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KATA PENGANTAR 

حِي   مَنِ  الرَّ ح  مِ  اّللِ  الرَّ بِس   

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh. 

  Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, segala puji dan syukur kita 

panjatkan atas kehadirat Allah swt. karena atas segala nikmat dan curahan 

karunia-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Faktor yang berhubungan dengan perilaku caring perawat dalam Pelayanan 

Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji” guna 

memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan S1 

Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar. Tak lupa pula, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan 

kepada baginda Rasulullah saw, sosok manusia sempurna yang Allah utus 

sebagai suri tauladan bagi kita sebagai para muslim di dunia.  

Penulis menyadari dengan mengingat keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman penulis, kata sempurna sangat jauh dari penyusunan skripsi ini. 

Berbagai hambatan, tantangan, keterbatasan dan kekurangan yang hadir 

dalam penyelesaian skripsi ini merupakan refleksi dari ketidaksempurnaan 

penulis sebagai manusia. Oleh karena itu, berbagai saran dan masukan yang 

dapat membangun demi penyempurnaan skripsi selanjutnya sangat penulis 

harapkan.  

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan 

moril, saran-saran, bimbingan dan dorongan serta arahan dari berbagai pihak. 

Tidak ada kata lain selain terima kasih sebesar-besarnya yang dapat penulis 
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sampaikan untuk segala dukungan, perhatian, apresiasi, senyuman, 

kehangatan, persahabatan, obrolan-obrolan yang menyenangkan sekaligus 

menenangkan, pesan-pesan dan harapan dari orang-orang yang selama ini 

turut andil membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terlebih 

karena atas izin Allah swt dan kedua orang tua tercinta, terkasih dan 

tersayang, Ayahanda Umar Umaya Nukuhehe dan Ibu Erfan Nukuhehe, adik-

adikku serta keluarga besar, yang berkat doa, dukungan, semangat dan 

bantuan moril maupun meterial dari mereka, penulis selalu merasa akan 

berhasil melakukan hal-hal yang tidak mungkin sekalipun, sehingga 

mengantarkan penulis untuk dapat menyelesaikan amanah akademik dan 

dapat meraih gelar Sarjana Keperawatan. 

 Selain itu ucapan terimakasih sebesar-besarnya, penghormatan serta 

penghargaan paling tinggi disampaikan kepada : 

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA PhD, sebagai Rektor UIN Alauddin 

Makassar beserta seluruh jajarannya. 

2. Ilhamsyah S.Kep,. Ns,. M.Kes sebagai Ketua Jurusan Ilmu 

Keperawatan dan Rasdiyanah S.Kep,. Ns,. M.Kep selaku Sekretaris 

Jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UIN Alauddin Makassar, serta ikhlas dan kesabarannya dalam memberi 

bimbingan, semangat, gagasan, serta motivasi selama bimbingan pada 

penulis saat menjalani pendidikan di Jurusan Keperawatan. 
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Hadrayani S.Kep,. Ns,. M.kep,. selaku pembimbing II yang ikhlas dan 
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membimbing dan memberikan petunjuk dari awal pengurusan judul, 

perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna untuk penyelesaian 

skripsi, motivasi yang membangun sehingga penulis dapat berada di 

tahap ini.  

6. Prof. Dr. Nur Hidayah., S.Kep., Ns., M.Kes dan Titi Mildawati,. S.Pd., 

M.Si selaku Penguji Kompetensi dan selaku Penguji Integrasi 

keislaman yang telah ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, 
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menyelesaikan skripsi yang berkualitas dan dapat bermanfaat, baik bagi 
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ABSTRAK 

Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Caring Perawat Dalam Pelayanan 

Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 

Nama: Hardiyanti Syah Nukuhehe  

 Nim: 70300119070 

 

Latar Belakang: Perilaku caring perawat merupakan hal yang penting bagi pasien sebagai 

pengguna jasa dalam pelayanan keperawatan yang akan membantu salah satu proses dari 

kesembuhan pasien itu sendiri. Caring adalah inti dari keperawatan dan membedakan perawat 

dengan profesi lain. Kemampuan seorang perawat dalam merawat pasien memiliki nilai-nilai 

keperawatan yang menjadikan pekerjaan keperawatan sebagai profesi yang sangat mulia. Tujuan: 

Untuk mengetahui hubungan faktor individu seperti usia, lama kerja dan Pendidikan terakhir dengan 

perilaku caring perawat dalam pelayanan Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Labuang Baji. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-

sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 128 yang di ambil menggunakan teknik 

Cluster Random Sampling. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner 

yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan 

independen maka digunakan uji chi-Square, dengan analisis bivariat dan univariat. Hasil Penelitian: 

Hasil dari penelitian ini adalah Hubungan faktor individu pada usia menunjukkan nilai p (0,003), 

pendidikan terakhir menunjukkan nilai p (0,001), lama kerja menunjukkan nilai p (0,627). 

Kesimpulan: Hubungan antara faktor individu seperti usia, pendidikan terakhir, memiliki hubungan 

dengan perilaku caring perawat dalam pelayanan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Labuang Baji, sedangkan faktor lama kerja tidak  memiliki hubungan yang signifikan dengan 

perilaku caring perawat dalam pelayanan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Labuang Baji 

 

Kata Kunci: Caring, Perawat, Pelayanan Keperawatan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perilaku caring perawat merupakan hal yang penting bagi pasien 

sebagai pengguna jasa dalam pelayanan keperawatan yang akan membantu 

salah satu proses dari kesembuhan pasien itu sendiri. Caring adalah inti dari 

keperawatan dan membedakan perawat dengan profesi lain. Kemampuan 

seorang perawat dalam merawat pasien memiliki nilai-nilai keperawatan 

yang menjadikan pekerjaan keperawatan sebagai profesi yang sangat mulia. 

Di dunia, caring sudah menjadi hal biasa yang dipraktikkan dalam 

pemberian asuhan keperawatan. International Association of Human Caring 

(Asosiasi International untuk Kepedulian Terhadap Manusia) menjelaskan 

bahwa keperawatan selalu meliputi empat konsep yaitu merawat adalah apa 

yang perawat lakukan, manusia adalah sasaran dari apa yang perawat 

lakukan, kesehatan adalah tujuannya dan lingkungan adalah tempat dimana 

perawat merawat. Inti dari semua teori tentang keperawatan adalah 

memeriksa dan menguraikan empat konsep tersebut untuk memberi 

penjelasan dan panduan dalam hal merawat. Tetapi sekarang, merawat juga 

didefinisikan sebagai “caring”, yang sudah menjadi konsep paradigma yang 

kelima.  

Allah swt Berfirman dalam Qur’an Surah Al-Hujurat/49:10 

َ لعَلََّكُمْ  ࣖ ترُْحَمُوْنَ  اِنَّمَا الْمُؤْمِنوُْنَ اخِْوَةٌ فاَصَْلِحُوْا بَيْنَ اخََوَيْكُمْ وَاتَّقوُا اللّٰه  
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Terjemahnya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. 

Karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah 

kepada Allah agar kamu dirahmati (Kemenag RI Al-Qur’an  Terjemahnya 

2019).  

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah sodara dalam seagama 

(karena itu demikianlah antara kedua saudara kalian apabila mereka berdua 

bersengketa. Menurut Qiraat yang lain dibaca ikhwatikum, yang artinya 

saudaea-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah swt supaya kalian 

mendapat Rahmat (Kemenag RI Al-Qur’an  Terjemahnya 2019).  

(Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara) dlam seagama 

(karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian) apabila mereka berdua 

bersengketa. Menurut qiraat yang lain dibaca ikhwatum, artinya saudara-

saudara kalian (dan bertakwalah kepeda allah supaya kalian mendapat 

Rahmat) (Tafsir Al-Jalalain). 

Tafsir Menurut Kemenag. Menurut Kemenag, ayat ini menerangkan 

bahwa sesungguhnya semua orang-orang Mukmin itu saudara layaknya 

hubungan persaudaraan dalam nasab. Hal ini karena sama-sama menganut 

unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. 

Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadits sahihnya, dari 

‘Abdullah bin ‘Umar, “Muslim itu adalah saudara muslim yang lain, jangan 

berbuat aniaya dan jangan membiarkan melakukan aniaya. Orang yang 

membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. 

Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah 
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melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitannya pada hari 

Kiamat. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi 

kekurangannya pada hari Kiamat.” (HR. Bukhari).  

Kemenag menerangkan lebih lanjut, persaudaraan itu mendorong ke 

arah perdamaian. Oleh karena itu, Allah SWT menganjurkan untuk 

mempertahankan persaudaraan tersebut dalam rangka memelihara ketakwaan 

pada-Nya.  

Dalam hadits nabi yang diriwayatkan dalam Muslim dan Abu Ad-

Darda’ mengatakan, “Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya yang 

gaib, maka malaikat berkata “Amin dan semoga kamu pun mendapat seperti 

itu.” (HR. Muslim & Abu Ad-Darda’).  

Pada akhir ayat dijelaskan pula bahwa memelihara persaudaraan akan 

mendatangkan rahmat dan ampunan Allah SWT sebagai balasan atas usaha 

perdamaian dan ketakwaan kepada-Nya. Sehingga, perlu ada penengah dalam 

mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.  

Kepuasan pasien dengan perilaku caring perawat di Turki adalah 

63,9% dan di Ethiopia 55,15%. Dan sekitar 51,6% perawat di Ethiopia dinilai 

memiliki perilaku caring yang baik oleh pasien. Namun terdapat perbedaan 

penilaian perilaku caring antara perawat dan pasien, dimana perawat 

cenderung memiliki penilaian perilaku caring yang lebih tinggi tampaknya 

kepuasan kerja dan lingkungan kerja yang baik dapat mempengaruhi perilaku 

caring perawat. Kementrian Kesehatan yang diwakili oleh drg Usman 

menerima hasil Survey Citizen Report Card (CRC) yang mengambil sampel 
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pasien di rawat inap sebanyak 738 pasien yang tersebar di 23 rumah sakit dan 

ditemukan sembilan poin permasalahan, salah satunya adalah sebanyak 

65,42% pasien mengeluh terhadap sikap perawat yang kurang ramah, kurang 

simpatik dan jarang tersenyum. Pelayanan ini masih kurang memuaskan salah 

satu penyebabnya karena perilaku caring perawat (Apriani et al., 2020). 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wuwung et al (2020), 

mengklaim bahwa hal ini mungkin terjadi karena beberapa perawat masih 

kurang memiliki keterampilan interpersonal, kapasitas untuk 

mengembangkan hubungan yang kuat dengan pasien, sikap ramah terhadap 

pasien, dan kemauan untuk memperhatikan keluhan mereka. Sulit bagi 

fasilitas kesehatan untuk mewujudkan kenyataan ini. tindakan yang dapat 

meningkatkan pentingnya indikator-indikator ini. Salah satunya adalah 

peningkatan kinerja dan kompetensi tenaga medis dan paramedis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pardede, Jek Amidos dkk.(2020) 

dirawat di ruang ICU RSUP H. Adam Malik Medan menunjukkan keluarga 

mengatakan perilaku caring perawat mayoritas kurang sebesar 51,0%, 

dengan koping mayoritas maladaptif sebesar 69,4%, dan kecemasan 

mayoritas berat sebesar 36,7%. Penelitian yang dilakukan oleh Prihandana 

dkk. (2015) tentang perilaku caring perawat di Rumah Sakit Umum Ganesha 

Gianyar mendapatkan hasil 43,7% perawat berperilaku kurang caring. 

Penelitian yang dilakukan pada 60 pasien pra operasi katarak di ruang 

Kenanga RSUD dr. H. Soewondo Kendal tentang hubungan perilaku caring 

perawat dengan tingkat kecemasan pada pasien operasi katarak didapatkan 
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hasil dimana 66,7 % disebutkan memiliki perilaku caring yang rendah dan 

33,3 % memiliki perilaku caring yang tinggi (Nurahayu dan Sulastri, 2019. 

Penelitian lain 5 yang dilakukan oleh Reni Idawati S (2020) di Rumah Sakit 

Advent Bandung tentang hubungan caring perawat dengan kecemasan pasien 

pre operasi menunjukan sebagian besar perawat menunjukan sikap caring 

yang baik 91,7 % dan 56,3% pasien menunjukan rasa cemas yang sedang. 

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh Harniah (2017), dengan 

tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan caring perawat dalam 

pelayanan asuhan keperawatan dengan kepuasan pasien. Hasil penelitian 

menunjukan, ada hubungan antara kedua variable tersebut. Kepuasan pasien 

dapat dipengaruhi oleh perilaku caring. Perawat yang mempunyai kepedulian 

dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dirumah sakit adalah 

perawat yang memiliki sifat caring. Dengan perilaku caring perawat, pasien 

merasakan kenyamanan, keamanan dan berkurangnya stress yang disebabkan 

oleh penyakit yang mereka alami, yang pada akhirnya menghasilkan realisasi 

kepuasan pasien.  

Pelayanan keperawatan saat ini masih kurang memuaskan salah satu 

penyebabnya adalah perilaku caring perawat. Margaranda (2015) 

menunjukkan hasil bahwa kinerja perawat berhubungan dengan latar 

belakang, faktor psikologis dan organisasi yang sangat berpengaruh terhadap 

kualitas kerja keperawatan. Dalam penelitian Fauzan (2016), proporsi 

perilaku peduli pada caregiver sebesar 57,7% dan sisanya tidak peduli. Studi 

lain oleh Martiningtias dkk. (2013). Menurut Soewondo Kendal, 29,6 persen 
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perawat tidak merawat pasien. Penelitian lain oleh Ardiana (2010) juga 

menemukan bahwa 46% perawat berperilaku acuh tak acuh sesuai dengan 

persepsi pasien.  

Hasil penelitian yang terkait dengan perilaku caring dan kepuasan 

pasien yang dilakukan Ikafah 2017 didapatkan sebagian besar pasien 

menganggap perilaku caring perawat baik (82,5%), lebih dari setengah pasien 

puas terhadap pelayanan keperawatan (75,0%), dan ada hubungan perilaku 

caring perawat dengan kepuasan pasien di Ruang Rawat Inap RSUP Dr 

Wahidin Sudirohusodo Makassar, Hal ini berlandaskan pendapat Wijono 

(1999) yang menyebutkan perilaku caring perawat sangat penting dalam 

memenuhi kepuasan pasien. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu telah 

membuktikan adanya hubungan antara perilaku caring perawat dengan 

kepuasan pasien (Ernawati and Tumanggor 2020). 

Pelayanan keperawatan adalah jenis pelayanan profesional yang 

merupakan komponen penting dari pelayanan kesehatan. Keahlian dan 

rekomendasi keperawatan diberikan kepada individu, keluarga, kelompok 

atau masyarakat, baik sehat maupun sakit (Undang-Undang RI No. 38, 2014). 

Keperawatan diatur dengan tujuan untuk meningkatkan mutu Perawat, 

meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan, memberikan pelindungan dan 

kepastian hukum kepada Perawat dan Klien, dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat Pelayanan keperawatan merupakan salah satu faktor 

penentu peningkatan pelayanan Kesehatan (C. Putri & Septia, 2016). 
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Allah swt Berfirman dalam Qur’an Surah Al-Baqarah/2:267 

نَ الْْرَْضِ   ايَُّهَا الَّذِيْنَ  آْ اخَْرَجْناَ لكَُمْ م ِ ا انَْفِقوُْا مِنْ طَي ِبٰتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ  اٰمَنوُْْٓ

ْٓ انَْ تغُْمِضُوْا فِيْهِ    مُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تنُْفِقوُْنَ وَلسَْتمُْ باِٰخِذِيْهِ اِلَّْ  وَلَْ تيَمََّ

َ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ  ا انََّ اللّٰه  ٢٦٧ۗ  وَاعْلَمُوْْٓ

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, infakanlah sebagian 

dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih 

yang buruk untuk kamu infakkan, pada kamu tidak mau mengambilnya, 

kecuali dengan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah maha 

kaya lagi maha terpuji (Kemenag RI A-l-Qur’an & Terjemahnya 2019). 

Menurut Tafsir Wajiz Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik  ̧dan diperoleh dengan cara yang 

halal, sebab Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Dan 

sedekahkanlah sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi berupa hasil 

pertanian, tambang, dan lainnya, untukmu. Pilihlah yang baik-baik dari apa 

yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi 

janganlah kamu memilih secara sengaja yang buruk untuk kamu keluarkan 

guna disedekahkan kepada orang lain, padahal kamu sendiri kalau diberi yang 

buruk-buruk seperti itu tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata karena rasa enggan terhadapnya. Cobalah berempati. 

Posisikan dirimu seperti orang yang diberi. Jika kamu tidak mau menerima 

yang buruk-buruk, mengapa kamu berikan yang seperti itu kepada orang lain. 
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Dan ketahuilah dan yakinlah bahwa Allah Mahakaya, tidak membutuhkan 

sedekah kamu, baik pemberian untukNya maupun untuk makhluk-makhluk-

Nya, sebab Dia bisa memberi secara langsung. Sedekah itu justru untuk 

kemaslahatan orang yang memberi. Dia juga Maha Terpuji, antara lain karena 

Dia memberi ganjaran terhadap hamba-hamba-Nya yang bersedekah. 

