mampu memahami 

terapi definitive, mampu menerapkan aspek etik dan legal, mampu 

melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien dan keluarga, mampu 

bekerja didalam tim, dan mampu melakukan pendokumentasian atau 

pencatatan dan pelaporan.  

Nurhidayah dan Setyawan (2019), PPNI (2010) menyebutkan 

bahwa kompetensi seorang perawat diharapan dapat dimiliki oleh 

individu yang akan bekerja dibidang pelayanan kesehatan. 

Kompetensi ini terdiri dari kompetensi teknis dan kompetensi perilaku 

perawat. Perawat dikatakan memiliki kompetensi yang sesuai apabila 

mampu meenggunakan dan memanfaatkannya dengan optimal pada 

kedua kompenen utama tersebut.  
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Sehingga peneliti berasumsi bahwa kompetensi yang baik yang 

dimiliki oleh perawat merupakan sebuah jaminan mutu pelayanan 

keperawatan yang diberikan pada pasien sehat maupun sakit. Melalui 

kinerja ini, diharapkan perawat dapat menampilakn kontribusi 

profesionalnya secara nyata untuk meningkatkan mulu pelayanan 

keperawatan yang berdampak di pelayanan kesehatan dan pada 

akhirnya kualitas dan kesejahteraan pasien akan merasakan dampak 

dari mutu pelayanan ini. Oleh karena itu, kompetensi seorang perawat 

dapat diukur melalui pelayanan yang ia berikan pada pasien.  

3. Hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage 

pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar 

Berdasarkan penelitian yang didapatkan oleh peneliti tentang 

hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage pada 

kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makasar bahwa pengetahuan 

dan kompetensi memiliki korelasi bermakna (nila P value 0,031 < 

0,05) dengan kekuatan korelasi sedang (r 0.471 ) yang artinya semakin 

tinggi tingkat pengetahuan perawat terkait triage maka semakin tinggi 

pula kompetensi perawat dalam melakukan tindakan triage pada kasus 

trauma di IGD.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Nurhaeni, 2018) yang membahas Hubungan Tingkat Pengetahuan 

Perawat Dengan Penerapan Triase IGD RSUP Dr.Wahidin 

Sudirohusodo Makassar didapatkan terdapat hubungan pengetahuan 

dan penerapan triage yang dilakukan oleh perawat IGD bedah RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Penelitian yang dilakukan oleh 

Firdaus, dkk (2018) di Rumah Sakit Puri Indah Jakarta didapatkan 

bahwa sikap, keterampilan dan pengetahuan perawat memiliki 

pengaruh pada penerapan triage. Apabila diantaranya tidak 

dilaksanakan dengan optimal maka akan menyebabkan kesalahan saat 

pengambilan keputusan dan dapat menyebabkan kecacatan pada 

pasien.  
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ace 

Sudrajat, Suhana Haeriyanto dan Pramita Iriana, 2014) tentang 

hubungan pengalaman dan pengetahuan perawat dengan keterampilan 

triase pada pasien. Hasilnya perawat yang memiliki pengetahuan 

tentang triase dan pengalaman lamanya melakukan triase sangat 

berhubungan secara signifikan dengan keterampilan melakukan triase 

pada pasien yang mengalami gawat darurat. 

Hasil penelitian ini sejalan pula dengan penelitian di IGD RSUP 

Dr. Wahidin Makassar yang menunjukkan jika perawat dengan 

pengetahuan baik sebanyak 77.3% memiliki penerapan triage yang 

sesuai atau tepat sedangkan perawat dengan pengetahuan rendah 

sebanyak 72.7% memiliki penerapan triage yang tidak sesuai atau 

tidak tepat (Nur Haeni, 2019) 

Menurut (Martanti, Noviyanto, & Prosujo, 2015) Pengetahuan 

dalam melakukan triage berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

yang tepat apakah pasien tersebut perlu pertolongan segera atau tidak, 

dengan tetap memperhatikan kemungkinan komplikasi yang muncul 

setelah dilakukan triage. Pengetahuan dan keterampilan petugas 

sangat dibutuhkan, terutama dalam pengambilan keputusan klinis di 

IGD. Peran  triase  membutuhkan  keterampilan penilaian  klinis  yang  

sangat  tinggi,  dan  dasar pengetahuan  yang  relevan  untuk  

membedakan keluhan yang tidak mendesak dari kondisi yang 

mengancam jiwa di  lingkungan  pekerjaan sibuk dan membuat stres 

(Varndell et al., 2019).  

Dari hasil uji hubungan pengetahuan dan kompetensi memiliki 

korelasi bermakna, sehingga semakin tinggi pengetahuan perawat 

maka semakin baik pula dalam melaksanakan triage. Hal ini disebab 

kan karna pengetahuan dan keterampilan perawat  sangat  dibutuhkan  

terutama dalam  pengambilan  keputusan  klinis dimana  keterampilan  

sangat penting dalam penilaian  awal,  perawat  harus 

memprioritaskan    perawatan    pasien atas   dasar   pengambilan   
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keputusan  yang   tepat,   untuk   mendukung   hal tersebut dibutuhkan 

pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan tindakan   

keperawatan.   

4. Hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage 

pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar 

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa terdapat 

hubungan bermakna dan signifikan pada pengetahuan dan kompetensi 

perawat terkait primary survey pada kasus trauma di IGD RS 

Bhayangkara Makassar. Didapatkan nilai significancy (p) 0,007 dan 

nilai r 0.571. Maka dapat disimpulkan dari penelitian ini, pengetahuan 

dan kompetensi perawat memiliki korelasi bermakna dengan kekuatan 

sedang yang artinya apabila memiliki pengetahuan yang baik maka 

akan baik pula kompetensinya dalam hal pemberian tindakan 

keperawatan (primary survey) pada kasus trauma di IGD.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diungkap oleh jose (2017) 

yang menyatakan bahwa ada hubungan pengetahuan dan penangan 

primary survey. Karena semakin baik pengetahuan perawat maka akan 

semakin baik dalam melakukan primary survey. Selain pengetahuan, 

pengalaman yang diikuti dan mendalam akan mempengaruhi 

keberhasilan dalam melakukan tindakan kegawatdaruratan untuk 

menolong pasien dengan kondisi gawat darurat. Hal ini ungkap juga 

oleh Mancini (2011) yang menyatakan penanganan primary survey 

padda pasien gawat darurat penting dilakukan secara efektif dan 

efesien. Karena dalam penanganan primary survey diperlukan tempo 

yang cepat dan singkat, karena kecepatan dan ketepatan akan 

mempengaruhi  suplai oksigen, apabila terjadi kekurangan oksigen 

dalam kurang waktu 6-8 menit dapat menyebabkan keruskan otot 

permanen, lebih dari 10 menit akan menyebabkan kehilangan nyawa.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Rina Raffa, Yunita Dwi Anggreini 

dan Nurul Amaliyah, 2021) tentang hubungan tingkat pengetahuan 

perawat tentang BTCLS (Basic Trauma Cardiac Life Support) dengan 
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penanganan primary survey di IGD RSU Yarsi Pontianak Provinsi 

Kalimantan Barat, dimana pengetahuan perawat tentang  Basic 

Trauma Cardiac Life Support  memiliki hubungan dengan 

penanganan Primary Survey. 

Keterampilan/ skill seorang perawat dapat dilihat saat melakukan 

memberikan pelayanan keperawat yang sesuai SOP (standat prosedur 

operasional) yang ditetapkan. Baik triage maupun primary survey 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti workshop atau pelatihan yang 

diikuti oleh perawat agar perawat dapat memahami dan memiliki 

peluang dalam melakukan prosedur. Prosedur penanganan triage dan 

primary survey dapat secara langsung dipahami oleh perawat apabila 

pelatihan tersebut sering diikuti. (Rina, dkk. 2021) 

Pengetahuan dalam penanganan triage dan primary survey dapat 

diperoleh dari informasi dengan membaca buku keperawatan terbaru 

atau mendapat informasi dari rekan-rekan perawat. Tingkat 

kemampuan dan pengetahuan seseorang tidak bisa diketahui karena 

berasal dari diri sendiri, dalam bekerja diperlukan keterampilan dan 

kemampuan berfikir yang luas. Setiap individu akan memiliki tingkat 

cara pandang yang berbeda dalam penanganan triage dan primary 

survey. 

Sehingga asumsi peneliti terkait pengetahuan dan kompetensi 

perawat dalam melakukan primery survey memiliki hubungan karena 

pendidikan, lamanya bekerja dan pelatihan yang pernah diikuti akan 

berpengaruh terhadap pengetahuan perawat. 

Dalam penelitian (Ace Sudrajat, dkk. 2014) juga membahas bahwa 

tingkat keterampilan diperoleh seseorang setelah mendapatan pajanan 

pengetahuan tentang hal tersebut. Selain pengetahuan, keterampilan 

juga harus didukung oleh pengalaman seseorang melakukan aktivitas 

tersebut sesuai masalah yang dihadapinya. Sehingga pengetahuan 

perawat yang baik akan diikuti oleh meningkatnya keterampilan 

perawat dalam melakukan triase di ruang gawat darurat. 
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Dalam innayatullah (2014) mengatakan bahwa pengalaman 

perawat dalam bekerja dapat berpengaruh terhadap pengetahuannya. 

Ini terjadi karena semakin lama seorang perawat bekerja, maka akan 

banyak kasus yang ia tangani sehingga akan meningkatkan 

pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan.  

