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ABSTRAK 

Nama :  Sri Kurniati  

Nim :  70300119050 

Judul : Gambaran Interprofessional Collaboratiom (IPC) Dalam 
penanganan Penyakit  Tidak Menular di Puskesmas Samata  

 

Kolaborasi yang baik antara tenaga kesehatan yang dikenal dengan 
istilah Interprofessional Collaboration (IPC) sangat dibutuhkan untuk 
menangani masalah yang timbul akibat miskomunikasi antarprofesi. 
Pelaksanaan IPC yang baik diharapkan mampu menjadi solusi dalam kasus 
Penyakit Tidak Menular (PTM) yang meningkat, memakan waktu, mahal dan 
sangat teknis diobati, meningkatkan beban masyrakat dan pemerintah. 
Penelitian ini untuk mengetahui Interprofessional Collaboration (IPC) dalam 
penanganan Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Samata. Jenis penelitian 
ini yaitu penelitian kuantitatif dengan rancangan desain analisis deskriptif 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini yakni 
tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, farmasi, gizi dan lab di Puskesmas 
Samata dengan jumlah 36 orang, pengambilan sampel menggunakan total 
sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) pelaksanaan 
Interprofessional Collaboration domain Kemitraan dalam kategori menuju 
kolaborasi (77,8%), 2) pelaksanaan Interprofessional Collaboration domain 
Kerjasama dalam kategori menuju kolaborasi (80,6%), 3) pelaksanaan 
Interprofessional Collaboration domain Koordinasi (69,4%) dalam 
penanganan Penyakit Tidak Menular. Kesimpulan: Disarankan bagi petugas 
kesehatan perlunya peningkatan keterampilan petugas kesehatan, terkhusus 
saat interaksi dengan pasien dan keluarganya serta puskesmas diharapkan 
menjaga dan lebih meningkatkan mutu pelayanan dan semua domain IPC 
antara lain, kemitraan, Kerjasama dan koordinasi, sehingga ketiganya berada 
pada kolaborasi baik.  

 
Kata kunci: Interprofessional Collaboration,Puskesmas, Penyakit Tidak 

Menular 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit tidak Menular (PTM) merupakan salah satu penyebab 

kematian terbanyak di Indonesia. Dikutip lama dari Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia, keadaan penyakit tidak menular ini masih 

merupakan masalah kesehatan penting dan dalam waktu bersamaan 

morbiditas dan mortalitas ini semakin meningkat (Purwaningsih, 2021). 

Penyakit tidak menular muncul dari kombinasi faktor risiko yang 

tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko orang tidak dapat dimodifikasi 

oleh individu adalah usia, jenis kelamin, dan genetika. Sedangkan faktor 

risiko yang dapat dimodifikasi adalah faktor yang dapat diubah melalui 

kesadaran individu itu sendiri dan intervensi sosial. Tingginya kejadian 

dan kematian akibat PTM menjadikan pengendaliannya penting 

dilakukan. Deteksi dini serta pengobatan yang tepat membuat 

pengendalian PTM lebih baik. Survei kasus dan faktor risiko PTM 

menjadi strategis untuk pencegahan, pengendalian tepat serta terpadu 

oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat (Sudayasa, 2020). 

Beberapa faktor yang menjadi pemicu dari penyakit tidak menular 

yaitu faktor perilaku seseorang dengan merokok, konsumsi alkohol, 

aktivitas fisik yang kurang, makanan cepat saji, kurang konsumsi buah 

dan sayuran, hal ini tentu menjadi faktor pemicu kesehatan fisiologis 
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seseorang, Hasil data kami menunjukkan bahwa 30% perokok aktif 

dengan banyaknya menghabiskan 24 batang kurang lebih seminggu dan 

70% responden tidak melakukan aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik 

sangat berpengaruh dalam keadaan kesehatan fisiologis karena tidak 

adanya pergerakan yang dilakukan yang dapat menimbulkan tingginya 

faktor penyakit tidak menular (PTM) (Sekarrini, 2022) Menurut WHO 

memprediksi bahwa pada tahun 2020 penyakit tidak menular akan 

menjadi  penyebab 73% kematian di dunia. 

Penyakit Tidak Menular terdiri dari asma, penyakit paru obstruktif 

kronis (PPOK), Kanker, Diabetes melitus (DM), Hipertiroid, Hipertensi, 

Penyakit Jantung Koroner (PJK), penyakit gagal jantung, stroke, penyakit 

gagal ginjal kronis, penyakit batu ginjal dan penyakit sendi atau rematik 

(Sekarini, 2022). 

Berdasarkan data rekapitulasi yang diperoleh badan 

pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 

(BPPSDMK) di Desember 2016 dalam (Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2017) dari 6 tenaga kesehatan, jumlah tenaga perawat adalah 

paling besar mencapai 4% (296.876 orang), lalu bidan 27% (163.451 

orang), dokter spesialis 8% (48.367 orang). Sekitar 40 tenaga perawat 

mempengaruhi kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan 

(A. O. Purba, 2021) 



3 
 

 
 

Untuk meningkatkan keselamatan pasien dan menciptakan 

pelayanan yang optimal, secara internasional, kolaborasi sangat penting 

antar profesi kesehatan. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan kesehatan semakin meningkat saat ini, masyarakat juga sudah 

mulai kritis terhadap pelayanan kesehatan yang didapatkan (Health 

Professional Education Quality). Kompleksnya masalah kesehatan pasien 

tidak dapat ditangani oleh satu profesi medis saja, tetapi harus 

melibatkan berbagai profesi, yang terdiri dari dokter, tenaga psikologi 

klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, 

tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, dan teknik 

biomedika (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 

Tentang Tenaga Kesehatan, 2014). Agar mampu memberikan pelayanan 

kesehatan yang optimal, Tim pelayanan kesehatan yang terdiri berbagai 

ahli yang bekerjasama secara sinergis, terstruktur, dan sistematis sesuai 

peran dan fungsinya masing-masing (Deirma, 2019). 

Menurut Data World Health Organization (2016) 70-80% kesalahan 

dalam pelayanan kesehatan dapat disebabkan oleh kurangnya 

komunikasi dan pemahaman dalam tim. Oleh karena itu, koordinasi tim 

yang maksimal sangat mengurangi masalah keselamatan pasien. Setiap 

tahun dilaporkan 2,6 juta kematian akibat buruknya kolaborasi 

antarprofesional kesehatan, rendahnya patient safety dan tingginya 

angka kesalahan peresepan atau medication error (World Health Helth 

Organization, 2018). 
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Kolaborasi yang baik antara tenaga kesehatan yang dikenal dengan 

istilah Interprofessional Collaboration (IPC) sangat dibutuhkan untuk 

menangani masalah yang timbul akibat miskomunikasi antarprofesi. 

Interprofessional collaboration adalah kemitraan antara orang-orang dari 

berbagai latar belakang profesi yang berbeda dan bekerja sama untuk 

memecahkan masalah kesehatan dan memberikan layanan kesehatan. 

Interprofessional collaboration berdasarkan Institute of Medicine (IOM) 

memiliki peran penting dalam memperbaiki praktik organisasi yaitu tim 

bekerjasama efektif dalam memberikan pelayanan yang berpusat pada 

pasien karena lebih efektif, efisien dan aman (Ita, 2021). 

Adanya komunikasi yang efektif dalam kolaborasi merupakan salah 

satu bagian penting dari peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan 

pasien serta mengurangi kesalahan. Kemampuan profesional dari 

berbagai disiplin ilmu dan profesi lain untuk berkolaborasi dalam 

memberikan perawatan yang berpusat pada pasien dipandang sebagai 

komponen kunci dari praktik interprofesional yang memerlukan 

kompetensi khusus (Tjahjono, 2020). 

Interprofessional collaboration juga dapat memberikan hasil yang 

lebih baik pada pasien geriatri rawat inap. Penelitian di kanada 

menunjukkan bahwa dokter dan apoteker menilai kolaborasi antar 

profesi dapat meningkatkan luaran terapi. Hal ini didukung dalam 

penelitian yang menunjukkan tim interprofessional yang efektif mampu 
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mengurangi biaya perawatan kesehatan serta lamanya waktu pasien 

menerima perawatan, dimana pasien menerima perawatan standar dari 

tim penerimaan interprofesional, menghabiskan rata-rata 2000 lebih 

sedikit per pasien dan mengurangi rata-rata lama rawat inap tujuh hari 

berbeda dengan unit pembanding (Deirma, 2019). 

Berdasarkan data sekunder dari puskesmas samata penyakit tidak 

menular (Hipertensi) pada bulan Januari 110 orang, Februari 113 orang, 

Maret 174 orang, April 215 orang, Mei 253 orang. (Puskesmas 2023). 

Berdasarkan latar belakang dan hasil studi pendahuluan yang dilakukan 

oleh penelitian. Puskesmas Samata merupakan salah satu puskesmas 

dengan pelayanan yang kompleks dan mampu untuk melakukan 

penelitian dan belum pernah ada penelitian tentang gambaran 

implementasi interprofessional collaboration pada puskesmas tersebut. 

Oleh karena itu  akan dilakukan penelitian tentang “ Gambaran 

Implementasi Interprofessional Collaboration dalam Penanganan 

Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Samata. 

Pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM di puskesmas 

samata meliputi ada 4 cara, yaitu:  

1. Advokasi, kerjasama, bimbingan dan manajemen PTM 

2. Promosi, pencegahan, dan pengurangan faktor risiko PTM melalui 

pemberdayaan masyarakat  
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3. Penguatan kapasitas dan kompetensi layanan kesehatan, serta 

kolaborasi sektor swasta dan professional 

4. Penguatan surveillance, pengawasan dan riset PTM 

Program pengendalian PTM di puskesmas samata fokus pada 4 

penyakit PTM Utama penyebab 60% kematian yaitu kardiovaskular, 

diabetes melitus, kanker, penyakit paru obstruksi kronis dan pada 

pengendalian 4 faktor risiko bersama yaitu, diet tidak sehat (diet gizi 

tidak seimbang, kurang konsumsi sayur dan buah serta tinggi konsumsi 

gula, garam dan lemak), kurang aktivitas fisik, merokok, serta 

mengkonsumsi alkohol 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah Gambaran Implementasi interprofessional 

collaboration (IPC) dalam penanganan penyakit Tidak Menular di 

Puskesmas Samata. 
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C. Definisi Operasional 

Table 1. 1 Defenisi Operasional 

No Variabel Definisi Alat Ukur Cara Ukur Hasil Ukur Skala 
1 Karateristik  

Responden : 
a. Jenis Kelamin 

 
 
 
 
 

b. Usia  

 
 
 
 
 
 

c. Pendidikan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Perbedaan antara laki-laki dan 
perempuan didasarkan pada 
pengamatan fisik. 
 
 
 
Usia responden yang terhitung 
sejak lahir hingga ulang tahun 
terakhir. 
 
 
 
 
 
 
Pembelajaran sekelompok orang 
tentang pengetahuan, 
keterampilan. dan kebiasaan 
yang diturunkan dari satu 
generasi ke generasi berikutnya 
melalui pengajaran, pelatihan 
atau penelitian. 
 
 
 
Bidang pekerja an yang dilandasi 

 
 
Kuesioner 
 
 
 
 
 
Kuesioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuesioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuesioner 

 
 
Menjawab pertanyaan 
kuesioner 
 
 
 
 
Menjawab 
pertanyaaan 
kuesioner 
 
 
 
 
 
 
 
Menjawab pertanyaan 
kuesioner 
 
 
 
 
 
 
 
Menjawab pertanyaan 

 
 

1. Laki-laki 
2. Perempuan 

 
 
 

1. 20-30 tahun 
2. 31-40 tahun 
3. 41-50 tahun  
4. > 50 tahun 

 
 
 
 

1. D-III 
2. D-IV/SI 
3. S2/S3 

 
 
 
 
 

1. Tenaga Medis 
2. Tenaga Psikologi Klinis 

 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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d. Profesi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

e. Lama Bekerja 

 
 

 

pendidikan keahkian . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lama bekerja seorang tenaga 
kesehatan mempengaruhi 
tindakan berdasarkan 
pengalaman kerja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuesioner 

kuesioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menjawab pertanyaan 
kuesioner 
 

3. Tenaga Keperawatan 
4. Tenaga Kebidanan 
5. Tenaga kefarmasian 
6. Tenaga Kesehatan 

Masyarakat 
7. Tenaga Kesehatan 

Lingkungan  
8. Tenaga Gizi 
9. Tenaga Keterapian 
10. Tenaga Ketekniasian Medis 
11. Tenaga Teknik Biomedika; 
12. Tenaga Kesehatan 

Tradisional 
13. Tenaga kesehatan lain 

 
 
 
 

1. < 1 tahun 
2. 1-5 tahun 
3. 6-10 tahun 
4. > 10 tahun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
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2 Gambaran Implementasi 
Interprofessional 
Collaboration dalam 
penanganan penyakit Tidak 
Menular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Kemitraan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Kerjasama  
 
 

Pelaksanaan kolaborasi untuk 
memecahkan masalah kesehatan 
dan memberikan pelayanan 
kesehatan dengan latar belakang 
profesi yang diukur berdasarkan 
komponen komunikasi 
antarprofesi, perawatan dengan 
pasien sebagai pusatnya, 
mengerti peran masing-masing, 
dan kerja sama tim dalam 
menangani penyakit tidak 
menular  
 
 
 
Kolaborasi yang didasarkan pada 
kesepakatan hukum antara dua 
atau lebih individu yang dapat di 
nilai menyusaikan kuesioner 
sejumlah 8 pertanyaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
professional kesehatan bekerja 
sama dan berbagi pengetahuan 
dan keterampilan dapat di nilai 
menyusaikan kuseioner sejumlah 

Kuesioner AITCS-
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuesioner AITCS-
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuesioner AITCS-
II 
 
 

Menjawab pertanyaan 
kuesioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menjawab pertanyaan 
kuesioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menjawab pertanyaan 
kuesioner 
 
 

Kemitraan : 8 pertayaan 
Kerjasama : 8 pertanyaan 
Koordinasi : 7 pertanyaan  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Hasil pengukuran 8 butir 
pernyataan :  

Skor tertinggi : 8x5=40=100% 
 Skor terendah :8x1=8=20% 
Interval = ruang/kategori = 
80/3=27% 
 
Kriterial Objektif : 
Kolaborasi Baik : 100% 
Menuju Kolaborasi : 73%-99% 
Perlu Kolaborasi : <73% 

 
 
 

b. Hasil pengukuran 8 butir 
pernyataan :  

Skor tertinggi : 8x5=40=100% 
 Skor terendah :8x1=8=20% 

Ordinal 
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c. Koordinasi  

8 pertanyaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelaksanaan kolaborasi dinilai 
penting untuk memperlancar 
pelaksaan kerja kolaboratif 
interprofessional dapat 
menysusaikan kuesioner 
sejumlah 7 pertanyaan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuesioner AITCS-
II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menjawab pertanyaan 
kuesioner 

Interval = ruang/kategori = 
80/3=27% 
 
Kriterial Objektif : 
Kolaborasi Baik : 100% 
Menuju Kolaborasi : 73%-99% 
Perlu Kolaborasi : <73% 

 
 

c. Hasil pengukuran 7 butir 
pernyataan : 

Skor tertinggi : 7x5= 35 =100% 
Skor terendah 7x1 = 7 = 20% 
Kisaran range = 100%-20%=80% 
Interval = 100% -27%= 73% 
 
Kriterial objektif: 
Kolaborasi baik = 100% 
Menuju kolaborasi : 73%-99% 
Perlu Kolaborasi : <73% 
                         

  

 

 

 

 



11 
 

 
 

D. Kajian Pustaka 

Table 1. 2 Kajian Pustaka 

No 
Nama Peneliti 

dan Tahun 
Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Perbedaan Penelitian 

1. Yunis Verontika 

Purba dan 

Anggorowati 

(2018) 

Untuk mengetahui 

apakah komunikasi 

interprofessional 

dapat 

mengembakan 

upaya Kolaborasi 

Interprofesi di 

Rumah sakit. 

Metode yang digunakan 

adalah sistematik review. 

Artikel di cari melalui 

google scolar, proquest, 

dan Science direct. 

Didapatkan artikel 

dimana masing-

masing menghasilkan 

bahwa komunikasi 

interprofesional 

dapat 

mengembangkan 

kolaborasi 

interprofesi di rumah 

sakit, dengan adanya 

komunikasi 

interprofesional yang 

efektif maka perawat, 

dokter, maupun tim 

kesehatan lainnya 

dapat saling 

menghargai dan 

sapat memiliki visi 

dan misi yang sama 

dalam memberikan 

layanan kepada klien 

guna meningkatkan 

Perbedaan penelitian terdapat pada 

metode dan fokus penelitian metode 

penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti (Purba & Anggorowati, 2018) 

menggunakan sistematik review dan 

fokus penelitian tentang komunikasi 

Interprofessional. Penelitian kali ini 

dilakukan dengan metode penelitian 

kuantitatif serta berfokus IPC dalam 

penanganan Penyakit Tidak Menular 

di Puskesmas Samata Kab. Gowa 
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mutu pelayanan dan 

kepuasan bagi klien 

sendiri. 

 

2. Risnah, Veni Hadju, 

Ida Leida Maria, 

Werna Nontji, 

Imam Sofingi dan 

Yurniati (2018 

Untuk mengkaji 

perubahan 

pengetahuan 

kolaborasi profesi 

penanganan kasus 

gizi buruk sebelum 

dan sesudah 

pelatihan pada 

tenaga kesehatan di 

Kabupaten 

Jeneponto.  

Desain penelitian ini 

menggunakan desain 

eksperimen semua dengan 

desain pre-tes dan post-tes 

control group design. 

Penyuluhan 

kesehatan melalui 

pelatihan 

meningkatkan 

tingkat pengetahuan 

tingkat pengetahuan 

tentang kolaborasi 

profesi penanganan 

gizi buruk pada 

tenaga kesehatan di 

Kabupaten Jeneponto 

(Risnah, Hadju, 

Maria, Nontji, et al., 

2018) 

Perbedaan penelitian ini terdapat 

pada desain, fokus penelitian dan 

tempat. Desain penelitian yang akan 

digunakan adalah penelitian 

kuantitatif dan berfokus pada IPC 

dalam Penanganan Penyakit Tidak 

Menular di Puskesmas samata Kab. 

Gowa. 

3. Nurul Aida Fathya, 

Chistantie Effendy 

dan Yayi Suryo 

Prabandari (2021) 

Untuk mengetahui 

penerapan PKIP 

(Praktik 

KolaborasInterprofe

ssional) dan 

berbagai faktor 

yang terkait dengan 

implementasi 

praktik Kolaborasi 

Interprofessional di 

Rumah Sakit 

Metode penelitian berupa 

campuran, dengan 

sequential explanatory 

design dengan teknik 

sampling acak sistematis. 

Penelitian kuantitatif 

menggunakan desain 

cross- sectional dilakukan 

pertama, Selanjutnya 

dilakukan penelitian 

kualitatif dengan 

Persepsi tentang 

pelaksanaan Praktik 

Kolaborasi 

Interprofessional 

yang baik dapat 

disebabkan oleh 

pemahaman yang 

tidak akurat tentang 

kolaborasi 

interprofesional. 

Praktik Kolaborasi 

Perbedaan penelitian terdapat pada 

metode dan tempat. Penelitian 

(Fathya et al., 2021) menggunakan 

metode penelitian campuran, yakni 

kuantitatif dan kualitatif yang belokasi 

di Rumah Sakit Pendidikanm B. 

Sedangakan penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan metode 

penelitian kuantitatif yang berlokasi 

di Puskesmas Samata Kab. Gowa. 
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Pendidikan tipe B. rancangan fenomenologi. Interprofessional 

masih menemui 

kendala terkait 

stereotip, budaya 

hierarkis, 

komunikasi 

interprofesi, dan 

regulasi dalam 

pelaksanaannya. 

4. Ellis Mawari, 

Dachriyanu, Estika 

Ariany Maisa dan 

Jufri Al Fajri (2019) 

Untuk menganalisis 

bagaimana 

perbedaan 

gambaran 

profesional Pemberi 

Asuhan 

interprofessional 

collaboration di 

Rumah Sakit Khusus 

Provinsi Jambi. 

Penelitian ini berupa 

desain deskriptif dengan 

cross-sectional. 