Menurut Tafsir Tahlilli Orang yang benar-benar beriman, niscaya 

akan menafkahkan sesuatu yang baik, bila dia bermaksud dengan infaknya 

itu untuk menyucikan diri dan meneguhkan jiwanya. Sesuatu yang 

diinfakkan, diumpamakan dengan sebutir benih yang menghasilkan tujuh 

ratus butir, atau yang diumpamakan dengan sebidang kebun yang terletak di 

dataran tinggi, yang memberikan hasil yang baik, tentulah sesuatu yang baik, 

bukan sesuatu yang buruk yang tidak disukai oleh yang menafkahkan, atau 

yang dia sendiri tidak akan mau menerimanya, andaikata dia diberi barang 

semacam itu. Namun demikian, orang yang bersedekah itu pun tidak boleh 

dipaksa untuk menyedekahkan yang baik saja dari apa yang dimilikinya, 

seperti yang tersebut di atas. Rasulullah saw pernah bersabda kepada Mu’adz 

bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman: Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa 

Nabi saw mengutus Mu’adz ke Yaman”lalu ia menyebutkan hadis”dan 

padanya: bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta mereka 

yang diambil dari orang-orang kaya lalu diserahkan kepada fakir miskin di 

antara mereka. (Riwayat Muttafaq ‘alaih) Dari keterangan di atas dapat 

dipahami bahwa Allah sangat mencela bila yang disedekahkan itu terdiri dari 

barang yang buruk-buruk. Ini bukan berarti bahwa barang yang disedekahkan 
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itu harus yang terbaik, melainkan yang wajar, dan orang yang menafkahkan 

itu sendiri menyukainya andaikata dia yang diberi. Dalam ayat lain Allah 

berfirman: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu 

menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. ¦ (Â’li ‘Imran/3:92) Pada 

akhir ayat ini Allah berfirman, yang artinya sebagai berikut “Ketahuilah, 

bahwasanya Allah Mahakaya dan Maha Terpuji.” Ini merupakan suatu 

peringatan, terutama kepada orang yang suka menafkahkan barang yang 

buruk-buruk, bahwa Allah tidak memerlukan sedekah semacam itu. Dia tidak 

akan menerimanya sebagai suatu amal kebaikan. Bila seseorang benar-benar 

ingin berbuat kebaikan dan mencari keridaan Allah, mengapa dia 

memberikan barang yang buruk, yang dia sendiri tidak menyukainya? Allah 

Mahakaya. Maha Terpuji dan pujian yang layak bagi Allah ialah bahwa kita 

rela menafkahkan sesuatu yang baik dari harta milik kita, yang dikaruniakan 

Allah kepada kita.  

Pelayanan keperawatan yang berkualitas dapat dilihat dari kompetensi 

hard skill, seperti kemampuan untuk melakukan tindakan dan soft skill, 

seperti keterampilan interpersonal dalam berkomunikasi dengan pasien. 

Tingkat kompetensi di bidang ini secara langsung berkorelasi dengan kualitas 

asuhan keperawatan yang diberikan (Kusmiran, 2015). Pelayanan 

keperawatan professional didasarkan pada kepuasan pasien bukti bahwa 

perawat telah mampu memenuhi harapan-harapan yang meliputi pelayanan 

yang baik, ketepatan waktu dalam melayani dan memberikan informasi yang 

sebenar-benarnya (Nisa, 2020.). Sehingga, pelayanan keperawatan 
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merupakan dasar dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia yang didasarkan 

pada perilaku caring untuk mencapai tenaga profesional. 

Hasil survey awal yang dilakukan oleh peneliti di Rumah Sakit Umum 

Daerah Labuang Baji Makassar dengan melakukan wawancara langusng 

terhadap beberapa pasien, dimana mereka menggambarkan harapan tentang 

perilaku caring perawat dalam pelayanan keperawatan, pasien berharap 

perawat bisa merawat seperti orang tua merawat anaknya, kompeten (mampu) 

disiplin, bersikap empati dengan kondisi pasien, memeriksan pasien secara 

berkala, datang ke pasien tidak hanya saat tindakan, menjelaskan tentang 

kondisi pasien dengan jelas. Dapat disimpulkan bahwa harapan pasien sangat 

besar mendapatkan pelayanan kompeten yang diberikan oleh perawat.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar berlakang, maka pokok masalah yang 

diteliti adalah Faktor yang berhubungan dengan perilaku caring perawat 

dalam pelayanan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Labuang Baji, sehingga peneliti merumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana hubungan faktor individu, dalam pemberian 

asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. 
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C. Hipotetis Penelitian 

1. Hipotesis null (Ho) 

a. Tidak ada hubungan faktor Individu (usia, lama kerja,dan pendidikan terakhir) 

dengan perlaku caring perawat dalam pelayanan asuhan keperawatan di Rumah 

Sakit Umum Daerah Labuang Baji. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha)  

b. Ada hubungan faktor individu (usia, lama kerja, dan pendidikan terakhir) 

dengan perilaku caring perawat dalam pelayanan asuhan keperawatan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.  

D. Defenisi Operasional  

Tabel 1.1 Defenisi Operasional 

No. 
Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Parameter Alat Ukur 

Hasil Ukur 
Skala 

1. Variabel 

Independen: 

Faktor 

Individu 

Karakteristik 

atau 

ciri-ciri yang 

dimiliki oleh 

perawat yang 

turut 

mempengaruhi 

kinerja 

perawat. 

Usia, pendidikan 

terakhir dan lama 

bekerja 

Kuesioner Usia: 

1 = 20-24 tahun 

2 = 25-29 tahun 

3 = > 30 tahun. 

 

Pendidikan: 

1=D3 

2=D4 

3=S1 

 

Lama bekerja:  

1 = <1 tahun 

2 = 1-3 tahun 

3 = >3 tahun 

(Zulkarnaen, 

2018). 

Ordinal 
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2.  Variabel 

Dependen: 

Perilaku 

caring 

perawat. 

Perilaku yang 

ditunjukkan 

oleh 

perawat saat 

memberikan 

asuhan 

keperawatan 

kepada pasien 

dengan aspek 

perilaku 

caring 

seperti 

memanggil 

pasien, 

mendengar 

keluhan 

pasien, 

menanyakan 

keadaan 

pasien. 

1. Humanistik dan 

altruistik  

2. Menanamkan 

keyakinan dan 

harapan 

3. Mengembangkan 

sensitivitas untuk 

diri sendiri dan 

orang lain 

4. Membina 

pengaruh saling 

percaya dan 

saling bantu 

5. Meningkatkan 

dan menerima 

ekspresi perasaan 

positif dan negatif 

6. Menggunakan 

metode 

pemecahan 

masalah yang 

sistematis dalam 

pengambilan 

keputusan 

7. Meningkatkan 

dan memfasilitasi 

proses belajar 

mengajar 

interpersonal 

8. Menyediakan 

lingkungan yang 

mendukung, 

melindungi, dan 

memperbaiki 

mental, 

sosiokultural, dan 

spiritual 

9. Membantu dalam 

pemenuhan 

kebutuhan dasar 

manusia 

10. Mengijinkan 

untuk terbuka 

pada eksistensial 

fenomonological 

agar pertumbuhan 

diri dan 

kematangan jiwa 

pasien dapat 

dicapai. 

Kuesioner 

Caring 

behavior 

Inventory 

(CBI-24). 

Skor ≤ 105 

kurang  

Skor >  105 baik 

(dikatakan baik 

apabila > lebih 

dari nilai rata-

rata). 

Ordinal 
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka 

NO PENULIS JUDUL DESAIN PENELITIAN SAMPEL ALAT UKUR HASIL REKOMENDASI 

PENELITIAN 

SELANJUTNYA 

1 Siti Aisyah 

,Citra Maulidya 

Wahyu Imani  , 

Puji Rahayu  

(2022) 

Hubungan Caring 

Perawat Terhadap 

Tingkat Kepuasan 

Pasien Di Ruang 

Rawat Inap 1 

Rumah Sakit 

Umum Haji 

Surabaya 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif 

dengan menerapkan metode 

korelasional dengan pendekatan 

Cross Sectional. Sampel pada 

penelitian ini sebesar 30 pasien 

yang ada diruang rawat inap 1 

RSU Haji Surabaya. Pengambilan 

sampel menggunakan Non 

Probability Sampling dengan 

teknik sampling Simple Random 

Sampling. Instrumen penelitian 

menggunakan kuesioner caring 

perawat dan tingkat kepuasan 

pasien. Analisa data menggunakan 

uji Chi- Square dengan bantuan 

SPSS 25. 

Sampel pada 

penelitian ini 

sebesar 30 pasien 

yang ada diruang 

rawat inap 

 Instrumen 

penelitian 

menggunakan 

kuesioner caring 

perawat dan 

tingkat kepuasan 

pasien. 

Hasil penelitian 

menunjukkan Caring 

Perawat di Ruang 

Rawat Inap 1 Rumah 

Sakit Umum Haji 

Surabaya sebagian 

besar dalam kategori 

Caring 28 orang (93%) 

Diharapkan untuk peneliti 

selanjutnya untuk meneliti 

faktor yang bisa membentuk 

perilaku caring perawat dalam 

melakukan asuhan 

keperawatan, sehingga pasien 

dapat menilai kepuasannya. 

2. Anik Suwarni , 

Idris Yani 

Pengaruh Perilaku 

Caring  dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Desain penelitian yang digunakan 

deskriptif analitik dengan 

pendekatan cross sectional 

Sampel dalam 

penelitian ini 

seluruh pasien 

yang 

 Alat analisis 

dengan analisis 

deskriptif, uji t-

test, analisis 

1. Perilaku 

caring 

sebagian besar 

tergolong 

1. Bagi Perawat 

Diharapkan dapat 

memanfaatkan 

informasi tentang 

faktor-faktor yang 
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Pamungkas , Lia 

Anggraini 

(2,Oktober 

2022). 

Keperawatan 

Terhadap Tingkat 

Kepuasan Pasien  

di  Rumah Sakit 

Griya Husada 

Madiun 

menggunakan jasa 

pelayanan 

kesehatan di 

Rumah Sakit 

Griya Husada 

Madiun berjumlah 

106 orang, 

diambil sampel 

sebanyak 51 orang 

dengan teknik 

purposive 

sampling. Teknik 

analisis data 

terdiri dari analisis 

univariat, bivariat 

dan multivariat. 

Analisis 

univariate 

menjelaskan 

masing-masing 

variabel yang 

diteliti, adapun 

analisis bivariat 

dengan 

menggunakan uji 

t, analisis regresi 

berganda dan uji F 

regresi berganda 

dan uji F-test. 

cukup yaitu 

sebanyak 30 

orang 

(58,8%), baik 

sebanyak 17 

orang (33,3%) 

dan kurang 

sebanayk 4 

orang (7,8%).  

2. . Kualitas 

pelayanan 

yang ada di 

rumah sakit 

sebagian besar 

menilai cukup 

sebanyak 35 

orang 68,6%), 

baik sebanyak 

14 orang 

(27,5%) dan 

kurang 

sebanayk 2 

orang (3,9%).  

3.  Ada pengaruh 

antara perilaku 

caring 

terhadap 

kepuasan 

pasien di RS 

Griya Husada 

Madiun (t-hit 

= 3,538; -

value = 0,001).  

mempengaruhi 

kepuasan pasien di 

Ruang Rawat Inap 

Kelas III RS Griya 

Husada Madiun, 

diantaranya perilaku 

caring dan kualitas 

pelayanan serta dapat 

mempertahankan 

kualitas pelayanan 

dari pada perilaku 

caring perawat. 

2. Bagi Ruang Rawat 

Inap Kelas III Hasil 

penelitian ini 

diharapkan dapat 

memanfaatkan dan 

mengambil dan 

menambah wawasan 

manajer, dapat 

mengambil suatu 

kebijakan rumah sakit 

mengenai loyalitas 

pasien dalam upaya 

meningkatkan asuhan 

keperawatan. 

3. Diharapkan pasien 

dapat lebih sabar dan 

mau bekerja sama 

dengan perawat 

dalam mendapatkan 

pelayanan 

keperawatan di 
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4.  Ada pengaruh 

antara kualitas 

pelayanan 

terhadap 

kepuasan 

pasien di RS 

Griya Husada 

Madiun (t-hit 

= 7,484; -

value = 0,000).  

5. . Ada 

pengaruh 

antara perilaku 

caring dan 

kualitas 

pelayanan 

terhadap 

kepuasan 

pasien di RS 

Griya Husada 

Madiun (F-hit 

= 36,586; -

value = 0,000). 

Ruang Rawat Inap 

Kelas III. 

4. Perlu dilakukan 

penelitian mengenai 

faktor-faktor lain 

yang berhubungan 

dengan persepsi 

pasien pada perilaku 

caring perawat dan 

kualitas pelayanan 

pasien di Ruang 

Rawat Inap Kelas III, 

misalnya umur, jenis 

kelamin dan tingkat 

pendidikan serta 

menambah variabel 

mutu pelayanan 

selain kelima dimensi 

yang ada misalnya 

keselamatan pasien 

dan peningkatan mutu 

pelayanan 

keperawatan. 

3. Fristela 

Takaliuang , 

Made Suandika, 

Ema Wahyu 

Ningrum , 

Martyarini Budi 

S 

Gambaran 

Perilaku Caring  

Penata Anestei, 

Perawat Kamar  

Bedah dan  

Tingkat Kepuasan 

Pasien  

Metode Penelitian : Jenis 

penelitian kuantitatif, yaitu 

penelitian yang menggunakan 

angka angka untuk menganalisis 

subyek penelitian dengan metode 

deskriptip. 

Sampel sebanyak 

31 responden non 

probability 

sampling 

Instrumen 

penelitian 

menggunakan 

kuesioner caring 

assessment tool 

(CAT) yang 

dikembangkan 

oleh wolf yang 

didasari pada 10 

Hasil : Perilaku caring 

penata anestesi dan 

perawat kamar bedah 

berperilaku baik 

berjumlah 24 orang 

(77,4%). Sedangkan 

kepuasan pasien 

berjumlah 20 orang 

(64,5%). Untuk 

Diharapkan peneliti yang lain 

dapat meneliti gambaran 

perilaku caring penata anestesi 

dan perawat kamar bedah 

terhadap tingkat kepuasan 

pasien selama perawatan 

perioperatif di Instalasi Bedah 
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(Desember 

2022). 

faktor caring 

Watson 

kepuasan 

responsiveness puas 24 

orang (77,4%), 

kepuasan realibility 

puas 23 orang (74,2%), 

kepuasan empathy puas 

25 orang (80,6%) 

kepuasan assurance 

puas berjumlah 23 

orang (74,2%) 

kepuasan tangibles puas 

berjumlah 20 orang 

(64,5%). 

Sentral RSUD Maria Walanda 

Maramis Minahasa Utara 

4. Wudiastuti,Suha

rtini,Untung 

sujianto  

(11,agustus 

2018) 

Persepsi pasien 

terhadap kualitas 

caring perawat 

yang Islami di 

intensive care 

unit,study 

farmakologi 

Metode yang digunakan dalam 

studi ini adalah studi kualitatif 

fenomenologi. Studi ini dilakukan 

pada bulan April 2017. Partisipan 

terdiri dari 6 pasien yang dirawat 

di ruang ICU rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

Adapun kriteria inklusi adalah 1) 

Pasien dewasa umur 18-70 tahun 

2) Pasien laki-laki dan perempuan 

3) Kesadaran Compos mentis 

dengan GCS 15 4) Tidak ada 

gangguan kognitif 5) Dapat 

membaca dan menulis. Hasil 

wawancara dianalisis 

menggunakan content analysis 

yang terdiri dari transcribing 

(membuat transkrip percakapan 

perawat dan pasien), menentukan 

Partisipan yang 

berpartisipasi 

dalam studi ini 

sebanyak 6 pasien 

yang dirawat di 

ICU yang terdiri 

dari 2 pasien 

dengan diagnosa 

medis CHF, 2 

pasien dengan 

diagnosa post 

operasi 

laparotomy 

ekplorasi, 1 pasien 

dengan diagnosa 

AMI dan 1 pasien 

dengan diagnosa 

post craniotomy 

tanpa komplikasi. 

Instrumen utama 

dalam penelitian 

ini adalah 

peneliti, dimana 

peneliti 

melakukan 

wawancara 

langsung ke 

pasien disertai 

dengan 

observasi. Untuk 

keabsahan data 

peneliti 

melakukan 

triangulasi 

berdasarkan 

sumber dengan 

cara melakukan 

cross-chek data 

Hasil penelitian ini 

menemukan 5 tema. 

Tema-tema yang 

ditemukan dalam studi 

ini sebanyak lima tema, 

dimana terdapat saling 

keterkaitan dan 

menggambarkan 

kualitas caring perawat 

yang islami. Berikut 

adalah penjelasan 

masing-masing tema 

yang diperoleh:  

1. Persepsi 

pasien 

terhadap 

kualitas caring 

Berdasarkan kesimpulan 

tersebut saran yang dapat 

diberikan peneliti adalah agar 

perawat rumah sakit dapat 

meningkatkan kualitas caring 

sehingga dapat meningkatkan 

mutu pelayanan keperawatan 

melalui penerapan proses 

keperawatan dengan baik dan 

benar yang selanjutnya akan 

dapat memberikan kepuasan 

yang lebih maksimal kepada 

pasien. Selain itu, untuk 

pimpinan rumah sakit, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan 

salah satu sumber informasi 

dalam meningkatkan kualitas 

caring perawat. 
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meaning unit untuk mencari 

hubungan antar kata, kalimat atau 

paragraf dan terakhir, melakukan 

abstraksi data hingga membentuk 

beberapa tema (Elo & Kyngäs, H, 

2008). 