Sedangkan dalam perpektif keilmuan, kitab suci Al-quran 

merupakan sumber utama ajaran islam yang kaya akan ilmu 

pengetahuan. Al-qur’an menyuruh ummat manusia belajar dari sejarah 

dan membandingkannya dari kejayaan dan kejatuhan ummat 

sebelumnya dalam rangka menghadapi masa depan. Pesan samawi 

dalam Al-qur’an sejalan dengan peningkatan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan peradaban. (Didin Hendriana dan Milana Abdillah, 

2023) 

Al-quran menyuruh manusia untuk mengembangkan 

kemampuannya dalam berpikir seimbang dengan diiringi zikir, 

membaca Al-quran dan mengingat Allah. Hal ini dapat menginspirasi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan mengajarkan tanggung jawab 

serta peran ummat manusai saat diberi amanan ilmu. Sebab al-quran 

sebagai pedoman hidup mengajurkan ummat untuk memperoleh 

kesejahteraan, keselamatan dan kebahagian dunia-akhirat. Sehingga 

ajaran ini memperlihatkan betapa pentingnya manusia sebagai 

khalifah yang berilmu dimuka bumi. Seseorang yang berilmu 

pengetahuan dan bijaksana dalam menggunakan ilmu 

pengetahuannya. (Didin Hendriana dan Milana Abdillah, 2023) 

Orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dipandang unggul 

dalam islam disbanding mereka yang tidak memiliki ilmu. Hal ini 

tercantum dalam Q.S. Al - Zumar : 9 “Mereka yang beriman dan 

berilmu diangkat derajatnya oleh Allah SWT”. Islam memandang 

ilmu sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan (berpikir, 

bertindak, bersikap maupun bergerak) untuk menerapkan ajaran-ajaran 

islam dalam kehidupan nyata. Karna dengan ilmu setiap individu 
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dapat memahami isi pesan agama secara tepat, meningkatkan tata 

kehidupan dengan lebih baik dan mewujudkan hal baru yang mampu 

memajukan peradaban manusia. (Didin Hendriana dan Milana 

Abdillah, 2023)  

C. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, terdapat kelemahan penelitian yang disebabkan 

karena keterbatasan penelitian, yaitu : 

1. Penelitian ini hanya mengukur tingkat pengetahuan triage dan primary 

survey, tidak sampai mengukur secondary survey 

2. Pengetahuan primary survey tidak difokuskan pada klaster tertentu 

sehingga gambaran pengetahuan primary survey yang didapatkan 

hanya gambaran umum terkait primary survey 

3. Peneliti terkadang sulit berkomunikasi dengan responden akibat 

adanya pasien yang keluar masuk dan banyaknya pelayanan di ruang 

IGD. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Karakteristik perawat di IGD RS Bhayangkara Makassar yakni, 

didominasi oleh kelompok usia dewasa awal (26 – 35) sebanyak 15 

responden, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yakni 

13 responden. Berdasarkan riwayat pendidikan sebagian besar 

responden S1/Profesi ners sebanyak 17 responden, dan lama kerja 

lebih dari 10 tahun sebanyak 12 responden.  

2. Tingkat pengetahuan perawat IGD RS Bhayangkara Makassar terkait 

triage, secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 

perawat sebagian besar berada pada kategori baik dan hanya beberapa 

dalam kategori cukup. 

3. Tingkat pengetahuan perawat IGD RS Bhayangkara Makassar terkait 

primary survey, secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan perawat sebagian besar berada pada kategori baik dan 

hanya beberapa dalam kategori cukup. 

4. Tingkat kompetensi perawat IGD RS Bhayangkara Makassar terkait 

triage, secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat kompetensi 

perawat sebagian besar berada pada kategori baik dan hanya beberapa 

dalam kategori cukup. 

5. Tingkat kompetensi perawat IGD RS Bhayangkara Makassar terkait 

primary survey, secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat 

kompetensi perawat sebagian besar berada pada kategori baik dan 

hanya beberapa dalam kategori cukup. 

6. Pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage pada kasus trauma 

memiliki korelasi bermakna pada kekuatan korelasi sedang dengan 

arah hubungan positif yang artinya semakin tinggi tingkat 

pengetahuan maka semakin tinggi kompetensi perawat terkait triage 

pada kasus trauma. 
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7. Pengetahuan dan kompetensi perawat terkait primary survey pada 

kasus trauma memiliki korelasi bermakna dengan kekuatan korelasi 

sedang dengan arah hubungan positif yang artinya semakin tinggi 

tingkat pengetahuan maka semakin tinggi kompetensi perawat terkait 

primary survey pada kasus trauma. 

 

B. Saran  

1. Bagi Instansi Pendidikan  

Diharapkan kepada institusi keperawatan khususnya dan institusi 

kesehatan umumnya mampu mengembangkan metode asuhan 

keperawatan terkait dengan penerapan triage dan primary survey pada 

mahasiswa kesehatan.  

2. Bagi Petugas Kesehatan dan Keperawatan  

Kepada tenaga kesehatan hendaknya menerapkan dan melakukan 

pelatihan kegawatdaruratan trauma untuk mengembangkan skill dan 

pengetahuan agar lebih efektif dalam memberikan asuhan 

keperawatan kepada pasien trauma khususnya pada penerapan triage 

dan primary survet 

3. Bagi Instansi Pelayanan Kesehatan/ Rumah Sakit 

Kepada instansi pelayanan kesehatan/ rumah sakit hendaknya 

memberikan fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan dan 

mengembangkan kemampuan penanganan pasien kegawatdaruratan 

khususnya pada kasus trauma. 

4. Bagi peneliti Selanjutnya  

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini dan 

lebih dikembangkan lagi misalnya pada primary survey hanya 

difokuskan pada penilaian exposure 
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Lampiran 1 

 

LEMBAR PERNYATAAN PENELITI 

 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb.  