Sebagian besar 

penerapan IPC pada 

professional pemberi 

Asuhan di RSUD 

Provinsi Jambi baik 

pada dimensi shared 

decision making. 

Hanya dimensi 

cooperation lebih 

dari setengahnya 

yang kurang baik. 

Perbedaan penelitian terdapat pada 

fokus penelitian dan tempat. Fokus 

penelitian oleh (Mawarni et al., 2019) 

yaitu tentang gambaran IPC 

Professional Pemberi Asuhan di 

Rumah Sakit Khusus Provinsi Jambi. 

Sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan berfokus pada IPC dalam 

Penanganan Penyakit Tidak Menular 

di Puskesmas Samata Kab. Gowa. 

5. Keumalasari,  

Krisna Yetti dan Rr. 

Tutik Sri Hariyati 

(2021) 

Untuk menemukan 

model Kolaborasi 

interprofessional 

yang efektif dalam 

upaya 

meningkatkan 

keselamatan pasien. 

Metode penelitian ini 

berupa bertujuan 

sistematis dari tahun 2010 

hingga 2020 yang 

dilakukan pada databetes 

google scholar, PMC, 

Pubmed Scoupus, Science 

Direct. 

Model kolaborasi 

interprofessional 

dengan Team 

Strategies and Tools 

to Enhance 

Performance and 

Patient Safety 

(TeamSTEPPS) dan 

Crew Resource 

Perbedaan penelitian terdapat pada 

metode dan fokus penelitian okeh 

(Kuemalasari et al., 2021) yaitu 

tinjauan sistematis dan berfokus pada 

penerapan model IPC dalam upaya 

meningkatkan keselamatan pasien. 

Penelitian kali ini dilakukan dengan 

metode penelitian kuantitatif serta 

berfokus pada IPC dalam penanganan 
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Management (CRM) 

mampu 

mempengaruhi 

peningkatan 

keselamatan pasien. 

Penyakiy Tidak Menular di Puskesmas 

Samata Kab. Gowa. 

6. Ella Viani, Rika 

Yukia dan Fauna 

Herawati (2021) 

Untuk mengevaluasi 

persepsi tenaga 

kesehatan terhadap 

praktik Kolaborasi 

Interprofessional 

dalam terapi 

antibiotik pada unit 

bedah ortopedi. 

Penelitian deskriptif 

menggunakan kuesioner 

dengan cross-sectional. 

Ada perbedaan 

persepsi yang 

signifikan antara 

perawat dan 

apoteker mengenai 

hambatan tim untuk 

kolaborasi. Ada 

perbedaan besar 

antara apoteker dan 

dokter dalam hal 

kepemimpinan. 

Perbedaan terdapat pada metode dan 

fokus pnelitian. (Viani et al., 2021) 

yaitu penelitian deskriptif 

menggunakan kuesioner dengan 

cross-sectional dan berfokus persepsi 

tenaga kesehatan terhadap praktik 

Kolaborasi Interprofessional dalam 

terapi antibitik pada bedah ortopedi. 

Sedangkan yang akan dilakukan kali 

ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dan berfokus pada IPC 

dalam penanganan Penyakit Tidak 

Menular di Puskesmas Samata Kab. 

Gowa. 

7. Quinzheilla Putri 

Arnanda dan 

Melisa Intan 

Barliana (2021) 

Untuk memberikan 

gambaran dari 

kegiatan kolaborasi 

interprofesional 

yang dilakukan 

apoteker dengan 

tenaga kesehatan 

Penelitian ini dilakukan 

dengan melakukan studi 

literatur menggunakan 

sumber artikel ilmiah. 

Pencarian dilakukan 

masin pencarian 

dilakukan secara online 

Banyak kegiatan 

yang dapat apoteker 

lakukan bersama 

dengan tenaga 

kesehatan lain dalam 

melakukan 

pelayanan kesehatan 

Perbedaan penelitian terdapat pada 

metode dan fokus penelitian. Metode 

penelitian oleh (Arnanda & Barliana, 

2021) yaitu studi literatur dan 

berfokus pada bentuk kolaborasi 

interprofesional apoteker dalam 

meningkatkan luaran terapi pasien. 
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dalam melakukan 

pelayanan kepada 

pasien sebagai 

bentuk 

pengembangan dari 

praktik asuhan 

phaemaceutical 

care. 

menggunakan Google 

Shcolar, PubMed, Elsevier, 

dan ScienceDirect. 

kepada pasien 

seperti membuat CP 

(Clincial Pathway), 

melakukan 

dokumentasi 

dokumentasi dalam 

PMR (Patient’s 

Medical Record), 

melakukan Vis. 

(Visite), serta 

melakukan HMR 

(Home Medication 

Review) 

Sedangkan yang akan dilakukan kali 

ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif serta berfokus pada IPC 

dalam penanganan Penyakit Tidak 

Menular di Puskesmas Samata Kab. 

Gowa. 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Interprofesional Colaboration (IPC) dalam penanganan  penyakit tidak 

menular di Puskesmas Samata Kab. Gowa. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi komponen gambaran Implementasi 

Interprofessional Colaboration (IPC). “Kemitraan” dalam 

penanganan Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Samata 

Kab.Gowa. 

b. Mengidentifikasi komponen gambaran Implementasi 

Interprofessional Colaboration (IPC). “Kerjasama” dalam 

penanganan Penyakit Tidak Menular di puskesmas samata Kab. 

Gowa. 

c. Mengidentifikasi komponen gambaran Implementasi 

Interprofessional Colaboration (IPC). “Koordinasi” dalam 

penanganan Penyakit Tidak Menular di puskesmas samata Kab. 

Gowa. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada 

implementasi kolaborasi Interprofessional khususnya perawat di 

Puskesmas. 

2. Manfaat Ilmiah 

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

penelitian, referensi, evaluasi, dan pertimbangan dalam upaya 

Implementasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

Interprofessional Collaboration sebagai pengembangan teori dalam 

ilmu pengetahuan. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Menjadi pengalaman berharga untuk memperluas persektif 

dan pengetahuan peneliti Khususnya tentang Gambaran Implementasi 

Interprofessional Collaboration dalam penanganan penyakit tidak 

menular di pelayanan kesehatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Interprofessional Collaboration 

1. Definisi Interprofessional Collaboration  

Interprofessional collaboration adalah partisipasi kemitraan 

antar tim penyedia kesehatan dan pasien dalam pendekatan 

kolaboratif dan terkoordinasi untuk pengambilan keputusan bersama 

seputar masalah kesehatan dan sosial. Elemen praktik kolaboratif 

meliputi tanggung jawab akuntabilitas, koordinasi, komunikasi, 

kerjasama, ketegasan, otonomi dan rasa saling percaya dan hormat 

(Israyana, 2021). 

Interprofessional collaboration (IPC) adalah kerjasama antara 

profesi kesehatan dengan latar pendidikan berbeda menjadi satu tim 

berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang 

efektif. Bekerjasama dalam tim memang peranan utama dalam 

perbaikan sistem organisasi pemberian pelayanan berfokus pada 

pasien karena lebih aman efektif dan efisien. IPC merupakan strategi 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan (Mawarni, 2019). 

Interprofessional Collaboration adalah proses dalam 

mengembangkan dan mempertahankan hubungan kerja yang efektif 

antar pelajar, praktisi pasien/klien keluarga serta masyarakat untuk 

mengoptimalkan layanan kesehatan (Br, 2020). 
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Interprofessional Collaboration adalah interaksi atau 

hubungan dari dua atau lebih profesi kesehatan yang bekerja saling 

bergantung untuk memberi perawatan pada pasien, berbagi informasi 

untuk mengambil keputusan bersama, dengan mengetahui waktu 

yang optimal untuk melakukan dalam perawatan pasien. (Siokal, 

2021). Kolaborasi interprofessional merupakan suatu kerjasama antar 

kemitraan kerja, yaitu antar tenaga kesehatan dengan latar belakang 

profesi yang berbeda untuk memecahkan masalah kesehatan dan 

menyediakan pelayanan kesehatan yang sesuai. Kolaborasi ini juga 

dibutuhkan untuk memenuhi semua kebutuhan kesehatan perawat, 

dokter, farmasi, dan profesi lain merupakan mitra kerja dengan 

bidang masing-masing. Imam As-Sa’id Rahimahullah dalam tafsirnya 

mengatakan “sesungguhnya dalam kebersamaan kaum muslim diatas 

agamanya dan kesatuan hati-hati mereka, hal tersebut akan 

memperbaiki urusan agama dan dunia mereka. Dengan adanya 

kebersamaan mereka dapat menyelesaikan segala persoalan dengan 

baik bahkan mereka juga akan mendapatkan kemaslahatan dari hasil 

kebersamaan itu seperti ta’awun ala birri wa taqwa. 

Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah/5:2 
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Terjemahnya: 

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan 

taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 

amat berat siksa-Nya (Kemenang Ri, 2020). 

Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk saling tolong 

menolong dalam mengerjakan kebajikan, begitu pula dipelayanan  

kesehatan kita sebagai tenaga kesehatan sangat dianjurkan untuk 

melakan Kerjasama dalam konteks interprofessional collaboration, 

tolong menolong dalam  hal kebaikan ini diartikan sebagai, bahwa 

hanya kita sebagai tenaga kesehatan melakukan kerjasama untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien, agar rama rawat di rumah sakit 

berkurang dan meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga pasien. 

Dalam tafsirnya: Hendaknya kalian, wahai orang-orang 

Mukmin, saling menolong dalam berbuat baik dan dalam 

melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling menolong 

dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan 

Allah. Takutlah hukuman dan siksa Allah, karena siksa-Nya amat 

kejam bagi orang-orang yang menentang-Nya. Ayat ini menunjukkan 

bahwa al-Qur'ân telah terlebih dahulu beberapa ratus tahun 

menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan, dibanding semua 

undang-undang positif yang ada. 
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Pada ayat ini, Allah memfirmankan perintah tolong-

menolong dalam kebajikan dan taqwa. Sebaliknya, dia melarang 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Syaikh Wahbah A Zuhaili menjelaskan, al birr adalah segala 

perintah dan larangan syariat atau segala sesuatu yang hati merasa 

tenang dan nyaman terhadapnya. Al itsm adalah setiap hal yang 

dilarang oleh syariat atau sesuatu yang hati gusar terhadapnya, tidak 

mau orang lain melihat yang mengetahuinya, sedangkan al udwan 

adalah pelanggaran terhadap orang lain.  

2. Manfaat Interprofessional Collaboration 

Praktik kolaborasi bermanfaat dalam menurunkan angka 

komplikasi, lama rawat di rumah sakit, tingkat kematian dan konflik 

diantara tim kesehatan Praktik kolaboratif dibidang kesehatan mental 

dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap kinerja tim kesehatan, 

mengurangi lama waktu pengobatan, mengurangi biaya perawatan 

dan mengurangi kunjungan rawat lain. Manfaat interprofessional 

kolaborasi dalam perawatan kesehatan salah satunya dapat 

meningkatkan kualitas perawatan pada pasien, serta meningkatkan 

kepuasan pasien. Pelaksanaan Interprofessional collaboration dalam 

praktik dapat menurunkan tingkat komplikasi, lama perawatan di 

rumah sakit. Konflik antara tim kesehatan, dan tingkat kematian, 
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mengatasi tumpang tindihnya peran dan fungsi care provider dengan 

latar belakang profesi (Purba H. W., 2020). 

Kolaborasi antara profesi dalam pelayanan kesehatan 

sebenarnya sangat bermanfaat untuk mencapai program kesehatan 

baik secara individu dan keluarga untuk mencapai derajat kesehatan, 

pelayanan kesehatan dikatakan baik apabila tata Kelola pelayanan 

dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak terjadi tumpang tindih 

peran  dan fungsi sebagai pemberi pelayanan dengan latar belakang 

profesi yang berbeda. Pelayanan yang tumpang tindih antar profesi 

terjadi karena kurangnya komunikasi antar tenaga kesehatan dalam 

kerjasama tim artinya bahwa petugas kesehatan yang mempunyai 

Tindakan kurang baik dan tidak adanya kerjasama tim yang  baik 

maka pelayanan kesehatan akan terganggu sehingga diperlukan 

Interprofessional collaboration agar dapat memaksimalkan pelayanan 

yang memberikan kepuasan kepada pengguna jasa kesehatan (Renni, 

2021). 

Keefektifan dalam pelaksanaan profesional kolaborasi dalam 

multidisplin sangatlah penting, pelaksanaan interprofessional yang 

diobservasi oleh penulis sebagai pelaksanaan Interprofessional 

collaboration (IPC) dalam area keperawatan kritis menilai adanya 

nilai yang sangat positif baik dari segi tenaga kesehatan maupun juga 

dari segi pasien dan keluarga.Tim dokter baik dokter spesialis dan 
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juga dokter anestesi tidak hanya melaksanakan peran sebagai 

pemberi terapi namun juga bertindak sebagai tim yang selalu 

melakukan diskusi dan sharing baik dengan perawat ICU maupun 

tenaga kesehatan lainnya yang juga merawat pasien dengan 

pandangan bahwa tim tenaga kesehatan lainnya adalah partner kerja 

yang sama levelnya sesuai dengan profesinya dalam mengupayakan 

kesembuhan bagi pasien (Gaghauna, 2021). 

Menurut (Ita, 2021a) ada 3 manfaat dalam pelaksanaan 

Interprofessional Collaboration 

a. Keselamatan pasien  

Interprofessional collaboration memberikan pengaruh yang 

baik terhadap pelaksanaan sasaran keselamatan pasien yang ada 

di rumah sakit karena melalui kolaborasi  dan kerjasama yang 

baik maka keselamatan pasien meningkat. 

b. Kepuasaaan pasien 

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit 

cenderung dilihat atau dievakuasi oleh pasien dalam bentuk 

pelayanan yang diberikan oleh dokter dan perawat terutama 

dalam konteks pelayanan rumah sakit. Pasien akan merasa puas 

bila perawat dan dokter membangun hubungan atau kemitraan 

yang baik. Karena semakin baik pelayanan yang diberikan maka 

kepuasaan pasien semakin meningkat. 
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c. Kualitas pelayanan rumah sakit 

Kerjasama merupakan suatu efektif untuk mencapai kualitas 

hasil yang diharapkan, karena melalui kerjasama yang baik 

kualitas dan mutu pelayanan rumah sakit juga akan meningkat 

yang terjadi karena kesalahan yang dapat disebabkan oleh 

pelaksana kesehatan seperti perawat dan dokter merasa bahwa 

pengetahuan dan perannya lebih tinggi dibandingkan dengan 

perawat sehingga kolaborasi dan kerjasama  yang dilakukan 

menjadi kurang baik. Latar belakang tingkat pendidikan dari 

masing-masing tenaga kesehatan akan mempengaruhi perilaku 

seseorang dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya saat 

melakukan tindakan kolaborasi yang dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin 

besar keinginannya dalam memanfaatkan keterampilan dan 

pengetahuannya. 

Implementasi Interprofessional collaboration antara tenaga 

kesehatan dapat meningkatkan keselamatan pasien dan memiliki 

beberapa dampak seperti dampak pada keselamatan pasien, kepuasan 

pasien dan kualitas pelayanan rumah sakit. Adapun beberapa faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan Interprofessional collaboration 

adalah komunikasi, latar belakang tingkat pendidikan yang berbeda 

dan memahami peran masing-masing, kerjasama dan kolaborasi yang 

baik antara tenaga kesehatan sehingga tujuan keselamatan pasien 
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meningkat. (Ita, 2021) penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Siokal,2021) dalam penelitiannya mengatakan 

interprofessional collaboratin meningkatkan aktivitas pelayanan 

kesehatan dan keselamatan pasien, dengan didasarkan pada beberapa 

hal terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dan pada saat ada 

masalah pada pasien, diputuskan secara bersama oleh professional 

kesehatan dalam tim. 

3. Tujuan Interprofessional Collabortion 

Interprofessional collaboration bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan kolaborasi antar profesi guna 

meningkatkan pelayanan kesehatan, saling melengkapi antar profesi 

untuk meningkatkan kemampuan praktik tiap profesi. Tujuan 

selanjutnya adalah untuk merancang hasil dalam pembelajaran yang 

menambah kemampuan dalam berkolaborasi dan meningkatkan 

praktik pada masing-masing profesi. Tujuan dari sistem perawatan 

kesehatan IPC adalah untuk memberikan hasil kesehatan yang lebih 

kepada masyarakat (H. W. Purba, 2020). 

IPC bertujuan untuk paint safety, kekurangan SDM, dan 

mengubah sistem perawatan kesehatan yang lebih efektif. IPC yang 

tidak baik akan memberikan dampak yang tidak baik bagi pihak 

rumah sakit, staf dan pasien sebagai penerima pelayanan. Adapun 

dampak yang ditimbulkan adalah semakin meningkatnya 
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ketidakpuasan hingga maraknya tuntutan pasien atau keluarga pasien 

dengan demikian IPC merupakan hal yang penting dalam pelayanan 

Rumah sakit  (Renni, 2021). 

Pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh 

perawat tidak terlepas dengan tenaga serta staf kesehatan lainnya. 

Perawat memiliki peranan yang penting dalam berkolaborasi dengan 

tenaga dan staf kesehatan lainnya untuk kelancaran pemberian 

pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap pasien di rumah sakit, 

perawat melakukan kolaborasi dengan semua tenaga kesehatan 

maupun staf di rumah sakit, bukan hanya melakukan kolaborasi 

dengan dokter saja yang harus diprioritaskan perawat. Dalam 

pemberian asuhan kesehatan perawat harus mampu berkomunikasi 

yang baik dan tepat dengan tenaga dan staf kesehatan lainnya. Hal ini 

dikarenakan komunikasi merupakan modal  utama dalam 

pelaksanaan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Dengan 

melaksanakan Interprofessional collaboration  untuk meningkatkan 

pelaksanaan standar sasaran keselamatan pasien di rumah sakit, 

diharapkan akan meningkatkan berbagai resiko dalam asuhan 

keperawatan. IPC dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan memberi 

manfaat bersama bagi semua yang terlibat. Interprofessional 

collaboration untuk meningkatkan kesehatan pasien dapat dilakukan 

dengan melaksanakan komunikasi, yang efektif antar petugas dan staf 
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di rumah sakit, kolaborasi ini dapat diwujudkan dengan 

melaksanakan komunikasi yang efektif (Renni, 2021). 

1. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Interprofessional 

Collaboration 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi komunikasi dalam pelaksanaan kolaborasi 

interprofesi adalah kepemimpinan, pengetahuan kepemimpinan 

transformasional memiliki peran dalam peningkatan komunikasi. 

Kepemimpinan transformasional memberikan inspirasi, motivasi 

untuk mencapai tujuan dan merubah sikap, perilaku dan nilai-

nilai dasar bawahannya untuk melakukan perubahan. 

Kepemimpinan transformasional yang dimiliki para tenaga 

kesehatan berfokus pada membangun hubungan dan komunikasi 

dengan orang lain dan menciptakan perubahan dengan 

menekankan nilai-nilai. Kepemimpinan transformasional 

mendukung sejauh mana anggota melibatkan diri dalam 

komunikasi dua arah seperti mendengar, memotivasi dan 

melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan. Pemerintah 

memiliki peran penting dalam peningkatan komunikasi antar 

profesi kesehatan. Pemerintah mengeluarkan Permenkes 

1691/MENKES/PER/VIII/2011 yang menjelaskan tentang 

keselamatan pasien rumah sakit. Pada Permenkes 

1691/MENKES/PER/VIII/2011 pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa 
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salah satu standar keselamatan pasien adalah komunikasi staf 

kesehatan untuk mencapai keselamatan pasien (Imaningtyas Rida, 

2018). 

Interprofessional collaboration berpotensi menghasilkan 

beberapa manfaat dalam beberapa aspek, diantaranya 

pemahaman peran masing-masing tenaga professional, 

mengekspresikan pendapat anggota tim, memperbaiki hubungan 

atau komunikasi dengan pasien. Suksesnya penerapan kolaborasi 

ini tergantung kepada bentuk komunikasi antar profesi yang ada. 

Komunikasi dalam pelaksanaan IPC merupakan unsur yang sangat 

penting dalam proses pemberian asuhan kepada pasien 

dikarenakan kualitas asuhan yang diberikan meliputi kegiatan 

kolaborasi dari beberapa profesi kesehatan (Nur Imallah, 2020). 

