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ABSTRAK  

Nama         : Ike Nur Hepy 
Nim            : 70300120044 
Judul         : Pengaruh Pelatihan Pelayanan Spiritual Terhadap 

Pengetahuan, Sikap Dan Keterampila Mahasiswa Lintas 
Agama 

  
Perawat sebagai tenaga Kesehatan professional harus mampu memahami 

tentang spiritual dan bagaimana keyakinan spiritual mempengaruhi 
kehidupan setiap orang. kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan akan 
makna, tujuan, dan harapan dalam hidup, hubungan dengan Tuhan, kewajiban 
agama, praktik spiritual, hubungan dengan sesama dan hubungan dengan 
perawat. 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh pelatihan pelayanan 
spiritual terhadap pengetahuan, sikap dan keterampilan Mahasiswa lintas 
agama. Desain penelitian ini yaitu kuantitatif yang menggunakan Pra 
Eksperimen Pre-Post Test Group Design, Metode purporsive kouta sampling 
dalam pengambilan sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eklusi. 
penelitian dilakukan uji Hipotesis menggnakan uji Wilcoxon dan didapatkan 
nilai terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 0,001 (p-value < 0,05) pada 
tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan sesudah dilakukan pelatihan 
keperawatan spiritual. Sehingga dapat disimpulan dari penelitian ini adanya 
pengaruh pelatihan pelayanan spiritual lintas agama terhadap pengetahuan, 
sikap dan keterampilan mahasiswa keperawatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah    

Keperawatan spiritual menjadi kunci utama pelayanan kesehatan di 

rumah sakit dalam peningkatan mutu layanan kesehatan dan keberhasilan 

pembangunan kesehatan di rumah sakit. Sumber Daya Manusia (SDM) 

khususnya perawat, dokter, apoteker, bidan dan rohaniawan menjadi 

penggerak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. 

Agama memiliki perspektif unik tentang keperawatan spiritual karena 

mencakup semua aspek manusia. Dalam pelayanan Kesehatan penting 

mempelajari perkembangan spiritual semua agama di Indonesia (Aidil 

Aspad & Dirdjo, 2021). 

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki berbagai macam 

budaya dan agama, perlunya tolerasi atar umat beragama. Allah SWT 

berfirman dalam QS.Al – kafirun / 106 : 6 

ينِِ يَِ دِ لِ مِ  وَ ينُكُ مِ  دِ كُ  لَ
Terjemahannya: 

“Bagimu agama mu, dan baguku agama ku” (QS. Al- Kafirun / 106:6) 

 
Menurut tafsir Al-Qurthubi, ayat ini menegaskan pentingnya toleransi 

dan penghargaan terhadap keberagaman agama, bahwa setiap orang 

memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan mereka 

sendiri, dan tidak ada yang bisa memaksakan kehendaknya kepada orang 

lain dalam hal ini.  
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Menurut World Health organization (WHO), hubungan antara dimensi 

agama dan Kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting. WHO telah 

menambahkan dimensi agama sebagai salah satu dari 4 unsur penting 

Kesehatan. Perawat sebagai tenaga Kesehatan professional harus mampu 

memahami tentang spiritual dan bagaimana keyakinan spiritual 

mempengaruhi kehidupan setiap orang (Hulumudi et al., 2021). 

Hasil studi yang dilakukan di rumah sakit amerika serikat oleh Ferre, 

(2019) yang dikutip dalam penelitian (Moosavi et al., 2020) di Iran 

Menunjukkan bahwa 77% pasien ingin membicarakan masalah 

kebutuhan spiritual mereka, bahkan 50% pasien meminta dokter untuk 

mendoakan mereka, namun 6% pasien menerima perawatan spiritual dari 

dokter, 13% menerima perawatan spiritual dari perawat. Sementara 50 % 

layanan kesehatan tidak menyediakan layanan spiritual atau tidak ada 

kemampuan yang dimiliki dalam memberikan layanan spiritual. Salah satu 

penyebabnya karena belum ada konsensus dalam literatur definisi 

spiritualitas, perawat merasa tidak memadai dalam pemenuhan 

kebutuhan, beranggapan bahwa spiritual bukan tugasnya perawat, kurang 

pendidikan atau pelatihan (Moosavi et al., 2020). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Novita dan Jannah (2015), 

ditemukan bahwa banyak perawat yang kesulitan membedakan antara 

konsep spiritualitas dan agama. Selain itu, Cooper dan Timmins F (2013) 

menemukan bahwa sebagian besar universitas di Amerika Serikat tidak 

memasukkan pengajaran tentang keperawatan spiritual, sehingga 
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mahasiswa kurang memiliki pemahaman yang jelas tentang perawatan 

spiritual. Hadijah (2015) lebih lanjut mengungkapkan bahwa banyak 

perawat merasa kurang siap untuk memberikan perawatan spiritual yang 

kompeten karena kurangnya bimbingan selama pendidikan mereka. 

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Asri Aprilia Rohman (2021) 

dengan judul Hubungan Penerapan Aspek Spiritualitas Perawat Dengan 

Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pada Pasien di Ruang Inap Puskesmas 

Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 juga menyatakan bahwa 

hasil penelitian terkait penerapan aspek spiritualitas perawat pada 45 

pasien sebagian besar perawat menerapkan aspek spritual dengan kurang 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurherawati, (2019) dalam 

penelitiannya yang berjudul (Hubungan Karakteristik dan Kecerdasan 

Spritual Perawat Dengan Pemenuhan Kebutuhan Layanan spritual Pasien 

Rawat Inap di RSUD Banten Tahun 2019)  menunjukkan bahwa dari 71 

responden, 38 (53,3%) diantaranya memiliki kecerdasan spritual yang 

tinggi dan sebanyak 37 (52,1%) responden perawat yang melakukan 

pemenuhan kebutuhan layanan spritual yang kurang baik.  

baik sebanyak 30 orang (66,7%), pemenuhan kebutuhan spiritual 

pada pasien yang tidak terpenuhi sebanyak 28 orang (62,2%) (Rohman, 

2021).  

Penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar oleh 

(Ilhamsyah et al., 2024) yang berjudul Hubungan Pelaksanaan 

Keperawatan spritual terhadap Kepuasan Spritual Pasien di Rumah Sakit 
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Ibnu Sina Makassar, bahwasanya dalam pelayanan keperawatan spiritual 

kepada pasien masih kurang terlaksana, dimana hasil penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan ada 17 orang mengatakan puas terhadap 

keperawatan spiritual yang telah diberikan, lalu ada 28 orang menyatakan 

kurang puas terhadap pelaksanaan pelayanan keperawatan spiritual yang 

telah diberikan. Hal ini disimpulkan bahwa masih banyak rumah sakit 

belum melaksanakan pelayanan spiritual secara maksimal, dikarenakan 

perawat menganggap pelayanan spiritual bukan prioritas, kesibukan di 

dalam ruangan, perbedaan agama, menganggap agama adalah hal privasi, 

dan kurang memahami tentang konsep spiritual (Ilhamsyah et al., 2021). 