Dengan hormat,  

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar.  

Nama : Nadila Diana Muslimin 

NIM : 70300119037 

Akan mengadakan penelitian tentang “Analisis Hubungan Antara 

Pengetahuan dan Kompetensi Perawat Terkai Triage dan Primary Survey Kasus 

Trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar”. Untuk itu saya memohon 

kesediaannya menjadi responden dalam penelitian saya. Segala hal yang bersifat 

rahasia akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk penelitian ini.  

Dengan surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya sebagai 

responden saya ucapkan terimakasih.  

 

Makassar, 25 Maret 2023 

Peneliti,  

 

 

 

Nadila Diana Muslimin 
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Lampiran 2 

 

KUESIONER HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN 

KOMPETENSI PERAWAT TERKAIT TRIAGE DAN PRIMARY SURVEY  

KASUS TRAUMA DI IGD RS BHAYANGKARA MAKASSAR  

 

LEMBAR SOAL 

I. Petunjuk Mengerjakan  

1. Bacalah dengan saksama dan teliti setiap item pertanyaan  

2. Isilah biodata Anda  

3. Berilah tanda (X) pada jawaban yang Anda anggap benar 

II. Data Demografi  

1. Nama/Inisial  

2. Usia 

3. Jenis kelamin 

4. Pendidikan terakhir  

5. Pelatihan yang pernah diikuti (khusus gawat darurat minimal 5 tahun 

terakhir) 

6. Lama kerja 

III. Pertanyaan Triase 

1. Usaha pemilahan atau kategorisasi korban sebelum ditangani, 

berdasarkan tingkat kegawardaruratan trauma disebut …  

a. Pengkategorian korban  

b. Triage  

c. Prioritas utama penanganan 

2. Karakteristik triage pada saat pengkategorian pasien adalah 

a. Cepat dan tepat 

b. Singkat, tepat dan akurat 

c. Tepat dan akurat 

3. Pada pasien trauma dengan gangguan jalan nafas dan disertai penurunan 

kesadaran (E1M1V1) dapat dikategorikan ke dalam prioritas ke berapa...  

a. Resuscitation 

b. Emergent  

c. Urgent  

4. Seorang perawat dinas malam di IGD Rumah Sakit Bhayangkara 

Makassar. Pada saat bersamaan masuk 5 orang pasien. Pasien A 

mengeluh nyeri kepala skala 6, Pasien B dengan luka laserasi regio 

facial, Pasien C dengan fraktur terbuka pada femur sinistra ... Pasien 

manakah yang menjadi prioritas pertama...  

a. Pasien A  

b. Pasien B  

c. Pasien C  
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5. Pasien korban begal masuk IGD dengan kondisi mengalami pendarahan 

dan luka terbuka akibat tusukan pada area umbilical dan tampak usus 

terbuka, pasien tampak meringis kesakitan. Masuk prioritas berapakah  

pasien tersebut… 

a. Resuscitation 

b. Emergent  

c. Urgent  

6. Tn. A masuk IGD dengan keluhan luka terbuka akibat kecelakaan. 

Didapatkan kedalaman luka dengan 2 cm didaerah humerus dextra, 

pendarahan telah diatasi oleh perawat. Saat ini pasien mengeluh pusing, 

kesadaran pasien compos mentis. Apakah kategori pasien tersebut.. 

a. Emergent  

b. Urgent  

c. Less Urgent 

7. Urgent menurut CTAS (Canadian Triage and Acuity Scale) masuk pada 

level...  

a. Prioritas 1  

b. Prioritas 2  

c. Prioritas 3  

8. Berapa lama waktu tunggu apabila pasien trauma masuk dengan kategori 

emergent? 

a. < 5 menit 

b. < 15 menit 

c. < 30 menit 

9. Penilaian cepat pada pasien trauma untuk penilaian obstruksi  jalan napas 

dikategorikan sebagai.. 

a. Airway Screening Assesment 

b. Breathing Screening Assesment 

c. Circulation Screening Assesment 

10. Penilaian cepat pasien trauma dengan perdarahan aktif disertai akral 

dingin dikategorikan sebagai.. 

a. Airway Screening Assesment 

b. Breathing Screening Assesment 

c. Circulation Screening Assesment 

IV. Pertanyaan Primery Survey 

Airway & Cervical Control 

1. Tanda obstruksi pada jalan napas diakibatkan karna cairan disebut.. 

a. Gurgling 

b. Snoring 

c. Stridor 

2. Tn. A mengalami gangguan jalan napas dan dalam kondisi tidak disertai 

penurunan kesadaran, pasien tampak menggunakan otot asesori saat 

bernapas. Apakah jenis obstruksi pada kasus tersebut 

a. Obstruksi jalan napas akut 
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b. Obstruksi Total 

c. Obstruksi Parsial 

3. Teknik membebaskan jalan napas pasien trauma dengan dicurigai fraktur 

cervical adalah?  