Menurut (Tampubolon, 2021) ada beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi Interprofessional collaboration.  

a. Komunikasi  

Komunikasi merupakan hal penting yang harus 

dilaksanakan dalam pelaksanaan kolaborasi, karena melalui 

komunikasi proses penyampaian informasi antara satu 

dengan yang lain akan lebih jelas dan akan meningkatkan 

kerjasama serta kolaborasi yang baik. Tenaga kesehatan 

harus bekerjasama  dengan baik dan tidak melakukan 

pelayanan kesehatan sendiri, yang akan mendatangkan 
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keuntungan tersendiri. Salah satu faktor yang menghambat 

terlaksananya kerjasama yang baik antar kesehatan adalah 

komunikasi yang korang baik.  

b. Latar belakang tingkat Pendidikan yang baik 

Penghambat dalam upaya penyelamatan pasien yang 

sering terjadi karena kesalahan yang dapat disebabkan oleh 

pelaksanaan kesehatan seperti perawat dan dokter yang 

dimana dokter merasa bahwa pengetahuan dan perannya 

lebih tinggi dibandingkan dengan perawat sehingga 

kolaborasi dan kerjasama yang dilakukan menjadi kurang 

baik. Latar belakang tingkat pendidikan dari masing-masing 

tenaga kesehatan akan mempengaruhi perilaku seseorang 

dalam menjalankan peran dan tanggung jawab saat 

melakukan tindakan kolaborasi yang dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan 

semakin besar keinginannya dalam memanfaatkan 

keterampilan dan pengetahuannya. 

c. Keterbatasan pemahaman dalam peran masing-masing 

profesi 

Keterbatasan pemahaman akan peran masing-masing 

jabatan akan mempengaruhi pelaksanaan kerjasama, 

diantaranya pelaksanaan kerjasama antara perawat dan 

dokter yaitu masih banyak dokter yang memahami ruang 
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lingkup praktek perawat, sehingga tanggung jawab perawat 

dan dokter sering tumpang tindih, sehingga dokter kurang 

yakin dengan kemampuan perawat dalam mengambil 

keputusan tentang perawatan pasien. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tampubolon E. D., 

2021) ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan 

IPC antara lain: 

a. Faktor budaya  

Dampak dari faktor budaya merupakan 

pertimbangan penting bagi individu untuk 

mengembangkan pendidikan interprofessional. Banyak dari 

tim ahli yang menganggap bahwa kolaborasi 

interprofessional tidak perlu digunakan dan sering 

menganggap tidak penting. Oleh karena itu, 

direkomendasikan staf yang berkomitmen dalam 

pentingnya kolaborasi didunia kesehatan yang harus 

terlibat dengan kegiatan ini. 

b. Faktor Pendidikan  

Pendidikan antar profesi lebih diperparah oleh 

keberadaan dari sejumlah faktor pendidikan misalnya, 

mengingat ketidakseimbangan sosial-politik sejarah yang 

telah ada antar profesi kesehatan, sangat penting bahwa 

setiap antar profesi dilandasi dan secara eksplisit 
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menekankan kesetaraan antar peserta. Disarankan bahwa 

jenis aktivitas harus dilakukan diprofesional lingkungan 

belajar yang netral, untuk memastikan bahwa satu 

kelompok profesional tidak mengambil kesempatan untuk 

mendominasi kegiatan pembelajaran. Penelitian telah 

menemukan bahwa pendidikan antar profesi tidak 

memenuhi kebutuhan belajar siswa (khususnya dalam hal 

mengembangkan profesi spesifik kompetensi) resistensi 

terhadap kegiatan kolaboratif dapat dihasilkan. 

c. Faktor organisasi 

Interprofessional collaboration umumnya dianggap 

sebagian besar oleh pemerintah meragukan dan tidak 

berhasil. Halangan dari luar lebih banyak dibandingkan 

dengan hambatan dari dalam. Misalnya, institusi yang 

berbeda dan adanya kompetisi diantara institusi. Tapi 

masalah tersebut dapat diatasi dengan adanya perencanaan 

dan adanya koordinasi antar pendidikan kesehatan. 

4. Hambatan Interprofessional Collaboratiom (IPC) 

Permasalahan kesehatan tidak bisa diselesaikan hanya dengan 

salah satu profesi kesehatan, namun perlu adanya kerjasama atau 

kolaborasi interprofesi. Kolaborasi dan model indisiplin merupakan 

pondasi utama dalam memberikan asuhan keperawatan yang 

bermutu tinggi dan hemat biaya (Hasibuan, 2019). 
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Kualitas perawatan pasien membaik saat anggota tim perawatan 

kesehatan bekerja sama untuk berbagai perspektif perawatan pasien 

mereka yang unik setiap profesi yang memasuki praktik dengan 

keahlian, pengetahuan dan identitas professional yang berbeda untuk 

meningkatkan perawatan pasien, namun banyak hambatan ada 

diantara disiplin ilmu yang dapat menghambat sistem berbasis tim. 

Hambatan tersebut termasuk kekurangan dari kompetensi budaya 

interprofessional, perbedaan perceived power, dan model peran 

profesional-sentris (Ariana, 2018). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuningsi, 2019) 

hambatan Interprofessional collaboration berdasarkan yang 

diungkapkan oleh partisipan yaitu: (a) perspektif yang berbeda pada 

setiap profesi, (b) sosialisasi IPC yang kurang, (c) SDM yang tidak 

merata, (d) kurikulum yang belum terintegrasi, penelitian oleh 

(Tampubolon, 2021) menjelaskan hambatan IPC berdasarkan yang 

diungkapkan oleh partisipan seperti, kurangnya tanggung jawab 

terhadap profesinya masing-masing serta lupa mengkomunikasikan 

terkait kondisi pasien serta terjadi miskomunikasi maupun double 

tindakan  kepada pasien. Perbedaan cara pandang terhadap 

kolaborasi antara profesi dapat menjadi hambatan, satu profesi 

memandang kolaborasi interprofesi dalam perspektif yang berbeda 

dari profesi lain. 
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Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kolaborasi 

interprofesi adalah karena buruknya komunikasi antar profesi. 

Komunikasi adalah aspek terpenting dalam kolaborasi antar profesi. 

Tanpa komunikasi yang efektif maka perawatan pasien akan menjadi 

kehilangan arah dan berdasar pada stereotype semata. Komunikasi 

dalam pelaksanaan IPC juga merupakan unsur penting dalam 

peningkatan kualitas perawatan dan keselamatan pasien. Menurut The 

American Nurses Association (ANA, 2010), komunikasi menjadi 

standar dalam praktek keperawatan profesional. Komunikasi 

interprofesi menjadi kompetensi inti dalam praktik kolaborasi 

interprofesi. Untuk melakukan kolaborasi yang baik dibutuhkan 

komunikasi secara efektif dengan tim kesehatan lain, sehingga dapat 

melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang aman dan efektif. Hal 

ini juga diatur dalam Permenkes 1691/MENKES/PER/VIII/2011 yang 

menyebutkan bahwa salah satu dari sasaran keselamatan pasien 

adalah komunikasi yang efektif (Rida, 2018). 

1) 3 dimensi dalam Assesment of Interprofessional team 

Collaboration Scale (AITCS) meliputi:   

a. Kemitraan (partnetships) 

Kemitraan adalah kolaborasi yang didasarkan pada 

kesepakatan hukum antara atau lebih individu (Mawarni et 

al., 2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata 

mitra adalah sejawat, teman kerja, partner. Sementara 
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kemitraan adalah adalah tentang tautan atau kualitas 

kolaborasi sebagai mitra (Himmah & Sa’adah, 2021). 

Kemitraan adalah tindakan sebahagian orang untuk 

menunjukkan, dan keduanya mempunyai wewengan dan 

kewajiban berdasarkan suatu kontrak. (Kementrian 

Kesehatan RI, 2019). 

Kemitraan merupakan prinsip penting dalam 

kerjasama. Dalam kolaborasi, musyawarah yang dibuat 

karena tenaga kesehatan keperawatan bukanlah faktor 

penetuan utama, seperti paternalisme. Pengambilan 

keputusan bersama dengan pasien adalah praktik umum 

dalam praktik medis modern untuk menghormati otonomi 

pasien. Prinsip kemitraan mendorong para profesional untuk 

berbagi ilmu dan keterampilan dalam mengembangkan 

rencana perawatan, dan semua anggota tim terlibat dalam 

menetapkan tujuan untuk setiap pasien. Oleh karena itu 

pengambilan keputusan bersama tidak hanya terbatas pada 

dokter dan pasien, tetapi juga melibatkan seluruh anggota 

tim kesehatan (Fathya et al., 2021). 

b. Kerjasama (Cooperation) 

Kerjasama merupakan upaya untuk mencapai yang 

sama di dalam suatu himpunan yang dikerjakan secara 

bersama-sama oleh individu atau kelompok manusia 
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(Mawarni et al., 2019). Kerjasama ini berupa berkomukasi 

dengan profesi kesehatan lain secara responsive dan 

bertanggung jawab dalam sebuah tim untuk memelihara 

kesehatan dan mengobati penyakit (Vittadello et al., 2018).  

c. Koordinasi (Coordination)  

Koordinasi adalah harmonisasi tindakan para anggotan 

kelompok untuk memastikan keseragaman pandangan dan 

langkah dalam mencapai tujuan organisasi (Mawarni et al., 

2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata 

koordinasi adalah pengelolaan suatu himpunan agar tidak 

ketentuan atau kegiatan yang bertentangan atau 

membingungkan. Koordinasi juga mencakup pertukaran 

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

2) Aplikasi Model HEALTH Care System Oleh Betty Neuman 

Dalam pelayanan Kesehatan 

Berdasarkan teori keperawatan oleh Betty Neuman dalam 

model Health Care System. Model ini bisa diterapkan dalam 

konteks pelayanan multidisiplin sebagai upaya untuk mencegah 

fragmentasi dalam pemberian pelayanan untuk klien dan model 

ini dapat bekerja dengan baik dalam tatanan pelayanan yang 

berbasis multidisiplin. Salah satu penerapan dari model ini yaitu 

Implementasi Interprofessional collaboration (Risnah, 2021). 

Model ini dikembangkan berdasarkan filosofi primary health 
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care (pelayanan kesehatan utama) yang memandang komunitas 

sebagai klien. Kliennya bisa meliputi individu, kelompok, 

keluarga, komunitas atau kumpulan agregat lainnya yang 

dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang memiliki siklus 

input, proses, output dan feedback sebagai suatu pola yang 

dinamis. Pandangan model ini terhadap empat konsep sentral 

paradigma keperawatan adalah sebagai berikut: (Kholifah, 

2016). 

a. Manusia  

Model ini memandang manusia sebagai sistem terbuka 

yang berinteraksi secara konstan dan dinamis seiring 

dengan adanya respon terhadap stressor baik dari 

lingkungan internal maupun eksternal. Model ini juga 

memandang manusia atau klien secara keseluruhan 

(holistik) yang terdiri atas faktor fisiologis, psikologis, 

sosial budaya, perkembangan, dan spiritual yang 

berhubungan secara dinamis dan tidak dapat dipisah-

pisahkan. Sistem klien diartikan dalam struktur dasar 

dalam lingkaran konsentrik yang saling berkaitan. Struktur 

dasar meliputi faktor dasar kelangsungan hidup yang 

merupakan gambaran yang unik dari sistem klien, seperti 

range temperatur normal, struktur genetik, pola respon, 

kekuatan dan kelemahan organ, struktur ego, dan 



37 
 

 
 

pengetahuan atau kebiasaan. Stressor yang ada akan sangat 

memengaruhi kondisi klien, contoh ketika di suatu daerah 

terdapat banyak agregat remaja awal (usia 12-13 tahun) 

sudah banyak yang merokok, karena mencontoh orang 

dewasa. Mengingat bahaya merokok usia dini sangat besar, 

maka perawat komunitas akan melakukan upaya 

pencegahan primer dengan memberikan pendidikan 

kesehatan pada remaja tersebut dengan melibatkan orang 

dewasa di sekitarnya. Ini menunjukkan komunitas 

membutuhkan informasi dan dukungan untuk melakukan 

perilaku sehat untuk mengatasi stressor.  

b. Kesehatan  

Kemampuan komunitas mempertahankan 

keseimbangan terhadap stressor yang ada dan 

mempertahankan keharmonisan antara bagian dan sub 

bagian keseluruhan komunitas. Model ini pun menjelaskan 

bahwa sehat merupakan respons sistem terhadap stressor 

dilihat dalam satu lingkaran konsentris core (inti) dengan 

tiga garis pertahanan, yaitu fleksibel, normal, dan resisten, 

dengan lima variabel yang saling memengaruhi, yaitu 

fisiologi, psikologi, sosio budaya, spiritual dan 

perkembangan. 
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c. Lingkungan  

Lingkungan adalah seluruh faktor internal dan eksternal 

yang berada di sekitar klien, dan memiliki hubungan yang 

harmonis dan seimbang. Anda harus mengenal stressor 

yang berasal dari lingkungan intrapersonal, interpersonal 

dan extrapersonal, berikut uraiannya.  

1. Lingkungan intrapersonal, yaitu lingkungan yang ada 

dalam sistem klien. Contoh, melihat sekelompok 

pelajar SMP tawuran, perawat tentu harus mengkaji 

mengapa remaja berperilaku demikian, apakah remaja 

memiliki kepribadian yang mudah marah, gangguan 

konsep dirinya, atau tidak terpenuhinya kebutuhan 

remaja, sehingga marah menjadi kompensasi dari 

gangguan kebutuhan tersebut. 

2. Lingkungan interpersonal yang terjadi pada satu 

induvidu satu keluarga atau lebih yang memiliki 

pengaruh pada sistem. Contoh, apakah perilaku 

tawuran tersebut dicontoh remaja dari lingkungan 

keluarga yang berperan dalam mengatasi masalah 

tawuran ini? 

3. Lingkungan extrapersonal, yaitu di luar lingkup sistem, 

induvidu atau keluarga, tetapi ikut memengaruhi 

sistem komunitas. Contoh, sosial, politik, mungkin 
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remaja tawuran, karena ada sisipan unsur politik 

untuk mengalihkan permasalahan yang sedang terjadi 

di wilayah trsebut. 

d. Keperawatan  

Model ini menjelaskan bahwa keperawatan 

memperhatikan manusia secara utuh untuk 

mempertahankan semua variabel yang memengaruhi 

respons klien terhadap stressor. Melalui penggunaan model 

keperawatan ini, diharapkan dapat membantu induvidu, 

keluarga dan kelompok untuk mencapai dan 

mempertahankan level maksimum dari total welness. 

Perawat membantu komunitas menjaja kestabilan dengan 

lingkungannya dengan melakukan prevensi primer untuk 

garis pertahanan fleksibel, prevensi sekunder untuk garis 

pertahanan normal, dan prevensi tersier untuk garis 

pertahanan resisten. 

Konsep paradigma keperawatan oleh Betty Neuman 

berupa faktor manusia, kesehatan, lingkungan, dan 

keperawatan merupakan bagian yang saling berhubungan 

dan mendukung ke arah stabilitas sistem. 

Model ini di sesuaikan dengan kondisi yang dialami 

komunitasnya. Contoh, jika stressor ada di lingkungan 

klien, yaitu menembus garis pertahanan fleksibel, maka 
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yang dilakukan perawat adalah melakukan prevensi primer 

(tingkat pencegahan primer), seperti mengkaji faktor-

faktor risiko, memberi pendidikan kesehatan atau 

membantu klien sesuai dengan kebutuhannya. Jika stressor 

telah menembus garis pertahanan normal, maka yang 

dilakukan perawat adalah melakukan prevensi sekunder, 

seperti melakukan deteksi dini, menentukan sifat dari 

proses penyakit dan memberikan pelayanan keperawatan 

segera. Jika stressor telah mengganggu garis pertahanan 

resisten, maka upaya prevensi tersier dapat dilakukan oleh 

perawat untuk membetasi atau mengurangi efek dari 

proses penyakitnya atau mengoptimalkan potensi 

komunitas sebagai sumber rehabilitas (Risnah, 2021). 

Teori keperawatan Betty Neuman menggambarkan 

aktivitas keperawatan yang ditunjukan kepada penekanan 

penurunan stress dengan memperkuat garis pertahanan 

diri secara fleksibel atau normal maupun resisten dengan 

sasaran pelayanan adalah komunitas. Model Health Care 

System Betty Neuman ini memandang klien adalah sebuah 

sistem terbuka, yakni klien dan lingkungan berada dalam 

sebuah interaksi yang bersifat dinamis. Model ini dapat 

digunakan untuk menjelaskan perilaku induvidu, keluarga, 

kelompok, dan komunitas dengan penekanan pada 
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bagaimana interaksi masing-masing komponen yang ada di 

komunitas memengaruhi keseluruhan komunitas atau 

sebaliknya (Risnah, 2021). 

Model  Neuman ini memberikan suatu pandangan 

sistem yang digunakan untuk induvidu dan keluarga, 

praktik berbasis masyarakat pada kelompok tertentu dan 

perawatan kesehatan masyarakat dengan prinsip wholistic 

yang membantu perawat untuk mencapai keperawatan 

yang berkualitas melalui praktik berbaris bukti ilmiah. 

Sehingga model ini bisa diterapkan dalam konteks 

pelayanan multidisplin sebagai upaya untuk mencegah 

fragmentasi dalam pemberian pelayanan untuk klien dan 

model ini dapat bekerja dengan biak dalam tatanan 

pelayanan yang berbasis mutidisplin. Salah satu penerapan 

dari model ini yaitu Implementasi Interprofessional 

Collaboration (Risnah, 2021) 

Praktik kolaborasi interpersonal dipengaruhi oleh 

dua faktor yaitu faktor personal dan faktor situasional. 

Faktor personal terdiri dari indikator saling percaya antar 

profesi, kepatuhan berkomunikasi. Faktor situasional yang 

terdiri dari indikator kepemimpinan, memberi pengaruh 

positif terhadap kolaborasi interpersonal maka akan 
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menghasilkan output yang bersifat positif terhadap kualitas 

pelayanan kesehatan (Jap, 2019). 

3) Implementasi Menurut WHO (World  Health Organization, 

2010) 

WHO (2010) menjelaskan IPC dalam pemberian layanan 

kesehatan dapat terlaksana dengan baik adanya keterlibatan 

beberapa profesi tenaga kesehatan serta memberikan pelayanan 

cara menyeluruh bio-psiko-sosial dan kultural, saling 

bekerjasama dengan pasien, keluarga, kelompok, dan 

masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 

berkualitas disemua tatanan. IPC melibatkan lebih dari satu 

tenaga kesehatan yang berbeda yang menerapkan keterampilan 

dan pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu mereka untuk 

mengatasi masalah kesehatan pasien. Kolaborasi yang baik 

terjadi ketika induvidu didalam tim saling menghormati satu 

sama lain, antara satu profesi dan profesi lain, dan serta dapat 

bekerjasama dengan baik. 

Interprofessional Collaboration dan Collaborative Practice 

atau Interprofessional Collaboration (IPC) dilaksanakan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan dengan IPC maka pemberian 

layanan pada kesehatan keluarga, pasien dengan penyakit tidak 

menular akan lebih bermutu (World Health Organization, 2010). 



43 
 

 
 

B. Tinjauan Umum Penyakit Tidak Menular 

1. Definisi Penyakit Tidak Menular 

Penyakit tidak menular (PTM) adalah penyakit yang tidak 

menular dan tidak dapat ditularkan kepada orang  lain melalui 

kontak apapun. Penyakit tidak menular,  terutama penyakit 

kardiovaskular, kanker. Penyakit pernapasan kronis dan diabetes, 

merupakan ancaman utama bagi kesehatan dan perkembangan 

manusia (N, 2016). 