Keterkaitan spiritualitas perawat dengan asuhan keperawatan 

menekankan pada peran perawat dalam memperhatikan dan memenuhi 

kebutuhan spiritual pasien. Tingkat kemampuan konsep spiritual perawat 

dapat memengaruhi kemampuannya dalam memberikan perhatian yang 

tepat terhadap aspek spiritual pasien. pemahaman yang mendalam 

tentang nilai-nilai spiritual dan kepercayaan agama pasien membantu 

perawat dalam memberikan perawatan yang lebih holistik dan terapeutik 

(Johnson etal., 2017). 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pelatihan Pelayanan 

Spiritual Terhadap Pengetahuan Sikap Dan Keterampilan Mahasiswa 

Lintas Agama”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merancang rumusan masalah 

dengan dengan pertanyaan penelitian: Bagaimana Pengaruh Pelatihan 

Pelayanan Spiritual Terhadap Pengetahuan Sikap Dan Keterampilan 

Mahasiswa Lintas Agama? 

C. Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu hubungan antara satu variable atau lebih 

yang sering berkaitan dan hanya bersifat sementara atau suatu asumsi 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga keberadaannya 

harus diuji secara eksperimen. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Hipotesis alternatif (Hα) 

Ada pengaruh pelatihan pelayanan spiritual terhadap pengetahuan, 

sikap dan keterampilan mahasiswa lintas agama. 

2. Hipotesis Nol (Hₒ) 

Tidak ada pengetahuan pelatihan pelayanan spiritual terhadap 

pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa lintas agama. 
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D. Definisi Operasional 

Table 1.1 Definisi Operasioal  

No.  Definisi Oprasional Alat ukur  Kriteria Objektif Skala 
Ukur  

1. Pelatihan keperawatan 
spiritual merupakan 
suatu intervensi untuk 
meningkatkan 
kemampuan mahasiswa 
dalam melaksanakan 
tugas keperawatan. 
pelatian keperawatan 
spiritual dengan 
menggunakan modul 
pelayanan spiritual 
lintas agama yang terdiri 
8 modul yang akan 
diberikan kepada 
Mahasiswa selama 2 hari 
pelatihan 16 JPL, dalam 
1 hari 8 JPL, dan akan 
dilaksanakan sesuai 
dengan SOP 
keperawatan. Sebelum 
di lakukan pelatihan 
subjek akan di berikan 
pre test dan Setelah di 
lakukan pelatihan 
keperawatan spiritual 
subjek akan diberikan 
post test untuk 
mengetahui 
pengetahuan, sikap dan 
keterampilan 
mahasiswa keperawatan 
dalam keperawatan 
spritual sebelum dan 
setelah pelatihan. 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 a. Pengetahuan 
spiritual dapat 
meningkatkan 
pemahaman 
mahasiswa 
keperawatan tentang 
nilai-nilai etis dalam 
praktik perawatan 
dan memperluas 
perspektif mereka 
terhadap 
pemahaman holistik 
terhadap pasien. 

Kuesioner 
pengukuran 
pengetahuan  

Skor Instrumen: 
1) Benar  
2) Salah  
 
Kategori : 
1) 13-19: 

pengetahuan 
baik 

2) 4-12: 
pengetahuan 
cukup 

Ordinal  
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 b. Sikap spiritual dapat 
mempengaruhi sikap 
perawat terhadap 
pasien, rekan kerja, 
dan diri sendiri, 
mendorong sikap 
yang lebih empatik, 
peduli, dan 
pengertian. 

Instrumen 
penelitian sikap 
spiritual  

Skor Instumen: 
1) Sangat tidak 

setuju 
2) Tidak  Setuju  
3) Setuju  
4) Sangat setuju 

 
Kategori: 
1) 41-48 :sikap 

spiritual baik  
2) 31-39 :sikap 

spiritual cukup  

Ordinal 

 c. Keterampilan 
Melalui refleksi 
spiritual dan praktik 
yang terarah, 
pelatihan spiritual 
dapat meningkatkan 
keterampilan 
interpersonal, 
komunikasi, dan 
pemecahan masalah 
perawat. 

Kuesioner 
keterampilan 
perawat dalam 
menerapkan 
pelayanan 
kebutuhan 
spiritual pasien 

Skor instrumen : 
1) Tidak pernah  
2) Kadang – 

kadang Sering  
3) Kadang – 

kadang 
4) Selalu  

 
Kategori : 
1) 24-31 : 

keterampilan 
baik  

2) 15-23 : 
keterampilan 
cukup  

Ordinal 

 

E. Kajian Pustaka 

Table 1.2 Kajian Pustaka 

No Judul Penelitian Metode 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

Perbedaan 
Penelitian 

1. Pelatihan Asuhan 
Keperawatan Spiritual 
Menggunakan Buku 
SDKI, SLKI Dan SIKI 
Melalui Presentasi 
Audiovisual Dan 
Demonstrasi Terhadap 
Pengetahuan Perawat 
Di RSUD Palembang 
Bari (Emiliasari et al., 
2023). 

Metode 
Presentasi 
Audiovisual 
dan 
Demonstrasi 

Hasil penelitian bahwa 
memiliki Perbedaan 
pengetahuan pre dan 
Post intervensi 
(pelatihan) pada 
metode presentasi, 
audiovisual dan 
demonstrasi pelatihan 
penerapan asuhan 
spiritual dengan 
metode presentasi, 
audiovisual dan 
demenstrasi terhadap 
pengetahuan perawat. 
Perawat diharapkan 
mampu memenuhi 
kebutuhan pasien 
secara komprehensif 
baik biologi, psikologi, 

Perbedaan pada 
penelitian ini 
terletak pada 
tujuan penelitian, 
variable dan 
tempat penelitian 
yang berbeda pada 
penelitian ini 
menggunakan 
metode presentasi, 
audiovisual dan 
demonstrasi. 
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social spiritual, namun 
kebutuhan spiritual 
belum sepenuhnya 
terpenuhi, pemenuhan 
kebutuhan spiritual 
terkait ibadah tentunya 
diberikan sesuai dengan 
agama masing-masing 
individu. Perawat dapat 
berperan sebagai 
fasilitator dalam 
pemenuhan kebutuhan 
spiritual.  

2. Gambaran Pengetahuan 
Dan Sikap Perawat 
Dalam Pemenuhan 
Kebutuhan Spiritual 
Pada Pasien Kanker Di 
Jawa Tengah 
(Kurniawati et al., 
2021). 

Deskriptif 
analitik 
dengan 
pendekatan 
cross sectional 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
rata-rata reponden 
memiliki pengethun 
yang baik dan telah 
memberikan sikap yang 
positif. 

Perbedaan dari 
penelitian ini ialah 
metode penelitian 
yang digunakan, 
sampel, 
instrument, serta 
lokasi yang akan 
dilakukan oleh 
peneliti. 