a. Jaw trust  

b. Head tilt  

c. Finger sweap  

4. Teknik membersihkan jalan nafas dengan menggunakan alat adalah?  

a. Suction  

b. Pemberian nasal kanul  

c. Pemberian simple mask  

5. Teknik untuk membuka jalan nafas dengan menggunakan alat adalah?  

a. Oropharingeal Airway (OPA)  

b. Head tilt chin lift  

c. Cross finger  

Breathing  

1.  Yang manakah di bawah ini yang termasuk penilaian klinis jalan nafas 

pasien trauma?  

a. Look, Listen and Feel  

b. Look and Feel  

c. Feel and Listen  

2. Tn. C masuk ke IGD dengan adanya penurunan kesadaran. Hasil 

pengkajian didapatkan: jejas pada dada kanan, adanya desiasi trakea, 

suara napas menjauh. Jenis trauma yang dialami pada pasien adalah..  

a. Open pneumothorax 

b. Tension pneumothorax 

c. hemotorax 

3. intervensi yang dilakukan pada pasien trauma thorax dengan hemothorax 

adalah 

a. needle thorocosintesis 

b. kasa tiga sisi 

c. pemasangan WSD (Water Sell Drainage) 

4. Jenis alat bantu pernafasan dengan SPO2 pasien sekitar 85-90% adalah?  

a. Nasal kanul  

b. Simple mask  

c. Non Rebreathing Mask (NRM)  

5. Jenis trauma thorax dimana terdapat lebih dari satu patahan pada tulang 

iga disebut.. 

a. Flail chest 

b. Tamponade jantung 

c. pneumothorax 

6. Ny. A usia 37 tahun datang ke IGD dengan penurunan kesadaran, riwayat 

terjebak dalam ruangan tertutup, sputum tercampur arang, terdapat luka 

bakar di sekitar hidung, bibir dan mulut. Ny. A dicurigai mengalami.. 
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a. Fraktur cervical 

b. Trauma inhalasi 

c. Luka bakar kimia 

Circulation  

1. Salah satu pengkajian penilaian pada sirkulasi untuk kasus trauma 

adalah?  

a. Penilaian CRT  

b. Pemeriksaan EKG 

c. Penilaian pupil  

2. Yang mana di bawah ini termasuk dalam intervensi prioritas pada 

masalah keperawatan hipovelemia pada kasus fraktur os femoris yaitu..  

a. Pemasangan spalak 

b. Pemberian resusitasi cairan 

c. Pemberian oksigenasi 

3. Pasien kecelakaan lalu lintas masuk ke IGD didapatkan: tekanan darah 

80/60 mmHg, akral teraba dingin, HR 138x/menit, tampak luka terbuka 

dan tulang terekspose femur sinistra. Kondisi pasien merupakan... 

a. Shock kardiogenik 

b. Shock distributif 

c. Shock hipovelemik 

4. Pemberian posisi pada pasien shock dilakukan dengan cara. 

a. Posisi trendelenberg 

b. Posisi supinasi 

c. Posisi sims 

5. Pasien dengan kasus trauma akibat luka bakar listrik. Hal yang perlu  

dilakukan observasi dan monitoring secara cepat pada kasus tersebut 

adalah adalah... 

a. Monitor tanda-tanda vital 

b. Monitoring derajat luka bakar 

c. Monitoring jenis cairan yang diberikan 

Disability 

1. Hal yang perlu dikaji pada pasien trauma status disability  

a. Pemeriksaan pupil 

b. Pemeriksaan urine 

c. Pemeriksaan CRT 

2. Penilaian tingkat kesadaran pasien pada pasien trauma untuk menentukan 

derajat kesadaran pada pasien tersebut dilakukan dengan..  

a. AVPU  

b. MIST 

c. AMPLE 

3. An. A usia 15 tahun masuk ke IGD setelah mengalami kecelakaan. Dari 

hasil pengkajian didapatkan: anak berbicara tidak sesuai, mata membuka 

bila dirangsang nyeri, dan gerakan ektremitas tampak normal. 

Berdasarkan kasus tersebut, jenis trauma capitis pada kasus adalah..  
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a. Trauma capitis ringan 

b. Trauma capitis sedang 

c. Trauma capitis berat 

4. Pasien korban kecelakaan mengalami kondisi kontusio serebri dan hilang 

kesadaran dengan hasil pengkajian: tidak membuka mata, tidak bergerak 

dan hanya mengeram.  GCS pasien adalah.. 

a. E1M1V1 

b. E1M1V2 

c. E1M1V3 

5. Ny. B masuk ke IGD dengan kasus fraktur tibia fibula. Perawat 

melakukan pemasangan spalak dan pembidaian. Hal yang perlu 

diperhatikan pada saat melakukan intervensi tersebut adalah.. 

a. Lakukan pengecekan PMS (pulse motorik sensation) 

b. Tinggikan kedua tungkai 

c. Lakukan pembidaian secara gentle 

Exposure 

1. Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian exposure pada kasus trauma 

adalah… 

a. Jejas/Luka pada tubuh pasien   

b. Kekuatan otot pasien 

c. Tingkat kesadaran pasien  

2. Yang mana di bawah ini termasuk dalam penanganan exposure pada 

kasus trauma.. 