Penyakit tidak menular (PTM) adalah penyakit yang tidak 

menular sehimgga tidak dianggap sebagai ancaman bagi kondisi 

orang lain. Penyakit tidak menular adalah beban kesehatan utama 

baik di negara berkembang  maupun negara maju,  World Health 

Organization melaporkan bahwa lima penyakit tidak menular 

dengan morbiditas dan mortalitas tertinggi, termasuk penyakit 

jantung (kardiovaskuler), diabetes, kanker, penyakit paru obstruktif  

kronik dan penyakit akibat kecelakaan adalah yang paling umum 

meningkat di Asia tenggara. Sehingga besar penyakit tidak menular 

diklasifikasikan sebagai penyakit degeratif dan lebih cenderung 

menyerang orang tua (Irwan, 2016). 
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Sebutan penyakit tidak menular mempunyai kesamaan  arti 

yaitu sebagai berikut : (Irwan, 2016). 

a. Penyakit kronik 

Mengingat bahwa khusus penyakit tidak menular 

umumnya kronik atau jangka panjang. Namum beberapa 

penyakit tidak menular juga terjadi secara tiba-tiba atau akut, 

contohnya keracunan. 

b. Penyakit Non Infeksi  

Istilah penyakit non infeksi digunakan karena umumnya 

tidak disebabkan oleh mikrorganisme. Namun, mikroorganisme 

juga menjadi salah satu penyebab penyakit tidak menular. 

c. Non Communicable Disease 

Hal ini karena diyakini bahwa penyakit tidak menular 

dapat ditularkan melalui gaya hidup. Gaya hidup modern, Seperti 

pola makan, Seks dan komunikasi global, bisa dikatakan menjadi 

sumber penyebaran berbagai penyakit. Misalnya, konsumsi 

makanan yang kaya kolestrol menjadi salah satu faktor yang 

meningkatkan jumlah kasus penyakit jantung. 

2. Karaketristik Penyakit Tidak Menular 

Penyakit tidak menular disebabkan oleh interaksi antara 

patogen (patogen tidak hidup) dengan inangnya, didalam hal ini 
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manusia (predisposisi, infeksi, dan lain-lain) serta lingkungan 

(source and vehicle of agent) (Irwan, 2016). 

a. Agent  

1) Agent  dapat merujuk ke agen non-biologis yaitu agen kimia, 

fisik, mekanik, dan psikologis. 

2) Agent  penyakit tidak menular terdiri dari berbagai sifat, dari 

yang paling sederhana sehingga yang paling kompleks, dari 

molekul sehingga zat dengan ikatan kompleks. 

3) Pengetahuan tentang spesifikasi agen diperlukan untuk 

memberikan gambaran lengkap tentang penyakit tidak 

menular.  

4) Suatu agent tidak menular menyebabkan berbagai tingkat 

keparahan (dinyatakan pada skala virulensi). Patogenisitas agen 

mengacu pada kemampuan atau kapasitas agen untuk 

menyebabkan penyakit pada inang. 

5) Karateristik penting lainnya dari agen tidak menular yaitu: 

a) Kemampuan untuk menyusup ke jaringan. 

b) Kemampuan untuk merusak jaringan dengan cara yang  

reversible dan irreversible. 

c) Kemampuan untuk menginduksi reaksi hipersensitif. 
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b. Reservoir  

1) Istilah tersebut bisa diartikan sebagai organisme hidup, benda 

mati (tanah, udara, air, batu, dan lain-lain) atau tempat di mana 

agent bisa hidup, berkembang baik tumbuh. 

2) Pada penyakit tidak menular, reservoir agen umumnya tidak 

hidup.  

3) Untuk penyakit tidak menular, individu yang terpapar sumber 

atau reservoir tidak dapat ditularkan. 

c. Patogenitas  

1) Tahap Akumulasi dalam jaringan, tahap ini terjadi dengan 

paparan terus menerus yang berkepenjangan. 

2) Tahap Subklinis, gejala atau tanda belum muncul pada tahap ini. 

Jaringan telah mengalami beberapa kerusakan. Ini tergantung 

pada: 

a) Jaringan yang terkena dampak. 

b) Kerusakan yang diberikan (kecil, sedang, dan besar). 

c) Jenis kerusakan (reversible dan irreversible atau kronis, 

kematian dan kecatatan). 

3) Tahap Klinis, Agent penyakit menimbulkan respon pada pejamu 

dengan menimbulkan gejala. 
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3. Ciri-Ciri Penyakit Tidak Menular 

Ciri penyakit tidak menular dalam (Hamzah et al., 2021) yaitu: 

1) Penularan penyakit melalui suatu rantai penularan tertentu  

Pada penyakit tidak menular, tidak mempunyai suatu 

rantai penularan tertentu yang seperti penyakit menular 

melalui udara atau air. Namun faktor keturunan mempunyai 

andil yang cukup besar terhadap kejadian penyakit tidak 

menular, dimana anak yang mempunyai riwayat keluarga 

penyakit tidak menular berisiko dua kali untuk menderita 

penyakit tidak menular dibandingkan anak yang tidak 

mempunyai riwayat penyakit tidak menular. 

2) Masa inkubasi yang panjang 

Dalam konteks penyakit tidak menular masa inkubasi 

adalah waktu yang diperlukan dari saat masuknya patogen 

(penyebab penyakit) ke dalam tubuh, sampai mulai 

menimbulkan gejala pertama kali memerlukan waktu yang 

cukup panjang. Contoh orang yang mempunyai kebiasaan 

merokok, konsumsi lemak berlebih, dan konsumsi natrium 

tinggi maka 5-10 tahun ke depan orang tersebut beresiko 

menderita penyakit tidak menular. 
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3) Perlangsungan penyakit berlarut-larut (kronik) 

Pada penyakit tidak menular memiliki keberlangsungan 

penyakit yang berlarut-larut artinya semua jenis penyakit tidak 

menular akan berlangsung lama sehingga disebut dengan 

penyakit kronik. 

4) Banyak menghadapi kesulitan diagnosis 

Diagnosis penyakit tidak menular menjadi sulit dimana 

penentuan kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh 

seseorang sebagai dasar pengambilan keputusan medis untuk 

progonisis. 

5) Mempunyai variasi yang luas  

Variasi pada penyakit tidak menular cukup luas melitupi 

dengan genetik dan heritabilitas. 

6) Faktor penyebabnya multikausal 

Untuk melihat konsep hubungan sebab-akibat pada 

penyakit tidak menular  tidak hanya bisa dilihat satu faktor 

dominan, melainkan harus dilihat dari faktor-faktor yang saling 

berhubungan sehingga munculnya akibat penyakit tidak 

menular. 

7) Memerlukan biaya tinggi dalam upaya pencegahan maupun 

penanggulangannya. 

Penyakit tidak menular merupakan penyakit kronik, 

penyakit non-infeksi dan penyakit degeneratif sehingga dalam 
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upaya pencegahan dan penanggulangannya memerlukan biaya 

yang cukup tinggi sehingga paling efektif untuk mengintervensi 

faktor resiko penyakit tidak menular. 

8) Rute dari keterpaparan  

Melalui sistem pernafasan, sistem digestiva, sistem 

integumen atau kulit dan sistem vaskuler. 

4. Jenis-jenis Penyakit Tidak Menular 

Mengungkapkan bahwa di indonrsia ada sekitar 30 jenis 

penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetees, asma bronkal, 

oesteporosis, depresi, keracunan makanan atau minuman, sariawan, 

rematik, stroke, kanker, maag, asam lambung, tukak lambung, 

obesitas, diabetes melitus, glaukoma, gagal ginjal, alzheimer, varies, 

kloid, varikokel, radang usus buntu, wasir, amandel, kolestrol, asam 

urat, pusing, migran, penyakit jiwa dan katarak. (Irwan, 2016). 

Empat penyakit tidak menular yang paling umum adalah 

penyakit kardivaskular, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan 

diabetes.  (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2015). 

a. Penyakit Kardiovaskular 

Penyakit kardiovaskular dipikirkan akan tetap menjadi 

penyebab kematian nomor satu di dunia. Penyakit 

kardiovaskular meliputi penyakit arteri koroner, penyakit 

serebrovaskular, hipertensi, penyakit arteri perifer, penyakit 

jantung rematik, penyakit jantung bawaan dan gagal jantung. 
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Merokok, kurang olahraga, dan pola makan yang tidak sehat 

adalah penyebab utama penyakit kardiovaskular. Merokok, 

diet tidak sehat, dan kurang olahraga meningkatkan resiko 

serangan jantung dan stroke. Tekanan darah tinggi tidak 

memiliki gejala, tetapi dapat menyebabkan serangan jantung 

dan stroke. Lebih dari 80% kematian akibat penyakit 

kardiovaskular terjadi di negara berpenghasilan rendah dan 

menengah. Status ekonomi rendah meningkatkan paparan 

faktor resiko dan kerentanan terhadap penyakit 

kardiovaskular (World Health Organization, 2015). 

b. Kanker  

Kanker merupakan penyebab kematian kedua setelah 

penyakit kardiovaskular. Jenis utama kanker adalah kanker 

paru-paru, kanker perut, kanker usus besar, kanker hati dan 

kanker payudara. Lebih dari 70% dari semua kematian akibat 

kanker terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, 

dengan prkiraan 115 juta kematian pada tahun 2030 dan 

diproyeksikan akan meningkat. Faktor resiko utama kanker 

adalah merokok,  konsumsi alkohol, faktor makanan (termasuk 

asupan sayuran dan buah yang buruk), kurang olahraga, virus 

hepatitis B Helicobacter, virus Hepatitis C, dan infeksi kronis 

human papillomavirus (HPV) dan bahaya pekerjaan yang 
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terkait dengan lingkungan dan radiasi (World Health 

Organization, 2015). 

c. Penyakit Pernapasan Kronis 

Penyakit pernapasan kronis merupakan penyakit pada 

saluran dan struktur paru-paru lainnya, contohnya hipertensi 

pulmonal. Pravalensi penyakit ini meningkat di mana-mana, 

terutama di kalangan anak-anak dan orang tua, dan di daerah 

berpenghasilan rendah dan mencegah.  penyakit pernapasan 

kronis seringkali tidak diobati, diagnosis dan dicegah dengan 

buruk. Faktor resiko penyakit pernapasan kronis termasuk 

merokok (aktif dan pasif), polusi, udara, paparan alergenn, 

infeksi pernapasan berulang pada anak-anak. Debu dan bahan 

kimia di tempat kerja. (World Health Organization, 2015). 

d. Diabetes Melitus 

Diabetes merupakan penyakit kronis yang terjadi ketika 

pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika butuh 

tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang 

menghasilkannya. Penderita diabetes memiliki resiko kematian 

dan kali lipat dibandingkan non-diabetes. Ada dua jenis 

diabetes,  diabetes tipe 1 dan dibetes tipe 2. Tanpa insulin 

harian, diabetes tipe 1 berakibat fatal. Diabetes melitus tipe 2 

disebabkan oleh penggunaan insulin yang tidak efektif. 

Diabetes tipe 2 adalah bentuk yang ditemukan pada 90% 
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penderita diabetes di seluruh dunia dan merupakan 

konsekuensi dari kelebihan berat badan dan kurang olahraga. 

Peningkatan kadar gula darah adalah akibat dari diabetes yang 

tidak terkontrol, yang secara perlahan dapat merusak jantung, 

pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf, yang berdampak 

buruk pada kesehatan dan kualitas hidup (World Health 

Organization, 2015) (Fatimah, 2015). 

5. Faktor Resiko Penyalit Tidak Menular 

Penyakit tidak menular muncul dari kombinasi faktor risiko 

yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor resiko tiak dapat 

dimodifikasi dan faktor resiko yang dapat dimodifikasi, faktor resiko 

yang tidak dapat dimodifikasi oleh individu adalah usia, jenis 

kelamin, dan genetik. Sedangkan faktor resiko yang dapat 

dimodifikasi adalah faktor yang dapat diubah melalui keadaran 

individu itu sendiri dan intervensi sosial. Faktor-faktor yang dapat 

dimodifikasi tersebut adalah: 

a. Merokok  

Hampir 6 juta orang meninggal karena penggunaan 

tembakau setiap tahun, baik dari penggunaan tembakau 

langsung maupun perokok pasif. Pada tahun 2020 jumlah ini 

akan meningkat menjadi 7,5 juta, terhitung 10% dari semua 

kematian. Merokok diperkirakan menyebabkan sekitar 71% 

kanker paru-paru, 42% penyakit pernafasan kronis dan hampir 
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10% dari penyakit kardiovaskular. Insiden merokok tertinggi 

dikalangan pria berada di kelas menengah ke bawah negara, 

untuk total populasi, prevalensi merokok tertinggi di antara 

negara-negara berpenghasilan menengah ke atas (Cahaya et al., 

2021). 

Selain pergeseran pola prevalensi merokok, telah terjadi 

perubahan dalam jenis rokok yang terjadi, seperti rokok 

rendah tar dan rokok elektrik. Namun hasil tinjauan 

menyimpulkan bahwa selama lima dekade desain rokok 

berkembang baik mengurangi resiko penyakit di kalangan 

perokok. Satu-satunya tindakan yang efektif untuk mencegah 

bahaya merokok adalah dengan pencegahan dan penghentian 

merokok (Ezzati & Riboli, 2013). 

b. Konsumsi Alkohol  

Sekitar 2,3 juta orang meninggal setiap tahun akibat 

penggunaan alkohol yang berbahaya, terhitung sekitar 3,8% 

dari semua kematian di dunia. Lebih dari separuh kematian ini 

ini terjadi karena PTM termasuk kanker, penyakit 

kardiovaskuler dan sirosis hati (Cahayati et al., 2021). 

Konsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan 

berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang. Alkohol 

merupakan salah satu penyebab hipertensi karena alkohol 

memiliki efek yang sama dengan karbodioksida yang dapat 
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meningkatkan keasaman darah, sehingga darah menjadi kental 

dan jantung dipaksa untuk memompa (Komaling et al.,2018). 

Selain itu, konsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka 

panjang akan berpengaruh pada peningkatan kadar kortisol 

dalam darah sehingga aktifitas Renni-Angiostensin Aldostren 

System (RAAS) meningkatkan dan mengakibatkan tekanan 

darah meningkatkan (Mukhibbin, 2012). 

c. Pola Makan yang Buruk  

Sekitar 16 juta (1%) ukuran potensi dari hilangnya 

nyawa karena kematian dini dan tahun-tahun produktif yang 

hilang karena kecatatan dan 1,7 juta (2,%) kematian di seluruh 

dunia disebabkan oleh konsumsi buah dan sayuran yang tidak 

memadai. Asupan buah dan sayur yang sehat yang mengurangi 

risiko penyakit kardiovaskular, kanker perut, dan usus besar 

kanker. Makan makanan berkalori tinggi, seperti makanan 

olahan tinggi lemak dan gula, lebih mungkin menyebabkan 

obesitas dari pada makanan rendah kalori seperti buah-buahan 

dan sayur. Mengurangi asupan garam dari rata-rata 9-12 gram 

per hari menjadi 5 gram per hari diperkirakan berdampak 

signifikan terhadap tekanan darah dan penyakit 

kardiovaskular. Makan makanan tinggi lemak jenuh dan trans 

dikaitkan dengan penyakit jantung. Minyak nabati tak jenuh 

ganda bisa menjadi alternatif untuk mengurangi risiko 
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penyakit arteri koroner dan diabetes tipe 2 (World Health 

Organization, 2015). 

Konsumsi buah dan sayuran yang cukup dapat 

mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, kanker perut dan 

kanker usus besar. Sebagian besar populasi mengonsumsi 

garam yang jauh lebih tinggi dari yang direkomendasikan oleh 

WHO. Konsumsi garam yang tinggi menyebabkan tekanan 

darah tinggi dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. 

Selain itu, konsumsi tinggi lemak jenuh dan asam lemak trans 

dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung (Cahaya 

et al., 2021). 

d. Kurangnya Aktivitas Fisik  

Sekitar 3,2 juta orang meninggal setiap tahun karena 

kurangnya aktivitas fisik. Orang yang kurang aktif secara fisik 

memiliki risiko 20% sampai 30% lebih tinggi dari semua 

penyebab kematian. Aktivitas fisik secara teratur mengurangi 

risiko penyakit kardiovaskular termasuk tekanan darah tinggi, 

diabetes kanker payudara dan usus besar, dan depresi. 

Aktivitas fisik yang tidak mencukupi paling tinggi di negara-

negara berpenghasilan tinggi, tetapi tingkat yang sangat tinggi 

sekarang jauh terlihat di beberapa negara berpenghasilan 

menengah terutama di kalangan wanita (Cahayati et al., 2021). 
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6. Upaya-Upaya Penanganan Penyakit Tidak Menular 

Penyelenggaraan penanganan Penyakit Tidak Menular 

melalui upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dilaksanakan dengan 

upaya pencegahan dan pengendalian. Pencengahan dititikberatkan 

pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular yang dapat 

diubah. Pencehagan dilaksanakan melalui kegiatan promosi 

kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus. 

Pengendalian dilaksana melalui kegiatan penemuan dini kasus dan 

tata laksanakan dini (Cahayati et al., 2021). 

Ada empat tingkat untuk penyakit tidak menular antara lain 

(Irwan, 2016) 

a. Pencegahan Primordial  

Pencegahan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang 

mencegah penyakit berkembang di masyarakat. Hal ini melalui 

perubahan kebiasaan, gaya hidup, dan kondisi lain yang 

merupakan faktor risiko berkembangnya keadaan penyakit, 

seperti: B. dengan menciptakan keadaan dimana orang percaya 

bahwa merokok adalah perilaku yang tidak sehat dan 

memutuskan untuk berhenti. 

b. Pencengahan Tingkat Pertama 

1) Promosi Kesehatan Masyarakat : Kampanye Kesadaran, 

promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan masyarakat. 

2) Pencegahan Khusus : Kontrol paparan, kemoprofilaksis. 
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c. Pencegahan Tingkat Kedua 

1) Deteksi dini dengan skrining. 

2) Pengobatan seperti kemoterapi atau pembedahan. 

d. Pencegahan Tingkat Ketiga adalah cara Rehabilitasi. 

Metrik yang digunakan untuk memantau program kontrol NCD 

lokal adalah: (Direktorat, 2019) 

1) Unit yang bertanggung jawab dalam surveilans penyakit tidak 

menular provinsi dan kabupaten atau kota. 

2) Tersedianya intirmasi tentang faktor risiko, kesakitan, kecatatan, 

dan kematian akibat PTM. 

3) Ketersediaan data penghitung kinerja yaitu ketersediaan data 

personel terlatih dan jumlah personel: 

4) Tersedianya sejumlah sarana dan prasanan pendukung 

pencegahan dan penanggulangan PTM (data rumah sakit, FKTP, 

data desa, data sekolah, dilingkungan alat P2PTM, dll). 

5) Membangun jaringan program pencegahan dan pengendalian 

PTM. 

6) Tersedianya data jumlah dan asal dana program, baik yang 

bersumber dari APBN maupun APBD, termasuk peruntukannya. 

7) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh negara 

dan kabupaten/kota. 

8) Adanya kebijakan publik untuk mendukung uapaya pencegahan 

penyakit tidak menular. 
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9) Pengurangan faktor risiko berkembangnya penyakit tidak 

menular. 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di 

Puskesmas dalam (Direktorat, 2019) sebagai berikut: 

1) Sumber Daya Manusia 

a) Ketersediaan SDM Puskesmas untuk mengenai PTM (Dokter 

umum, perawat, bidan, petugas kesehatan penyuluh, ahli 

gizi, apoteker, analis, refraction option, dan tengah 

surveilans. 

b) Ketersediaan sumber daya pendukung (Dokter spesialis 

penyakit dalam, dokter spesialis mata, dokter spesialis paru, 

dokter spesialis penyakit anak, dokter spesialis mata, dokter 

spesialis THT, dokter spesialis rehabilitasi medik). 

2) Data Alat Kesehatan 

Ketersediaan peralatan untuk menanganin PTM dan bahan 

habis pakai. 

3) Jenis pelayanan PTM di puskesmas (pemberian O2 via masker, 

pemberian bronkodilator dengan Nebulizer, kegawatdaruratan 

jantung, laboratorium, deteksi dini kanker payudara dan IVA, 

kyroterapi). 

4) Pengendalian faktor resiko PTM 

a) Ketersediaan konsultasi bagi pasien dan keluarganya. 



59 
 

 
 

b) Keberadaan kawasan tanpa rokok di wilayah kerja 

puskesmas. 

5) Pengobatan PTM (Regulasi pemberian obat untuk PTM) 

6) Ketersediaan Obat PTM di puskesmas (diabetes, asam, ppok, 

hipertensi, anginan pektoris, gagal jantung, indera, anti 

hiperlipidemia, kanker) 

7) Pemanfaatan layanan PTM 

8) Kegiatan PTM di puskesmas. (Penyuluhan PTM, deteksi dini PTM, 

pelantihan kader) 

9) Posbidu PTM di wilayah kerja puskesmas. 
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C. Kerangka Teori 

         Kerangka teori menjadi dasar untuk menyusun kerangka konsep 

penelitian, yang nanti akan menjadi panduan penelitian untuk 

menyusun metode penelitian (Irfannuddin, 2019). Berdasarkan 

pembahasan materi di atas, dapat dijelaskan kerangka teori penelitian 

ini sebagai berikut: 

Model Health Care Sistem Dalam Pelayanan Kesehatan (Risnah, 2021). 