Usia partisipan 

berkisar antara 30-

65 tahun. 

dengan sumber 

yang lainnya dan 

menggunakan 

responden yang 

berbeda dengan 

wawancara tidak 

terstruktur. 

Triangulasi 

metode 

dilakukan 

dengan cara 

obervasi untuk 

memastikan 

keadaan yang 

sebenarnya 

perawat yang 

islami di ICU 

2. Pelayanan 

keperawatan 

yang harapkan 

pasien di ICU 

3. Komunikasi 

yang 

dilakukan 

perawat dan 

petugas 

kesehatan 

yang lain di 

ICU sesuai 

dengan yang 

diharapkan 

pasien 

4. Penjelasan 

perawat 

tentang 

pelayan 

keperawatan 

yang akan 

dapatkan 

pasien selama 

di ICU 

5. Fasilitas 

pelayanan 

keperawatan 

di ICU sesuai 

dengan 

harapkan 

pasien. 
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5. Octy Rezkya 

Ramadhiani1 , 

Tatiana Siregar. 

(2019) 

Hubungan 

Berpikir Kritis 

dengan 

Kepedulian 

(Caring) Perawat 

dalam 

Melaksanakan 

Asuhan 

Keperawatan di 

RSUD Kota Depo 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif 

korelasi dengan pendekatan cross-

sectional pada 51 perawat di 

RSUD Kota Depok dengan 

menggunakan teknik total 

sampling dan analisa 

menggunakan Chi-Square 

Sampel dalam 

penelitian ini 

berjumlah a 51 

perawat di RSUD 

Kota Depok 

Instrumen 

penelitian ini 

berupa 

kuesioner  

Hasil penelitian 

menunjukkan ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

berpikir kritis dengan 

caring perawat 

(p=0,003; α 0,05) 

dengan nilai OR=7,800 

serta CI 95% (2,104- 

28,911). 
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F. Tujuan penelitian  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk diketahuinya faktor 

yang berhubungan dengan perilaku caring perawat dalam pelayanan asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.  

2. Tujuan Khusus  

a. Diketahuinya hubungan faktor usia dengan perilaku caring perawat dalam 

pelayanan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. 

b. Diketahuinya hubungan faktor pendidikan terakhir dengan perilaku caring 

perawat dalam pelayanan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Labuang Baji. 

c. Diketahuinya hubungan faktor lama lerja dengan perilaku caring perawat 

dalam pelayanan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang 

Baji. 
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G. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

 Bagi peneliti lain hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi yang nantinya akan berguna bagi peneliti lanjutan dalam bidang 

perilaku caring perawat terhadap pasien.  

2. Bagi Akademik 

Sebagai tambahan kepustakaan dan referensi yang nantinya akan 

berguna bagi mahasiswa Universitas Negeri Alauddin Makassar terkhusunya 

jurusan keperawatan. 

3. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji  

a. Sebagai bahan masukan dan pembuatan kebijakan tentang perilaku caring 

perawat dalam pelayanan asuhan keperawatan. 

b. Sebagai masukan untuk meningkatkan perilaku caring perawat dalam 

pemberian asuhan keperawatan
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Tinjauan Tentang Caring 

1. Definisi Caring 

Caring merupakan fenomena universal yang mempengaruhi cara 

manusia berfikir, berperasaan serta bersikap ketika berinteraksi dengan 

orang lain. Caring membuat perhatian, motivasi dan arahan bagi klien untuk 

melakukan sesuatu. Caring sebagai salah satu syarat utama untuk coping, 

dengan caring perawat mampu mengetahui intervensi yang baik dan tepat 

yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan perawatan 

selanjutnya. (Kusnanto, 2019). 

Watson yang terkenal dengan Theory  of Human Care  mempertegas 

bahwa caring sebagai jenis hubungan dan transaksi yang diperlukan antara 

pemberi dan penerima asuhan untuk meningkatkan dan melindungi pasien, 

dengan demikian dapat memotivasi pasien untuk  sembuh, hubungan perawat 

pasien adalah hubungan yang wajib dipertanggung jawabkan secara 

profesional. Caring sebagai suatu proses yang berorientasi pada tujuan 

membantu orang lain bertumbuh dan mengaktualisasikan diri.  

Caring sebagai suatu moral imperative (bentuk moral) sehingga 

perawat harus terdiri dari orang-orang yang bermoral baik dan memiliki 

kepedulian terhadap kesehatan pasien, yang mempertahankan martabat dan 

menghargai pasien sebagai seorang manusia, artinya menjadi seorang 

perawat berarti harus berani menjadi manusia istimewa. Cara perawat melihat 
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pasien sebagai manusia yang mempunyai kekuatan, dan bukan hanya fisik, 

tetapi juga mempunyai jiwa dan kebutuhan sosial harus menjadi bagian 

penting dari perilaku caring  (Dwiyanti et al., 2015). 

Caring juga sebagai suatu affect yang digambarkan sebagai suatu 

emosi, perasaan belas kasih atau empati terhadap pasien yang mendorong 

perawat untuk memberikan asuhan keperawatan bagi pasien (Ilkafah & 

Harniah, 2017). Dengan demikian perasaan tersebut harus ada dalam diri 

setiap perawat supaya mereka bisa merawat pasien. Marriner & Tomey 

(1994) menyatakan bahwa landasan praktik keperawatan moral dan filosofis 

adalah kepedulian, atau pemahaman humanistik. Kepedulian mempunyai 

lebih dari sekedar komponen perilaku. Kepedulian merupakan suatu cara 

yang menginspirasi tindakan dan memiliki makna. Memberikan perawatan 

dan perhatian fisik sekaligus meningkatkan rasa aman dan keselamatan klien 

merupakan definisi lain dari kepedulian. (Carruth et al., 1999) dalam 

(Dwiyanti et al., 2015). 

       Caring adalah manifestasi dari perhatian kepada orang lain, berpusat 

pada orang, menghormati harga diri dan kemanusian, komitmen untuk 

mencegah terjadinya suatu yang memburuk, memberi perhatian dan konsen, 

menghormati kepada orang lain dan kehidupan manusia, cinta dan ikatan, 

otoritas dan keberadaan, selalu bersama, empati, pengetahuan, 

penghargaan dan menyenangkan (Dwiyanti et al., 2015). 
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2. Konsep teori caring menurut Watson 

Caring merupakan sentral praktik keperawatan, tetapi hal ini lebih 

penting dalam kekacauan lingkungan pelayanan kesehatan saat ini. 

Kebutuhan, tekanan, batas waktu dalam waktu pelayanan kesehatan saat ini. 

Kebutuhan, tekanan, batas waktu dalam lingkungan pelayanan kesehatan 

berada dalam ruang kecil praktik caring yang membuat perawat dan profesi 

kesehatan klien (Watson, dalam Potter dan Perry, 2006). 

Watson menjelaskan bahwa konsep didefinisikan untuk membawa 

arti baru paradigma keperawatan adalah “berasal dari pengalaman empiris 

klinis dilantik dikombinasikan dengan latar belakang filsafat intelektual dan 

experiental  dengan demikian pekerjaan awal muncul dari nila sendiri-sendiri, 

keyakinan, dan persepsi tentang kepribadian, kehidupan, kesehatan, dan 

persepsi tentang kepribadian, kehidupan, kesehatan, dan penyembuhan               

( Watson, 1997 dalam Tomey & Alligood, 2006). 

Theory of Human Care mempertegas bahwa caring sebagai jenis 

hubungan dan transaksi yang diperlukan antara pemberi dan penerima asuhan 

untuk meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia sehingga 

mempengaruhi kesanggupan pasien untuk sembuh (Watson, 2005). Teori 

ini mengedepankan hubungan interpersonal perawat-klien. Theory human 

caring yang dikembangkan oleh Watson berkisar pada sepuluh faktor karatif 

sebagai suatu kerangka untuk memberikan suatu bentuk dan fokus terhadap 

fenomena keperawatan. Tokoh  keperawatan lain yang juga mengeluarkan 
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teori caring adalah Swanson (1991). Teori Swanson memberikan petunjuk 

bagaimana membangun strategi caring yang berguna dan efektif.  

Dalam pandangan keperawatan Jean Watson, manusia diyakini 

sebagai  person asa whole, as a fully functional integrated self. Jean Watson  

mendefinisikan sehat sebagai kondisi yang utuh dan selaras antara badan, 

pikiran,  dan jiwa, ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian antara diri yang 

dipersepsikan dan diri yang diwujudkan. Dari beberapa konsep sehat sakit di 

atas dapat dikemukakan beberapa hal prinsip, antara lain: 

1) Sehat menggambarkan suatu keutuhan kondisi seseorang yang sifatnya 

multidimensional, yang dapat berfluktuasi tergantung dari interrelasi antara 

faktor-faktor yang mempengaruhi. 

2) Kondisi sehat dapat dicapai, karena adanya kemampuan seseorang untuk 

beradaptasi terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal. 

3) Sehat tidak dapat dinyatakan sebagai suatu kondisi yang terhenti pada titik 

tertentu, tetapi berubah-ubah tergantung pada kapasitasnya untuk berfungsi 

pada lingkungan yang dinamis. 

Praktik keperawatan “caring” ditujukan untuk perawatan kesehatan 

yang holistik dalam meningkatkan kontrol, pengetahuan dan promosi 

kesehatan (Tomey & Alligood, 2006). 

Asumsi dasar teori Watson terletak pada 7 asumsi dasar yang 

menjadi kerangka kerja dalam pengembangan teori, yaitu: 

1) Caring dapat dilakukan dan dipraktikan secara interpersonal. 

2) Caring meliputi faktor-faktor karatif yang dihasilkan dari kepuasan terhadap 
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pemenuhan kebutuhan dasar manusia. 

3) Caring yang efektif akan menigkatkan status kesehatan dan perkembangan 

individu dan keluarga. 

4) Respon caring adalah menerima seseorang tidak hanya sebagai seseorang 

berdasarkan saat ini tetapi seperti apa dia mungkin akan menjadi dimasa 

depannya. 

5) Caring environment, menyediakan perkembangan potensi dan memberikan 

keluasan memilih kegiatan yang terbaik bagi diri seseorang dalam waktu 

yang telah ditentukan. 

6) Caring bersifat healthogenic daripada sekedar curing. Praktek caring 

mengitegrasikan pengetahuan biopisikal dan perilaku manusia untuk 

meningkatkan kesehatan. Dan untuk membantu pasien yang sakit, dimana 

caring melengkapi curing. 

7) Caring merupakan inti dari keperawatan (Tomey & Alligood, 2006). 

Nilai-nilai yang mendasari konsep caring menurut (Jean Watson 

1979,  dalam Tomey & Alligood, 2006) meliputi: 

1. Konsep tentang manusia 

Manusia merupakan suatu fungsi yang utuh dari diri yang 

terintegrasi (ingin dirawat, dihormati, mendapatkan asuhan, dipahami dan 

dibantu). Manusia pada dasarnya ingin merasa dimiliki oleh lingkungan 

sekitarnya merasa dimiliki dan merasa menjadi bagian dari kelompok atau 

masyarakat, dan merasa dicintai dan merasa mencintai. 
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2. Konsep tentang kesehatan 

Kesehatan merupakan kubutuhan dan keharmonisan pikiran fungsi 

fisik,  fungsi sosial, fungsi pemeliharaan dan adaptasi untuk meningkatkan 

fungsi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kesehatan merupakan 

keadaan terbebas dari keadaan penyakit, dan Jean Watson menekankan pada 

usaha- usaha yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut. 

3. Konsep tentang lingkungan 

Jean Watson, caring dan nursing merupakan konstanta dalam 

setiap  keadaan di masyarakat. Perilaku caring tidak diwariskan dari generasi 

ke generasi berikutnya, akan tetapi hal tersebut diwariskan dengan pengaruh 

budaya sebagai strategi untuk melakukan mekanisme koping terhadap 

lingkungan tertentu. 

4. Konsep tentang keperawatan  

Keperawatan berfokus pada promosi kesehatan, pencegahan 

penyakit dan caring ditujukan untuk klien baik dalam keadaan sakit maupun 

sehat. 

 

Gambar: Skema konsep teori Watson, (1979) 
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3. Komponen caring 

Swanson (1991) dalam Middle Theory of Caring mendeskripsikan 5 

proses  caring menjadi lebih praktis, yaitu:  

1) ”Komponen Mempertahankan Keyakinan”, mengaktualisasi diri untuk 

menolong orang lain, mampu menolong orang lain dengan tulus, 

memberikan ketenangan kepada klien,   dan memiliki sikap yang positif.  

2) “Komponen Pengetahuan”, memberikan pemahaman klinis tentang kondisi 

dan situasi klien, melakukan setiap tindakan berdasarkan aturan, dan 

menghindari terjadinya komplikasi.  

3) “Komponen Kebersamaan”, hadir secara emosional dengan orang lain, 

mampu berbagi dengan klien secara tulus, dan membangun kepercayaan 

dengan klien. 

4) “Komponen Tindakan yang Dilakukan”, tindakan terapeutik seperti membuat 

nyaman, antisipasi bahaya, dan intervensi yang kompeten. 

5) “Komponen Memungkinkan”, memberikan informed consent pada setiap 

tindakan, memberikan respon yang positif terhadap keluhan klien (Monica, 

2008). 
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4. Manfaat caring 

Pemberian pelayanan keperawatan yang didasari oleh perilaku 

caring perawat mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 

Penerapan caring yang diintegrasikan dengan pengetahuan biofisikal dan 

pengetahuan mengenai perilaku manusia akan dapat meningkatkan kesehatan 

individu dan memfasilitasi pemberian pelayanan kepada pasien. Watson 

dalam Tomey dan Alligod, (2006) menambahkan bahwa caring yang 

dilakukan dengan efektif dapat mendorong kesehatan dan pertumbuhan 

individu.  

Perilaku ini bisa terlihat seperti memperkenalkan diri pasien 

sebelum melakukan tindakan kepada pasien, meyakinkan bahwa perawat 

akan hadir untuk membantu pasien, jika perawat mampu berkomunikasi dan 

menjalin hubungan dengan baik kepada pasien, perawat dapat meningkatkan 

perilaku caring. Komunikasi merupakan hal penting sehingga dengan 

komunikasi perawat dapat mengetahui kebutuhan pada pasien dan mampu 

memenuhi kebutuhan tersebu  (Rifai, 2016). 

William (1997) dalam penelitiannya, menemukan adanya hubungan 

yang signifikan antara persepsi mengenai perilaku caring perawat dengan 

kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan. Perilaku caring yang 

ditampilkan oleh seorang perawat akan mempengaruhi kepuasan klien. 
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5. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Caring 

Caring merupakan aplikasi dari proses keperawatan sebagai bentuk 

kinerja yang ditampilkan oleh seorang perawat. Gibson, et.al (2006) 

mengemukakan 3 (tiga) faktor yang berpengaruh terhadap kinerja individu 

meliputi faktor individu, psikologis dan organisasi. 

1) Faktor Individu, Variabel individu dikelompokkan pada subvariabel 

kemampuan dan keterampilan, latar belakang dan demografis. Menurut 

Gibson, el.al (2006), variable kemampuan dan keterampilan adalah faktor 

penting yang bisa berpengaruh terhadap perilaku dan kinerja individu. 

Kemampuan intelektual merupakan kapasitas individu mengerjakan 

berbagai tugas dalam suatu kegiatan mental. 

2) Faktor Psikologis, Variabel ini terdiri atas sub variable sikap, komitmen dan 

motivasi. Faktor ini banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, 

pengalaman dan karakteristik demografis. Setiap orang cenderung 

mengembangkan pola motivasi tertentu. Motivasi adalah kekuatan yang 

dimiliki seseorang yang melahirkan intensitas dan ketekunan yang 

dilakukan secara sukarela. Variabel psikologis bersifat komplek dan sulit 

diukur. 

3) Faktor Organisasi,  yang bisa berpengaruh dalam perilaku caring adalah, 

sumber daya manusia, kepemimpinan, imbalan, struktur dan pekerjaan 

(Gibson, 2006). Kopelman (1986), variable imbalan akan mempengaruhi 

variable motivasi, yang pada akhirnya secara langsung mempengaruhi 

kinerja individu. 
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6. Perilaku caring Menurut Watson 

Perilaku caring dirumuskan oleh Watson (1979) ke dalam sepuluh 

faktor karatif yang disampaikan kembali menjadi clinical caritas processes 

yang memberikan arahan bagi perawat dalam menerapka perilaku caring 

(Watson, 2005). Perilaku caring perawat yang tercantum dalam sepuluh 

faktor karatif     Watson yaitu : 

1) Membentuk sistem nilai humanistic dan altruistic 

Perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan hendaknya 

menanamkan nilai-nilai humanistic dan altruistic. Perilaku ini tercermin 

dari sikap perawat dalam menghormati dan menghargai pasien dengan 

menerapkan  nilai kebaikan, empati, cinta terhadap diri dan orang lain yang 

merupakan nilai-nilai yang mendasari perilaku caring. Perawat menerapkan 

nilai-nilai cinta dan kebaikan serta ketenangan hati sesuai dengan harapan 

caring (Watson, 2005). Alligood (2010) menyebutkan bahwa seorang 

perawat berusaha untuk mengenal siapa kliennya, memberikan perhatian 

terhadap pasien, dan bagaimana seorang perawat berperilaku sesuai dengan 

keadaannya 

2) Menanamkan kepercayaan dan harapan (Instilling faith and hope) 

Perawat dalam melakukan asuhan keperawatan harus mampu 

membangkitkan kepercayaan serta optimisme pada klien sehingga mampu 

menyesuaikan diri dan optimis dengan keadaanya. Kepercayaan dan harapan 

pasien dibutuhkan pasien untuk terjadinya perubahan perilaku kearah 

peningkatkan kesehatan pasien. Kehadiran perawat yang memungkinkan 
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dan mendukung sistem kepercayaan, kesadaran diri dan harapan seorang 

pasien (Watson, 2005). 