a. Lakukan pemasangan oksigen 

b. Lakukan pemberian produk darah 

c. Memberikan cairan hangat  

3. Salah satu hal penting yang dilakukan dalam melakukan pengkajian ini 

adalah?  

a. Menjaga keseimbangan oksigen  

b. Menjaga privasi pasien  

c. Memantau pernafasan  

4. Untuk mencegah hipotermi pada pasien dengan kasus trauma dilakukan?  

a. Pemberian selimut  

b. Pemberian air hangat  

c. Pemantauan suhu  

5. Pada pasien trauma yang akan dilakukan pemeriksaan exposure pada 

bagian tubuh punggung dilakukan perubahan posisi pada pasien dengan 

cara.. 

a. Lateral 

b. Supinasi  

c. Log roll 

 

 



 

79 

 

Lampiran 3 

 

LEMBAR KOMPETENSI PERAWAT 

Apabila perawat melakukan kegiatan sesuai dengan aspek yang dibawah, 

maka perawat memberikan symbol (x) pada kolom jawaban “ya”, apabila tidak di 

lakukan maka peneliti memberikan symbol (x) pada kolom jawaban “tidak” 

 

No. Kegiatan Klaster Ya Tidak 

1. Perawat menerima, memilih dan melakukan triage 

pada pasien baru kasus trauma dengan cepat dan 

responsive (<5 menit) yang selanjutnya 

melakukan penanganan berdasarkan prioritas 

kegawatdaruratan trauma 

Triage   

2. Perawat melakukan pengkajian primary survey 

mulai dari airway, breathing, circulation, 

disability dan exposure pada pasien trauma dan 

melakukan resusitasi pada pasien henti napas dan 

jantung 

Primary 

Survey 

  

3. Perawat membuka jalan napas dan membersihkan 

jalan napas pada pasien dengan kasus trauma 

Airway   

4. Perawat memberikan bantuan oksigen berdasarkan 

pada pasien trauma 

Breathing   

5. Perawat mengukur tekanan darah pasien trauma Circulation   

6. Perawat memasangkan IVE pada pasien trauma Circulation   

7. Perawat mengidentifikasi kemungkinan fraktur 

servical pada pasien trauma 

Disability   

8. Perawat mengidentifikasi tingkat kesadaran pada 

pasien trauma 

Disability   

9. Perawat melakuan pemeriksaan injuri pada pasien 

trauma dengan menjaga privasi 

Exposure   

10. Perawat memberikan selimut pada pasien pasca 

pemeriksaan exposure untuk mencegah hipotermi 

Exposure   
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Lampiran 4 

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Perempuan 8 38.1 38.1 38.1 

Laki-laki 13 61.9 61.9 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

 

USIA 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dewasa Awal 26-35 15 71.4 71.4 71.4 

Dewasa Akhir 36-45 6 28.6 28.6 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

 

Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid D3 3 14.3 14.3 14.3 

S1 5 23.8 23.8 38.1 

Profesi Ners 12 57.1 57.1 95.2 

S2 1 4.8 4.8 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

 

Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid D3 3 14.3 14.3 14.3 

S1 5 23.8 23.8 38.1 

Profesi Ners 12 57.1 57.1 95.2 

S2 1 4.8 4.8 100.0 

Total 21 100.0 100.0  
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Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid D3 3 14.3 14.3 14.3 

S1 5 23.8 23.8 38.1 

Profesi Ners 12 57.1 57.1 95.2 

S2 1 4.8 4.8 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 
 

 

B. UJI NORMALITAS PENGETAHUAN TRIAGE 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

TTOTAL Mean 6.71 .294 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 6.10  

Upper Bound 7.33  

5% Trimmed Mean 6.68  

Median 7.00  

Variance 1.814  

Std. Deviation 1.347  

Minimum 5  

Maximum 9  

Range 4  

Interquartile Range 2  

Skewness .307 .501 

Kurtosis -.808 .972 

 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

TTOTAL .178 21 .081 .894 21 .027 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

C. GAMBARAN PENGETAHUAN TRIAGE  
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TKATEGORIK 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid BAIK 12 57.1 57.1 57.1 

CUKUP BAIK 9 42.9 42.9 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

 

D. UJI NORMALITAS PENGETAHUAN PRIMARY SURVEY 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

PTOTAL Mean 17.76 .771 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 16.15  

Upper Bound 19.37  

5% Trimmed Mean 17.85  

Median 18.00  

Variance 12.490  

Std. Deviation 3.534  

Minimum 10  

Maximum 24  

Range 14  

Interquartile Range 4  

Skewness -.661 .501 

Kurtosis .216 .972 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PTOTAL .194 21 .039 .950 21 .335 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

E. GAMBARAN PENGETAHUAN PRIMARY SURVEY 

PKATEGORIK 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid BAIK 14 66.7 66.7 66.7 

CUKUP BAIK 7 33.3 33.3 100.0 

Total 21 100.0 100.0  
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F. UJI NORMALITAS KOMPETENSI PRIMARY SURVEY 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

KPTOTAL Mean 8.52 .131 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 8.25  