Suatu pandangan system yang digunakan untuk individu dan keluarga, praktik 

berbasis masyarakat pada kelompok tertentu dan perawatan untuk mencapai 

perawatan yang berkualitas melalui praktik yang berbasis ilmiah. 

 

Interprofessional Collaboration (IPC) (Orchard et al, 2018). 
1. Partnerships (Kemitraan) 
2. Cooperation (Kerjasama) 

3. Coordination (Koordinasi) 

 

Program Penyakit Tidak Menular (hipertensi) di Puskesmas 
Program nasional pencengahan dan pengendalian penyakit tidak menular telah 

mengembangkan kegiatan seperti promosi perilaku hidup sehat, upaya berbasis 

masyarakat yang disebut Posbidun PTM (Post pembinaan terpadu untuk kegiatan 

pencegahan PTM) untuk mendeteksi dini faktor risiko umumnya PTM, pengobatan 

dini melalui layanan kesehatan terintegrasi PTM di puskesmas yang terlatih dan 

surveillance PTM. Kementrian kesehatan, juga menyediakan pelayanan akses 

pelayanan yang komprehensif dan berkualitas. 

Merokok merupakan salah satu faktor risiko PTM yang sering menjadi penyebab 

penyakit utama PTM seperti penyakit kardiovaskular, kanker, paru kronis, dan 

diabetes. Juga merupakan faktor risiko penyakit menular seperti tuberkulosis dan 

infeksi saluran pernapasan yang merupakan beban kesehatan bagi masyarakat. 

 

Bagan 2. 1 Kerangka Teori 
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D. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah landasan berfikir yang dikembangkan 

berdasarkan teori yang ada. Kerangka konsep menujukkan gambara 

sederhana tentang landasan berfikir penelitian dengan menujukkan variabel-

variabel yaitu Impelementasi Interprofessional Collaboration dan penanganan 

Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Kesehatan Puskesmas Samata. Menurut 

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

ialah 3 komponen tersebut diantaranya:  

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. 2 Kerangka Konsep 

 

 

 

Interprofessional Collaboration (IPC)  

dalam Penanganan Penyakit Tidak Menular 

 

 

1. Patnerships (Kemitraan) 

2. Cooperation (Kerjasama) 

3. Coordination (Koordinasi) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan 

desain analisis deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian 

cross sectional  meneliti suatu kejadian satu waktu sekaligus pada saat 

yang sama. Metode ini digunakan untuk mengetahui Gambaran 

Implementasi Interprofessional Collaboration (IPC) dalam  Penanganan 

Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Samata. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian yang digunakan adalah Puskesmas Samata 

karena Puskesmas sebagai garda terdepan dalam sistem pelayanan 

kesehatan Indonesia (Risnah et al., 2021). Puskesmas juga termasuk 

fasilitas kesehatan primer (Tingkat pertama) (Buwono et al., 2016). 

Waktu penelitian adalah bulan Juli 2023. 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber 

pengambilan sampel yang terdiri atas obyek yang memiliki kualitas 

dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan (Tarjo, 2019). Jumlah populasi 
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dalam penelitian ini adalah tenaga kesehatan di Puskesmas Samata 

yang terlibat dalam penanganan penyakit tidak menular di puskesmas 

samata yaitu, perawat, Dokter, Apoteker, Gizi, Bidan, Kesmas dan Lab, 

yang berjumlah 34 tenaga kesehatan di puskesmas samata. 

2. Sampel  

Sampel adalah  sebagian kecil dari anggota populasi yang 

diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat  mewakili variabel 

terkait atau populasinya (Tarjo, 2018). Sampel dari penelitian ini 

adalah seluruh tenaga kesehatan di puskesmas Samata yang terlibat 

dalam penanganan penyakit tidak menular di puskesmas samata 

yaitu, Perawat, Dokter, Apoteker, Farmasi, Gizi, Bidan, Kesmas dan 

Lab yang berjumlah 36 responden. 

D. Teknik Pengambilan Sampel  

1. Teknik Sampling 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel 

menggunakan total sampling sensus. Total sampling adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel (Sugiyono, 2010). Maka dari uraian di atas, teknik 

penarikan sampel yang digunakan sebagai penelitian sebanyak 36 

orang tenaga kesehatan dipuskesmas samata.  
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2. Kriterial Inklusi dan Ekslusi 

Kriterial inklusi dari responden yang menjadi dalam penelitian 

ini yaitu: 

a. Tenaga kesehatan Dokter, Perawat, Gizi, dan Apoteker, 

Farmasi, yang bekerja di Puskesmas Samata. 

b. Bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner. 

Kriteria inklusi dalam penelitian  ini yaitu, tenaga kesehatan 

yang sedang cuti tidak bersedia menjadi responden.  

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer  

Pengumpulan data ini merupakan pengumpulan data secara 

langsung melalui kuesioner yang akan dilakukan dengan 36 

responden yang berpedoman pada kuesioner penelitian yang telah 

disiapkan. 

2. Data Sekunder  

Data diperoleh dari instani terkait, yaitu Puskesmas Samata. 

Pengumpulan data ini juga mengarah pada puskesmas, yaitu 

menggunakan literatur-literatur atau bahan kepustakaan tertentu 

untuk memperoleh data-data terkait. Hal ini dilakukan dengan 

membaca buku-buku, jurnal, referensi yang berkaitan dengan 

penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan. 
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F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas menunjukkan sejauh  mana suatu alat ukur 

mengukur secara tepat masalah yang ingin diukur (Ovan Saputra, 

2020). Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel apabila 

instrumen tersebut dipergunakan secara berulang akan menunjukkan 

hasil pengukur yang sama. Reliabilitas menujukkan kosistensi 

kuesioner terhadap jawaban responden dalam beberapa kali 

pengujian pada kondisi yang berbeda dengan menggunakan kuesioner 

yang sama (Wahyudi, 2017). 

Uji validitas kuesioner survei adalah prosedur untuk 

menentukan valid tidaknya kuesioner yang digunakan untuk 

mengukur suatu variabel survei. Valid artinya survei dapat mengukur 

apa yang diukurnya. Beberapa kuesioner dilakukan karena telah uji 

validasi dan  reliabilitasnya, tetapi banyak juga yang tidak. Jika anda 

menggunakan kuesioner standar, anda tidak perlu menguji ulang 

validitasnya, tetapi kuesioner non-standar harus diuji validitasnya  

(Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini, kuesioner penelitian yang 

digunakan sudah diuji validitas dan reabilitasnya kepada 30 

responden di Puskesmas Tamalenrea Jaya. Hasil Pengujian 

menunjukkan seluruh pertanyaan valid dengan nilai correted item 

total correlation > nilai r table (0,361) dan mempumyai reabilitas yang 

tinggi. 
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G. Instrumen Penelitian 

Teknik penelitian ini adalah panduan tertulis untuk 

wawancara, observasi, dan pertanyaan yang dirancang untuk  

memperoleh informasi (Ovan & Saputra, 2020). Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuesioner 

Interprofessional Team Collaboration Scale-II (AITCS-II) yang 

mengukur kolaborasi interprofessional di antara anggota tim. Alat ini 

terdiri dari 23 pertanyaan yang dianggap sebagai krateristik 

kolaborasi interprofessional (bagaimana tim bekerja dan berperilaku). 

Item skala mewakili tiga item yang dianggap sebagai elemen penting 

dari latihan bersama. Subskala ini adalah: Kemitraan (8 poin, 

kerjasama (7 poin). AITCS-II awalnya dikembangkan di kanada untuk 

menilai implementasi PKIP (Interprofessional Collaborative Practive). 

Alat ini melalui prores penyetelan: Instrumen ini mengalami proses 

adaptasi. terjemahan oleh dua orang penerjemahan dan  terjemahan 

balik, tinjauan panel oleh 3 ahli dan diuji oleh  responden. (Patima, 

2021). 

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dimasukkan ke dalam table induk, diolah 

dan dianalisis dengan program SPSS. Tahapan pengolahan 

datanya adalah: 
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a. Editing, adalah pemeriksaan atau koreksi terhadap data yang 

terkumpul, yang bertujuan untuk menghilangkan dan 

memperbaiki kesalahan pada kolom-kolom yang terdapat pada 

kumpulan tersebut. 

b. Coding, berarti memberikan  kode untuk semua data yang 

termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah karakter 

berupa angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau 

identifikasi terhadap informasi atau data yang dianalisis 

c. Entry data, masukan data ke masing-masing variabel setelah 

coding di SPSS. Urutan input data didasarkan pada jumlah 

responden dalam survei. 

d. Cleaning data, Setelah proses entri data, pembersihan data 

dilakukan dengan melakukan analisis frekuensi pada semua 

variabel untuk menentukan apakah ada data yang hilang. Data 

yang hilang dibersihkan agar proses analisis dapat berjalan. 

e. Tabulasi data adalah pembuatan  tabel-tabel data yang 

dikodekan sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Agregasi 

harus akurat untuk menghindari kesalahan. Agregasi dilakukan 

untuk mempermudah pengolahan data dalam tabel. Data dioleh 

secara elektronik menggunakan SPSS dan Microsoft Office 

Word. 
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2. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis stastik 

yaitu analisis univariat. Analisis univariat dilakukan pada masing-

masing variabel penelitian dengan menggunakan tabel distribusi 

frekuensi untuk mengetahui distribusi dan performasi masing-

masing variabel penelitian dalam tabel tersebut. Penyajian data 

analitik univariat dalam penelitian ini hanya mencakup data 

kategorikal. Jenis data kategorik pada penelitian adalah 

karateristik responden (berupa jenis kelamin, usia, pendidikan, 

profesi, dan lama bekerja) dan IPC dalam penanganan Penyakit 

Tidak Menular (berupa kemitraan, kerjasama dan koordinasi) 

I. Etika Penelitian 

Etika penelitian adalah seperangkat prinsip-prinsip tentang 

bagaimana penelitian dan lembaga penelitian harus berlaku ketika 

berhadapan dengan peserta penelitian, penelitian lain dan rekan, para 

pengguna penelitian mereka dan masyarak pada umumnya 

(Budiharto, 2019). 

Prinsip etik umum penelitian kesehatan yang telah disepakati 

secara universal adalah sebagai berikut ( Kementrian Kesehatan RI, 

2017): 
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1. Prinsip menghormati harkat martabat manusia (Respect for 

person)  

Prinsip ini adalah bentuk penghormatan terhadap harkat 

martabat manusia sebagai induvidu yang memiliki kebebasan 

berkehendak dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap 

keputusannya sendiri. Peneliti memberikan kebebasan kepada 

responden untuk setuju atau tidak setuju berpartisipasi dalam 

penelitian tanpa adanya paksaan. Responden yang setuju 

diberikan lembar persetujuan (informed consent) untuk 

ditandatangani. Apabila tidak setuju maka peneliti tidak berhak 

untuk memaksa respoden. 

2. Prinsip berbuat baik (Beneficience) dan tidak merugikan 

(Non-malefence)  

Penelitian ini harus wajar, memenuhi persyaratan ilmiah, 

mampu menjaga kesejahteraan subjek penelitian dan peneliti 

mampu melaksanakan peneltian dengan tidak merugikan agar 

responden tidak diperlakukan sebagai sasaran dan tidak terjadi 

tindakan penyalahgunaan.  

3. Perinsip Keadilan (justice)  

Peneliti harus memperlakukan setiap orang sama dengan 

moral yang benar dan layak dalam memperoleh haknya. 

Penelitian ini menyangkut keadilan yang merata baik sebelum, 
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selama maupun setelah responden berpatisipasi dalam penelitian 

yang dilakukan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Puskesmas Samata  

1. Letak geografis Puskesmas Samata 

Wilayah kerja Puskesmas Samata terletak di kelurahan Romang 

Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan luas 33,48 Km2 

yang terdiri dari 6 Kelurahan. Adapun batas wilayahnya terdiri dari : 

sebelah utara berbatasan dengan kotamadya Makassar, sebelah timur 

berbatasan dengan kelurahan tombolo, dan sebelah selatan berbatasan 

kecamatan pallangga. Dengan keadaan geografis berada pada daratan 

rendah dan mudah dijangkau. 

Adapun letak atau batas-batas wilayah kerja puskesmas samata 

sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan kota Makassar  

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pattalassang 

Kecamatan Bontomarannu. 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Keluharan Tombolo. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pallangga 

2. Visi dan Moto Puskesmas Samata  

a. Visi Puskesmas Samata 

“Terwujudnya Masyarakat Mandiri Peduli Kesehatan di Wilayah 

Kerja UPT Puskesmas Samata” 
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b. Misi Puskesmas Samata  

1. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dan terjangkauan 

bagi nmasyarakat diwilayah kerja UPT Puskesmas Samata. 

2. Menciptakan pola hidup bersih dan sehat. 

3. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui 

pembentukan dan pembinaan UKBM yang sesuai situasi dan 

kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat. 

c. Moto Puskesmas Samata 

“Kepuasaan anda adalah harapan kami.” 

Adapun data dan jumlah tenaga kesehatan, data kasus tertinggi 

dan data pasien Penyakit Tidak Menular yang rutin dan tidak rutin 

datang berkonsultasi tentang penyakitnya di Puskesmas Samata yang 

diperoleh dari data rekam medik di Puskesmas Samata, yaitu sebagai 

berikut:  

Table 4 1 Jumlah Tenaga Kesehatan Puskesmas Samata 

No. Tahun Jumlah 

1. 2020 89 Orang 

2. 2021 89 Orang 

3. 2022 87 Orang 

4. 2023 85 Orang  

 Sumber : (Data Sekunder, Puskesmas Samata 2023 

Table 4.1, menggambarkan bahwa jumlah tenaga kesehatan dari 

tahun 2022-2023 terus mengalami penurunan yang signifikan. Tenaga 

kesehatan yang saat ini bekerja di Puskesmas Samata berjumlah 85 
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orang yang terdiri dari 5 orang dokter umum, 2 orang dokter gigi, 14 

orang perawat ASN, 14 orang perawat Non ASN, 1 orang perawat gigi, 

12 orang bidan ASN, 17 orang bidan Non ASN, 2 orang apoteker, 3 

orang kefarmasian, 2 orang kesmas ASN, 6 orang Non ASN, 1 orang 

Laboran ASN, 2 Orang laboran Non ASN, 4 orang gizi. Adapun 

spesifikasi tenaga kesehatan yang sering berkolaborasi dalam 

penanganan penyakit tidak menular yaitu dokter umum, apoteker, 

nutrisions, sanitarian, surverilans, perawat, bidan, kesehatan 

masyarakat dan laboran. 

 

Table 4 2 Data Kasus Tertinggi Tahun 2022 di Puskesmas Samata 

No. Penyakit  Jumlah  

1. Hipertensi  1445 orang  

2. Diabetes mellitus 775 orang 

 Sumber : ( Data Sekunder, Puskesmas Samata 2022) 

Dari table 4.2, data kasus tertinggi di Puskesmas Samata yaitu 

Hipertensi berjumlah 1455 penderita, lalu Diabetes Melitus dengan 

jumlah 775 penderita, kemudian di susul dengan penyakit lainnya yang 

sebagian besar adalah Penyakit Tidak Menular. Data ini menunjukkan 

tingginya kasus Penyakit Tidak Menular yang ada di Puskesmas Samata. 

Model system pelayanan kesehatan yang diterapkan di 

Puskesmas Samata disesuaikan dengan kondisi yang dialami 

masyarakat. Jika stressor menembus garis pertahanan fleksibel, maka 
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yang dilakukan perawat adalah melakukan pencegahan primer 

(primary level of prevention), yaitu dengan mengkaji faktor risiko 

kesehatan pasien atau masyarakat dan meningkatkan kesehatan 

melalui kerja sama antar tenaga kesehatan. Jika stressor sudah 

menemnus garis pertahanan normal, maka yang dilakukan perawat 

adalah melakukan pencegahan sekunder khususnya dengan posbindu 

yaitu deteksi dini dan pemberian pelayanan pengobatan, perawatan 

segera. Jika stressor telah melanggar pertahanan, perawat dapat 

melaukan upaya pencegahan tersier untuk membatasi atau mengurangi 

dampak dari proses penyakit tidak menular, misalnya menjelaskan efek 

penyakit tidak menular, dinamika penyakit. 

B. Hasil Penelitian 

1. Karateristik Responden 

Dalam penelitian ini yang menjadi karateristik responden 

meliputi jenis kelamin, usia, Pendidikan, profesi, dan lama bekerrja 

dapat dilihat pada table dibawah ini : 
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Table 4 3 Distribusi Karakteristik Responden (Jenis Kelamin, 
Usia, Pendidikan, Profesi, dan Lama Bekerja) di Puskesmas 

Samata 

Karateristik Responden Jumlah (n) Persentase 

 a. Jenis Kelamin 

    Laki-laki 

   Perempuan  

 

3 

33 

 

8,3% 

91,7% 

b. Usia 

20-30 tahun  

31-40 tahun  

41-50 tahun 

>50 tahun 

 

8 

15 

7 

6 

 

 

22,4% 

42% 

19,6% 

16,8% 

 

c. Pendidikan  

D-III 

D-IV/SI 

S2/S3 

 

13 

22 

1 

 

36,4% 

60,6% 

2,8% 

d. Profesi  

Tenaga Medis 

Tenaga Psikologi Klinis 

Tenaga Keperawatan  

Tenaga Kebidanan  

Tenaga Kefarmasian 

Tenaga Kesehatan Masyarakat 

Tenaga Gizi                                    

 

 

5 

- 

17 

2 

5 

- 

4 

 

 

14% 

- 

47,6% 

5,6% 

14% 

- 

11,2% 

 

e. Lama Bekerja  

<1 tahun 

1-5 tahun 

6-10 tahun 

>10 tahun 

 

1 

12 

10 

13 

 

2,8% 

33,6% 

28% 

36,4% 

Jumlah   100 

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut diatas terdiri dari 36 

responden, distribusi jenis kelamin responden dominan perempuan 
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sebanyak 33 responden (91,,7%) disbanding laki-laki sebanyak 3 

responden (8,3%). Untuk usia responden 20-30 tahun sebanyak 8 

responden (22,4%) dan  paling banyak adalah 31-40 tahun yaitu 15 

responden (42%) responden usia 41-50 sebanyak 7 responden 

(19,6%) dan paling sedikit usia >50 tahun yaitu 6 responden 

(16,8%). Untuk distribusi Pendidikan dominan D-III yaitu sebanyak 

13 responden (36,4%) dan D-IV/SI yaitu 22 responden (60,6%) 

dibandungkan S2/S3 yaitu 1 responden (2,8%). Untuk distribusi 

profesi yang paling banyak tenaga keperawatan 17 responden 

(47,6%) dan tenaga kesehatan tenaga Medis dan kefarmasian 

masing-masing 5 responden (14%) tenaga kesehatan gizi sebanyak 4 

responden (11,2%) dan yang paling sedikit adalah tenaga kesehatan 

bidan sebanyak 2 responden (5,6%). Untuk distribusi lama bekerja 

dominan adalah >10 tahun yaitu 13 responden (36,4%) di 

bandingkan yang <1 tahun yaitu 1 responden (2,8%). (Data primer 

2023) 

2. Analisis Univariat  

Untuk memberikan informasi yang lebih rinci dari hasil 

penelitian tentang penilaian responden terhadap domain Kemitraan, 

Kerjasama, dan Koordinasi di Puskesmas Samata dapat dilihat pada 

tabel  sebagai berikut : 
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Table 4 4 Distribusi Kemitraan, Kerjasama, dan Koordinasi di 