3) Menumbuhkan kepekaan terhadap diri dan orang lain (Cultivating sensitivity 

to one’s self) 

Perawat harus mampu merasakan dan memahami segala perubahan 

yang terjadi pada dirinya dan orang lain. Perawat yang terbiasa peka terhadap 

perasaan dan kebutuhan diri sendiri akan lebih mudah merasakan kebutuhan 

dan perasaan orang lain. Menumbuhkan praktik spiritual, hubungan 

transpersonal, bekerja di luar ego, dan menjadi sensitif terhadap diri sendiri 

4)  Mengembangkan hubungan saling percaya dan membantu (Developing   

helping and trust relation) 

Membina hubungan saling percaya, jujur, dan empati dalam 

menjalin huungan interpersonal yang terapeutik dengan tujuan untuk 

menolong orang lain merupakan perilaku yang harus diterapkan seorang 

perawat. Hubungan interpersonal antara pasien dan perawat merupakan 

aktualisasi dari hubungan manusia dalam proses caring (Watson, 2007).  

5) Meningkatkan penerimaan terhadap ekspresi perasaannya.  

Perawat dapat membantu pasien untuk bersikap realistis terhadap 

pikiran dan perasaan sesuai dengan kondisi yang dialaminya (Watson dalam 

Carson, 2006). Seseorang perawat mampu mengekspesikan perasaannya dan 

merasakan perasaan orang lain serta mendorong orang lain untuk 

mengekspresikan perasaan positif dan negatif. 
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6) Menggunakan proses pemecahan masalah yang sistematis (Using creative 

problem-solving caring process) 

Perawat harus mampu mengambil keputusan secara kreatif dengan 

menggunakan metode pemecahan masalah yang ilmiah dan sistematik dalam 

menyelesaikan masalah klien. Perawat mampu menggunakan diri dan 

pengetahuannya secara kreatif sebagai bagian dari proses caring dan 

penyembuhan pasien (Watson, 2005). 

7) Meningkatkan proses pembelajaran (Promoting interpersonal teaching- 

learning) 

Perawat dalam memerikan asuhan keperawatan harus memberikan 

pengajaran dan pendidikan kesehatan kepada klien dalam upaya promosi 

kesehatan. Salah satu peran perawat adalah sebagai educator atau pendidik. 

Peran ini merupakan peran perawat dalam meningkatan pengetahuan pasien 

dan keluarga agar dapat meningkatkan kesehatannya (Watson, 2005). 

8) Menyediakan lingkungan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang suportif, 

protektif dan korektif (Providing a supportive, protective, or corrective 

mental-phisical sociocultural & spiritual environtment) 

 Perawat menciptakan lingkungan yang dapat mendukung 

peningkatan kesehatan dan kesejahteraan klien. Hal ini merupakan salah satu 

langkah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan komprehensif. 

Lingkungan yang mendukung proses penyembuhan dapat mengakibatkan 

terciptanya kecantikan, kenyamanan, peningkatan martabat dan perdamaian. 

Perilaku yang dapat ditunjukkan oleh seorang perawat dengan memberikan 
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privasi, keamanan, kebersihan dan memberikan lingkungan yang nyaman 

bagi pasien (Watson, 2005). 

9)  Membantu kebutuhan dasar manusia (assisting with the gratification of 

human needs) 

Membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia melalui 

berbagai bentuk intervensi yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, belas 

kasih, dan kemurahan/kebaikan hati. Perawat membantu pemenuhan 

kebutuhan dasar   manusia sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan 

secara fisik dan psikologis, serta timbulnya semangat untuk sembuh (Watson, 

2005). 

10) Menghargai kekuatan eksistensial, fenomenologi dan spiritual (allowing for 

existential-phenomenologic forces) 

Perawat meningkatkan dimensi spiritual pasien. Perawat memberi 

kesempatan dan mendorong klien untuk menunjukkan kemampuan, kekuatan 

yang dimiliki, membantu pasien dalam menentukan coping yang efektif 

dalam  menghadapi masalahnya, serta menemukan makna dari kehidupannya 

(Watson, 2005). 

7. Pengukuran Perilaku Caring 

Perilaku caring perawat dapat diukur melalui persepsi pasien 

sehingga dapat memberikan hasil yang lebih sensitive karena pasien 

menerima langsung perilaku tindakan perawat termasuk perilaku caring. 

Beberapa alat ukur formal yang bisa mengukur perilaku caring perawat 

berdasarkan persepsi pasien antara lain: 
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a. CBI (caring behaviors inventory) dikembangkan berdasarkan teori Watson 

dan menggunakan 4 aspek caring terdiri dari 10 faktor karatif. Alat ukur ini 

menggunakan skala Likert (6 poin) yang merefleksikan derajat perilaku 

caring menurut persepsi perawat. CBI-24 dikembangkan oleh Watson 

(1979) dan diujicobakan untuk mengetahui perilaku caring . CBI-24 memiliki 

24 pernyataan mengenai perilaku caring dalam memerikan asuhan 

keperawatan 

b. Caring behaviors assement tool (CBA) di laporkan sebagai salah satu alat 

ukur pertama yang dikembangkan untuk mengkaji caring. CBA 

dikembangkan berdasarkan teori Watson dan menggunakan 10 faktor karatif. 

CBA  terdiri  dari 63 perilaku caring perawat yang dikelompokkan menjadi  

7  subskala  yang disesuaikan 10 faktor karatif Watson. Tiga factor karatif 

pertama di kelompokkan menjadi satu subskala. Enam fakor karatif lainnya 

mewakili semua aspek dari caring. Alat ukur ini menggunakan skala likert (5 

poin) yang merefleksikan derajat perilaku caring menurut persepsi pasien. 

Validitas dan relibilitas alat ukur ini telah diuji oleh beberapa ahli 

beradasarkan teori Watson. 

c. Caring  Asessment tools (CAT) dikembangkan oleh Duffy (1993) dalam 

Watson, 2008. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada pasien 

500 pasien dirumah sakit. Kerangka konsep item kuesioner berdasarkan teori 

Watson mengenai caring yaitu terdiri dari 10 faktor carative. SAT 

dikembangkan oleh Duffy ke versi CAT-edu yang didesain menggunakan 

Pendidikan keperawatan dengan sampel 71 siswa keperawatan program 
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sarjana Magister. Validasi isi telah diriview dalam diskusi panel dari perawat 

senior. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur persepsi pasien terhadap 

perilaku caring perawat. CAT dirancang untuk dapat mengeksplorasi 

pengalaman pasien mengenai perilaku caring perawat setelah berinteraksi 

minimal 24 jam setelah pasien masuk ke ruang perawatan. Semakin tinggi 

penilaian dari item caring semakin baik tingkatan perilaku caring perawat. 

Nilai dari Caring Assesment Tools dapat memberikan gambaran mengenai 

tingkatan perilaku caring perawat dalam memberikan pelayanan 

keperawatan. Setiap item dari Caring Asssment Tools menghitung tingkat 

caring perawat sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan 

keterampilan perawat dan membuat perubahan dalam asuhan keperawatan 

kepada pasien (Kusmiran, 2017). 

d. Caring behavior checklist (CBC) dan client perception of caring (CPC) 

dikembangkan oleh Mc Daniel dengan dua jenis pengukuran yaitu 

membedakan caring for dan caring about. CBC didesai untuk mengukur ada 

tidaknya perilaku caring (observasi) sedangkan CP merupakan kuesionar 

yang mengukur respon pasien terhadap perilaku caring perawat. Dua alat ini 

digunakan bersama- sama untuk melihat proses caring. 

e. Caring Profesionel Scale (CP) dikembangkan oleh (Swanson 7 Primack, 

2017) dengan menggunakan teori caring Swanson (suatumiddle range theory 

yang dikembangkan berdasarkan penelitian pada 185 ibu yang mengalami 

keguguran). CPS terdiri dari dua subskala analitik yaitu Compassionate 

Header dan Competent Prastitioner, yang berasal dari 5 komponen caring 
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Swanson yaitu mengetahui keberadaan, melakukan Tindakan, menampukan 

dan mempertahankan kepercayaan. 

f. Caring for survey (CFS) merupakan alat ukur terbaru yang menguji hubungan 

caring dan cinta universal (caritas). Caritas merupakan pandangan terbaru 

Watson tentang caring (Kusnanto, 2019). 

B. Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Caring 

1. Faktor Individu 

a. Defenisi Karakteristik Individu  

Karakteristik individu adalah salah satu faktor motivasi dari faktor 

yang mempengaruhi tingkat motivasi seseorang. Karakteristik individu 

mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktifitas dan perilaku untuk 

memuaskan kebutuhannya. Sujak mengemukakan bahwa karakteristik 

individu yang berbeda-beda, meliputi kebutuhan, nilai sikap, dan minat. 

Perbedaan tersebut akan dibawa oleh individu ke dalam dunia kerja sehingga 

motivasi setiap individu akan bervariasi dan dalam karakteristik ini, dan oleh 

karena itu motivasi mereka akan berbeda. Seorang individu mungkin akan 

menginginkan prestise dan dengan demikian orang tersebut dimotivasi oleh 

sebuah pekerjaan yang mengesankan. Individu yang lain mungkin 

menginginkan uang, dengan demikian dimotivasi (Iskandar 2017). 

b. Indikator Karakteristik Individu 

Menurut Sahrul Bustomi 2015, menyebutkan bahwa setiap orang 

mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda 

satu sama lain. perbedaan ini akan terbawa dalam dunia kerja, yang akan 
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menyebabkan kepuasan satu orang dengan yang lain berbeda pula, meskipun 

bekerja ditempat yang sama. Sahrul Bustomi meyebutkan indikator 

Karakteristik individu meliputi, kemampuan, nilai, sikap, minat. 

a) Kemampuan (ability). Kemampuan (ability) adalah kapasitas seseorang 

individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Dengan 

kata lain bahwa kemampuan (ability) merupakan fungsi dari pengetahuan 

(knowledge) dan keterampilan (skill).  

b) Nilai (Value). Nilai seseorang didasarkan pada pekerjaan uang memuaskan, 

dapat dinikmati, hubungan dengan orang-orang, pengembangan intelektual 

dan waktu untuk keluarga. 

c) Sikap (attitude). Sikap adalah pernyataan evaluative baik yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau 

peristiwa. Dalam penelitian ini sikap akan difokuskan bagaimana seseorang 

merasakan atas pekerjaan, kelompok kerja, penyedia dan organisasi.  

d) Minat (interest). Minat (interest) adalah sikap yang membuat orang senang 

akan objek situasi atau ide-ide tertentu. Hal ini diikuti oleh perasaan senang 

dan kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi itu. Pola-pola minat 

seseorang merupakan salah satu faktor yang menentukan kesesuaian orang 

dengan pekerjaannya. Minat orang terhadap jenis pekerjaan pun berbeda-

beda. 
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c. Faktor-Faktor Karakteristik Individu  

 Karakteristik individu merupakan ciri-ciri yang paling di 

identifikasi dari seorang pekerja. Faktor-faktor yang ada di dalam 

karakteristik individu menurut Robbins dalam Setiawan (2013:57) terdiri dari 

usia, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan dan masa kerja di 

dalam perusahaan. 

Faktor-faktor di atas menurut Robbins akan dijelaskan sebagai 

berikut, seorang pegawai yang mempunyai usia bertambah tua akan 

mempunyai komitmen tinggi terhadap perusahaan, karena usia yang 

bertambah tua membuat pegawai mengalami kesulitan ataupun tidak mudah 

mendapatkan pekerjaan yang lain (Robbins & Judge, 2008: 63). 

Manusia dibedakan menjadi dua jenis kelamin atau gender yaitu 

wanita dan pria yang dapat menentukan kemajuan perusahaan. Menurut 

Robbins dalam Setiawan (2013: 58) pria dan wanita tidak memiliki perbedaan 

dalam memecahkan suatu masalah, keterampilan menganalisis, motivasi, 

dorongan kompetitif , sosiabilitas atau kemampuan belajar. 

Pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek tingkat 

pendidikan tenaga kerja, sebab tingkat pendidikan sangat erat hubungannya 

dengan peningkatan kinerja karyawan (Fathoni, 2009: 148). Hal ini 

mengingat bahwa tenaga kerja yang berpendidikan lebih tinggi akan memiliki 

wawasan yang lebih luas, sehingga akan mendorong seseorang melakuakan 

tindakan yang lebih dalam kerjanya. 
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Robbins dalam Setiawan (2013: 58) mengatakan peningkatan 

tanggung jawab di dalam suatu pekerjaan menjadi sangat penting dan 

berharga karena status perkawinan. Sedangkan masa kerja merupakan 

variabel yang penting dalam menjelaskan keluar masuknya karyawan, 

menurut Robbins & Judge (2008: 30) mengatakan bahwa seseorang yang 

telah lama bekerja di suatu tempat, kemungkinan mengundurkan diri sangat 

sedikit. 

Seperti yang dikatakan Yolanda, Ranita, Idris, & Nurismilida (2018: 

414), menyatakan bahwa anggapan negatif tentang usia seorang karyawan 

yang semakin tua semakin besar nilai absen karyawannya, jika karyawan 

tersebut memiliki penyakit usia tua yang membutuhkan waktu penyembuhan 

yang lama dibandingkan dengan karyawan berusia muda. Sedangkan menurut 

(Yusdi, 2010: 10) mengemukakan bahwa faktor yang dapat mendukung 

kinerja karyawan yaitu karakteristik karyawan diantaranya kemampuan, 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasi. 

Karakteristik individu merupakan ciri antara satu dengan yang lain 

masing-masing individu memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda, 

menurut Husein (2011: 36) mengatakan bahwa faktor karateristik individu 

terdiri dari kemampuan intelektual dan kemampuan fisik yang secara 

menyeluruh dimiliki oleh kemampuan individu, dan sikap yang dimiliki 

seseorang untuk merespon terhadap seseorang yang ada di lingkungan dengan 

cara negatif ataupun positif. Juga keahlian yang berhubungan dengan fisik 
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untuk melaksanakan suatu tugas terdiri dari stamina, koordinasi tubuh serta 

kelenturan tubuh.  

Beberapa faktor-faktor karakteristik individu yang ada diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status 

perkawinan dan masa kerja mempunyai pengaruh dalam pembentukan 

karakteristik individu yang dimiliki setiap karyawan di dalam sebuah 

perusahaan. 

C. Tinjauan Umum Tentang Perawat  

1.  Sejarah Keperawatan  

Di Indonesia pendidikan keperawatan telah berkembang sebelum 

Indonesia merdeka diawali dengan berdirinya sekolah perawat pertama yang 

didirikan di Rumah Sakit PGI Cikini pada tahun 1916. Sekolah perawat 

diselenggarakan dengan mengandalkan para perawat dari Belanda dan 

beberapa dokter sebagai pendidik. Para siswa perawat diajari teori tentang 

merawat yang kemudian diimplementasikan langsung ke dalam praktik pada 

waktu yang bersamaan. Beberapa waktu kemudian, perkembangan 

pendidikan keperawatan berkembang ke beberapa kota seperti Surabaya, 

Medan dan Jakarta.  

Pendidikan yang ada  umumnya dikelola oleh perawat Belanda yang 

saat itu ditugaskan di rumah sakit tersebut, bahkan sampai tahun 1990an 

pendidikan keperawatan di St. Vincentius a Paulo Surabaya dan di Rumah 

Sakit Katolik Surabaya masih ada beberapa perawat dari Belanda. Pada saat 

itu syarat masuk menjadi seorang siswa perawat harus memiliki ijazah 
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MULO, pendidikan setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

sistem pendidikan Belanda. Sistem pembelajaran yang diterapkan setiap hari 

adalah pembelajaran  teori dan praktik.  Semua siswa perawat tinggal di 

asrama selama sekolah. Sekolah menciptakan calon seorang perawat yang 

sangat terampil dan memiliki disiplin yang tinggi (Kusnanto, 2019). 

Pada saat yang sama keperawatan di Indonesia mulai berkembang 

dari suatu pekerjaan sederhana tanpa konsep yang jelas dan cenderung  

berorientasi pada tugas semata (task oriented), menjadi suatu profesi yang 

memiliki landasan keilmuan yang jelas, menggunakan keterampilan berfikir 

kritis dan menerapkan perilaku “caring”. Asuhan Keperawatan pada awalnya 

berfokus pada penyakit beralih menjadi lebih berfokus pada respons klien 

terhadap penyakitnya, sehingga perlu adanya jenis tenaga perawat 

berpendidikan lebih tinggi untuk meningkatkan mutu pelayanan Keperawatan 

(Kusnanto, 2019). 