3. Pengetahuan Dan Sikap 
Perawat Dalam 
Memenuhi Kebutuhan 
Psisologis Dan Spiritual 
Klien Terminal (Dewi et 
al., 2020). 

Deskriptif 
korelasi 
dengan 
pendekatan 
cross sectional 

Hasil penelitian 
didapatkan bahwa 
hamper setengah 
responden (42,9%) 
berpengaruh baik, 
hamper setengah 
responden (41,4 %) 
berpengaruh cukup, 
dan Sebagian kecil 
responden (15,7%) 
berpengaruh kurang. 
Sebagian besar 
responden (61,4%) 
memilikisikap yang 
mendukung dan 
hamper setengahnya 
responden (38,6%) 
memiliki sikap yang 
tidak mendukung. Hasil 
chi-square test 
diperoleh p-value 0,798 
> a 0,05 yang berarti 
tidak terdapat 
hubungan antara 
pengetahuan dengan 
sikap perawat dalam 
memenuhi kebutuhan 
psikologi dan spiritual. 

Perbedaan dari 
penelitian terletak 
pada variabel, 
sampel yang di 
gunakan dalam 
penelitian ini. 

4.  Pengembangan Modul 
Dan Pelatihan 
Keperawatan Spiritual 
Dalam upaya 

Metode 
Ceramah dan 
Demontrasi 

Hasil dalam penelitian 
ini peserta yang 
mengikuti pre test dan 
post test sebanyak 7 

Perbedaan pada 
penelitian ini 
terletak pada 
tujuan penelitian, 
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Peningkatan 
Pengetahuan Dan 
Psikomotor Perawat 
(Nurainun et al., 2020). 

oarang. Pengetahuan 
pretest kategori kurang 
85,7% cukup 14,3% 
peningkatan 
pengetahuan terjadi 
saat post test yaitu 
kategori baik 71,4% dan 
kategori cukup 28,6% 
penilaian psikomotor 
pratek ibadah pasien 
terhadap 13 perawat 
didapatkan pre test 
psikomotor kurang 
30,8% baik 69,2 % dan 
post test baik 100%. 

dan sampel yang 
diteliti. tujuan 
penelitian ini 
untuk mengetahui  
Pengembangan 
Modul Dan 
Pelatihan 
Keperawatan 
Spiritual Dalam 
upaya Peningkatan 
Pengetahuan Dan 
Psikomotor 
Perawat. 

5. Hubungan Pengetahuan 
& Sikap Perawat Dengan 
Asuhan Keperawatan 
Spiritual Oleh Perawat 
Di Rumah Sakit 
Indonesia (Sudrajat et 
al., 2020) 

Penelitian ini 
menggunaka
n Deskriptif 
analitik 
dengan 
pendekatan 
cross-
sectional 

Hasil penelitian 
didapatkan terdapat 
hubungan antara 
pengetahuan dengan 
perilaku perawat di 
pemberian asuhan 
keperawatan spiritual 
denggan p value : 0,010 
(α = 0,05). Kepada 
perawat pelaksanan 
disarankan untuk dapat 
meningkatkan 
pengetahuan mengenai 
asuhan keperawatan 
untuk pemberian 
asuhan keperawatan 
spiritual pada pasien.  

Perbedaan 
penelitian yang di 
lakukan oleh 
penelian ini yaitu 
metode yang 
digunakan 
deskriptif analitik 
dengan 
pendekatan cross – 
sectional. 

6. Pendampingan Spiritual 
Dalam Asuhan 
Keperawatan Sebagai 
Upaya Penyembuhan 
Pasien (sepryanto et al., 
2023) 

Metode yang 
digunakan di 
penelitian ini 
yaitu studi 
Pustaka 
dengan 
mengambil 
sumber data 
memalui 
garuda.ristek
bri.go.id yang 
di terbitkan 
pada periode 
2015-2021, 
dapat 
diunduh pada 
tanggal 2-4 
maret 2021. 

Di dalam hasil 
penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
factor yang 
mempengaruhi 
pendampingan spiritual 
dalam asuhan 
keperawatan sebagai 
kesembuhan pasien 
yaitu pengetahuan, 
persepsi, dan sikap  
yang baik tentang 
Kesehatan spiritual 
selain motivasi, 
dikungan keluarga, dan 
efekasi dari perawat  
dalam pemenuhan 
kebutuhan apiritual. 
Kemudian factor lama 
kerja seorang perawat 
juga menjadi 
pendukung 

Perbedaan pada 
penelitian ini 
menggunakan 
metode yang 
digunakan studi 
Pustaka dengan 
menggambil 
sumber data di 
garuda.ristekbri.g
o.id 
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pendampingan 
spiritual. 

7. Pengaruh 
Pendampingan Layanan 
Spiritual Do’a Dan 
Tawakkal Terhadap 
Tingkat Kecemasan 
Pasien Pre Operasi 
Closed Fracture Di 
Rumah Sakit Umum 
Sundari (Mardhiah et 
al., 2021). 

Penelitian ini 
menggunaka
n desain 
quasi-
experimental 
pretest-post 
test with two 
group design, 
Teknik 
consecutive 
sampling. 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan terjadi 
penurunan Tingkat 
kecemasan yang 
signifikan dengan nilai 
p=0,001. Intervensi 
yang digunakan 
perawat di dalam 
pendampingan layanan 
spiritual dapat 
menurunkan Tingkat 
kecemasan. 

Perbedaan pada 
penelitian ini 
adalah desain dan 
metode penelitian 
yang digunakan, 
sampel, variabel 
dan lokasi 
penelitian pun juga 
berbeda. 

8. Pengaruh Tingkat 
pengetahuan dan sikap 
spiritual perawat 
terhadap spiritual care 
pasien (Samsualam et 
al., 2021) 

Penelitian ini 
menggunaka
n metode 
kualitatif 
dengan 
desain quasi 
eksperimen 
dengan 
pendekatan 
pre test dan 
post test with 
control group 

Berdasarkan hasil 
penelitian di dapatkan 
hasil nilai P-value 
Tindakan perawat p = 
0,040, di mana nilai p- 
value <0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa 
ada Perbedaan 
signifikan Tindakan 
perawat pada kelompok 
intervensi dan 
kelompok control di 
rumah sakit islam 
jombang setelah 
dilakukan intervensi 
dengan modul spiritual 
care. 

Perbedaan dari 
penelitian ini ada 
dalam varibel, 
tijuan dan metode. 
Penelitian ini 
menggunakan 
metode kualitatif. 

9. Pelatihan Kecerdasan 
Spiritual Dan 
Kecerdasan Emosional 
Untuk Meningkatkan 
Perilaku Peduli Para 
Perawat (Frikson et al., 
2020) 

Desain 
penelitian ini 
adalah one-
group 
pretestposttes
t design. 
Perilaku 
kepedulian 
perawat 
diukur 
menggunaka
n Caring 
Behavior 
Inventory 

Hasil penelitian ini 
berdasarkan analisis 
kuantitatif 
menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan 
yang signifikan antara 
sebelum dan sesudah 
dilakukan pelatihan. Hal 
ini menunjukkan bahwa 
pelatihan kecerdasan 
spiritual dan 
kecerdasan emosional 
efektif untuk 
meningkatkan perilaku 
kepedulian pada 
perawat di Rumah Sakit 
X. 