Puskesmas Samata Tahun 2023 

Variabel Jumlah 

Kolaborasi Baik Menuju 

Kolaborasi 

Perlu Kolaborasi 

N % N   % N % 

a. Kemitraan  1 2,8% 28 77,8%  7 19,4% 

b.Kerjasama  6 16,7% 29 80,6% 1 2,8% 

c.Koordinasi 0 0% 25 69,4% 11 30,6% 

Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut diatas, dari 36 responden 

terdapat 28 responden (77,8%) yang menyatakan domain kemitraan 

di Puskesmas Samata dalam kategori menuju kolaborasi dan 

sebanyak 7 responden (19,4%) menyatakan kolaborasi baik. Pada 

domain kerjasama terdapat 29 responden (80,6%) menyatakan 

menuju kolaborasi dan sebanyak 1 responden (2,8%) menyatakan 

perlu kolaborasi. Pada domain koordinasi responden menyatakan 

menuju kolaborasi sebanyak 25 responden (69,4%) dan yang 

menyatakan perlu kolaborasi 11 responden (30,6%) (Data Primer, 

2023). 

a. Kemitraan  

 Untuk memberikan informasi yang lebih rinci dari hasil 

penelitian tentang penilaian responden dalam pernyataan 

terhadap domain kemitraan di Puskesmas Samata dapat di lihat 

tabel 4.5 sebagai berikut: 
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Table 4 5 Distribusi Penilaian Pernyataan Kemitraan di 

Puskesmas Samata 

 

 

Pernyataan 

Jumlah 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Netral Setuju Sangat 

Setuju 

N % N % n % n % N % 

1) Mengikutisertakan 

pasien dalam 

menetapkan 

tujuan untuk 

perawatan mereka 

1 

 
 

2,8 0  0 7 

 
 

19,6 10 28 18 

 
 

50,4 

2) Mendengarkan 

keinginan pasien 

saat menentukan 

prores perawatan 

yang di pilih oleh 

tim 

0 0 1 2,8 7 19,6 

 

10 28 18 50,4 

3) Bertemu dan 

mendiskusikan 

perawatan pasien 

secara teratur 

1 2,8 1 2,8 4 11,2 7 19,6 23 64,4 

4) Mengokrdinasikan 

layanan kesehatan 

dan social 

(misalnya 

keuangan, 

pekerjaan, 

perumahan 

hubungan dengan 

komunitas 

spiritual) 

berdasarkan 

kebutuhan 

perawatan pasien 

0 0 3 8,4 5 14 14 39,2 14 39,2  
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5) Menggunakan 

komunikasi yang 

konsistem dalam 

anggota tim untuk 

mendiskusikan 

perawatan pasien 

 

0 0 

 

1 2,8 

 
 
 
 
 
 

5 14 13 39,2 17 47,6 

 

 

6) Terlibat dalam 

penetapan tujuan 

untuk setiap 

pasien 

1 2,8 

 
 

1 2,8 7 19,6 10 28 17 47,6 

7) Mendorong satu 

sama lain dan 

pasien serta 

keluarga mereka 

untuk 

menggunakan 

pengetahuan dan 

keterampilan yang 

dapat kita bawa 

masing-masing 

dalam 

membangun 

rencana 

keperawatan 

0 0 1 2,8 8 22,4 9 25,2 18 42 

8) Bekerja dengan 

pasien dan 

kerabatnya dalam 

menyusaikan 

rencana 

keperawatan  

1 2,8 1 2,8 12 33,6 5 14 17 47,6 

 

 Untuk pernyataan nomor 1 tampak sebagian besar 

responden menilai bahwa Mengikutisertakan pasien dalam 

menetapkan tujuan untuk perawatan mereka sangat setuju 

(50,4%) dan responden yang menilai tidak setuju (2,8%).    
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 Untuk pernyataan nomor 2 tampak sebagian besar 

responden menilai bahwa Mendengarkan keinginan pasien saat 

menentukan prores perawatan yang di pilih oleh tim (50,4%) 

dan responden yang menilai sangat tidak setuju (0%). 

 Untuk pernyataan nomor 3 tampak sebagian besar 

responden menilai Bertemu dan mendiskusikan perawatan 

pasien secara teratur sangat setuju (64,4%) dan responden yang 

menilai sangat tidak setuju (2,8%). 

 Untuk pernyataan nomor 4 tampak sebagian besar 

responden menilai Mengokrdinasikan layanan kesehatan dan 

social (misalnya keuangan, pekerjaan, perumahan hubungan 

dengan komunitas spiritual) berdasarkan kebutuhan perawatan 

pasien sangat setuju (39,2%) dan responden yang menilai sangat 

tidak setuju (0%). 

 Untuk pernyataan nomor 5 tampak sebagian besar 

responden menilai Menggunakan komunikasi yang konsistem 

dalam anggota tim untuk mendiskusikan perawatan pasien 

sangat setuju (47,6%) dan responden yang menilai sangat tidak 

setuju (0%). 

 Untuk pernyataan nomor 6 tampak sebagian besar 

responden menilai Terlibat dalam penetapan tujuan untuk setiap 

pasien sangat setuju (47,6%) dan responden yang menilai sangat 

tidak setuju (2,8%). 

 Untuk pernyataan nomor 7 tampak sebagian besar 

responden menilai Mendorong satu sama lain dan pasien serta 

keluarga mereka untuk menggunakan pengetahuan dan 

keterampilan yang dapat kita bawa masing-masing dalam 

membangun rencana keperawatan sangat setuju  (42%) dan 

responden yang menilai sangat tidak setuju (0%). 
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 Untuk pernyataan nomor 8 tampak Sebagian besar 

responden menilai Bekerja dengan pasien dan kerabatnya dalam 

menyusaikan rencana keperawatan sangat setuju (47,6%) dan 

responden yang menilai sangat tidak setuju (2,8%). 

b. Kerjasama  

 Untuk memberikan informasi yang lebih rinci dari hasil 

penelitian tentang penilaian responden dalam pernyataan 

terhadap domain Kerjasama di Puskesmas Samata tabel 4.6 

sebagai berikut: 

Table 4 6 Distribusi Penilaian Pernyataan Kerjasama di 

Puskesmas Samata 

 

 

pernyataan   

 

Jumlah 

Sangat 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Netral Setuju Sangat 

Setuju 

N % N % N % N % N % 

1)  Melibatkan para pasien dalam    

menetapkan tujuan perawatan 

mereka 

0 0 0 0 5 14 13 36,

4 

18 50,

4 

2) Memilih pimpinan untuk tim 

kami 

0 0 0 0 3 8,4 14 39,

2 

19 53,

2 

3) Bersikap terbuka dan jujur 

satu sama lain 

0 0 0 0 4 11,

2 

10 28 22 61,

6 

4) Mendengarkan keinginan 

pasien saat tim menentukan 

proses perawatan yang dipilih 

oleh tim 

0 0 2 5,6 6 16,

8 

12 33,

6 

16 44,

8 

5) Berusaha untuk mencapai 

resolusi yang saling memuaskan 

untuk perbedaan opini 

0 0 1 2,8 10 28 11 30,

8 

15 42 

6) Memahami batas-batas apa 

yang dapat dilakukan satu sama 

lain 

 

0 0 0 0 6 16,

8 

14 39,

2 

16 44,

8 
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7) Memahami perlunya berbagi 

pengetahuan dan keterampilan 

antar berbagai profesi Kesehatan 

0 0 0 0 4 11,

2 

14 39,

2 

18 50,

4 

8) Mmembangun rasa percaya 

diantara anggota tim 

0 0 1 2,8 3 8,4 14 39,

2 

18 50,

4 

             Untuk pernyataan nomor 1 tampak sebagian besar responden 

menilai Melibatkan para pasien dalam menetapkan tujuan perawatan 

sangat setuju (50,4%) dan responden yang menilai sangat tidak setuju 

(0%).  

             Untuk pernyataan nomor 2 tampak sebagian besar responden 

menilai Memilih pimpinan untuk tim kami sangat setuju (53,2%) dan 

responden yang menilai sangat tidak setju (0%). 

          Untuk pernyataan nomor 3 sebagian besar menilai Bersikap 

terbuka dan jujur satu sama lain sangat setuju (61,6%) dan responden 

yang menilai tidak setuju (0%). 

           Untuk pernyataan nomor 4 sebagian besar responden menilai 

Mendengarkan keinginan pasien saat tim menentukan proses 

perawatan yang dipilih oleh tim sangat setuju (44,8%) dan responden 

yang menilai tidak setuju (0%). 

             Untuk pernyataan nomor 5 sebagian besar responden menilai 

Berusaha untuk mencapai resolusi yang saling memuaskan untuk 

perbedaan opini sangat setuju (42%) dan responden yang menilai 

(0%). 

              Untuk pernyataan nomor 6 sebagian besar responden menilai 

Memahami batas-batas apa yang dapat dilakukan satu sama lain 

sangat setuju (44,8%) dan responden yang menilai tidak setuju (0%). 
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            Untuk pernyataan nomor 7 sebagian besar responden menilai 

Memahami perlunya berbagi pengetahuan dan keterampilan antar 

berbagai profesi Kesehatan sangat setuju (50,4%) dan responden 

yang menilai tidak setuju (0%) 

Untuk pernyataan nomor 8 sebagian besar responden menilai 

Mmembangun rasa percaya diantara anggota tim sangat setuju 

(50,4%) dan responden yang menilai tidak setuju (0%). 

c. Koordinasi  

 Untuk memberikan informasi yang yang lebih rinci dari hasil 

penelitian tentang penilaian responden dalam pernyataan terhadap 

domain Koordinasi di Puskesmas Samata pada tbel 4.7 sebagai beriku: 
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Table 4 7 Distribusi Penilaian Pernyataan Koordinasi di 

Puskesmas Samata 

 

 

Pernyataan  

 

 

   Jumlah  

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Netral Setuju sangat 

Setuju 

N % N % N % N % N % 

1) Anggota tim bertemu dan 

mendiskusikan perawatan 

pasien secara teratur 

0 0 2 5,6 6 16,8 19 53,2 9 25,2 

2) Membagi sama rata tujuan 

yang disepakati di antara tim 

0 0 2 5,6 3 8,4 16 44,8 15 42 

3) Mendorong dan 

mendukung komunikasi 

terbuka, termasuk pasien 

kerabat yang mereka selama 

pertemuan 

0 0 1 2,8 2 5,6 11 30,8 22 61,1 

4) Sistem menyediakan 

peralatan dan persediaan 

yang diperlukan untuk 

mendukung rencana 

keperawatan tim 

0 0 1 2,8 4 11,2 16 44,8 15 42 

5) Mendukung pimpinan 

untuk tim yang bervariasi 

tergantung pada kebutuhan 

pasien 

0 0 2 5,6 6 11,6 9 25,2 19 53,2 

6) Bersama-sama pilih 

pemimpin untuk tim kami 

1 2,8 2 5,6 4 11,2 9 25,2 20 56 

7) Secara terbuka 

mendukung penyertaan 

pasien dalam pertemuan 

1 2,8 4 11,2 4 11,2 12 33,6 15 42 

                 Untuk pernyataan nomor 1 tampak sebagian besar 

responden menilai Anggota tim bertemu dan mendiskusikan 
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perawatan pasien secara teratur sangat setuju (25,2%) dan responden 

yang menilai tidak setuju (0%). 

                 Untuk pernyataan nomor 2 tampak sebagian besar 

responden menilai Membagi sama rata tujuan yang disepakati di 

antara tim sangat setuju (42%) dan responden yang menilai tidak 

setuju (0%). 

              Untuk pernyataan nomor 3 tampak sebagian besar responden 

menilai Mendorong dan mendukung komunikasi terbuka, termasuk 

pasien kerabat yang mereka selama pertemuan sangat setuju (61,1%) 

dan responden yang menilai tidak setuju (0%). 

             Untuk pernyataan nomor 4 tampak sebagian besar responden 

menilai Sistem menyediakan peralatan dan persediaan yang 

diperlukan untuk mendukung rencana keperawatan tim sangat setuju 

(42%) dan responden yang menilai tidak setuju (0%). 

            Untuk pernyataan nomor 5 tampak sebagian besar responden 

menilai Mendukung pimpinan untuk tim yang bervariasi tergantung 

pada kebutuhan pasien sangat setuju (53,2%) dan responden yang 

menilai tidak setuju (0%). 

            Untuk pernyataan nomor 6 tampak senagian besar responden 

menilai Bersama-sama pilih pemimpin untuk tim kami sangat setuju 

(56%) dan responden yang menilai tidak setuju (2,8%). 

            Untuk pernyataan nomor 7 tampak sebagian besar responden 

menilai Secara terbuka mendukung penyertaan pasien dalam 

pertemuan sangat setuju (42%) dan responden yang menilai tidak 

setuju (2,8%). 
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d. Frekuensi Domain Kemitraan Beradasarkan Jenis Kelamin, 

Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja 

 

Table 4 8  

Distribusi Domain Kemitraan Berdasarkan Jenis Kelamin, 
Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja 

 

Karateristik  

Responde 

Domain Kemitraan  

Kolaborasi 

Baik 

Menuju 

Kolaborasi 

Perlu 

Kolaboras

i 

Total  

N % N % N % n % 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan 

 

0 

4 

 

0 

11,2 

 

2 

20 

 

5,6 

56 

 

1 

9 

 

2,8 

25,2 

 

 

36 

 

 

100 

Usia  

20-30 Tahun 

31-40 Tahun 

41-50 Tahun 

>50 Tahun 

 

0 

0 

2 

0 

 

0 

0 

5,6 

0 

 

8 

11 

5 

4 

 

22,4 

30,8 

14 

11,2 

 

0 

4 

0 

2 

 

0 

11,2 

0 

5,6 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

100 

Pendidikan  

D-III 

D-IV/SI 

S2/S3 

 

1 

4 

0 

 

2,8 

11,2 

0 

 

10 

10 

1 

 

28 

28 

2,8 

 

2 

8 

2 

 

5,6 

22,4 

5,6 

 

 

 

36 

 

 

 

100 

Profesi 

Tenaga Medis  

Tenaga 

Keperawatan 

Tenaga Kebidanan 

Tenaga 

Kefarmasian 

Tenaga Gizi  

Tenaga Lab 

 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

 

0 

2,8 

0 

0 

0 

0 

 

5 

11 

2 

4 

4 

3 

 

14 

30,8 

5,6 

11,2 

11,2 

8,4 

 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

 

0 

16,8 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

100 

Lama Bekerja 

<1 Tahun 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2,8 

 

0 

 

0 
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1-5 Tahun 

6-10 Tahun 

>10 Tahun 

1 

2 

1 

2,8 

5,6 

2,8 

8 

6 

11 

22,4 

16,8 

30,8 

3 

2 

1 

8,4 

5,6 

2,8 

 

 

36 

 

 

100 

Pada domain kemitraan berdasarkan jenis kelamin, 

responden didominasi oleh perempuan pada kategori menuju 

kolaborasi dengan dengan 20 responden (56%), berdasarkan usia 

responden didominasi oleh usia 31-40 tahun pada kategori 

menuju kolaborasi dengan 11 responden (30,8%). Berdasarkan 

Pendidikan responden didominasi kategori Pendidikan D-III dan 

D-IV/SI kategori menuju kolaborasi dengan masing-masing 10 

responden (28%), berdasarkan profesi responden didominasi 

tenaga keperawatan pada kategori menuju kolaborasi 11 

responden (30,8%), serta berdasarkan lama bekerja didominasi 

lama bekerja >10 tahun kategori menuju kolaborasi dengan 11 

responden (30,8%). 

e. Frekuensi Domain Kerjasama Berdasarkan Jenis Kelamin, 

Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja. 

 

Table 4 9 Distribusi Domain Kerjasama Berdasarkan Jenis 

Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja 

 

Karateristik 

Responden 

Domain Kerjasama 

Kolaborasi 

Baik 

Menuju 

Kolaborasi 

Perlu 

Kolaborasi 

Total  

N % N % N % n % 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan  

 

2 

8 

 

5,6 

22,4 

 

0 

21 

 

0 

58,8 

 

1 

4 

 

2,8 

11,2 

 

 

36 

 

 

100 

Usia  

20-30 Tahun 

 

4 

 

11,2 

 

4 

 

11,2 

 

0 

 

0 
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31-40 Tahun 

41-50 Tahun 

>50 Tahun 

0 

3 

3 

0 

5,6 

8,4 

11 

4 

2 

30,8 

11,2 

5,6 

4 

0 

1 

11,2 

0 

2,8 

 

 

36 

 

 

100 

Pendidikan  

D-III 

D-IV/SI 

S2/S3 

 

3 

2 

1 

 

8,4 

5,6 

2,8 

 

9 

16 

0 

 

25,2 

44,8 

0 

 

1 

4 

0 

 

2,8 

11,2 

0 

 

 

 

36 

 

 

 

100 

Profesi 

Tenaga Medis 

Tenaga Keperawatan 

Tenaga Kebidanan 

Tenaga Kefarmasian 

Tenaga Gizi 

Teanaga Lab 

 

4 

4 

2 

3 

3 

2 

 

11,2 

11,2 

5,6 

8,4 

8,4 

5,6 

 

1 

10 

0 

1 

1 

1 

 

2,8 

28 

0 

2,8 

2,8 

2,8 

 

0 

3 

0 

1 

0 

0 

 

0 

8,4 

0 

2,8 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

100 

Lama Bekerja 

< 1 Tahun 

1-5 Tahun 

6-10 Tahun 

>10 Tahun 

 

1 

2 

2 

2 

 

2,8 

5,6 

5,6 

5,6 

 

0 

7 

7 

9 

 

0 

19,6 

19,6 

25,2 

 

0 

3 

1 

2 

 

0 

8,4 

2,8 

5,6 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

100 

 

Pada domain kerjasama berdasarkan jenis kelamin, 

responden di dominasi oleh perempuan pada kategori menuju 

kolaborasi dengan 21 responden (58,8%), berdasarkan usia 

responden didominasi oleh usia 31-40 tahun pada kategori 

menuju kolaborasi dengan 11 responden (30,8%), berdasarkan 

Pendidikan responden didominasi kategori Pendidikan D-IV/SI 

kategori menuju kolaborasi 16 responden (44,8%), berdasarkan 

profesi responden di dominasi tenaga keperawatan pada kategori 

menuju kolaborasi 10. 
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 Responden (28%), serta berdasarkan lama bekerja di 

dominasi lama bekerja pada kategori menuju kolaborasi masing-

masing 9 responden (25,2). 

f. Frekuensi Domain Koordinasi Berdasarkan Jenis Kelamin, 

Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja. 

 

Table 4 10 Distribusi Domain Koordinasi Berdasarkan Jenis 

Kelami, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja 

 

Karateristik 

Responden 

Domain Koordinasi 

Kolaborasi 

Baik 

Menuju 

Kolaborasi 

Perlu 

Kolaborasi 

Total  

n % N % N % n % 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan  

 

0 

5 

 

0 

14 

 

2 

22 

 

5,6 

61,2 

 

1 

6 

 

2,8 

16,8 

 

 

36 

 

 

100 

Usia  

20-30 Tahun  

31-40 Tahnu 

41-50 Tahun 

>50 Tahun 

 

2 

1 

0 

2 

 

5,6 

2,8 

0 

5,6 

 

6 

11 

6 

3 

 

16,8 

30,8 

16,8 

8,4 

 

0 

3 

1 

1 

 

0 

8,4 

2,8 

2,8 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

100 

Pendidikan  

D-III 

D-IV/SI 

S2/S3 

 

3 

0 

7 

 

8,4 

0 

19,6 

 

9 

10 

2 

 

25,2 

28 

5,6 

 

1 

2 

2 

 

2,8 

5,8 

5,6 

 

 

 

36 

 

 

 

100 

Profesi  

Tensgs Medis  

Tenaga 

Keperawatan 

Tenaga Kebidanan  

Tenaga Kefarmasian 

Tenaga Gizi 

Tenaga Lab 

 

0 

2 

0 

1 

1 

1 

 

0 

5,6 

0 

2,8 

2,8 

2,8 

 

5 

12 

2 

4 

3 

3 

 

14 

33,6 

5,6 

11,2 

8,48 

8,4 

 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

 

0 

8,4 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

100 

Lama Bekerja         
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<1 Tahun 

1-5 Tahun 

6-10 Tahun 

>10 Tahun 

0 

3 

4 

2 

0 

8,4 

11,2 

5,6 

1 

8 

5 

9 

2,8 

22,4 

14 

25,2 

0 

1 

1 

2 

0 

2,8 

2,8 

5,6 

 

 

 

36 

 

 

 

100 

Pada domain koordinasi berdasarkan jenis kelamin, 

responden di dominasi oleh perempuan pada kategori menuju 

kolaborasi 22 responden (61,2%), berdasarkan usia responden di 

dominasi oleh usia 31-40 tahun pada kategori menuju kolaborasi 

dengan 11 responden (30,8%), berdasarkan Pendidikan responden 

di dominasi kategori Pendidikan D-IV/SI kategori menuju 

kolaborasi dengan 10 responden (28%), berdasarkan professi 

responden di dominasi tenaga keperawatan pada kategori menuju 

kolaborasi dengan 12 responden (33,6%), serta berdasarkan lama 

bekerja di dominasi lama bekerja >10 tahun pada kategori menuju 

kolaborasi dengan 9 responden (25,2%). 

C. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden  

a. Jenis Kelamin 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden adalah perempuan yaitu sebanyak 33 responden dari 

total 36 responden. Hasil penelitian ini memberikan gambaran 

bahwa tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas samata di 

dominasi perempuan dan pada akhirnya mempengaruhi pelaksaan 

kebijakan pelaksaan pelayanan kesehatan. 



91 
 

 
 

 Dalam penelitian (Sahban, 2016) wanita memiliki cara 

berpikir sendiri dan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan pria. 

Wanita memiliki sisi feminine dan maskulin dalam dirinya ketika 

memimpin. Prinsip feminine yang dimiliki wanita bisa dijadikan 

modal untuk mengembangkan sifat intuitif, berorientasi dan 

berelasi dengan orang lain, mendahulukan dan memegang teguh 

nilai-nilai kemanusiaan, peka rasa dan memahami perasaan orang 

lain, cerdas, tegas, kreatif, serta berpandangan luas. Prinsip 

feminine dan prinsip maskulin akan akan saling mendukung dan 

melengkapi dalam kegiatan memimpin. Wanita tidak mengadopsi 

cara berpikir pria, tidak juga menghindari sifat kelembutan yang 

dimiliki. 

 Asumsi peneliti bahwa, jenis kelamin yang didominasi oleh 

perempuan menjadi salah satu faktor bahwa pelaksaan IPC di 

Puskesmas samata berjalan baik karena pendekatan dalam 

memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh pasien dan 

keluarganya. 

b. Usia  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden 

yang berpatisipasi dalam penelitian ini yaitu berada di usia 31-40 

tahun sebanyak 15 responden dari keseluruhan 36 jumlah 

responden, selanjutnya berada di usia 20-30 tahun sebanyak 8 
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responden, usia 41-50 tahun sebanyak 7 responden dan usia >50 

tahun sebanyak 6 responden. 

 Hasil beberapa penelitian menunjukkan pengaruh usia dan 

waktu kerja terhadap kolaborasi antar professional. Responden 

dengan usia yang lebih tua atau jam kerja yang lebih lama, sikap 

yang lebih positif terhadap kolaborasi dan interaksi langsung 

dengan profesi lain (Bochatay et al., 2017). Namun, ada juga 

penelitian yang menunjukkan bahwa usia dan waktu kerja tidak 

mempengaruhi kerjasama antar professional (Mongo, 2010). 

 (Fathya et al., (2021) menggunakan bahwa usia secara 

signifikan mempengaruhi bidang kemitraan. Kemitraan pasien 

terkait usia, tanggung jawab pekerjaan, dan otonomi professional. 

Orang dewasa muda dengan periode pelatihan yang lebih pendek 

menemukan lebih banyak hambatan dari pada orang dewasa yang 

lebih tua dengan rentang pelatihan yang lebih Panjang (Findyartini 

et al., 2019) (Yusra et al., 2019).  

 Asumsi peneliti bahwa, sering bertambahnya usia, 

pengalaman dan kematangan tenaga kesehatan dalam menghadapi 

dan melayani pasien serta keluarganya semakin baik dan 

professional. Meskipun di puskesmas didominasi oleh usia 31-40 

tahun, tetapi yang memberikan pandangan serta arahan selaku 

pemangku kebijakan adalah mereka yang senior. 
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c. Pendidikan  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden dalam penelitian ini yaitu kebanyakan responden 

dengan Pendidikan D-IV/SI yaitu sebanyak 22 responden D-III 13 

responden kemudian S2/S3 sebanyak 1 responden. Latar belakang 

pendidikan masing-masing profesi kesehatan mempengaruhi 

perilaku individu dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya 

dalam melakukan tindakan bersama. Hal ini dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula 

keinginan keterampilan dan kemampuan yang digunakannya. 

(Kurniasih et al., 2019).  

 Asumsi peneliti bahwa, tenaga kesehatan yang ada di 

puskesmas didominasi usia 31-40 tahun juga diikuti dengan tingkat 

Pendidikan D-IV/SI, yang berarti ilmu dan pengalaman yang baru 

saja mereka dapatkan di bangku perkuliahan dapat langsung 

diaplikasikan dalam dunia kerja. Tentu saja, dalam hal pelayanan 

kesehatan perlu dalam arahan mereka yang lebih senior. 

d. Profesi  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini yaitu tenaga keperawatan sebanyak 

17 orang dan kebidanan 2 orang. Kemudian diikuti tenaga 

kesehatan yang lain dengan berbagai macam job desk nya. Latar 

belakang profesi merupakan faktor penting alam praktik IPC, 
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karena konsep pertama kali dibuat adalah pusat spesialisasi, dan 

tenaga kesehatan terbiasa bekerja secara mandiri. Dokter masih 

dipandang mandiri dan lebih unggul dari professional medis 

lainnya. Menciptakan hubungan yang tidak setara antar profesi dan 

menciptakan strereotip. (L. Utami et., al., 2016) (Sari et al., 2018). 

 Saat tim medis berkolaborasi untuk melakukan pekerjaan 

bersama, masing-masing dari mereka memiliki ekspektasi peran 

antar profesi kesehatan (Sjolander et al., 2017). Selain itu, 

diperlukan adanya kepercayaan dalam kemampuan professional 

antar tenaga kesehatan untuk membangun kolaborasi. 

Kepercayaan diri dan kepercayaan dari tim medis lain diperlukan 

oleh apoteker untuk membantu memberikan rekomendasi 

pengobatan pasien. 

 Studi yang dilakukan oleh Hardin. (2019) menemukan 

bahwa pemahaman yang terbatas tentang peran masing-masing 

posisi mempengaruhi pelaksanaan kolaborasi, termasuk perawat 

dan dokter, dan sering menyesatkan. Mereka yang tidak memahami 

ruang lingkup praktik. Menjadi perawat, tanggung jawab perawat 

dan dokter sering tumpeng tindih, dan dokter kurang percaya diri 

dalam kemampuan mereka untuk membuat keputusan tentang 

perawatan pasien. 

 Asumsi peneliti bahwa, kerjasama antar tenaga kesehatan di 

puskesmas sangat baik, hal ini karena seringnya bertemu di 
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puskesmas dan sikap antar profesi saling menghormati dan 

memahami peran masing-masing dan percaya bahwa rekan 

kerjanya dapat menyelesaikan tugas.  

e. Lama Bekerja 

 Sebagian besar responden memiliki masa kerja lebih dari 10 

tahun, namun dengan 13 dari total 36 responden. (Bochatay et al., 

2017) menyarankan bahwa semakin lama bekerja dalam tim, 

semakin banyak pemahaman karakter pribadi yang terbentuk di 

antara anggota tim, dan semakin besar kemungkinan mereka untuk 

menghindari dari pada bernegosiasi ketika konflik terjadi. 

 Studi lain menemukan bahwa usia dan masa kerja lebih 

dibatasi dalam kolaborasi tim, dengan usia dan masa kerja yang 

lebih tua menghadirkan lebih sedikit hambatan untuk praktik 

kolaborasi interprofessional (Yusra, et al., 2019). 

 Asumsi peneliti bahwa, tenaga kesehatan didominasi dengan 

masa kerja yang cukup lama, mulai dari puskesmas sebelum 

direnovasi seperti saat ini masi bekerja di Puskesmas, sehingga 

dengan pengalaman yang ada menjadikan mereka sebagai. 

2. Analisis Univariat 

a. Gambaran IPC Domain Kemitraan 

 Kemitraan adalah dasar dari Kerjasama. Hubungan antara 

professional Kesehatan adalah kemitraan, bukan hubungan atasan 

bawahan. Sadarilah bahwa tidak ada profesi yang dianggap unggul 
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karena tenaga kesehatan memiliki profesionalisme dan peran tim 

(Fathy, et al., 2021). Hasil AITCS II di wilayah kemitraan survey ini 

menunjukkan 28  bersedia bekerja sama. Hanya 7 orang responden 

yang menilai kolaborasi perlu. Ada ketidak setaraan dan hierarki 

antara dokter dan perawat dan professional kesehatan lainnya. 

Kemitraan yang dicita-cita dalam PKIP (Praktek Kolaborasi 

Interprofessional) adalah model yang saling melengkapi. Artinya, 

tidak ada pekerjaan yang lebih domain dari yang lain. Namun pada 

kenyataan masih ada beberapa tenaga kesehatan yang belum 

memahami dengan baik peran profesinya masing-masing.  

 Pada item pernyataan variabel kemitraan, semua 

pernyataan diisi responden domain sangat setuju dan pada 

pernyataan: bertemu dan mendiskusikan perawatan pasien secara 

teratur (50,4%), merupakan item pernyataan jawaban yang paling 

tertinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kemitraan dengan 

penilaian menuju kolaborasi dengan model komunikasi perawatan 

yang teratur dan baik. 

 Pada distribusi frekuensi domain kemitraan berdasarkan 

jenis kelamin, usia, Pendidikan, profesi, dan lama bekerja 

didominasi dengan kategori menuju kolaborasi, hal ini berarti 

puskesmas samata menjalankan  IPC dengan baik dan selangkah 

lagi menuju kolaborasi baik. 
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 Terlihat berjenis kelamin perempuan yang lebih banyak 

dibandingkan dengan yang berjenis kelamin laki-laki. Pada jenis 

kelamin, mayoritas responden Perempuan yang termasuk dalam 

domain kemitraan kategori menuju kolaborasi. Faktor jenis 

kelamin tidak pengaruh secara signifikan terhadap domain 

kemitraan. Penelitian (Siegler et  al., 2021) yang menyatakan 

bahwa factor jenis kelamin tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap sikap perawat dan dokter, hal ini di dukung data bahwa 

jenis kelamin pada sampel perawat terbanyak adalah Perempuan 

tetapi untuk dokter cenderung adalah laki-laki, faktanya mereka 

mempunyai sikap yang sama tentang kolaborasi. Pendapat yang 

dulunya mengatakan dokter cenderung pria, fisiknya biasanya lebih 

besar tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, karena 

semakin banyak juga Perempuan kini menekuni bidang medis dan 

keperawatan. 

 Hal ini tidak sejalan dengan (You, 2021) dalam bukunya 

tentang konsep kemitraan di antara laki-laki dan perempuan, 

keduanya harus bekerja sama pada kemitraan. Oleh karena itu, 

dalam setiap kebijakan, kepentingan dan peran yang seimbang 

antara laki-laki dan Perempuan harus diperhitungkan. Hubungan 

antara dua elemen tersebut bukan saling bertentangan, melainkan 

komplementer agar dapat saling melengkapi satu sama lain. 
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 Walaupun usia tidak berpengaruh terhadap kemitraan, akan 

tetapi usia penting perannya dalam kaitannya dengan domain 

kemitraan  Interprofessional Collaboration. Orang yang lebih muda 

yang berolahraga lebih jarang merasakan lebih banyak hambatan 

dari pada orang yang lebih tua yang berolahraga lebih lama 

(Findyartini et al., 2019 ) (Yusra et al., 2019) (Martiningsih, 2011). 

 Konsep kemitraan yang setara harus dimulai dengan 

pelatihan, mengetahui kemampuan diri sendiri dan profesi lain, dan 

menanamkan prinsip saling menghormati. (Higgs et  al., 2014) 

(Thistlethwaite, 2012) (World Health Organization, 2010) 

(Interprofessional Education Collaboration , 2016). Perbedaan 

tingkat pengetahuan pada kemampuan dan pendidikan antar 

profesi dapat berdampak pada kemampuan anggota profesi dalam 

bertukar pikiran dengan profesi lain, juga berdampak pada 

perbedaan interprestasi terhadap masalah kesehatan pasien 

sehingga akan mempengaruhi kualitas penanganan yang diberikan. 

Kesenjangan tingkat pendidikan dan pengetahuan ini kana 

menghambat proses komunikasi yang efektif. (Renni, 2021). 

Kemitraan dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa tidak ada 

satu pun pihak yang dapat melakukan semua tugas sendirian 

dengan resiko yang sulit ditanggung oleh satu pihak saja 

karenannya, kemitraan sesungguhnya didorong oleh kebutuhan 

program kemitraan dalam mencapai tujuan akhirnya. Kebutuhan 
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program kemitraan meliputi dukungan finansial dan non finansial  

(keahliam, keterampilan, jejaring, teknologi) (Purwaningsih et al., 

2020). 

 Kemitraan mendorong para professional untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan satu sama lain dalam 

mengembangkan rencana perawatan, dan melibatkan semua 

anggota tim dalam menetapkan tujuan setiap pasien 

(Thistlethwaite, 2012) (Institute of Medicine, 2013) (World Health 

Organization, 2010) (Borst, 2011). Dalam ranah kemitraan, konsep 

pusat pasien harus dipahami karena setiap pasien menjadi mitra 

dalam tim yang secara kolektif merencanakan apa yang akan 

dilakukan tim untuk pasien ((Thistlethwaite, 2012) (Institute of 

Medicine, 2013) (World Health Organization, 2010). Keputusan 

Bersama dibuat karena penyedia layanan kesehatan bukanlah 

penentu utama seperti dalam konsep hubungan patriarki. Berbagi 

pengemabilan keputusan dengan pasien merupakan hal yang 

lumrah dalam praktik saat ini sebagai bentuk penerapan prinsip 

etik, yaitu menghormati otonomi pasien. (Bertens, 2011). 

Professional kesehatan yang bekerja dalam tim kolaboratif dapat 

meningkatkan persepsi pasien tentang layanan yang diberikan 

melalui komunikasi yang efektif. Ini termasuk didorong dengan 

mendengarkan, merasa dipahami, dan memahami mengapa  anda 

kesakitan. (dalam penelitiannya (Merrigan et al., 2016), 
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menunjukkan bahwa kemitraan dalam kolaborasi interprofessional 

membantuk membentuk, menilai, dan meningkatkan perawatan 

pasien dan keluarga. (Bood et al., 2012), menyimpulkan bahwa 

kemitraan kolaboratif dapat meningkatkan akses, kualitas, dan 

efesiensi layanan kesehatan. Lebih banyak kemitraan semacam itu 

perlu dikembangkan dan dievaluaso secara menyeluruh, dan 

Pelajaran yang dipetik dapat dibagikan secara luas untuk memandu 

pembuat kebijakan. 

 Walaupun lama bekerja tidak berpengaruh, akan tetapi 

pearnnya juga penting dalam kemitraan. Sebagai Upaya memahami 

mitra, anggota staf Lembaga atau institusi yang terkait akan 

menjalani masa pendalaman hubungan kerja berdasarkan 

pengalaman yang dijalani bersama. Umumnya, konsentrasi mitra 

tertuju pada pencapaian hasil kerja, baik keluaran maupun dampak, 

sesuai dengan indicator capaian yang disepakati Bersama 

(Purwaningsih, 2020). 

 Berdasarkan hasil asumsi peneliti menyatakan bahwa pada 

domain kemitraan ini di puskesmas samata di lihat dari hasil 

kusioner yang di bagikan bahwa tenaga kesehatan di sana perlu 

meningkatkan pengetahuan supaya berada di posisi kolaborasi 

baik. 
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b. Gambaran IPC Domain Kerjasama 

 Kerjasama terjadi Ketika professional kesehatan bekerja 

sama dan berbagi pengetahuan dan keterampilan. Bidang 

Kerjasama melibatkan penerapan kekuatan dan kompetensi 

masing-masing profesi, diselesaikan dalam tim, dan membuat 

pembagian tugas yang disepakati (Fathya et al., 2021). Hasil 

kuesioner menunjukkan sebanyak 29 menuju kolaborasi pada 

domain Kerjasama. Responden yang menilai  kolaborasi baik 

sebanyak yakni 6 orang disbanding responden yang mengisi perlu 

kolaborasi yakni 1 orang saja, hal ini dikarenakan Sebagian besat 

responden memiliki rasa saling percaya di antara anggota tim dan 

mereka menghargai nilai-nilai yang dimiliki satu sama lain. 

 Pada item pernyataan variable Kerjasama, semua 

pernyataan diisi responden sangat setuju dan pada pernyatan: 

membangun rasa percaya di antara anggota tim (50,4%), 

merupakan item pernyataan dengan jawaban tertinggi. Hal ini 

dapat dsimpulkan bahwa Kerjasama dengan penilaian menuju 

kolaborasi dengan rasa percaya antar tenaga kesehatan baik. 

Menyakini bahwa tiap-tiap tenaga kesehatan mempunyai peran 

masing-masing dan mampu diselesaikan. 

 Pada distribusi frekuensi domain Kerjasama berdasarkan 

jenis kelamin, usia, Pendidikan, profesi, dan lama bekerja 

didominasi dengan kategori menuju kolaborasi, hal ini berarti 
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puskesmas menjalankan IPC dengan baik dan selangkah menuju 

kolaborasi baik. 

 Ditinjauan dari jenis kelamin, hasil penelitian ini 

menunjukkan tidak ada hubungan antara jenis kelamin terhadap 

domain Kerjasama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan (Dinius et al., 2020) dan (Elsous et al., 2017) ia juga 

mengatakan bahwa tidak ada perbedaan nilai kolaborasi atau 

kolaborasi, kelompok usia, pengalaman atau senioritas antara 

Perempuan dan laki-laki. 

 Ditemukan banyak anak muda dengan rentang usai 20-30 

dari karateristik responden. Kelompok usia ini relative mudah 

menerima pengetahuan dan perubahan. Penuaan dapat membawa 

perubahan pada aspek fisik, mental dan psikologis. Secara 

psikologis, orang memiliki tingkat berpikir yang lebih matang 

(Risnha, 2022). Pada usia dewasa, cara berpikir akan lebih matang 

dan sikap berperan sebagai seseorang dalam profesi pekerjaan 

dalam melakukan komunikasi terhadap siapapun sesuai dengan 

teori semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan 

seseorang dalam berpikir dan bekerja semakin tinggi cara 

komunikasi baik secara verbal maupun non verbal seseorang dalam 

bekerja. Sehingga semakin dewasa seseorang maka semakin baik 

baik pula cara berkomunikasi mereka secara baik secara verbal 

maupun non verbal dan juga semakin baik dalam kinerja. 
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Komunikasi antara perawat dan dokter perlu saling 

berkeseimbangan dan saling membutuhkan satu sama lain untuk 

memberikan asuhan kepada keselamatan pasien, sehingga metode 

komunikasi dalam kerja sama sangat penting bagi kinerja masing-

masing profesi (Rahayu et al., 2022). Hal ini sejalan dengan 

penelitian (Martiningsih 2011) yang menyatakan bahwa usia 

berpengaruh  terhadap sikap perawat dan dokter tentang praktik 

kolaborasi atau Kerjasama, hasil ini didukung data usia perawat 

dan dokter Sebagian besar adalah dewasa menengah (30-60 

tahun). Pada usia masing-masing pasangan kolaborasi membuat 

suatu komitmen untuk berinteraksi secara kontruktif untuk 

menyelesaikan masalah klien dan mencapai tujuan, target atau 

hasil yang ditetapkan. 

 Kurangnya korelasi antara tingkat Pendidikan dan bidang 

Kerjasama disebabkan karena Sebagian besar tenaga kesehatan 

yang bekerja memiliki tingkat Pendidikan yang sama yaitu DIV/SI, 

sehingga tidak dapat mencapai hasil secara umum. Namun 

kolaborasi menjadi sangat penting bagi induvidu untuk mencapai 

perspektif interprofessional dan manfaat bekerja dalam tim dan 

klien, dapat diterapkan pada banyak bidang yang bekerja sama 

untuk mencapai tujuan Bersama (Borst, 2011). Kolaborasi terjadi 

Ketika professional kesehatan Kerjasama melibatkan penerapan 

kekuatan dan kompetensi masing-masing profesi, diselesaikan 



104 
 

 
 

dalam tim, dan membuat pembagian tugas yang disepakati (Fathya 

et al., 2021). 