2. Pengertian Perawat  

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi 

keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh 

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(Kemenkes RI, 2019). 

Perawat adalah orang yang mengasuh dan merawat orang lain yang 

mengalami masalah kesehatan. Namun pada perkembangannya, definisi 

perawat semakin meluas. Kini, pengertian perawat merujuk pada posisinya 

sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada 
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masyarakat secara profesional. Perawat merupakan tenaga profesional 

mempunyai kemampuan, tanggung jawab, dan kewenangan dalam 

melaksanakan dan/atau memberikan perawatan kepada pasien yang 

mengalami masalah kesehatan (Rifiani & Sulihandari, 2013). 

3. Jenis-jenis perawat  

Perawat terdiri dari:  

a. Perawat advokasi 

Perawat advokasi adadalh perawat lulusan Pendidikan vokasi keperawatan 

paling rendah. 

b. Perawat profesi 

Perawat profesi adalah perawat lulusan Pendidikan professional keperawatan 

yang merupakan program profesi keperawatan dan program spesialis 

keperawatan.  

Perawat profesi terdidi dari:  

a. Ners 

Merupakan perawat lulusan program profesi keperawatan yang mempunyai 

keahlian khusus dalam asuhan keperawatan. 

b. Ners Spesialis 

Merupakan perawat lulusan program spesialis keperawatan yang mempunyai 

keahlian khusus dalam asuhan keperawatan.  
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4. Fungsi Perawat  

Fungsi utama perawat adalah membantu pasien/klien baik dalam 

kondisi sakit maupun sehat, untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui 

layanan keperawatan. Dalam menjalankan perannya, perawat akan 

melaksanakan berbagai fungsi yaitu: fungsi independen, fungsi dependen, 

dan fungsi interdependen, dijelaskan sebagai berikut (Rifiani & Sulihandari, 

2013): 

a. Fungsi Independen 

Fungsi independen merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada 

orang lain, dimana perawat dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara 

sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar manusia. 

b. Fungsi Dependen 

Fungsi dependen merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan 

kegiatannya atas pesan atau instruksi dari perawat lain.  

c. Fungsi Interdependen  

Fungsi interdependen merupakan fungsi yang dilakukan dalam kelompok tim 

yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan lain. 

5. Praktik Keperawatan Mandiri 

Praktik Keperawatan Mandiri merupakan  praktik yang dapat 

dilakukan oleh perawat secara  perorangan atau  berkelompok di tempat 

praktik mandiri di luar fasilitas pelayanan  kesehatan, baik rumah sakit, klinik 

ataupun yang lainnya. Praktik meperawatan mandiri dapat dilakukan dengan 
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memberikan asuhan keperawatan yang bertujuan untuk memandirikan klien 

yang membutuhkan bantuan karena ketidaktahuan, ketidakmampuan dan 

ketidakmauan dalam  memenuhi kebutuhan dasar dan merawat dirinya, 

sebagai contoh misalnya seorang penderita diabetes mellitus, seharusnya 

dapat memahami penyakit yang sedang dideritanya, memahami diet yang 

harus dikonsumsi, memahami aktivitas yang harus dilakukan, memahami  

obat yang harus dikonsumsi, mampu mengelola stress yang dialaminya, serta 

dapat mencegah timbulnya komplikasi akibat diabetes mellitus (Kusnanto, 

2019).  

Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan Mandiri Perawat 

harus berpegang teguh pada azas yang sudah menjadi ketentuan untuk praktik 

profesional, antara lain (Kusnanto, 2019). 

a. Azas Perikemanusiaan  

Praktik Keperawatan Mandiri harus dilandasi nilai-nilai 

perikemanusiaan yaitu harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan 

hak asasi manusia serta harkat dan martabat dari setiap warga Negara dan 

penduduk tanpa deskriminasi suku, bangsa, agama, status sosial, status 

ekonomi, gender dan ras. 

b. Azas Nilai Ilmiah  

Dalam menjalankan Praktik Keperawatan Mandiri harus 

berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat baik melalui 

pendidikan tinggi keperawatan maupun pendidikan keperawatan 
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berkelanjutan, lebih lebih pada era seperti sekarang ini, perkembangan IT 

sudah sangat cepat dan modern. 

c. Azas Etika dan Profesionalitas 

Seorang perawat dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan 

Mandiri harus berlandaskan etika profesi dan sikap professional serta selalu 

mematuhi etika pelayanan yang sudah ditetapkan. 

d. Azas Manfaat 

Dalam penyelenggaraan Praktik Keperawatan Mandiri tentunya 

harus memberikan faedah atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

kemanusiaan, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat secara luas. 

e. Azas Keadilan 

Dalam penyelenggaraan Praktik Keperawatan Mandiri, Perawat 

harus cakap dalam memberikan pelayanan yang merata, terjangkau, 

berkualitas, dan tidak deskriminatif.  

f. Azas Perlindungan Kesehatan 

Dalam penyelenggaraan Praktik Keperawatan Mandiri, Perawat 

harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi 

dan penerima pelayanan kesehatan, pengaturan praktik keperawatan mandiri 

harus memberikan perlindungan yang sebesarbesarnya bagi perawat dan 

masyarakat. Resiko mungkin ada pada saat pemberian layanan, namun harus 

dapat diantisipasi dan diprediksi.  
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g. Keselamatan Klien 

Seorang perawat professional dalam menyelenggarakan Praktik 

Keperawatan Mandiri harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan klien. 

6. Hak dan Kewajiban Perawat 

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang 

profesional Perawat memiliki hak dan kewajiban yang jelas, hal ini diatur 

dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, pada Pasal 

36 : 

a) Perawat berhak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan 

tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur 

operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;   

b) Perawat berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien 

dan/atau keluarganya.  

c) Perawat berhak menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah 

diberikan;   

d) Perawat berhak menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan 

dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur 

operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Perawat 

berhak memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar. 

Sedangkan kewajiban Perawat dalam melaksanakan Praktik 

Keperawatan antara lain (Kusnanto, 2019): 
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a) Perawat berkewajiban melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan 

Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;   

b) Perawat berkewajiban memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan 

kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur 

operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  

c) Perawat berkewajiban merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada 

Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup 

dan tingkat kompetensinya;   

d) Perawat berkewajiban mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai 

dengan standar yang yang telah ditetapkan. 

7. Organisasi Profesi Perawat  

Organisasi Profesi Perawat yang dikenal dengan Persatuan Perawat 

nasional Indonesia (PPNI) didirikan sejak tahun 1974 sebagai satu wadah 

yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum.  PPNI 

bertujuan untuk :   

a) Meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, 

martabat, dan etika profesi perawat. 

b) Mempersatukan serta memberdayakan Perawat di seluruh Indonesia dalam 

rangka menunjang pembangunan kesehatan.    

PPNI berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembang, dan 

pengawas Keperawatan di Indonesia. PPNI berlokasi di ibukota negara 
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Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di daerah yang dikenal 

dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPW) (Kusnanto, 2019). 

8. Mutu Pelayanan Keperawatan 

Mutu Pelayanan Keperawatan merupakan suatu proses kegiatan 

yang dilaksanakan oleh perawat dalam memenuhi kebutuhan pasien 

kebutuhan biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual pasien (Suarli & 

Bahtiar, 2019). 

Asmuji (2012) mutu pelayanan keperawatan merupakan suatu 

pelayanan yang menggambarkan produk dari pelayanan keperawatan itu 

sendiri, meliputi pelayanan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual sesuai 

standar keperawatan. 

Mutu pelayanan keperawatan mengacu pada 5 dimensi kualitas 

pelayanan yaitu, reability, tangibles, assurance, responsiveness, dan empathy 

(Bauk et al., 2013). 

Keandalan (Reliability) berkaitan dengan kemampuan  perawat 

dalam memberikan pelayanan keperawatan yang terstandar, terpercaya dan 

akurat. Kinerja harus sesuai dengan  harapan pelanggan tanpa   kesalahan. 

Bukti Fisik (Tangibles) berkaitan dengan fasilitas fisik, perlengkapan, 

personil, dan sarana komunikasi yang harus disediakan dalam memberikan 

pelayanan keperawatan. Kesiapan sarana dan fasilitas fisik yang dapat 

langsung dirasakan oleh pasien. Jaminan (Assurance) berkaitan dengan 

pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki 

perawat, bebas sari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Daya tangkap 
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(Responssiveness), berkaitan kemampuan perawat dalam membantu pasien 

dalam memberikan pelayanan yang tepat. Empati (Empathy) berkaitan 

dengan kemudahan peawat dalam melakukan hubungan interpesonal, 

komunikasi yang baik dan efektif, perhatian pribadi, dan memahami 

kebutuhan pasien. Perawat harus memahami masalah yang dihadapi pasien 

dan bertindak untuk kepentingan pasien, serta memberikan perhatian personal 

kepada pasien (Kusnanto, 2019).  

Kepuasan pasien merupakan kunci penting dalam upaya 

meningkatkan quality of care dalam pelayanan kesehatan, health care 

provider perlu menyadari bahwa keuntungan utama sistem pelayanan 

kesehatan adalah pasien. Pasien yang puas terhadap pelayanan yang 

diterimanya akan merasa nyaman selama menjalani perawatan di rumah sakit 

dan akan kembali pada saat membutuhkan pelayanan lagi serta akan 

merekomendasikan kepada orang lain (Kusnanto, 2019). 

Indikator mutu dalam pelayanan keperawatan antara lain terkait 

dengan keselamatan, efektivitas dan perhatian dalam pelayanan keperawatan, 

yaitu (Kusnanto, 2019):   

a) Safrty : Terkait kegagalan penyelamatan pasien, resiko jatuh dan kejadian 

dekubitus.   

b) Effectiveness : Pola dan level perawat, berkaitan dengan kepuasan perawat 

yang dikaitkan dengan persepsi perawat terhadap lingkungan kerja.  

c) Compassion : Pengalaman pasien selama dirawat terutama terkait pengalaman 

pasien dalam komunikasi. 
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D. Tinjauan Integrasi 

Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara 

agama, jiwa, akal, jasmani, harta, dan keturunannya. Setidaknya tiga dari 

yang disebut di atas berkaitan dengan kesehatan. Tidak heran jika ditemukan 

bahwa Islam amat kaya tentang tuntunan kesehatan. Kesehatan merupakan 

unsur yang penting di dalam kehidupan, Islam pun memberikan penjelasan-

penjelasan lewat Al-Quran maupun hadits yang berkaitan tentang pentingnya 

kesehatan. Sehat dan sakit bagi seorang muslim bisa dipandang sebagai ujian 

atau kifarat bagi dosa-dosa yang telah dilakukan, dan semua yang terjadi tidak 

luput dari kehendak Allah swt. Dokter, perawat, petugas kesehatan, obat, dan 

pihak lainnya hanyalah perantara (instrument) bagi kesembuhan dari Allah. 

Sehingga dalam mencari kesembuhan pun harus dengan cara-cara yang 

diridhai Allah swt, karena hakikat kesembuhan adalah dari Allah swt. 

Allah swt Berfirman dalam Qur’an Surah An-Nahl/90:16 

سَانِ  بِال عَد لِ  يَأ مُرُ  اٰللَ  اِنَّ  ح  ِ بٰى ذِى وَايِ تاَۤئِ  وَالْ  شَاۤءِ  عَنِ  وَينَ هٰى ال قرُ  وَال مُن كَرِ  ال فَح   

نَ  لعََلَّكُم   يعَِظُكُم   وَال بغَ يِ  تذَكََّرُو   

Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil 

dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Kemenag RI Al-Qur’an  

Terjemahnya 2019).  

(Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil) bertauhid atau 

berlaku adil dengan sesungguhnya (dan berbuat kebaikan) menunaikan fardu-
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fardu, atau hendaknya kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-

Nya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis (memberi) bantuan 

(kepada kamum kebarat) keluarga mereka disebutkan secara khusus disini, 

sebagai pertanda bahwa mereka harus dipertingkatkan terlebih dahulu (dan 

Allah melarang dari perbuatan keji) yakni zina (dan kemungkaran) menurut 

hukum syariat, yaitu berubah perbuatan perbuatn kekafiran dan kemiskinan 

(dan permusuhan) menganiaya orang lain. Lafal al-baghyu disebutkan di sini 

secara khusus sebagai pertanda, bahwa ia harus lebih dijahui dan demikian 

pula halnya dengan penyebutan lafal al-fahsyah (Dia memberi Pelajaran 

kepada kalian) melalui perintah dan laranganya (agar kalian dapat mengambil 

pelajaran) mengambil pelajaran dari hal tersebut. Di dalam lafal 

tadzaakkaruuna menurut bentuk asalnya ialah huruf ta-nya didgamkan 

kepada huruf dzal. Didalam kitab Al-Mustadzrak disebutkan suatu Riwayat 

yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan, bahwa ayat ini 

yakni ayat 90 surah An-nahl, adalah ayang yang paling padat mengandung 

ajuran melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan didalam Al-Qur’an. 

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Al-Qur’an adalah penjelasan, 

petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada 

Allah. Ayat ini kemudian mengiringinya dengan petunjuk-petunjuk dalam 

Al-Qur’an bagi mereka. Petunjuk pertama adalah perintah untuk berlaku adil 

dan berbuat kebajikan. Allah menyatakan, “Sesungguhnya Allah selalu 

menyuruh semua hamba-Nya untuk berlaku adil dalam ucapan, sikap, 

tindakan, dan perbuatan mereka, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, 
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dan Dia juga memerintahkan mereka;berbuat kebajikan, yakni perbuatan 

yang melebihi perbuatan adil;;memberi bantuan;apa pun yang mampu 

diberikan, baik materi maupun nonmateri secara tulus dan ikhlas,;kepada 

kerabat, yakni keluarga dekat, keluarga jauh, bahkan siapa pun.;Dan;selain 

itu, Dia melarang semua hamba-Nya melakukan perbuatan keji yang tercela 

dalam pandangan agama, seperti berzina dan membunuh; melakukan 

kemungkaran;yaitu hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam adat 

kebiasaan dan agama dan melakukan;permusuhan;dengan sesama yang 

diakibatkan penzaliman dan penganiayaan. Melalui perintah dan larangan in 

dia memberi pengajaran;dan tuntunan;kepadamu;tentang hal-hal yang terkait 

dengan kebajikan dan kemungkaran;agar kamu dapat mengambil 

pelajaran;yang berharga.” 

Tafsir Qur'an surah Asy-Syu’ara dinamakan Asy-Syu’ara  yang 

artinya penyair diambil dari lafaz Asy-Syu’ara pada ayat 224, bagian terakhir 

surah ini yang bermakna musyawarah. Dalam surah ini, Allah secara khusus 

menyebutkan sifat dan kedudukan para penyair yang jauh berbeda dengan 

para Rasul. Kandungan dari surah Asy-Syu’ara di antaranya menjelaskan 

tentang jaminan Allah akan kemenangan perjuangan para rasul dan 

keselamatan mereka, hukum keharusan memenuhi timbangan dan takaran, 

larangan menggubah syair yang berisi penghinaan kepada seseorang, 

menjelaskan khurafat dan dusta, serta menceritakan beberapa kisah Nabi. 

Tafsir surah Al-Kahf Kandungan surah Al-Kahfi yang pertama dapat 

diilhami dari cerita tentang Ashabul Kahfi. Kisah tentang Ashabul Kahfi 
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tercatat pada ayat 1-26. Surah Al-Kahfi meceritakan tentang kisah Ashabul 

Kahfi atau para penghuni gua. Ashabul Kahfi adalah kisah tujuh pemuda 

bersama seekor anjing yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua. Tujuh 

pemuda ini menolak menyembah berhala sesuai dengan perintah rajanya, 

bahkan mengutarakannya di depan sang raja. Ketujuh pemuda ini kemudian 

dikejar untuk disiksa. Mereka kemudian kabur hingga ke pegunungan 

Nikhayus dan bersembunyi di dalam gua. Di dalam gua itu, para pemuda dan 

anjing itu tertidur. Mereka baru bangun 309 tahun kemudian. Kisah ini 

menunjukkan bahwa kandungan surah Al-Kahfi menjelaskan tentang 

kekuasaan Allah SWT yang dapat memberi daya hidup kepada yang 

dikehendaki-Nya di luar hukum kebiasaan. Kandungan surah Al-Kahfi 

tentang betapa mulianya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. 

Kandungan surah Al-Kahfi menunjukkan bagaimana perbuatan orang-orang 

beriman membawa kepada kebahagiaan surgawi, sedangkan perbuatan 

orang-orang kafir dan ingkar kepada Allah hanya membawa kekecewaan dan 

kegagalan. Di sini umat Islam diperkenalkan kepada dua orang. Salah satunya 

adalah seorang mukmin yang mensyukuri apapun yang telah diberikan Allah 

kepadanya, sedangkan yang lain telah diberi kekayaan yang melimpah tetapi 

mengembangkan kesombongan dan rasa berhak atas orang-orang yang 

kekurangan kekayaan tersebut. Kandungan surah Al-Kahfi dalam kisah ini 

menunjukkan fakta bahwa Allah telah menyediakan kesuksesan dan berkah 

sejati bagi mereka yang berserah diri kepada-Nya dan mengabdi kepada-Nya. 