Perbedaaan pada 
penelitian ini 
terletak pada 
tujuan dan 
variable penelitian. 
 

10. Pengaruh Penerapan 
Modul Spiritual Care 
Terhadap Tindakan 
Perawat Dalam 
Melakukan Asuhan 
Keperawatan Spiritual 

Penelitian ini 
merupakan 
penelitian 
kuantitatif 
dengan 
desain quasi 

Berdasarkan hasil uji 
Independet T-test di 
peroleh nilai p-value 
tindakan perawat p = 
0,040, di mana nilai p-
value ,0,05. Hal ini 

Perbedaan 
penelitian yang di 
lakukan oleh 
penelian ini yaitu 
jumblah sampel 
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Di Rumah Sakit Islam 
Jombang (Erna et al., 
2018) 

eksperimen 
dengan 
pendekatan 
pre- test dan 
post- test with 
control group. 

menujukkan bahwa ada 
Perbedaan signifikan 
Tindakan perawat pada 
kelompok intervensi 
dan kelompok control di 
rumah sakit islam 
jombang setelah 
dilakukan intervensi 
dengan modul spiritual 
care. 

dan lokasi 
penelitian. 

 

F. Tujuan Penelitian  

Mengacu pada latar belakang masalah serta rumusan masalah yang 

telah di tuliskan pada subbab di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya hasil Pengaruh Pelatihan pelayanan Spiritual Terhadap 

Pengetahuan Sikap Dan Keterampilan Mahasiswa Lintas Agama. 

2. Tujuan Khusus  

a. Diketahuinya hasil pengetahuan spiritual mahasiswa keperawatan 

sebelum dan setelah pelatihan 

b. Diketahuinya hasil tingkat nilai sikap Mahasiswa Keperawatan sebelum 

dan setelah pelatihan. 

c. Diketahuinya hasil Tingkat nilai pengaruh Keterampilan Mahasiswa 

Keperawatan sebelum dan setelah pelatihan. 

d. Diketahuinya pengaruh pelatihan pelayanan Spiritual terhadap 

pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa lintas agama sebelum 

dan setelah pelatihan. 
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G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktik, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti Dan Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu 

pengetahuan peneliti khususnya terkait pelayanan keperawatan 

spiritual di rumah sakit, serta dapat menjadi sumber referensi data 

bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan manajemen 

pelayanan keperawatan spiritual. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

a) Sebagai bahan masukan dan informasi pada Mahasiswa keperawatan 

tentang manajemen pelayanan keperawatan spiritual. 

b) Dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan masukan tentang 

keperawatan spiritual mengigat pentingnya pemenuhan kebutuahan 

spiritual untuk bisa dipahami dan diaplikasiakan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Keperawatan Spiritual 

1. Pengertian Keperawatan Spiritual 

World Health Organization (WHO) perawat spiritual dapat 

dianggap sebagai bagian dari definisi Kesehatan sejak tahun 1998 dan 

merupakan salh satu elemen penting dalam asuhan keperawatn 

spiritual yang disediakan oleh perawat (Abusafia et al., 2021)  

Aspek spiritual diyakini bermanfaat terhadap penyembuhan 

pasien. kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan akan makna, 

tujuan, dan harapan dalam hidup, hubungan dengan Tuhan, kewajiban 

agama, praktik spiritual, hubungan dengan sesama dan hubungan 

dengan perawat. Spiritualitas juga berkaitan dengan kualitas hidup 

dan penting selama periode (Sutrisno et al.,, 2019). 

Penerapan asuhan keperawatan spiritual yang minim 

diterapkan oleh perawat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan 

tentang asuhan keperawatan spiritual. Asuhan keperawatan spiritual 

akan terlaksana jika perawat memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasi dan memahami aspek spiritual pasien, dan 

bagaimana keyakinan spiritual dapat memengaruhi kehidupan setiap 

individu. Jika hal tersebut terpenuhi, maka proses penyembuhan 

pasien di rumah sakit bisa meningkat mencapai 20-25% . Dampak lain 

yang didapatkan oleh pasien yaitu memiliki semangat, merasa 
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seimbang, damai jiwa, tenang beribadah, penurunan kecemasan dan 

kesembuhan (Sutrisno et al., 2019). 

Al-qur’an dan hadist dapat menjadi sumber kebutuhan untuk 

pemenuhan kebutuhan spiritual pasien, karena terdapat banyak dalil 

yang dapat menjadi referensi sebagai penawar dalam kebutuhan 

pasien diantaranya ialah dalam Al-qur’an surat Al-Isra / 17:82 

 

Terjemahnya:  

“Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan 
rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim 
(Al-Qur’an itu) hanya akan menambah kerugian” (QS. Al- Isra / 17 : 
82) 

 
Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna dari QS. Al-Isra ayat 82 

adalah bahwa al-Qur’an dapat menghilangkan segala penyakit yang 

ada di dalam hati, seperti syakk (keragu-raguan), nifaq (kemunafikan), 

syirik (penyekutuan terhadap Allah), zaig (penyimpangan dari 

kebenaran), dan mail (kecenderungan pada keburukan). Al-Qur’an 

dapat menyembuhkan segala penyakit tersebut. Al-Qur’an juga 

menjadi rahmat, karena dapat menghasilkan atau mendatangkan 

keimanan, hikmah (kebijaksanaan), dorongan pada kebaikan, dan 

kegemaran untuk berbuat baik. Semua hal tersebut hanya dapat diraih 

oleh orang-orang yang beriman pada al-Qur’an, membenarkannya, 

serta mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya. Demikianlah al-



15 
 

 
 

Qur’an menjadi syifa’  dan rahmat yang sebenar-benarnya (Tafsir Ibnu 

Katsir, 1997) 

Selain itu di jelakan pula didalam Al-qur’an surat Al- Baqarah / 2:155  

 

 

 

Terjemahannya : 

“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan 
sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar” (QS. Al- 
Baqarah / 2 : 155) 

 
Didalam tafsir Al- Mukhtashar ayat ini menjelaskan sungguh 

kami benar-benar akan menguji kalian dengan aneka musibah. Yakni 

dengan sedikit rasa takut kepada musuh, rasa lapar karena 

kekurangan akanan, kekurangan harta benda karena hilang atau sulit 

mendapatkannya, berkurangnya jiwa akibat bencana yag menelan 

korban jiwa atau gugur dimedan jihad fi sabilillah, dan berkurangg 

buah-buahan yang tumbuh dimuka bumi. Dan berikanlah nabi kabar 

gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi musibah 

tersebut, bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu yang 

menyenangkan hati mereka didunia dan akhirat. 