 Berdasarkan hasil asumsi peneliti menyatakan bahwa pada 

domain kerjasama ini di puskesmas samata di lihat dari hasil 

kusioner yang di bagikan bahwa tenaga kesehatan di sana perlu 

meningkatkan pengetahuan supaya berada di posisi kolaborasi 

baik. 

c. Gambaran IPC Domain Koordinasi  

 Koordinasi dalam pelaksanaan kerja kolaboratif dinilai 

penting untuk memperlancar pelaksanaan kerja kolaboratif 

interprofessional. Beberapa aspek koordinasi: perlunya 

kesepakatan tentang proses koordinasi, peran professional 

penghubung yang dianggap tetap untuk mendukung proses 

koordinasi, dan kebutuhan akan pemimpin tim (Fathya et al., 2021). 

Hasil kuesioner menunjukkan sebanyak 25 responden menuju 

kolaborasi pada domain koordinasi. Responden yang menilai 

kolaborasi baik tidak ada dibanding yang mengisi perlu kolaborasi 

yakni 11 orang.  Dari ketiga domain Interprofessional Collaboration, 

domain koordinasi yang paling tinggi persentasenya dalam item 

menuju kolaborasi, hal ini dikarenakan Sebagian besar responden 

bekerja denga naman, kooperatif dan dengan cara yang 

terkoordinasi seperti berbagi pengetahuan serta saling 
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menghormati antar profesi dengan tujuan untuk menghindari 

kesenjangan dari suatu jaminan kualitas. 

 Pada item pernyataan variable koordinasi, semua 

pertanyaan diisi responden domain sangat setuju dan pada 

pernyataan: Mendorong dan mendukung komunikasi tim (50,4%), 

merupakan item pertanyaan dengan jawaban tertinggi. Hal ini 

penting agar tidak terjadi kesalahan komunikasi dalam pengobatan 

yang diberikan. 

 Pada distribusi frekuensi domain koordinasi berdasarkan 

jenis kelamin, usia, Pendidikan, profesi, dan lama bekerja 

didominasi dengan kategori menuju kolaborasi, hal ini berarti 

puskesmas IPC dengan baik dan selangkah lagin menuju kolaborasi 

baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa koordinasi dengan penilaian 

menuju kolaborasi dengan komunikasi terbuka antar tenaga 

kesehatan dan keluarga dalam kesembuhan pasien. Hal ini penting 

agar tidak terjadinya kesalahan komunikasi dalam pengobatan 

yang diberikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

(Mawarni et al., 2019) dimana sebagian besar koordinasi 

responden  interprofessional collaboration antar penyedia layanan 

spesialis di RSJ Jambi berada pada kategori baik (53%). Koordinasi 

berarti saling menyepakati atau menyepakati sesuatu, saling 

menginformasikan satu sama lain sehingga proses penyelesaian 

tugas satu pihak dan keberhasilan tidak mempengaruhi proses 
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pihak lain yang berbeda. Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

pihak yang setara. (Kitto et al., 2015) 

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

masalah dan kembangkan strategis peningkatan untuk membantu 

pengasuh memiliki suara dalam IPCP. Akibatnya, lebih banyak 

perawat Wanita (91%) dari pada perawat pria (93%) menanggapi 

surveyi kepuasaan perawat IPCP yang dilakukan selama identifikasi 

masalah, dan 95% puas dengan penyesuaian. Sama dengan 

penelitian ini yang didominasi jenis kelamin Perempuan. Meskipun 

pada penelitian ini tidak ada hubungan natara jenis kelamin 

terhadap koordinasi secara simultan, tapi dari hasil penelitian 

cukup memberikan gambaran bahwa domain koordinasi 

dipengaruhi banyak faktor, penelitian (Israyana et al., 2021) 

dengan hasil penelitian oleh jenis kelamin perempuan hal ini 

disebabkan karena Perempuan dianggap lebih mampu dalam 

menjelankan tugas-tugas keperawatan. Hasil penelitian didapatkan 

interprofessional collaboration practice berhubungan dengan 

meningkatnya kinerja perawat. Yang mana indikator pengambilan 

keputusan, koordinasi, kemitraan, konflik merupakan indikator 

yang berkontribusi dalam Menyusun variable interprofessional 

collaboration practice terhadap kinerja perawat. Dengan indikator 

terbesar pada indikator koordinasi dan indikator terkecil pada 

pengambilan keputusan. 
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 Penelitian (Yuliana et al., 2021) mengidentifikasi identifikasi 

masalah dan kembangkan strategis peningkatan untuk membantu 

pengasuh memiliki suara IPCP. Hasilnya, responden survei 

kepuasaan perawat IPCP yang dilakukan selama identifikasi 

masalah dicirikan oleh responden berusia 21-30 tahun (44%), dan 

mereka yang berusia 31-40 tahun (33%) dan kepuasaan dengan 

penyesuaian adalah 95%. Beda dengan ini yang didominasi 

usia >50 tahun. Meskipun penelitian ini tidak dilakukan hubungan 

antara usia terhadap kepuasaan secara simultan, tapi dari hasil 

penelitian ini cukup memberikan gambaran bahwa domain 

koordinasi dipengeruhi banyak faktor. Penelitian (Israyana et al., 

2021) dengan hasil penelitian pada umur 26-35 lebih banyak, daya 

tangkap pada pola piker dan lebih berperan aktif dalam 

menjalankan tugas. Hasil penelitian ini didapatkan interprofessional 

collaboration practice berhubungan dengan meningkatnya kinerja 

perawat dengan indikator terbesar pada indikator koordinasi. 

Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian ini dimana tidak 

ada pengaruh antara usia responden terhadap domain koordinasi. 

 Tingkat pengetahuan sangat dipengaruhi oleh latar belakang 

Pendidikan. Semakin tinggi Pendidikan, semakin baik pemahaman 

konsep, dan persepsi yang lebih baik dari apa yang kita amati, 

hanya dengan pemikiran dan analisis yang tajam (Risnah, 2022) 

kebutuhan akan koordinasi berasal dari banyak disiplin ilmu. 
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Berbagi aspek spesialisasi pengetahuan ini perlu diintegrasikan 

dalam bentuk penyediaan informasi medis dan sosial untuk 

membuat layanan pasien lebih inklusif (Morris & Boussebbas, 

2010). 

 Peryataan penelitian Doekhie bahwa pekerjaan dengan 

spesialisasi yang berbeda cenderung memandang satu sama lain 

sebagai anggota tim yang sama, dan karenanya sangat kooperatif 

(Doekhie et al., 2017). Selain itu, pembagian peran menurut 

masing-masing profesi meningkatkan saling pengertian dan 

koordinasi yang harmonis antar tenaga kesehatan. (Homeyer et al., 

2018) 

 Lama kerja penting terhadap domain koordinasi 

Interprofessional Collaboration. Orang yang berpengalaman dalam 

bekerja memiliki kemampuan kerja yang lebih baik dari orang yang 

baru saja memasuki dunia kerja, karena orang tersebut telah 

belajar dari kegiatan-kegiatan dan permasalahan yang timbul 

dalam kerjanya (Sinubu et al., 2021). Waktu kerja erat kaitannya 

dengan pengalaman yang  diperoleh selama pelaksanaan tugas. 

Semakin lama sesorang bekerja maka akan semakin baik 

keterampilan (pengetahuan) mereka telah beradaptasi dengan 

pekerjaan perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan tidak 

bisa bekerja sendiri tetapi memerlukan orang lain, apakah itu satu 

tim ataupun tim lain hal ini didasarkan pada konsep manusia dalam 
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paradigma keperawatan islam ia adalah sebagai An-Nas (mahluk 

sosial) dan juga Kerjasama dan kemitraan adalah perintah Allah 

SWT dalam QS Ali ‘Imran/3 : 103 

                                   

                            

                             

Terjemahnya: 

“ Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, 

dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah 

kepadamu Ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu 

Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu 

menjadi bersaudara, sedangkan (Ketika itu) kamu berada di tepi 

jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. 

Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar 

kamu mendapat petunjuk.” 

 Tafsir menurut Quraish Shihab yaknik organisasi 

merupakan Kumpulan orang orang yang bisa diorganisir dengan 

baik. Maka hendaklah Bersatu -padulah dalam bekerja dan 

memegang komitmen untuk mencapai cita-cita dalam satu payung 

organisasidimaksud. Selanjutnya Al-Qur’an memberikan petunjuk 

agar dalam suatu wadah, tempat, persaudaraan, organisasi, 

kelompok hanganlah timbul pertentangan, perselisihan, 

percocokan yang mengakibatkan hancurnya kesatuan, runtuhnya 

mekanisme kepemimpinan yang telah dibina (Shihab, 2002). 
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 Kemudian dapat dipahami bahwa makna Surat Ali ‘Imran 

ayat 103 adalah seorang muslim mampu Muslimah hendaknya 

Bersatu dalam bekerja atau berkolaborasi satu sama lain. 

Berpegang teguh kepada agama Allah dan tetap Bersatu. Jangan 

berbuat sesuatu yang mengarah kepada perpecahan. Renungkanlah 

karunia Allah yang diturunkan kepada kalian pada masa jahiliah, 

Ketika kalian masih saling bermusuhan. Saat itu Allah menyatuhkan 

hati kalian melalui islam, sehingga kalian menjadi saling mencintai. 

Saat itu kalian berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan 

kalian dengan islam. Dengan penjelasan yang baik seperti itulah, 

Allah selalu menerangkan berbagai jalan kebaikan untuk kaliam 

tempuh (Shihab, 2002). 

 Berdasarkan hasil asumsi peneliti menyatakan bahwa pada 

domain koordinasi ini di puskesmas samata di lihat dari hasil 

kusioner yang di bagikan bahwa tenaga kesehatan di sana perlu 

meningkatkan pengetahuan supaya berada di posisi kolaborasi 

baik. 

D. Keterbatasan Penelitian  

 Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang pada penelitian ini 

peneliti memberikan kusioner pada saat jam kerja, sehingga responden 

yang didapatkan bermacam-macam,, mulai dari responden yang antusias 

dalam mengisi kusioner hingga responden yang menunda mengisi 

kusioner dikarenakan padatnya pekerjaan yang dihadap. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas data yang 

dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Interprofessional Collaboration domaim kemitraan 

dalam kategorik menuju kolaborasi (77,8%) dalam penanganan 

penyakit tidak menular di puskesmas samata. 

2. Pelaksanaan Interprofessional Collaboration domain Kerjasama 

dalam kategorik menuju kolaborasi (80,6%) dalam penanganan 

penyakit tidak menular di puskesmas samata. 

3. Pelakanaan Interprofessional Collaboration domain koordinasi dalam 

kategorik menuju kolaborasi (69,4%) dalam penanganan penyakit 

tidak menular di puskesmas samata. 

B. Saran 

1. Bagi petugas Kesehatan 

 Perlunya peningkatan keterampilan petugas kesehatan baik 

dokter umum maupun perawat/bidan serta petugas kesehatan 

lainnya. Terkhusus saat interaksi dengan pasien dan keluarganya. 

2. Bagi Puskesmas 

 Agar menjaga lebih meningkatkan mutu pelayanan semua 

domai IPC anatara alin : kemitraan, Kerjasama, dan koordinasi. 
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Puskesmas diharapkan dapat mendorong implementasi IPC yang 

lebih baik dengan mengembangkan kebijkan dukungan layanan IPC. 

3. Kepada Peneliti Selanjutnya  

 Agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menganalisis variable IPC yang berbeda dan ditambahkan indikator 

kepuasaan pasien sehingga dapat dilihat hubungan IPC yang 

dilaksanakan tenaga Kesehatan dengan kepuasaan  pasien yang 

dirasakan langsung Layanan Kesehatan tersebut. 
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Lampiran 1  

LEMBARAN PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

PENELITIAN  

Saya yang bertanda tangan di bawah ini. 

Nama     : Sri kurniati 

Nim        : 70300119050 

Alamat   : Samata 

 Adalah mahasiswa Program Studi SI Keperawatan, Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar akan melakukan penelitian tentang 

“Interprofessional Collaboration (IPC) dalam penanganan Penyakit Tidak 

Menular di pelayanan kesehatan Puskesmas Samata” 

 Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan, maka dengan ini 

saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara menjadi responden. Semua identitas 

dan informasi akan dijaga kerahasiaannya dan data yang diberikan hanya 

digunakan untuk kepentingan penelitian. 

 Saya mohon supaya Bapak/Ibu/Saudara menjawab pertanyaan kuesioner 

penelitian ini dengan jujur. Apabila dalam penelitian ini Bapak/Ibu/Saudara 

merasa tidak nyaman dengan kegiatan yang saya dilakukan, maka 

Bapak/Ibu/Saudara dapat mengundurkan diri. 

 

Hormat Saya. 

 

Sri Kurniati 

Mahasiswa 
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Lampiran 2  

 PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONCENT) 

Yang bertanda di bawah ini: 

Inisial                      : 

Jenis Kelamin         : 

Umur                      : 

Pendidikan Terakhir : 

 Telah mendapatkan penjelasan terinci mengenai manfaat dan tujuan 

penelitian yang akan dilakukan dan berkesempatan untuk bertanya segala sesuatu 

yang berhubungan dengan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia/tidak bersedia 

dengan sukarela untuk menjadi responden penelitian tanpa adanya unsur 

keterpaksaan. 

 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan 

dari manapu 

Makassar, Mei 2023 

 

 

Peneliti          Responden 

 

 

Sri Kurniati          ……………………          
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Lampiran 3 

KUESIONER PENELITIAN 

Pertunjuk Pengisian: 

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan. 

2. Pilih salah satu jawaban menurut Bapak/Ibu/Saudara yang paling 

sesusi dengan menulis tanda check list (v) pada bagian yang dipilih. 

3. Istilah titik-titik yang tersedia dengan jawaban yang benar. 

A. Data Demografi 

Inisial : 

Usia    : 

Profesi : 

Lama Bekerja : 

 

Lama Bekerja : 

1. ( ) 5-10 Tahun 3. ( ) > 2 Tahun 

2. ( ) 11-20 Tahun  

 Lama Bekerja dengan tim:  

1. ( ) < 1 tahun 3. ( ) 6-10 tahun 

2. ( ) 1-5 tahun  

3. ( ) 6-10 tahun 

4. ( ) > 10 tahun 
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B. Kuesioner AITCS-II  

 Assement of Interprofessional Team Collaboration Scale II (AITCS-II) 

AITCS adalah instrumen diagnosis yang dirancang umtuk mengukur 

kolaborasi interprofessional di antara anggota tim. Instrumen ini terdiri dari 

23 pertanyaan yang dianggap sebagai karateristik kolaborasi 

imterprofessional (bagaimana tim bekerja dan bertindak). item skala 

mewakili tiga elemen yang dianggap sebagai kunci praktik kolaboratif. 

Subskala adalah: kemitraan (8 item), kerjasama (8 item) dan koordinasi (7 

item). 

Penilaian AITCS-II  

 Responden menunjukkan tingkat persetujuan umum mereka dengan 

item pada skala peringkat 5 poin yang berkisar dari 1 = “Tidak pernah”, 2 = 

“Jaranng”, 3 = “Kadang-kadang”, 4 = “Seing”, 5 = “Selalu”. Peringkat ini 

menghasilkan skor dari 23 hingga 115. Dibutuhkan sekitar 10 menit untuk 

menyelesaikannya.  

Instruksi  

Catatan : Beberapa istilah digunakan untuk orang yang menjadi penerima 

pelayanan kesehatan dan sosial, untuk tujuan penilaian ini, istilah „pasien‟ 

akan  digunakan  
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Kemitraan kami bekerja sebagai tim, semua anggota tim saya  

No Implementasi 

Interprofesional 

Collaborasi dalam 

penenganan 

penyakit Tidak 

menular 

Tidak 

pernah 

Jarang Kadang-

kadang 

Sering  Slalu 

1 Mengikutisertakan  

pasien dalam 

menetapkan tujuan 

untuk perawatan 

mereka 

     

2 Mendengarkan 

keinginan pasien 

saat menentukan 

proses perawatan 

yang dipilih oleh 

tim 

     

3 Bertemu  dan 

mendiskusikan 

perawatan pasien 

secara teratur 

     

4 Mengkoordinasikan 

layanan kesehatan 

dan sosial (misalnya 

keuangan, 

pekerjaan, 

perumahan, 

hubungan dengan 

komunitas, spritual) 

berdasarkan 
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kebutuhan 

perawatan pasien 

5 Menggunakan 

komunikasih yang 

konsistem dalam 

anggota tim untuk 

mendiskusikan 

perawatan pasien 

     

6 Terlibat dalam 

penetapan tujuan 

untuk setiap pasien 

     

7 Mendorong satu 

sama lain dan 

pasien serta 

keluarga mereka 

untuk 

menggunakan 

pengetahuan dan  

keterampilan yang 

dapat kita bawa 

masing-masing 

dalam 

mengembangkan 

rencana perawatan 

     

8 Bekerja dengan 

pasien dan 

kerabatnya  dalam 

menyesuaikan 

rencana perawatan 
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Bagian 2: kerja sama 

Ketika bekerja sebagai sebuah tim,semua anggotatim saya...   

No Implementasi 

Interprofesiaona 

Collaboration 

dalam 

penanganan 

penyakit tidak 

menular 

Tidak 

pernah 

Jarang Kadang-

kadang 

Sering Selalu 

1 Melibatkan para 

pasien dalam 

menetapkan 

tujuan perawatan 

mereka 

     

2 Memilih 

pimpinan untuk 

tim kami 

     

3 Bersikap terbuka 

dan jujur satu 

sama lain 

     

4 Mendengarkan 

keinginan pasien 

saat tim 

menentukan 

proses perawatan 

yang dipilih oleh 

tim 

     

5 Berusaha untuk 

mencapai resolusi 

yang saling 
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memuaskam 

untuk perbedaan 

opini 

6 Memahami batas-

batas apa yang 

dapat dilakukan 

satu sama lain 

     

7 Memahami 

perlunya berbagi 

pengetahuan dan 

keterampilan 

antar berbagai 

profesi kesehatan 

     

8 

 

Membangun rasa 

percaya di antara 

anggota tim 
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Bagian 3: Koordinasi 

Ketika kita bekerja sebagai sebuah tim, semua anggota tim saya... 

No Implementasi 

Interprofessional 

Collaboration 

dalam 

Penanganan 

Pentakjit Tidak 

Menular 

Tidak 

Pernah 

Jarang  Kadang-

kadang  

Sering  Selalu  

1 Anggota tim 

bertemu dan 

mendiskusikan 

perawatan pasien 

secara teratur  

     

 

 

2 Membagi sama 

rata tujuan yang 

disepakati di 

antara tim  

  

 

 

   

3 Mendorong dan 

mendukung 

komunikasi 

terbuka, termasuk 

pasien dan 

kerabat mereka 

selama pertemuan 

     

 

 

4 

 

 

 

Sistem 

menyediakan 

peralatan dan 

persediaan yang 
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5 

diperlukan untuk 

mendukung 

rencana 

perawatan tim 

 

Mendukung 

pimpinan untuk 

tim yang 

bervariasi 

tergantung pada 

kebutuhan pasien 

6 

 

 

Bersama-sama 

pilih pemimpin 

untuk tim kami 

 

  

 

   

7 Secara terbuka 

mendukung 

penyertaan pasien 

dalam pertemuan 

tim 

     

   

Sumber :  

Assesment of Interprofessional Team Collaboration Scale-II (AITCS-

II) 

         (Orchard et al. , 2018 
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Lampiran 4 Data Penelitian Exel 
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Statistics 

 KEMITRAAN KERJA SAMA KOORDINASI 

N Valid 36 36 36 

Missing 0 0 0 

 

 
Frequency Table 

 

KEMITRAAN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kolaborasi Baik 1 2.8 2.8 2.8 

Menuju Kolaborasi 28 77.8 77.8 80.6 

Perlu Kolaborasi 7 19.4 19.4 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

 

KERJA SAMA 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kolaborasi Baik 6 16.7 16.7 16.7 

Menuju Kolaborasi 29 80.6 80.6 97.2 

Perlu Kolaborasi 1 2.8 2.8 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

 

KOORDINASI 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menuju Kolaborasi 25 69.4 69.4 69.4 

Perlu Kolaborasi 11 30.6 30.6 100.0 

Total 36 100.0 100.0  
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lampiran 5 Persetujuan  Pengambilan data Awal  
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 Lampiran 6 Etik Penelitian
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lampiran 7 Dokumentasi 
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