Sebaliknya, mereka yang mengabaikan otoritas Allah atas mereka akan 
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tertipu oleh jebakan dunia ini dan menjadi terobsesi dengannya. Namun, 

mereka akan menemukan bahwa kesenangan seperti itu hanya akan 

berlangsung sebentar setelah itu akan diambil dari mereka dan diganti dengan 

siksaan di akhirat.  

Hadist Nabi tentang kelembutan 

رفيق الله إن» : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال :قالت عنها الله رضي عائشة عن  

الرفق يحب رفيق الله إن» :قال وسلم عليه الله صلى النبي أن وعنها .«كله الأمر في الرفق يحب ، 

سواه ما على يعطي لْ وما العنف، على يعطي لْ ما الرفق، على ويعطي ».   

[مسلم رواه :الثاني الحديث .عليه متفق :الأول الحديث] – [صحيح]  

Artinya : Dari Aisyah -raḍiyallāhu ‘anha- berkata, Rasulullah -

ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, “Sesungguhnya Allah Mahalembut 

dan menyukai kelembutan dalam segala hal.” Dari Aisyah juga, bahwasanya 

Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, “Sesungguhnya Allah Maha 

lembut dan menyukai kelembutan, Dia memberi pada kelembutan apa yang 

tak diberikan pada kekasaran dan apa yang tidak diberikan pada selainnya.  

Sesungguhnya Allah Mahalembut, menyukai semua urusan yang 

(dilakukan) dengan lemah lembut dan mencintai hamba-Nya yang lembut 

dengan akhlaknya, ramah dan pandai bergaul. Ia memberikan pahala 

kelembutan itu tidak sama dengan pahala atas urusan yang dilakukan secara 

kasar dan keras. Dia Maha lembut dalam segala urusan. Ini adalah akhlak 

agung dan dicintai oleh Allah -Subḥānahu wa Ta’ālā- . Maka seharusnya 

seorang muslim selalu berhias diri dengannya 
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E. Kerangka Teori  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

Faktor yang berhubungan 

dengan perilaku caring 

perawat  

Faktor Individu  

- Usia 

- Pendidikan Terakhir 

- Lama kerja  

Faktor organisasi 

- Imbalan 

-Sumber daya 

-Kepemimpinan 

-Struktur organisasi 

-Beban kerja 

Faktor psikologis 

-Presepsi 

-Sikap 

-Kepribadian 

-Motivasi 

Gibson  

Perilaku caring Perawat 

- Humanistic and altruistic 

- Instiling faith and hope  

- Promoting  

- Develoving helping and trust 

- Providing environtment 

- Cultivating sensitivity to 

one’s self  

- Using problem-solving 

caring process 

- Promoting interpersonal 

teaching-learing 

- Assisting with the 

grafictacion of humanneeds 

- Allowing for exitencial  

- Providing a 

supportive,protective  

Watshon 2005 

 

Watson 2005. 
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F. Kerangka Konsep  

 

Variable Independen    Variabel Dependen 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

         Dengannya. ariabel yang diteliti 

(Independen) 

 

 Variable Terkait (Dependen) 

 

    

 Penghubung antar variable  

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

 

 

 Perilaku caring Perawat 

- Humanistic and altruistic 

- Instiling faith and hope  

- Promoting  

- Develoving helping and trust 

- Providing environtment 

- Cultivating sensitivity to 

one’s self  

- Using problem-solving 

caring process 

- Promoting interpersonal 

teaching-learing 

- Assisting with the 

grafictacion of humanneeds 

- Allowing for exitencial  

- Providing a 

supportive,protective  

 

Watson 2005. 

Faktor Individu 

-Usia 

-Lama Kerja 

-Pendidikan 

terakhir 



57 

 

 
 

G. Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.3 Alur Penelitan 

 

 

Pengambilan surat izin  

meneliti 

Pengambilan data populasi 

perawat pelaksana diruang 

RSUD Labuang Baji 

Menentukan Sampling 

(Total Sampling) 

 

Pengambilan data : 

(Kuesioner) 

 

Variabel Independen 

 

Faktor Individu 

 

Variabel Dependen 

Perilaku Caring Perawat 

Analisis univariat: Mendeskripsikan masing-

masing variabel.  

Bivariat: Untuk Mengetahui Hubungan Variabel 

Penyajian hasil 

Kesimpulan dan Saran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian   

Dalam penelitian ini desain yang digunakan adalah metode 

kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Pengukuran dilakukan secara 

bersamaan kemudian dianalisa kolerasi dari variable independent (faktor 

individu) terhadap variable dependen (perilaku caring perawat) tersebut 

(Mertha, 2020).  

B. Populasi dan Sampel  

1) Populasi  

Menurut Sugiyono (2018), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi target pada penelitian ini adalah 

seluruh perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 

Makassar dengan jumlah populasi 288. 

2) Sampel 

Menurut Sugiyono (2018), sampel merupakan bagian dari populasi 

yang menjadi sumber data dalam penelitian, yang mana adalah merupakan 

bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Cluster Random 

Sampling merupakan teknik sampling, daerah yang digunakan untuk 
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menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. 

Berikut rumus untung mengetahui jumlah sample. 

Sample Size : S= x².N.P.Q 

  d² (N-1) + x².P.Q 

  S: Jumlah sampel  

  x²: kuadrat (3,841) 

  N: Jumlah populasi 

  P: Peluang benar (0,5) 

  Q: Peluang salah (0,5) 

  d: Perbedaan rata-rata sampel (0,5) 

S: 3,841.192.0,25 

0,05² (192-1) + 3,841.0,25 

= 184,368 

   0,4775 + 0,960 25 

= 184,368 

   1,43775 

= 128,233 

= 128 Sampel  

C. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1) Lokasi  

Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 

2) Waktu  

Penelitian Ini dilaksanakan pada bulan Juli-agustus 2023  
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D.  Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian ini instrument yang digunakan berupa kuesioner 

yang berisikan pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Penelitian ini 

menggunakan skala guttman dan skala likert. Skala guttman ini dengan 

pernyataan tentang perilaku caring perawat, responden diminta mengisi 

pertanyaan dalam skala nominal berbentuk verbal dalam jumlah kategori 

tertentu. Adapun perumusan penentuan kriteria objektifnya sebagai berikut : 

1. Untuk Faktor Individu yang diteliti dalam penelitian ini meliputi data 

demografis dan latar belakang. Demografi dan latar belakang merupakan 

informasi dasar dari responden, yaitu perawat pelaksana. Faktor demografi 

dan latar belakang yang diteliti meliputi usia, jenis kelamin, status 

pernikahan, pendidikan, dan lama kerja dari perawat. .(Rifaldi Zulkarnaen 

2017). 

2. Untuk perilaku Caring digunakan dalam penelitian ini. CBI dikembangkan 

berdasarkan teori Watson dan menggunakan 4 aspek caring terdiri dari 10 

faktor karatif. Alat ukur ini menggunakan skala Likert (6 poin) yang 

merefleksikan derajat perilaku caring menurut persepsi perawat. CBI-24 

dikembangkan oleh Watson (1979) dan diujicobakan untuk mengetahui 

perilaku caring . CBI-24 memiliki 24 pernyataan mengenai perilaku caring 

dalam memerikan asuhan keperawatan (Rifaldi Zulkarnaen 2017). 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Kuesioner Perilaku Caring 

Variabel Parameter Favorable Unfavorable Total 
Dependen 

:Perilaku 

caring 

humanistic and altruistic 1,2,3 - 3 
Instilling faith and hope 4,5 - 2 
Cultivating sensitivity to one’s 

self 
6,7, 8 - 3 

 Developing helping and trust 

relation 
9,10 - 2 

 expression of feeling, 11,12 - 2 
 Using problem-solving caring 

process 
13, 14, 15 - 3 

 

 

 

 

E. Uji validitas dan Reliabilitas  

1. Validitas  

Validitas ialah kesesuaian dalam menilai yang dipakai dalam 

pengukuran apakah yang sebaiknya terukur. Berdasarkan sBruces,validitas 

termasuk kapasitas salah satu tes, Instrument maupun pertanyan dalam 

pemberian data yang sesuai.Uji validitas bertujuan untuk mengukur ketepatan 

alat ukur data yang dikaji (Budiastuti & Bandur, 2018).  

Kuesioner dalam penelitian ini dilakukan uji validitas pada pra-

penelitian yaitu kuesioner imbalan dan beban kerja. Uji validitas ini akan 

diujian kepada beberapa perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.Teknik 

mengukur uji validitas menggunakan rumus korelasi Pearson dengan nilai 

valid jika p>0,05. Hasil uji validitas terhadap 20 item perilaku caring pada 50 

responden didapatkan semua pertanyaan valid.  

Promoting interpersonal 
teaching-learning, 

16, 17 - 2 

Providing environtment 18, 19  2 
assisting of human needs 20, 21  2 
allowing forces 22, 23, 24  3 
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2. Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

mempunyai indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 26, yang akan 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (α) 0 sampai 1. Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbanch Alpha > 0,60 (Ghozali, 2011). 

Hasil uji reliabilitas terhadap perilaku caring 20 pada 50 responden 

didapatkan semua pertanyaan reliabel. 

F. Metode Pengumpulan data  

1. Data Primer  

Data yang diperoleh yaitu dengan mengunjungi lokasi penelitian dan 

meminta responden untuk mengisi kuesioner yang telah disusun oleh peneliti 

yaitu perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. 

2. Data Sekunder  

Data yang digunakan sebagai data pelengkap untuk data primer yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti didapatkan dari instansi yang 

terkait yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. 

3. Tahap Persiapan  

a. Mengurus perijinan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sampai ke tempat penelitian 

yang ditujukan yaitu kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. 

 



63 

 

 
 

b. Mencari sumber pustaka dan data penunjang di lapangan yaitu jumlah 

perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. 

4. Tahap pelaksanaan 

a. Menentukan sampel penelitian dari populasi yang telah ditetapkan. 

b. Kemudian peneliti melakukan pendekatan dengan responden sesuai dengan 

kriteria inklusi. 

c. Setelah kriteria inklusi terpenuhi peneliti melakukan pengambilan data 

dengan cara membagikan kuesioner kepada responden. 

d. Setelah kuesioner terisi, peneliti kembali mengecek keakuratan  kuesioner 

yang sudah diisi. 

G. Pengelolaan Data 

Pengolahan data penelitian dilakukan dengan melalui tahap-tahap  

yang disebutkan oleh Hastono (2019) yaitu: 

1. Editing (Mengedit) 

Editing adalah proses pengecekan isian lembar observasi apakah 

pengisian  sesuai yang diharapkan atau tidak. 

2. Coding (Pemograman) 

Coding adalah kegiatan merubah data yang berbentuk huruf menjadi data  

berbentuk angka atau bilangan. 

3. Tabulating (Tabulasi) 

Tabulating adalah mengelompokkan data ke dalam suatu tabel tertentu 

menurut sifat-sifat yang dimilikinya sesuai dengan tujuan penelitian, hal 

ini untuk memudahkan dalam menganalisa data selanjutnya. 
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4. Proccesing (Mengolah) 

Proccesing adalah memproses data agar dapat dianalisis. 

5. Cleaning (Pembersihan) 

Cleaning adalah kegiatan pengecekan kembali data yang sudah diproses 

apakah ada kesalahan atau tidak. 

H. Analisa Data 

1. Univariat  

Untuk mengetahui distribusi frekuensi faktor yang berhubungan 

dengan perilaku caring perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. 

2. Bivariat 

Untuk mengukur hipotesis penelitian menggunakan uji Chi Square 

apakah terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat maka 

digunakan p value yang dibandingkan dengan tingkat kemaknaan (alpha) 

yang digunakan yaitu 5% atau 0.05. Apabila p value < 0,05 maka H0 ditolak 

dan Ha (hipotesis penelitian) diterima, yang berarti ada hubungan antara 

variabel-variabel bebas dan terikat, sedangkan bila p value > 0,05 maka H0 

diterima dan tidak ada hubungan (Sugiyono, 2019a). Analisa data dilakukan 

dengan menggunakan uji chi square atau chi quadrat, karena data berbentuk 

ordinal. Hipotesis alternatif (Ha) dikatakan bisa diterima apabila nilai analisis 

menggunakan p lebih kecil dari 0,05 (p<0,05) namun sebaliknya apabila nilai 

p lebih besar dari 0,05 (p>0,05) maka hipotesis nol (H0) yang diterima dan 

hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 
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I.  Etika Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan rekomendasi 

dari Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan instansi-instansi terkait 

lainnya. Setelah mendapat persetujuan maka peneliti melakukan penelitian 

dengan menekankan masalah etika (Yurisa, 2020). 

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human dignity). 

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapat 

informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki 

kebebabasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan penelitian (autonomy). Beberapa tindakan yang terkait 

dengan prinsip menghormati harkat dan martabat mansuia adalah peneliti 

mempersiapkan formulir persetujuan subyek (informed consent) yang terdiri 

dari : 

2.  Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (respect for privacy 

and confidentiality). 

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi 

dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat 

terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. 

Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh 

orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu 

tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi 

mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner 
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dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas 

subyek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau identification       

number) sebagai pengganti identitas responden. 

3. Keadilan dan inklusivitas (respect for justice and inclusiviness). 

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk 

memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, 

profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor 

ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan 

religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar 

memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. 

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan Peneliti 

melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna 

mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek 

penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (beneficence). 

Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek 

(nonmaleficience). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan 

cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian 

untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subyek 

penelitian. 



 

67 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Provinsi 

merupakan rumah sakit tipe B, menjelma sebagai pilar utama rujukan bagi 

fasilitas kesehatan di kabupaten maupun puskesmas. Fungsinya ini 

mengundang beragam kalangan penduduk, terutama mereka yang berdomisili 

di Kota Makassar. RSUD ini menyediakan pelayanan rawat jalan dan 

merangkap sebagai tempat perawatan pasien rawat inap. 

Awal perjalanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan 

dimulai pada tahun 1938 sebagai bagian dari Rumah Sakit Zending Gereja 

Geroformat dengan kapasitas 25 tempat tidur. Rentang waktu 1946-1948 

mencatat usaha RSUD Labuang Baji Makassar dalam mengatasi dampak 

perang dengan bantuan pemerintah Indonesia Timur (NIT). Fasilitas ini 

direnovasi dan juga digunakan untuk menyelamatkan korban konflik tersebut. 

Pada tahun 1949, upaya lebih lanjut dilakukan oleh Zending dengan 

membangun gedung permanen, yang menjadikan RSUD ini memiliki 

kapasitas tempat tidur sebanyak 170. Perubahan penting terjadi pada 16 

Januari 1996, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Dati I 

Sulawesi Selatan Nomor 2/1996. Pada tanggal 7 Agustus 1996, RSUD 

bertransisi dari status Rumah Sakit tipe C menjadi Rumah Sakit tipe B non-

pendidikan, sebuah langkah yang diratifikasi oleh Mendagri. 
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Masuk tahun 2000, prestasi RSUD Labuang Baji semakin terangkat 

dengan meraih akreditasi untuk 5 bidang pelayanan. Transformasi berikutnya 

terjadi pada tanggal 13 September 2002, sesuai dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6/2002. RSUD Labuang Baji berubah 

wujud dari Rumah Sakit tipe B non-pendidikan menjadi Rumah Sakit 

Labuang Baji, yang langsung diawasi oleh Gubernur melalui sekretaris 

daerah. 

Keberhasilan tak berhenti di situ. Pada tahun 2004, RSUD Labuang 

Baji memperoleh predikat akreditasi penuh untuk 12 bidang pelayanan, 

setelah mengalami proses akreditasi yang kedua kalinya. 

5. Keadaan Geografis Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 

RSUD Labuang Baji terletak di bagian selatan Kecamatan 

Mamajang, Kota Makassar, tepatnya di Jalan DR. Ratulangi Nomor 81. 

Letak geografisnya di Kota Makassar memiliki batasan yang jelas, yaitu: 

a. Di bagian utara, RSUD Labuang Baji berbatasan dengan Jalan Landak 

Lama. 

b. Di bagian timur, batasnya adalah Jalan Tupai. 

c. Di bagian selatan, berbatasan dengan Perumahan Pendeta Eks. 

d. Di bagian barat, batasnya adalah Jalan DR. Ratulangi. 

Dengan batasan geografis yang terdefinisi ini, RSUD Labuang Baji 

memiliki posisi yang terencana dan terlihat jelas di dalam lingkungan Kota 

Makassar. 
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3. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 

a. Visi RSUD Labuang Baji yakni menjadikan Rumah Sakit unggulan provinsi 

yang inovatif dan kompetitif pada tahun 2023 

b. Misi RSUD Labuang Baji, sebagai berikut :  

1) Mewujudkan pelayanan prima yang inovatif  

2) Mewujudkan profesional SDM yang kompetitif  

3) Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas  

4) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran Rumah Sakit   

c. RSUD Labuang Baji memiliki tujuan yakni memberikan rasa puas terhadap 

seluruh pelanggan agar dapat menciptakan citra yang baik untuk RSUD 

Labuang Baji. 

d. Motto RSUD Labuang Baji Kota Makassar, yaitu : 

“SIPAKABAJI” : SIAP DENGAN PELAYANAN KOMUNIKATIF, 

BERMUTU, AMAN, JUJUR DAN IKHLAS 

4.  Tugas Utama Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 

Tugas pokok RSUD Labuang Baji Kota Makassar adalah 

menyediakan layanan kesehatan kepada pasien dan mengembalikan 

kesehatan fisik dan mental sesuai peraturan hukum yang berlaku. Dalam 

menjalankan tugas pokok ini, Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 

melaksanakan berbagai upaya, termasuk penyelenggaraan layanan medis, 

rehabilitasi medis, upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan, 

perawatan kesehatan, penyediaan sistem rujukan, penyelenggaraan 
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pendidikan dan pelatihan untuk tenaga medis dan paramedis, serta berfungsi 

sebagai tempat penelitian. 