 

 

 



16 
 

 
 

2. Hambatan Dalam Memberikan Perawatan Spiritual  

Menurut Akca, dkk (2022) menunjukkan empat alasan mengapa 

perawat mengalami kesulitan dalam memberikan perawatan 

spiritual:  

a. Perawat tidak memiliki cukup waktu karena beban kerja yang berlebihan. 

b. Perawat tidak cukup tahu tentang perawatan spiritual.  

c. Perawat merasa tidak kompeten dalam memberikan perawatan spiritual. 

d. Pendidikan keperawatan sarjana tidak secara memadai membahas 

perawatan spiritual dan tidak memungkinkan jika mahasiswa 

keperawatan untuk mempraktikkan teori dalam pengaturan klinis. 

B. Pelayanan keperawatan spiritual Lintas Agama 

Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang perawat dalam 

memenuhi kebutuhan spiritual seseorang pasien menurut (Leeuwen 

R.R.V, 2009) ialah : 

1. Komunikasi perawat dengan klien  

2. Pengkajian dan Implementasi Keperawatan Spiritual  

3. Merujuk klien ke rohaniawan  

4. Perawat diharapkan mampu memberikan dukungan penuh dan 

konseling bagi klien 

Didalam pelayanan keperawattan spiritual tidak ada yang 

membedakan agama pasien oleh karena itu perawat dapat meberikan 

layana keperawatan spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaan 

pasien. Berikut pelayanan keperawatan spiritual lintas agama. 
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1. Agama Islam  

Dalam agama islam meemandang keperawatan  spiritual 

sebagai hubungan dengan allah, diri sendiri, dan orang lain 

berdasarkan sistem nilai pribadi untuk kehidupan yang lebih 

bermakna. Keperawatan spiritual memerlukan pemeliharaan dan 

aktualisasi sifat Ilahi manusia (fitrah) agar dapat terhubung kuat 

dengan allah dan merancang sistem nilai pribadi yang stabil (Heydari 

et al., 2016).  

Pandangan holistik menuntut seorang untuk memberikan 

perhatian yang sama terhadap kehidupan dan akhirat. Untuk itu 

diperlukan kearifan dan pemikiran yang seimbang dalam seluruh 

dimensi umat manusia: fisik, psikis dan spiritual. Ketika seseorang 

berusaha meraih ilmu tentang Allah untuk keakraban dan 

persahabatan dengan Allah berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist, berarti 

ia mencari ilmu yang progresif dan bermanfaat. Manusia mempunyai 

empat musuh dalam tradisi umat Islam: nafs (diri bawah), hawa 

(nafsu non-fisik), setan (Setan), dan dunya (dunia materil yang 

sementara). “Spiritualitas kebebasan” ialah perjuangan melawan 

semua kelemahan ini dibawah perintah akal budi dan iman serta 

dalam ketaatan pada perintah Allah (Heydari et al., 2016). 

2. Agama Kristen  

Menurut Jordan Aumann, (1985) seorang teolog katolik dan 

pakar spiritualitas kristiani, mengulas beberapa corak pokok dari 
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spiritualitas kritriani, yakni: kristisentris, eskatologis, askese, 

liturgical, dan komunal. Dalam kaitan dengan kristosentris, spiritual 

kristiani mengacu kapada ajaran yesus kristus. Kristuslah yang 

menciptakan hidup spiritual, sebab di dalam diri tuhan menyataakan 

dirinya oleh kuasa roh kudus. Oleh karena itu spiritualitas tergantung 

dari semua pengajaran kristus. Namun pada intinya spiritualitas 

kristiani tidak hanya sebatas pada tata laku doa atau ibadah tetapi 

sebagaimana hal itu di praktekkan dalam kehidupan Bersama 

terutama dalam pelayanan–pelayanan cinta kasih. Anak manusia 

dating bukan untuk dilayani melaikan untuk memberikan nyawanya 

menjadi tebusan bagi banyak orang. 

Kunci dalam spiritualitas kritiani adalah pelayanan kepada 

allah dan pelaynaan kepada sesame yang merupakan buah dari ajaran 

yesus kristus. Spiritual yhidup kristiani adalah suatu kesadaran 

menanggapi karya agung allah melalui dua dimensi yakni dimensi 

vertical (relasi manusia dengan Allah / kasih kepada Allah) dan 

dimensi horizontal (relasasi manusia dengan sesame dalam alam 

lingkungan / kasih kepada sesame dan alam semesta). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa konsep spiritualitas yang 

dipahami oleh perawat katolk secara umum telah dimaknai dalam 

hidup dan karya mereka sebaga perawat (Ndolang, 2020).  
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3. Agama Protestan  

Umat protestan berusaha untuk Kembali ke dasar- dasar iman, 

dengan menamakan hanya kristus saja, kitab suci saja, dan 

keselamatan melalui iman saja. Proses penyaringannya bersifat 

radikal, dan banyak praktik bermakna yang dibuang dari kehidupan 

gereja karena dianggap sebagai cara untuk mendapatkan 

keselamatan. Namun ada beberapa kecenderingan gereja karena 

dianggap sebagai acara untuk mendapatkan keselamatan. Namun, ada 

kecenderungan yang berkembang yang mencerminkan 

rekonseptualisasi praktik spiritual sebagai aktivitas pengudusan yang 

berakar dari Alkitab, lebih diarahkan untuk mengembangkan 

hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, daripada "mendapatkan" 

perkenanan Tuhan. Praktik spiritual lebih menarik keinginan umat 

beriman dibandingkan meyakinkan pikiran, dan dengan melakukan 

hal tersebut, praktik menjadi kebiasaan yang memberdayakan dan 

membentuk kehidupan spiritual. Yang juga penting adalah betapa 

dinamisnya praktik spiritual dapat berbicara kepada komunitas 

agama dalam bahasa tempat mereka dilahirkan, dibentuk, dan 

diberdayakan (Ndolang, 2020).  

Menurut Waaijman, (2002) merujuk pada john of the cross 

sebagai penulis spiritual klasik, yang berbicara tentang pemimpin 

spiritual dalam “living flame of love” yang hidup sebagai seseorang 

yang pada akhirnya dibawa untuk menyerah pada yang terbatas agar 
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dapat diisi oleh yang terbatas. Tak terbatas. Penyerahan ini bukanlah 

campur tangan manusia. Itu terjadi ketika seseorang dijamah oleh 

tuhan. Yohanes dari salib menulis, “maka, jiwa harus menyatakan 

bahwa tuhan adalah agen utama dalam hal ini, dan bahwa dia 

bertindak sebagai pembimbing orang buta yang harus menuntunnya 

dengan tangan ke tempat yang tidak diketahuinya dan untuk 

mencapainya (villiers et al., 2020). 