Upper Bound 8.80  

5% Trimmed Mean 8.58  

Median 9.00  

Variance .362  

Std. Deviation .602  

Minimum 7  

Maximum 9  

Range 2  

Interquartile Range 1  

Skewness -.861 .501 

Kurtosis -.100 .972 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

KPTOTAL .357 21 .000 .713 21 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

 

 

 

G. UJI FREKUENSI KOMPETENSI PERAWAT TERKAIT PRIMARY SURVEY 

 

KOMPETENSIPS 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 14 66.7 66.7 66.7 

Cukup 7 33.3 33.3 100.0 

Total 21 100.0 100.0  
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H. UJI KORELASI PENGETAHUAN DAN KOMPETENSI PERAWAT TERKAIT 

TRIAGE 

 

Correlations 

 

PENGETAHU

ANT 

KOMPETENSI

T 

Spearman's rho PENGETAHUANT Correlation Coefficient 1.000 .471* 

Sig. (2-tailed) . .031 

N 21 21 

KOMPETENSIT Correlation Coefficient .471* 1.000 

Sig. (2-tailed) .031 . 

N 21 21 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 5 

Dokumentasi penelitian 
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Lampiran 6 

Surat keterangan etik 
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Lampiran 7 

Surat izin meneliti 
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Lampiran 8 

Hasil uji validitas dan reliabiltas 

Hasil Uji Validitas Kuesioner Penelitian 

Sub Variabel Nilai Corrected item-Total Keterangan 

T1 0.527 Valid 

T2 0.568 Valid 

T3 0.457 Valid 

T4 0.568 Valid 

T5 0.599 Valid 

T6 0.394 Valid 

T7 0.541 Valid 

T8 0.422 Valid 

T9 0.588 Valid 

T10 0.530 Valid 

P1 0.477 Valid 

P2 0.444 Valid 

P3 0.530 Valid 

P4 0.494 Valid 

P5 0.508 Valid 

P6 0.547 Valid 

P7 0.508 Valid 

P8 0.470 Valid 

P9 0.419 Valid 

P10 0.462 Valid 

P11 0.460 Valid 

P12 0.405 Valid 

P13 0.490 Valid 
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P14 0.537 Valid 

P15 0.433 Valid 

P16 0.433 Valid 

P17 0.456 Valid 

P18 0.423 Valid 

P19 0.474 Valid 

P20 0.576 Valid 

P21 0.373 Valid 

P22 0.490 Valid 

P23 0.472 Valid 

P24 0.476 Valid 

P25 0.386 Valid 

P26 0.576 Valid 

 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

Pengetahuan 0.745 0,6 Reliabel 



 

 

Lampiran 9 

Tabel 4.8: Distribusi Berdasarkan Jawaban Item Pengetahuan  

Perawat IGD Terkait Triage Pada Kasus Trauma 

 

No. Item Pertanyaan Benar  (%) Salah (%) Mean 

1.  Disebut apakah usaha pemilahan atau kategorisasi korban sebelum ditangani, 

berdasarkan tingkat kegawardaruratan trauma  

21 100% 0 0% 1.00 

2. Karakteristik triage pada saat pengkategorian pasien adalah 11 52,4% 10 47,6% 0.52 

3. Pada pasien trauma dengan gangguan jalan nafas dan disertai penurunan kesadaran 

(E1M1V1) dapat dikategorikan ke dalam prioritas ke berapa? 

19 90,5% 2 9,5% 0.90 

4. Seorang perawat dinas malam di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Pada 

saat bersamaan masuk 5 orang pasien. Pasien A mengeluh nyeri kepala skala 6, 

Pasien B dengan luka laserasi regio facial, Pasien C dengan fraktur terbuka pada 

femur sinistra ... Pasien manakah yang menjadi prioritas pertama 

18 85,7% 3 14,3% 0.86 

5. Pasien korban begal masuk IGD dengan kondisi mengalami pendarahan dan luka 

terbuka akibat tusukan pada area umbilical dan tampak usus terbuka, pasien 

tampak meringis kesakitan. Masuk prioritas berapakah  pasien tersebut 

11 52,4% 10 47,6% 0.52 

6. Tn. A masuk IGD dengan keluhan luka terbuka akibat kecelakaan. Didapatkan 

kedalaman luka dengan 2 cm didaerah humerus dextra, pendarahan telah diatasi 

oleh perawat. Saat ini pasien mengeluh pusing, kesadaran pasien compos mentis. 

Apakah kategori pasien tersebut 

13 61,7% 8 38,1% 0.62 

7. Urgent menurut CTAS (Canadian Triage and Acuity Scale) masuk pada level 

berapa? 

9 42,9% 12 57,1% 0.43 

8. Berapa lama waktu tunggu apabila pasien trauma masuk dengan kategori 

emergent? 