Dengan mengemban tanggung jawab tersebut, Rumah Sakit Umum 

Daerah Labuang Baji memiliki peran yang krusial dalam menjaga kesehatan 

masyarakat, merawat pasien, memberikan pendidikan medis, dan 

berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kesehatan. 

B.  Hasil Penelitian  

 Perolehan data dilakukan dengan pengisian lembar kuesioner pada 

masing-masing responden penelitian, yang diberikan secara langsung dengan 

total sampel sebanyak 128 responden, yang dilakukan pada bulan Juli 2023. 

Dengan hasil sebagai berikut :  

1. Karakteristik Responden  

Berdasarkan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan SPSS, 

karakteristik responden yang diperoleh di Rumah Sakit Umum Daerah 

Labuang Baji dapat diketahui sebagai berikut :  
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Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakteristiknya Di 

Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Tahun 2023 (N: 128) 

Karakteristik Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

Jenis Kelamin 

Laki – Laki 

Perempuan 
 

 

0 

128 

 

0,0% 

100,0% 

Status Perkawinan 

Menikah 

Belum Menikah 

 

119 

9 

 

90,3% 

7,0% 

Pengalaman Kerja 

Perawat 

Perawat ICU 

Perawat UGD 

Perawat IGD 

 

101 

13 

3 

11 

 

78,9% 

10,2% 

2,3% 

8,6% 

Status Kepegawaian 

PNS 

Honorer 

CPNS 

BULD 

 

91 

23 

9 

5 

 

71,1% 

18,0% 

7,0% 

3,9% 

Pengalaman Kerja 

Ya 

 

128 

 

100,0% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa responden dengan 

keseluruhan responden memiliki jenis kelamin perempuan (100%). Apabila 

ditinjau dari status perkawinannya mayoritas responden memiliki status 

perkawinan belum menikah 7,0%. Apabila ditinjau dari pengalaman kerjanya 

mayoritas bekerja sebagai perawat 101 responden (78.9%). Dengan status 

kepegawaian tertinggi yaitu sebagai PNS 71.1%. Pengalaman pelatihan 

tersebut tentunya sebanding dengan hasil survey bahwa perilaku caring 
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perawat termasuk dalam kategori tinggi sebanyak 128 dimana semua 

responden memiliki pengalaman pelatihan (100,0%). 

2. Analisis Univariat  

Tabel 4.5.1 

Hubungan Faktor Usia Dengan Prilaku Caring Perawat Di Rumah 

Sakit Umum Daerah Labuang Baji Tahun 2023 

Karakteristik 

Responden 

Frekuensi Presentase 

Usia 

20-24 Tahun 

25-29 Tahun 

≥ 30  Tahun 

Total  

Lama Kerja  

< 1 Tahun 

1-3 Tahun 

≥ 3 Tahun  

Total 

Pendidikan Terakhir  

S1 Ners 

D4 

D3 

Total  

 

1 

11 

116 

128 

 

23 

23 

82 

128 

 

98 

7 

25 

128 

 

0,8% 

8,6% 

90,6% 

100,0% 

 

18,0% 

18,0% 

64,1% 

100,0% 

 

75,0% 

5,5% 

19,5% 

100,0% 

Perilaku Caring  

Baik 

Kurang  

Total 

 

69 

59 

128 

 

53,9% 

46,1% 

100,0% 

Sumber Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa responden dengan 

jumlah tertinggi yaitu 116 (90.6%) berada pada usia ≥ 30 tahun. Dengan 

dominasi pendidikan terakhir paling tinggi yaitu S1 Ners 96 (75%). Lama 

kerja responden tersebut juga sudah cukup lama berkisar > 3 tahun 82 

(64.1%). 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa perilaku caring 

perawat termasuk dalam kategori tinggi sebanyak 69 (53,9%). 
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3. Analisis Bivariat  

Hubungan Faktor Individu seperti faktor usia, faktor pendidikan 

terakhir dan faktor lama kerja dengan perilaku caring perawat 

a. Hubungan faktor usia dengan perilaku caring perawat  

Tabel 4.5.1 

Hubungan Faktor Usia dengan Perilaku Caring Perawat Di Rumah 

Sakit Umum Daerah Labuang Baji Tahun 2023 

Usia Perilaku Caring Perawat  P-Value 

Kurang Baik Total 

n % n % N % 

20-24 Tahun 7 5,5 0 0 7 100   

0,03 25-29 Tahun 7 5,5 12 9,4 19 100 

≥ 30 Tahun 45 32,2 57 44,5 102 100 

Total 59 46,1 69 53,9 120  100 

Sumber Data Primer, 2023 

 

Nilai p-Value untuk variabel pendidikan terakhir dengan tabel 3x2 

dibaca pada bagian Likelihood Ratio yang mana menunjukkan nilai p (0,03) 

< α (0,05) atau dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang mana  terdapat 

hubungan antara pendidikan terakhir dengan perilaku caring perawat. 
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b. Hubungan faktor pendidikan terakhir dengan perilaku caring perawat 

Tabel 4.5.2 

Hubungan Faktor Pendidikan Terakhir dengan Perilaku Caring 

Perawat Di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Tahun 

2023 

Pendidikan 

terakhir 

Perilaku Caring Pearwat  P-Value 

Kurang Baik Total 

n % n % N % 

S1 Ners 15 11,7 6 4,7 21 100   

0,001 D4 2 1,6 15 11,7 17 100 

D3 42 32,8 48 37,5 90 100 

Total 59 37,5 69 53,9  128 100 

Sumber Data Primer, 2023 

 

Nilai p-Value untuk variabel pendidikan terakhir dengan tabel 3x2 

dibaca pada bagian Likelihood Ratio yang mana menunjukkan nilai p (0,001) 

< α (0,05) atau dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang mana  terdapat 

hubungan antara pendidikan terakhir dengan perilaku caring perawat.  

c. Hubungan faktor lama kerja dengan perilaku caring perawat 

Tabel 4.5.3 

Hubungan Faktor Lama Kerja dengan Perilaku Caring Perawat 

Di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Tahun 2023 

Lama Kerja Perilaku Caring Pearwat  P-Value 

Kurang Baik Total 

n % n % N % 

<1 Tahun 18  10  28 100   

0,627 1-3 Tahun 7  24  31 100 

≥ 3 Tahun 34  35  69 100 

Total 59  69   128 100 

Sumber Data Primer, 2023 
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Nilai p-Value untuk variabel pendidikan terakhir dengan tabel 3x2 

dibaca pada bagian Likelihood Ratio yang mana menunjukkan nilai p (0,003) 

< α (0,05) atau dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang mana  terdapat 

hubungan antara pendidikan terakhir dengan perilaku caring perawat.  

C. Pembahasan  

1. Hubungan antara faktor individu terhadap perilaku caring perawat 

a. Faktor usia dengan caring perawat.  

Hasil dari penelitian ini nilai p-Value untuk variabel pendidikan 

terakhir dengan tabel 3x2 dibaca pada bagian Likelihood Ratio yang mana 

menunjukkan nilai p (0,03) < α (0,05) atau dapat disimpulkan bahwa H0 diterima 

yang mana  terdapat hubungan antara usia dengan perilaku caring perawat. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa 

ada hubungan fositif antara usia perawat dengan perilaku caring perawat, usia 

sangat berpengaruh terhadap kinerja untuk berperilaku caring, dimana semakin 

tua usia perawat maka dalam menerima sebuah pekerjaan akan semakin 

bertanggung jawab dan berpengalaman. Hal ini akan berdampak pada kinerja 

perawat untuk berperilaku caring pada pasien semakin baik pula (Siagian, 2018). 

Sejalan dengan penelitian oleh Ismael (2019) yang menghasilkan bahwa usia 

berkaitan erat dengan tingkat kedewasaan atau maturitas perawat. Semakin 

bertambah usia seseorang semakin meningkat pula kedewasaan seseorang, 

demikian juga psikologisnya akan menunjukkan kematangan jiwa. 

Seseorang selama masa dewasa awal biasanya lebih perhatian pada 

pengejaran pekerjaan dan sosial. Selama periode ini individu mencoba untuk 
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membuktikan status sosioekonominya (Potter & Perry, 2010). Semakin 

bertambahnya usia seseorang, maka individu tersebut akan memotivasi dirinya 

sendiri agar lebih baik lagi status sosioekonominya, yaitu dengan cara bekerja. 

Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Windarini (2014) menghasilkan 

perawat yang lebih dewasa memiliki perilaku caring yang lebih tinggi pada 

keluarga pasien karena memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi. 

Meskipun usia akan mempengaruhi pendewasaan seseorang, namun tidak 

selamanya orang tersebut akan mempunyai caring yang tinggi. Seperti pada 

penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2010) menghasilkan bahwa lingkungan 

kerja akan mempengaruhi caring perawat. Lingkungan yang kurang mendukung 

membuat perawat merasa jenuh dalam bekerja (Zhang & Zheng, 2009). Peneliti 

berpendapat bahwa semakin bertambahnya usia seseorang, maka akan 

mempengaruhi caring seorang perawat, tetapi usia tidak bisa menjamin caring 

perawat menjadi baik dan buruk atau tinggi dan rendah. Semua tergantung pada 

individu masing-masing 

 Hal ini sesuai teori yang dikemungkakan oleh Desler (1998), yaitu 

usia produktif adalah usia 25-30  tahun Dimana tahap ini merupakan penentu 

seseorang untu memilih bidang pekerjaan yang sesuai bagi karir individu 

tersebut. Usia 30-40 tahun merupakan tahap pemantapan pilihan karir untuk 

mencapai tujuan. Sedangkan puncak karir terjadi pada usia 40 tahun. Menurut 

Siagian (1995), semakin lanjut usia seseorang semakin meningkat pula 

kedewasaanya tekhnisnya, demikian pula psikologis, menunjukan kematangan 

jiwa. Usia yang semakin meningkat akan meningkatkan pula kebijaksanaan 
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kematangan seseorang dalam mengambil Keputusan, berpikir rasional, 

mengendalikan emosi, dan bertoleransi terhadap pandangan orang lain, berarti 

kinerja orang itu juga meningkat.  

Usia tersebut berkaitan erat dengan Tingkat kedewasaan atau 

maturias seseorang. Semakin tinggi usia semakin mampu jmenunjukan 

kematangan jiwa dan semakin dapat berfikir rasional, semakin bijaksana, 

mampu mengendalikan emosi dan semakin terbuka terhadap pandangan orang 

lain.  

Umur menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi caring 

bagi perawat. Semakin muda usia perawat, tingkat caring makin rendah. Kondisi 

itu dipengaruhi oleh faktor perkembangan, dimana usia muda masih belum 

mampu mengendalikan emosional pribadinya (Prima, 2010). Semakin 

bertambahnya usia maka pekerja akan membawa sifat-sifat positif dalam 

melaksanakan pekerjaannya seperti pengalaman interaksi yang baik dan 

komitmen dalam menjaga kualitas pekerjaannya (Ramadani, 2012). Fakta 

penelitian menunjukkan bahwa yang ratarata yang menjadi responden berusia 

25-35 tahun, fakta tersebut membuktikan bahwa perawat di ruang Interna RSUD 

Sinjai termasuk dalam kategori dewasa awal yang berhubungan dengan 

kebijaksanaan dan kesabaran dalam caring terhadap pasien. Semakin tua usia 

perawat maka semakin caring, karena perawat tersebut akan makin sabar, 

berpengalaman dan akan lebih dewasa.  

Berbeda dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Robbins 

(2005), bahwa kinerja semakin merosot dengan meningkatnya umur. Robbins 
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menegaskan perundangan Amerika menyatakan pelanggaran hukum bagi 

perusahaan yang mempekerjakan pensiun. Riset Masitoh (2001), Burdhyat 

(2009), dan Sari M.T (2009), mendukung pernyataan diatas bahwa tidak ada 

hubungan bermakna antara karakteristik demografis khususnya umur dengan 

kinerja perawat. Didukung juga dengan hasil penelitian dari Supriyadi (2006), 

mengungkapkan bahwa tidak ada korelasi antara usia dengan perilaku caring 

perawat.  

Struktur usia merupakan aspek demokrafis yang penting untuk 

diamati karena dapat mencerminkan beberapa pengalaman, nilai kematangan 

seperti berfikir, pengetahuan dan kemampuan beberapa nilai tertentu. Menurut 

Hasibuan (2003), umur akan mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemampuan 

kerja dan tanggung jawab seseorang. Karyawan yang umumnya lebih tua kondisi 

fisiknya kurang tetapi bekerja ulet dan memiliki tanggung jawab yang besar jenis 

kelamin.  

b. Faktor pendidikan terakhir dengan perilaku caring perawat.  

Hasil dari penelitian ini Nilai p-Value untuk variabel pendidikan 

terakhir dengan tabel 3x2 yang mana menunjukkan nilai p (0,001) < α (0,05) 

atau dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang mana terdapat hubungan 

antara pendidikan terakhir dengan perilaku caring perawat. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tri Sumarni 2016), yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan perilaku caring 

perawat. Makin tinggi pendidikan akan berhubungan positif terhadap perilaku 

kerja seseorang. Tingkat pendidikan perawat mempengaruhi kinerja perawat 
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yang bersangkutan. Perawat yang berpendidikan tinggi kinerjanya akan lebih 

baik karena telah memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas 

dibandingkan dengan perawat yang berpendidikan lebih rendah. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Gede Adi Kristiawan dkk, mengatakan bahwa terdapat 

hubungan antara Pendidikan dengan perilaku caring, Semakin tiggi tingkat 

pendidikan maka akan semakin baik pula perilaku caring perawat. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kumajas et al. (2014) yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan bermakna antara tingkat pendidikan dengan kinerja perawat yang 

salah satu indikatornya adalah perilaku caring perawat. Orang-orang yang 

memiliki pendidikan lebih tinggi akan memiliki pengetahuan yang lebih 

tinggi pula jika dibandingkan dengan orangorang yang memiliki pendidikan 

yang rendah, dan melalui pendidikan seseorang akan dapat meningkatkan 

kematangan intelektual sehingga dapat membuat keputusan dalam bertindak. 

Perawat yang berpendidikan tinggi akan lebih memahami peran dan tanggung 

jawabnya sebagai perawat sehingga akan selalu mengutamakan caring 

kepada pasien dalam memberikan asuhan keperawatan sebagai dasar utama 

perawatan pasien.  

Penelitian lain juga menemukan bahwa tingkat pendidikan yang baik 

akan meningkatkan perilaku caring perawat kepada pasien. Ardiana et al. 

(2010) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan perawat maka 

mengindikasikan semakin tinggi pula kecerdasan emsoional yang dimiliki 
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perawat. Dengan kecerdasan emosional yang lebih baik ini maka perawat 

akan dapat mengedapankan sisi humanis dalam pemberian asuhan 

keperawatan kepada pasien. Pelayanan yang humanis ini tentu akan terlihat 

dari peningkatan perilaku caring yang dilakukan perawat kepada pasien tanpa 

melihat perbedaan karakteristik pasien. 

Siagian (2010) mengungkapkan bahwa pengetahuan yang 

didapatkan seseorang dalam pendidikan merupakan pengalaman yang 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas keperibadian 

seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin besar pula 

keinginan untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan 

berpengaruh terhadap pola pikir individu, sedangkan pola pikir berpengaruh 

terhadap perilaku seseorang, dengan kata lain pola pikir seseorang yang 

berpendidikan rendah akan berbeda dengan pola pikir seseorang yang 

berpendidikan tinggi 

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkat 

kemampuannya. Kemampuan yang dapat ditingkatkan dengan tingkat 

pendidikan adalah kemampuan intelektual. Dengan adanya kemampuan 

intelektual yang meningkat pada seseorang maka diharapkan dapat 

mengambil keputusan yang tepat termasuk keputusan untuk bersikap atau 

berperilaku. Pengetahuan yang didapatkan seseorang dalam pendidikan 

merupakan pengalaman yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

dan kualitas keperibadian seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, 
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maka semakin besar pula keinginan untuk memanfaatkan pengetahuan dan 

keterampilan.  

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pada umumnya menyebabkan 

orang lebih mampu dan bersedia menerima posisi yang bertanggung jawab 

(Notoatmodjo, 2012). Pendidikan keperawatan mempunyai pengaruh besar 

terhadap kualitas pelayanan keperawatan. Pendidikan yang tinggi dari 

seorang perawat akan memberi pelayanan yang optimal (Asmadi, 2008). 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin bertambah pula 

pengetahuan yang dimiliki, semakin bertambah pula skill yang dimikili. 

Perawat dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan merasa percaya 

diri dan mulai menunjukkan bahwa peningkatan pendidikannya setara dengan 

kemampuan yang dimilikinya, hal seperti ini memotivasi perawat untuk dapat 

lebih meningkatkan kualitas layanan asuhan keperawatan khususnya 

kebersihan diri pasien. 