4. Agama Buddha  

Ajaran buddha mendorong umat buddha untuk menjalani 

kehidupan moral dengan menerima empat kebenaran mulia: hidup 

adalah penderitaan, penderitaan muncul karena keterikatan pada 

nafsu, penderitaan lenyap ketika keterikatan pada nafsu lenyap, dan 

kebebasan dari penderitaan dimungkinkan dengan mengikuti “jalan 

tengah”. Konsep “jalan tengah” merupakan inti pemikiran buddhis dan 

mendorong orang untuk hidup di masa kini, mempraktikkan 

penerimaan terhadap orang lain, dan menerima tanggung jawab 

pribadi. Ajaran buddha dapat memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan 

menawarkan kepada pasien cara untuk memfokuskan pikiran mereka 

saat menghadapi gejala dari penyakit yang dihadapi. Hal ini mungkin 

tidak hanya bermanfaat bagi pengikut agama buddha tetapi juga bagi 

semua pasien (masel et al., 2012). 
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Ajaran buddha theravada memiliki prinsip dasar dharma, 

hukum karma, membantu umat buddha berbuat baik dan 

mempraktikkan ajaran buddha dalam kehidupan sehari – hari mereka. 

Praktik buddhis didasarkan pada 3 langkah praktis yakni: moralitas 

(sila), konsentrasi (sama dhi), dan kebijaksanaan (panna) (pokpalagon 

et al., 2022). 

5. Agama Hindu 

Agama hindu yang lahir dari percampuran doa tradisi di india 

yaitu tradisi menggambarda dan tradisi arya serta campuran sejumlah 

tradisi kegamaan, dan juga memiliki cara-cara beragama. Cara 

beragama melalui ritual suci adalah jalan menuju tuhan dengan sedang 

melaksanakan upacara-upacara keagamaan atau upacara. Diantara 

upacara yang terdapat dalam agama hindu adalah sembahyang dan 

upacara yadnya. Adapun cara mediasi samanik adalah jalan menuju 

tuhan dengan hubungan membuka ke sumber-sumber supranatural 

melalui imajinasi dan kekuatan ilahiah serta pengembaraan rohani. 

Cara ini secara khusus tidak ditemukan dalam agama hindu, namun hal 

itu dapat dilihat melalui praktek upacara (ritus suci) dan perbuatan 

yang benar yang mereka lakukan secara bersama-sama sebagai jalan 

tunggal menuju tuhan (Rusli et al., 2017). 

Salah satu cara yang dapat dilakukan manusia untuk 

melaksanakan spiritualitas agama hindu dan untuk mencapai tujuan 

hidup tertinggi dan kebahagiaan adalah yoga. Yoga mengandung arti 
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kesatuan bergerak dalam mencari ketidakterbatasan dan batasan gerak 

menuju ketidak terbatasan dalam cara mistik. Dalam bahasa sansekerta 

yoga berarti “penambahan”, dan dalam dunia mistik, yoga juga berarti 

“penyatuan”, penyatuan antara manusia dengan tuhan sebagai entitas 

tertinggi yang berkedudukan di atas semua yang ada (Rusli et al., 2017). 

6. Agama Khonghucu  

Agama Khonghucu atau biasa juga dibunyikan di indonesia 

dengan agama Khonghucu, memperoleh nama menurut nama 

pembangunan, yaitu Kung Fu Tze (551 - 476 sm) didalam (Joesoef., 

1996), dikutip dari (Nadia et al., 2017). Adapun inti sari ajaran 

Khonghucu: 

a. Tuhan yang maha esa menciptakanalam semesta dengan segala isinya. 

Alam semesta ini diatur oleh sistem organisme yang sempurna sehingga 

semua makhluk hiduo dapat berkembang dan mempertahankan hidup. 

Sistem organisme yang mengatur alam semesta ini disebut dao.  

b. Tuhan menciptakan manusia untuk hidup didunia ini dengan 

mengembangkan tugas. Tugas sebagai manusia yang pertama adalah 

hidup sebagai manusia sewajarnya, tidak serakah, tidakjahat kepada 

sesama manusia, dan tidak merusak lingkungan alam sebagai sumber 

hidup. Manusia lahir ke dunia ini lebih baik akan manusia generasi yang 

akan datang bisa hidup lebih nyaman dan sejahtera.  

c. Manusia diberi hidup oleh tuhan dan dibekali fisik yang dapat 

mengerjakan keterampilan. tuhan memberi kecerdasan pikir, memberi 
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berbagai macam perasaan, memberi berbagai nafsu, memberi hati nurani 

dan memberi watak sejati sehingga manusia berbeda dengan makluk 

hidup yang lain. Hidup mengikuti watak sejatinya itu sinamai hidup 

dengan jalan suci atau iu dao. Tuntunan untuk hidup dalam jalan suci 

dinamai agama. 

d. Sebagai umat agama Khonghucu mempunyai kewajiban: 

1) Umat agama Khonghucu wajib percaya, serta bertaqwa, hormat dan 

sujud kepada tuhan YME atau Huang Tian. 

2) Umat agama Khonghucu wajib menjunjung tinggi kebaikan atau De.  

3) Umat agama Khonghucu wajib menegakkan firman Gemilang atau 

Ming Ming. 

4) Umat agama Khonghucu wajib mempercayai adanya roh dan nyawa 

atau Gui hen. 

5) Umat agama Khonghucu wajib berbakti kepada orang tua atau Xiao 

Shi. 

6) Umat Khonghucu wajib mengakui an mengikuti nabu khongzi 

sebagai genta rohani atau Mu Duo 

7) Umat agama Khonghucu wajib mempercayai kebenaran Kitab Suci 

Wu Jing Dan Si Shu. 

8) Umat agama Khonghucu wajib hidup menempuh jalan suci yang 

agung atau Da Dao. 
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C. Tinjauan Teori Pelatihan  

1. Pengetahuan Pelatihan  

Pelatihan merupakan program yang memperbaiki kemampuan 

melaksanakn pekerjaan secara individual, kelompok dan berdasarkan 

jenjang jabatan dalam organisasi. Pelatihan bagi karyawan 

merupakan proses yang harus terus-menerus berlangsung dalam 

rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja 

yang relevan dengan usaha-usaha memperbaiki produktivitas kerja 

karyawan serta produktivitas organisasi secara keseluruhan. 

Pandangan manajemen modern, karyawan merupakan sumber daya 

manusia (human resources) sekaligus merupakan asset yang paling 

penting, yang apabila diberikan latihan dan pengembangan serta 

lingkungan kerja yang tepat akan mampu memberikan prestasinya 

dengan baik (Asma et al,. 2020). 

Menurut Hasibuan (2017) menyatakan bahwa pelatihan adalah 

suatu proses Pendidikan jangka pendek dengan menggunakan 

prosedur yang sistematik dan terorganisir, sehingga pegawai 

operasional belajar pengetahuan taknik pengerjaan dan keahlian 

tujuan tertentu. 