6 28,6% 15 71,4% 0.29 



 

 

9. Penilaian cepat pada pasien trauma untuk penilaian obstruksi  jalan napas 

dikategorikan sebagai 

17 81% 4 19% 0.81 

10. Penilaian cepat pasien trauma dengan perdarahan aktif disertai akral dingin 

dikategorikan sebagai 

16 76,2% 5 23,8% 0.76 

 

 

Tabel 4.9: Distribusi Berdasarkan Jawaban Item Pengetahuan  

Perawat IGD Terkait Primary Survey Pada Kasus Trauma 

No. Item Pertanyaan Benar (%) Salah (%) Mean 

1.  Tanda obstruksi pada jalan napas diakibatkan karna cairan disebut? 21 100% 0 0% 1.00 

2. Tn. A mengalami gangguan jalan napas dan dalam kondisi tidak disertai penurunan 

kesadaran, pasien tampak menggunakan otot asesori saat bernapas. Apakah jenis 

obstruksi pada kasus tersebut 

6 28.6% 15 71.4% 0.29 

3. Teknik membebaskan jalan napas pasien trauma dengan dicurigai fraktur cervical 

adalah 

14 66.7% 7 33.3% 0.67 

4. Teknik membersihkan jalan nafas dengan menggunakan alat adalah 20 95.2% 1 4.8% 0.95 

5. Teknik untuk membuka jalan nafas dengan menggunakan alat adalah 18 85.7% 3 14.3% 0.86 

6. Yang manakah di bawah ini yang termasuk penilaian klinis jalan nafas pasien trauma 18 85.7% 3 14.3% 0.86 

7. Tn. C masuk ke IGD dengan adanya penurunan kesadaran. Hasil pengkajian 

didapatkan: jejas pada dada kanan, adanya desiasi trakea, suara napas menjauh. Jenis 

trauma yang dialami pada pasien adalah 

13 61.9% 8 38.1% 0.62 

8. intervensi yang dilakukan pada pasien trauma thorax dengan hemothorax adalah 11 52.4% 10 47.6% 0.52 

9. Jenis alat bantu pernafasan dengan SPO2 pasien sekitar 85-90% adalah 13 61.9% 8 38.1% 0.62 

10. Jenis trauma thorax dimana terdapat lebih dari satu patahan pada tulang iga disebut 15 71.4% 6 28.6% 0.71 

11 Ny. A usia 37 tahun datang ke IGD dengan penurunan kesadaran, riwayat terjebak 19 90.5% 2 9.5% 0.90 



 

 

dalam ruangan tertutup, sputum tercampur arang, terdapat luka bakar di sekitar 

hidung, bibir dan mulut. Ny. A dicurigai mengalami 

12 Salah satu pengkajian penilaian pada sirkulasi untuk kasus trauma adalah 15 71.4% 6 28.6% 0.71 

13 Yang mana di bawah ini termasuk dalam intervensi prioritas pada masalah 

keperawatan hipovelemia pada kasus fraktur os femoris yaitu 

15 71.4% 6 28.6% 0.71 

14 Pasien kecelakaan lalu lintas masuk ke IGD didapatkan: tekanan darah 80/60 mmHg, 

akral teraba dingin, HR 138x/menit, tampak luka terbuka dan tulang terekspose femur 

sinistra. Kondisi pasien merupakan 

17 81% 4 19% 0.81% 

15 Pemberian posisi pada pasien shock dilakukan dengan cara 18 85.7% 3 14.3% 0.86 

16 Pasien dengan kasus trauma akibat luka bakar listrik. Hal yang perlu  dilakukan 

observasi dan monitoring secara cepat pada kasus tersebut adalah adalah 

6 28.6% 15 71.4% 0.29 

17 Hal yang perlu dikaji pada pasien trauma status disability 15 71.4% 6 28.6% 0.71 

18 Penilaian tingkat kesadaran pasien pada pasien trauma untuk menentukan derajat 

kesadaran pada pasien tersebut dilakukan dengan 

17 81% 4 19% 0.81% 

19 An. A usia 15 tahun masuk ke IGD setelah mengalami kecelakaan. Dari hasil 

pengkajian didapatkan: anak berbicara tidak sesuai, mata membuka bila dirangsang 

nyeri, dan gerakan ektremitas tampak normal. Berdasarkan kasus tersebut, jenis 

trauma capitis pada kasus adalah 

17 81% 4 19% 0.81% 

20 Pasien korban kecelakaan mengalami kondisi kontusio serebri dan hilang kesadaran 

dengan hasil pengkajian: tidak membuka mata, tidak bergerak dan hanya mengeram.  

GCS pasien adalah 

15 71.4% 6 28.6% 0.71 

21 Ny. B masuk ke IGD dengan kasus fraktur tibia fibula. Perawat melakukan 

pemasangan spalak dan pembidaian. Hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan 

intervensi tersebut adalah 

15 71.4% 6 28.6% 0.71 

22 Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian exposure pada kasus trauma adalah 17 81% 4 19% 0.81% 

23 Yang mana di bawah ini termasuk dalam penanganan exposure pada kasus trauma 6 28.6% 15 71.4% 0.29 



 

 

24 Salah satu hal penting yang dilakukan dalam melakukan pengkajian ini adalah 8 38.1% 13 61.9% 0.38 

25 Untuk mencegah hipotermi pada pasien dengan kasus trauma dilakukan 11 52.4% 10 47.6% 0.52 

26 Pada pasien trauma yang akan dilakukan pemeriksaan exposure pada bagian tubuh 

punggung dilakukan perubahan posisi pada pasien dengan cara 

13 61.9% 8 38.1% 0.62 
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