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti berasumsi bahwa faktor  

pendidikan terakhir berhubungan dengan perilaku caring perawat,dimana 

pendidikan memberikan dampak terhadap kinerja perawat, terutama dalam 

memberikan asuhan keperawatan dalam bentuk perilaku caring. Hal ini 

menunjukan pendidikan adalah faktor utama seseorang dengan pendidikan 

yang lebih baik cenderung lebih baik pula dalam berperilaku dan bersikap. 

Perawat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mampu memberikan 

wawasan, pengetahuan, mengajari,  menjelaskan dan mampu bertindak lebih 

baik dari perawat dengan tingkat pendidikannya lebih rendah. Sehingga 
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pendidikan berbanding lurus dengan kinerja dan perilaku terutama caring 

terhadap pasien. 

Didukung oleh hasil penelitian dari Masitoh (2010), Aminuddin 

(2011), dan Panjaitan 2007), mengatakan tidak ada perbedaan kinerja perawat 

pria dan wanita. Pria dan wanita adalah sama dalam hal kemampuan belajar, 

daya ingat, kemampuan penalaran, kreatifitas, dan kecerdasan. Meskipun 

beberapa peneliti masih percaya adanya perbedaan kreativitas, penalaran, dan 

kemampuan antara pria dan wanita (Gibson, 2010). Begitu juga dalam 

kemampuan menganalismasalah, dianggap pria lebih mampu dalam 

mengatasi masalah karena lebih berperilaku. Tingkat pendidikan yang tinggi 

menyebabkan seseorang lebih mampu dan menerima tanggung jawab. 

Sehingga diharapkan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan perawat 

semakin besar pula rasa tanggung jawabnya dan semakin baik juga sikapnya 

terhadap pasien (Gibson, 2010). 

Berbeda dengan hasil penelitian dari Supriatin (2009), 

mengungkapkan tidak ada hubungan yang bermakna tingkat pendidikan 

dengan perilaku caring perawat. Siagian (2002) menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan akan meningkatkan produktivitas kerja, akan tetapi pendidikan 

yang dimaksud bukan saja merupakan pendidikan formal yang diperoleh 

melalui sekolah melainkan juga pendidikan yang di luar jalur sekolah seperti 

pelatihan, training ataupun seminar. Watson dalam Tomey & Aligood (2006), 

menyatakan caring tidak dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya melalui genetika, melainkan melalui budaya profesi. Budaya 
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profesi dapat dicapai dengan menumbuhkan spririt caring diantara para 

perawat melalui proses sosialisasi yang terus menerus, manajemen, kerja 

sama, simbol dan ritual atau kebiasaan.  

Peran pendidikan dalam membangun caring perawat sangat penting. 

Pengetahuan seseorang juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya 

Semakin luas pengetahuan perawat, maka berhubungan dengan tingkat caring 

yang semakin tinggi (Suarli, 2010). Perawat dengan pendidikan DIII 

keperawatan mempunyai efisiensi kerja dan penampilan kerja yang lebih baik 

dari pada perawat dengan pendidikan SPK (Prima, 2010). Fakta dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan pendidikan perawat di ruang 

interna RSUD Sinjai adalah setingkat D3. Pendapat dari Rivai dan Mulyadi 

(2010), mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi 

tingkat kemampuannya. Kemampuan yang dapat ditingkatkan dengan tingkat 

pendidikan adalah kemampuan intelektual, dengan adanya kemampuan 

intelektual yang meningkat pada seseorang maka diharapkan dapat 

mengambil keputusan yang tepat termasuk keputusan untuk bersikap atau 

Penelitian Panjaitan (2002), menjelaskan bahwa ada hubungan antara status 

pernikahan dengan kinerja perawat. Robbins (2010), mengungkapkan 

pernikahan membuat seseorang merasakan ada tanggung jawab terhadap 

pekerjaannya. Didukung oleh penelitian Purbadi dan Sofiana (2006), bahwa 

seseorang yang telah menikah akan meningkat dalam kinerja karena memiliki 

pemikiran yang lebih matang dan bijaksana.  

c. Faktor Lama Kerja dengan Perilaku Caring Perawat  
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Hasil penelitian ini menunjukan lama kerja memiliki nilai lebih 

besar dari pada (0,05) sehingga tidak memiliki hubungan dengan perilaku 

caring. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan 

tidak ada hubungan antara lama kerja dengan perilaku caring perawat 

pelaksana (p value 0,540) yang artinya perawat dengan lama kerja >5 tahun 

dan perawat dengan lama kerja <5 tahun sama-sama dapat menunjukan 

perilaku caring ke pasien. Hal ini dimungkinkan karena perawat yang baru 

mau terbuka dan belajar dari perawat senior untuk dapat meningkatkan 

kemampuannya sebagai perawat khususnya untuk berperilaku caring 

terhadap pasien. Sunardi 2014 dengan hasil penelitiannya juga mengatakan 

tidak ada hubungan ang bermakna antara masa kerja dengan perilaku caring. 

Pengalaman kerja seseorang tidak menjamin pekerjaan akan menjadi lebih 

baik, tergantung motivasi karyawan itu sendiri.  

Pengalaman kerja belum tentu menjamin kinerja yang baik, 

tergantung dari motivasi karyawan itu sendiri. Lama kerja tidak menjamin 

produktivitas kerja yang dihasilkan. Orang yang telah lama bekerja belum 

tentu lebih tinggi produktifitas dibandingkan dengan karyawan yang lebih 

sedikit masa kerjanya.  

Peneliti berasumsi bahwa faktor lama kerja tidak ada hubungan 

dengan perilaku caring perawat karena lama kerjanya seseorang belum tentu 

terjamin kualitas kinerjanya, serta keahlian yang ditunjukan termasuk 

perilaku caring perawat terhadap pasien.  
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Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Wawan dkk (2010), 

yang menyatakan bahwa pengalaman merupakan guru yang terbaik. Pepatah 

tersebut dapat diartikan bahwa pengalaman itu diperoleh dengan cara 

mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapi pada masa lalu, maka dapat dikatakan semakin 

banyak pengalaman, maka seseorang semakin terarah dan bijaksana dalam 

berperilaku atau melakukan suatu tindakan. Pengalaman bekerja dapat 

membentuk seorang perawat berperilaku caring yang baik sesuai dengan 

persepsi pasien, terutama kemampuan perawat dalam berkomunikasi dengan 

pasien. Komunikasi perawat dapat menjadi salah satu kunci sukses dalam 

melakukan asuhan keperawatan. Perawat yang bersifat caring dalam 

membina hubungan dengan orang lain juga harus menunjukkan sikap empati 

dan mudah didekati serta mau mendengarkan orang lain. Perawat tersebut 

lebih peka, mudah bergaul, sopan dan mampu berkomunikasi dengan baik 

dengan orang lain (Morison & Burnard, 2009). Caring merupakan sikap dan 

perilaku perawat terhadap pasien dalam melakukan asuhan keperawatan, 

Caring adalah cara memelihara suatu hubungan yang terkait dengan nilai, 

komitmen dan tanggung jawab diri sendiri dan orang lain, Watson dalam 

(Tomey & Alligood, 2006). 

Menurut analisis peneliti bahwa lama kerja adalah suatu kurun 

waktu atau lamanya tenaga kerja itu bekerja di suatu tempat. Pengalaman 

adalah guru yang baik mengajarkan kita apa yang telah kita lakukan baik itu 

pengalaman baik atau pengalaman buruk, sehingga kita bisa memetik hasil 
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dari pengalaman tersebut. Semakin lama bekerja semakin banyak 

pengalaman dan pelajaran yang dijumpai sehingga sudah mengerti apa 

keinginan dan harapan pasien. Dalam penelitian ini terdapat hubungan antara 

lama kerja dengan perilaku caring di RSUD Labuang Baji karena semakin 

lama seseorang bekerja akan semakin banyak pengalaman, maka seseorang 

semakin terarah dan bijaksana dalam berperilaku atau melakukan suatu 

tindakan.  

D. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini telah selesai dilakukan namun memiliki keterbatasan. 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu tidak semua perawat di Rumah Sakit 

Umum Daerah Labuang Baji diambil sebagai responden tetapi yang diambil 

sebagai responden yaitu hanya perawat di ruang rawat inap.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan dalam penelitian diatas dapat di simpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara variabel faktor usia 

dengan perilaku caring perawat dalam pelayanan asuhan keperawatan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. 

2. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara variabel faktor 

pendidikan terakhir dengan perilaku caring perawat dalam pelayanan asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. 

3. Berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat hubungan antara variabel faktor 

lama kerja dengan perilaku caring perawat dalam pelayanan asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. 

B. Saran  

1. Bagi Institusi 

Penelitian selanjutnya diharapkan mampu membagikan ilmu kepada masing-

masing tenaga kesehatan khususnya pada perawat terkait pentingnya caring 

untuk meningkatkan kemampuan kebutuhan-kebutuhan pasien.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini tentunya jauh dari kata sempurna, sehingga harapannya pada 

peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel penelitian yang lebih 

bervariasi untuk membangun pelayanan kesehatan yang lebih baik. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PERNYATAAN PENELITI 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan hormat,  

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

Nama : Hardiyanti Syah Nukuhehe 

NIM : 70300119070 

Akan mengadakan penelitian tentang “Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Perilaku Caring Perawatan Dalam Pelayanan Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 

Umum Daerah Labuang Baji”. Untuk itu saya memohon kesediaannya menjadi 

responden dalam penelitian saya. Segala hal yang bersifat rahasia akan dirahasiakan 

dan digunakan hanya untuk penelitian ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau 

mengalami kesulitan dalam mengisi kuesioner dapat menghubungi peneliti di 

nomor: 081240277253 (WhatsApp) atau email: hardiyanti16sn@gmail.com. 

Dengan surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya sebagai 

responden saya ucapkan terima kasih. 

Hormat Saya, 

 

 

Hardiyanti Syah Nukuhehe 

mailto:hardiyanti16sn@gmail.com.


 
 

 
 

Lampiran 2 

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Saya menyatakan bersedia ikut berpartisipasi sebagai responden untuk 

pengisian kuesioner yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi S1 

Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, 

dengan keterangan di bawah ini: 

Nama   : Hardiyanti Syah Nukuhehe  

 NIM     : 70300119070 

Judul  : " Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Caring Perawatan 

Dalam Pelayanan Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum 

Daerah Labuang Baji" 

Saya menyadari bahwa kegiatan ini tidak akan berakibat negatif terhadap 

saya dan bermanfaat terhadap ilmu pengetahuan sehingga jawaban yang saya 

berikan adalah sebenarnya dan akan dirahasiakan. Dengan demikian pernyataan ini 

saya buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 3 

A. KUESIONER FAKTOR INDIVIDU 

 

Petunjuk pengisian: 

Isilah titik-titik berikut dan berilah tanda ( ) pada salah satu kotak setiap nomor 

sesuai dengan kondisi Anda saat ini. 

1. Nama (inisial) 

2. Usia tahun 

3. Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan 

 

4. Status pernikahan : Menikah           Belum menikah 

 

5. Pendidikan terakhir : D3      Ners spesialis 

 

    S1 Ners    D3  

  

6. Pengalaman kerja di RS,Sebutkan  :  

a.Sebagai.............................di.................................tahun.............. 

b.Sebagai.............................di...................................tahun............ 

c.Sebagai..............................di..................................tahun............ 

7. Status Kepegawaian :  PNS  Honorer 

CPNS    BLUD 

8. Lama kerja di RS : <1th     1-3thn 

     

    > 3th 

 

9. Pengalaman pelatihan mengenai keperawatan baik didalam atau diluar RS 

 

Ya,  

 Tidak 

 

 

 

 



 
 

 
 

B. KUESIONER PERILAKU CARING  

Beri tanda check (√) di kolom yang sesuai dengan kondisi Anda  

SL : Selalu 

S : Sering  

BS : Biasanya 

KD : Kadang-kadang 

HTP : Hampir tidak pernah 

 TP : Tidak pernah 

Pernyataan SL S BS KD HTP TP 

1. Perawat mendengarkan keluhan, perasaan dan 

masukan pasien 

dengan penuh perhatian 

      

2. Perawat memberikan instruksi atau   mengajari 

pasien tentang penyakit dan terapinya 

      

3. Perawat melayani pasien sebagai seorang 

individual dan menghormati hak-hak pasien, 

menghargai keinginan pasien 

      

4. Perawat menghabiskan waktu    bersama pasien       

5.   Perawat memberikan dukungan kepada pasien 

seperti memberikan motivasi kepada pasien supaya 

sembuh, memberi pujian kepada pasien untuk 

mampu memberikan 

perawatan mandiri 

      

6. Perawat menunjukkan rasa empati atau 

mengidentifikasi masalah pasien   (perawat   

menanyakan   apa 

yang dirasakan pasien, apa yang bisa dibantu. 

      

7. Perawat membantu pasien untuk meningkatkan 

perilaku sehat (seperti mengedukasi perawatan 

mandiri) 

      

8. Perawat sabar dan tak kenal lelah dalam merawat 

pasien 

      

9. Perawat mengetahui cara 

memberikan IV, memasang alat-alat    seperti infus 

      



 
 

 
 

10. Perawat penuh percaya diri    di hadapan pasien       

11. Perawat menunjukkan pengetahuan dan 

kemampuan yang profesional 

      

12. Perawat mampu menggunakan alat secara 

kompeten misalnya mampu 

menggunakan mesin nebulator 

      

13. Perawat memberikan kesempatan kepada pasien 

untuk mengekspresikan perasaan tentang penaitnya 

dan pengobatan yang 

diberikan kepadanya 

      

14. Perawat mengikutsertakan pasien  dan keluarga 

dalam perawatan 

      

15. Perawat memberikan informasi          dengan penuh 

keyakinan 

      

16. Perawat mengebalikan kondisi  pasien secara 

sukarela 

      

17. Perawat berbicara dengan pasien       

18. Perawat menganjurkan pasien untuk memanggil 

jika ada masalah 

      

19. Perawat menemui pasien selama 

dinas baik dibutuhkan atau tidak (minimal 2x 

selama dinas) 

      

20. Perawat merespon secara cepat  terhadap 

panggilan pasien 

      

21. Perawat membantu mengurangi rasa sakit pasien       

22. Perawat menunjukkan perhatian kepada pasien 

seperti menanyakan keadaan, keluhan yang dialami 

saat 

      menemui pasien 

      

23. Perawat memberikan pengobatan / perawatan 

secara tepat 

      

24. Perawat meringankan keluhan   pasien       



 
 

 
 

Lampiran 4 

  Hasil Uji Chi-Square 

Caring * Umur Crosstabulation 

 

Umur 

Total 20-24 Tahun 25-29 Tahun >30 Tahun 

Caring Kurang Count 7 7 45 59 

Expected Count 3.2 8.8 47.0 59.0 

% within Caring 11.9% 11.9% 76.3% 100.0% 

% within Umur 100.0% 36.8% 44.1% 46.1% 

% of Total 5.5% 5.5% 35.2% 46.1% 

Baik Count 0 12 57 69 

Expected Count 3.8 10.2 55.0 69.0 

% within Caring 0.0% 17.4% 82.6% 100.0% 

% within Umur 0.0% 63.2% 55.9% 53.9% 

% of Total 0.0% 9.4% 44.5% 53.9% 

Total Count 7 19 102 128 

Expected Count 7.0 19.0 102.0 128.0 

% within Caring 5.5% 14.8% 79.7% 100.0% 

% within Umur 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 5.5% 14.8% 79.7% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9.001a 2 .011 

Likelihood Ratio 11.668 2 .003 

Linear-by-Linear Association 3.477 1 .062 

N of Valid Cases 128   

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3.23. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Caring * Pendidikan terakhir Crosstabulation 

 

Pendidikan terakhir 

Total D3 D4 S1 

Caring Kurang Count 42 2 15 59 

Expected Count 41.5 7.8 9.7 59.0 

% within Caring 71.2% 3.4% 25.4% 100.0% 

% within Pendidikan terakhir 46.7% 11.8% 71.4% 46.1% 

% of Total 32.8% 1.6% 11.7% 46.1% 

Baik Count 48 15 6 69 

Expected Count 48.5 9.2 11.3 69.0 

% within Caring 69.6% 21.7% 8.7% 100.0% 

% within Pendidikan terakhir 53.3% 88.2% 28.6% 53.9% 

% of Total 37.5% 11.7% 4.7% 53.9% 

Total Count 90 17 21 128 

Expected Count 90.0 17.0 21.0 128.0 

% within Caring 70.3% 13.3% 16.4% 100.0% 

% within Pendidikan terakhir 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 70.3% 13.3% 16.4% 100.0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13.499a 2 .001 

Likelihood Ratio 14.855 2 .001 

Linear-by-Linear Association 1.249 1 .264 

N of Valid Cases 128   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 7.84. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

Crosstab 

Count 

 
Caring Kategori  

 
Total kurang baik 

Lama Kerja <1 Tahun 18 10 28 

1-3 tahun 7 24 31 

>3 tahun 34 35   69 

Total 59 69 128 

 

 

Chi-Square Tests 

  
 

 
Value 

 
 

 
df 

Asymptotic 

Significance (2- 

sided) 

Pearson Chi-Square 10.908a
 2 .626 

Likelihood Ratio 11.408 2 .627 

Linear-by-Linear Association 400 1 .413 

N of Valid Cases 128 
  

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 12.91.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 6 

Surat Ijin Penelitian 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 7 

Dokumentasi Penelitian  

          

               

       

     