Program pelatihan perawatan spiritual telah efektif dalam 

meningkatkan tingkat kompetensi dan kepercayaan diri perawatan 

spiritual bagi sejumlah profesional kesehatan. Diperlukan pelatihan 

yang menggabungkan praktik klinis dan evaluasi yang lebih 



25 
 

 
 

mendalam, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk 

mempertimbangkan dampak pelatihan perawatan spiritual dari 

waktu ke waktu (Jones et al., 2020) 

2. Manfaat Pelatihan  

Menurut Handoko (2005) dalam Hendra (2019) manfaat 

penelitian sumber daya manusia dalam menempati suatu jabatan 

yang baru sumber daya menusia perlu diberikan peletihan agar 

mempu melaksanakan tugas. Pelatihan bermanfaat bagi sumber daya 

manusia dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk meningkatkan 

kemempuan kerja. 

3. Metode Pelatihan  

  Menurut Hendra (2019) ada dua kategori pokok program 

pelatihan yaitu: 

a. Metode On The job Training 

Metode pelatihan yang pelaksanannya dilakukann ditempat kerja. 

Dalam metode on the job training ada berbagai macam Teknik yang bisa 

digunakan dalam pelatihan sebagai berikut: 

1) Rotasi jabatan 

Memberikan kepada karyawan pengetahuan tentang bagian - bagian 

organisasi yang berbeda dan praktek berbagai macam keterangan 

manajerial. 
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2) Pelatihan Intrumen Pekerjaan  

Petinjuk – petunjuk pekerjaan diberikan secara langsung pada 

pekerjaan dan digunakan terutama untuk melatih para karyawan 

tentang cara pelaksanaan pekerjaan mereka sekarang. 

3) Magang  

Merupakan proses belajar dari seoarang atau beberapa orang yang 

berpengalaman, asistensi dan internship adalah bentuk lain program 

magang. 

4) Coaching  

Penyelia atau atasan memberikan bimbingan dan arahan kepada 

karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. 

5) Penugasa sementara 

Penerapan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai anggota 

panitjia tertenru untuk jangka waktu yang ditetapkan. 

D. Tinjauan Modul  

Modul yang digunakan dalam penelitian ini adalah modul yang disusun 

oleh dosen manajemen keperawatan dengan judul Pengembangan Modul 

Pelayanan Keperawatan Spiritual Lintas Agama Di Rumah Sakit yang akan 

digunakan secara internal pada saat pelatihan keperawatn spiritual lintas 

agama. Adapun materi pada modul ini adalah sebagai berikut :  

1) Pelayanan spiritual  

2) Refleksi keperawatan spiritual  
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3) Sikap perawat dalam pelayanan spiritual 

4) Komunikasi efektif dalam pelayanan spiritual 

5) Keterampilan dalam menentukan makna scara holistic 

6) Keterampilan interpersonal dalam pelayanan spiritual 

7) Etika dalam pelayanan keperawatan spiritual  

8) Keperawatan spiritual dalam keagamaan  

E. Tinjauan teori pengetahuan  

1. Definisi pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

panca Indera manusia, yakni Indera penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2020). 

Pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu 

sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Pengetahuan bukanlah 

faktor dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melaikan sebagai 

konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengelaman maupun 

lingkungannya. Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang 

terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami 

reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru 

(Notoatmodjo, 2020). 

Pengetahuan sangat diperlukan untuk membentuk suatau sikap 

yang Tindakan meskipun Tindakan tidak selalu didasari oleh 
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pengetahuan. Sikap yang didasari oleh pengetahuan akan bertahan 

lama dibandingkan yang tidak didasari oleh pengetahuan 

(Notoatmodjo, 2020). 

2. Tingkat Pengetahuan  

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain menurut 

Notoatmodjo (2020) yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang (ovent behavior). Dari pengalaman dan penelitian 

ternyata perilaku yang tidak di sadari oleh pengetahuan. Pengetahuan 

yang cukup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu: 

a. Tahu (Know)  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adakah 

mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang 

dipelajari atau rangsangan yang telah diterima Pengukuran yang 

menjabarkan bahwa seseorang tahu tentang apayang dipelajari antara lain 

menyebutkan, mengurikan, dan sebagainya. Contoh: Dapat menyebutkan 

pengertian glaucoma. 

b. Memahami (comprehension)   

Memahami adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan secara 

materi tersebut secara benar. Orang yang paham tentang obyek atau 

materi harus dapat menjelaskan dan menyebutkan contoh terhadap obyek 

yang dipelajari.  
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c. Aplikasi (Application)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi nyata. Aplikasi ini dapat diartikan 

penggunaan hukum-hukum dan rumus, prinsip, dan sebagainya dalam 

konteks atau situasi yang lain.  

d. Analisis (Analysis)  

Analisis merupakan kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

obyek ke dalam komponen-komponen, tapi masih dalam suatu struktur 

organisasi tersebut dan ada kaitannya satu sama lain 

e. Sintesis (Synthesis)  

Kemampuan untuk meletakkan dan menghubungkan bagian bagian di 

dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, dengan kata lain sintesis ini 

adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi dari formulasi yang 

ada.  

f. Evaluasi (Evaluation)  

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian tersebut 

berdasarkan kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-

kriteria yang telah ada. 
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3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan  

a. Faktor internal  

1) Pendidikan  

Pendidikan berarti bimbingan yang berikan seseorang terhadap 

perkembangan orang lain menuju kea rah cita-cita tertentu yang 

menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk 

mencapai keselamatan dan kebahagian. Pendidikan di perlukan untuk 

mendapat informasi misalanya: hal-hal yang menunjang kesehatan 

sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. pendidikan dapat 

mempengaruhi seseorang juga perilaku seseorang akan pola hidup 

terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam 

pembangunan (Hutami et al., 2019). 

2) Pekerjaan  

Menurut Thomas yang di kutip oleh (Hutami et al., 2019) 

Pekerjaan adalah keburukan yang harus di lakukan terutama untuk 

menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarga. Pekerjaan 

bukanlah sumber kesenangan, tetapi lebih banyak merupakan cara 

mencari nafkah yang membosankan, berulang dan banyak tantangan. 

Sedangkan bekerja umumnya merupakan kegiatan yang menyita 

waktu. Bekerja bagi ibu-ibu akan mempunyai pengaruh terhadap 

kehidupan keluarga. 
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3) Umur  

Usia adalah umur individu yang terhitung mulai saat di lahirkan 

sampai berulang tahun. semakin cukup umur, Tingkat kematangan 

dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan 

bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih 

dewasa di percaya dari orang yang belum tinggi kedewasaanya. Hal ini 

akan sebagian dari pengalaman dan kematangan jiwa (Hutami et al., 

2019). 

b. Faktor Eksternal  

1) Faktor lingkungan  

lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia 

dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan 

perilaku orang atau kelompok (Hutami et al., 2019). 

2) Sosial budaya  

System social budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi 

dari sikap dalam menerima informasi (Hutami et al., 2019). 

F. Tinjauan Teori Tentang Sikap 

1. Definisi Sikap  

Sikap merupakan sebuah istilah yang mencerminkan rasa senang, 

tidak senang atau perasaan biasa biasa saja (netral) dari seseorang 

terhadap sesuatu. “sesuatu” itu bisa benda, kejadian, situasi, orang 

atau kelompok. Jika yang timbul terhadap sesuatu itu adalah perasaan 

senang. Maka disebut sikap positif, sedangkan kalau perasaan tidak 
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senang, sikap negatif. Kalau tidak timbul perasaan apa-apa, berarti 

sikapnya netral. (Ratnayanti, 2021a). 

Sikap ialah kecenderungan seseorang untuk bereaksi atau 

berinteraksi terhadap suatu objek. Oleh karena itu, sikap merupakan 

salah satu faktor yang menentukan perilaku seseorang. Sikap 

merupakan suatu respon evaluatif, yang artinya bahwa bentuk reaksi 

didasari oleh proses evaluasi dalam diri setiap individu yang memberi 

kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik-buruk, positif-

negatif, menyenangkan-tidak menyenangkan, yang kemudian 

mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap (Sembiring, 

2021). 

2. Faktor sikap 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap ialah :  

a. pengetahuan 

pengetahuan manusia dapat diperoleh dari pengalaman langsung maupun 

pengetahuan yang didapat dari sumber terpercaya. Dengan adanya 

pengetahuan maka dapat mengubah keyakinan dan paradigma setiap 

individu terhadap sesuatu tersebut (Hutagulung, 2021).  

b. kepercayaan 

sikap individu dapat dilihat sebagai cerminan dari kepercayaan yang 

terhadap sesuatu hal. Misalnya kepercayaan keluarga terhadap pelayanan 

oleh rumah sakit tertentu akan mempengaruhi sikap  keluarga untuk 
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memilih berobat ke rumah sakit yang sudah dipercaya (Hutagulung, 

2021).  

c. Kebudayaan 

kebudayaan yang diperoleh dari pengalaman, pembacaan, kondisi (agama, 

pendidikan, paradigma). Peran kebudayaan dapat mempengaruhi sikap 

individu untuk menerima maupun menolak sesuatu (Hutagulung, 2021). 

3. Fungsi sikap 

Menurut katz dalam (Ratnayanti, 2021), sikap itu mempunyai 

empat fungsi, yaitu: 

a. Fungsi instrumental (fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat). Fungsi ini 

berkaitan dengan sarana-tujuan. Disini sikap merupakan sarana untuk 

mencapai suatu tujuan. Apabila objek sikap dapat membantu seseorang 

dalam mencapai tujuan, orang akan bersikap positif terhadap objek sikap, 

demikian sebaliknya. 

b. Fungsi pertahanan ego.  

Fungsi ini diambil oleh seseorang demi mempertahankan ego. Sikap ini 

diambil oleh seseorang apabila egonya terancam, seseorang mengambil 

sikap tertentu untuk mempertahankan egonya, seseorang mengambil 

sikap tertentu. 

c. Fungsi ekspresi nilai.  

Sikap yang terdapat pada diri setiap orang merupakan jalan bagi setiap 

individu untuk mengekspresikan nilai yang ada dalam diri individu yang 

bersangkutan. Pengambilan sikap khusus terhadap nilai tertentu 
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menggambarkan sistem nilai yang ada dalam diri individu yang 

bersangkutan.  

d. Fungsi pengetahuan.  

Individu memiliki dorongan untuk dapat mengerti setiap pengalamannya, 

agar memperoleh pengetahuan. Elemen-elemen yang tidak konsisten 

dengan apa yang diketahui oleh individu akan disusun kembali atau 

diubah sedemikian rupa hingga menjadi konsisten. 

4. Sikap spiritual  

Sikap spiritual atau yang biasa disebut sikap keagamaan adalah 

sikap dan perilaku untuk melaksanakan syari’at Islam (ajaran agama) 

yang telah ditentukan. Sikap spiritual sebagai sikap yang berkaitan 

dengan moral yang dapat memberikan pemahaman agar 

membedakan sesuatu yang benar dan yang salah berdasarkan 

keimanan dan ketakwaan setiap individu (Kahong, 2020).  

Sikap spiritual ialah sikap yang dapat membentukkan seorang 

untuk memiliki akhlak dan etika yang baik dalam kehidupannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa sikap spiritual sebagai sikap 

yang dapat memberikan jalan yang benar dan tulus dalam mencapai 

tujuan hidup untuk membentuk seorang memiliki akhlak dan etika 

yang baik dalam kehidupannya, sehingga dapat membedakan suatu 

yang benar dan salah atas dasar keimanan dan ketakwaannya 

(Kahong, 2020). 
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G. Tinjauan teori tentang keterampilan perawat 

1. Devinisi Keterampilan 

Yuniarsih dan Suwatno, (2018) mengemukakan bahwa, 

Keterampilan (skill) merupakan kemampuan untuk mampu 

melaksanakan tugas-tugas fisik dan mental. Keterampilan adalah 

kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan 

tersusun secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai 

hasil tertentu.  

Keterampilan adalah perilaku yang terkait dengan tugas, yang bisa 

dikuasai melalui pembelajaran, dan bisa ditingkatkan melalui 

pelatihan dan batuan orang lain. Keterampilan merujuk pada 

kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Adapun 

perilaku adalah manifestasi kepribadian dan sikap yang ditunjukkan 

ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Keterampilan 

bisa digunakan untuk mengendalikan perilaku (Suwatno et al., 2023). 

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi skill keterampilan  

Keterampilan merupakan aplikasi dari pengetahuan sehingga 

tingkat keterampilan seseorang berkaitan dengan tingkat 

pengetahuan, dan pengetahuan dipengaruhi oleh (Iva et al 2020) : 

a) Tingkat Pendidikan  

Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik pengetahuan yang 

dimiliki. Sehingga, seseorang tersebut akan lebih mudah dalam menerima 
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dan menyerap hal-hal baru. Selain itu, dapat membantu mereka dalam 

menyelesaikan hal-hal baru tersebut. 

b) Umur  

Ketika umur seseorang bertambah maka akan terjadi perubahan pada fisik 

dan psikologi seseorang. Semakin cukup umur seseorang, akan semakin 

matang dan dewasa dalam berfikir dan bekerja. 

c) Pengalaman  

Pengalaman dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjadi lebih baik dari 

sebelumnya dan sebagai sumber pengetahuan untuk memperoleh suatu 

kebenaran. Pengalaman yang pernah didapat seseorang akan 

mempengaruhi kematangan seseorang dalam berpikir dalam melakukan 

suatu hal 

3. Pentingnya keterampilan  

Menurut (Iva et al 2020) Keterampilan merupakan domain yang 

sangat penting untuk meningkatkan kinerja pegawai. Keterampilan 

yang lebih baik akan terus dapat meningkatkan kinerja pegawai, 

berikut adalah ciri-ciri pegawai yang telah memiliki keterampilan 

dengan baik: 

a. Tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan.  

b. Mempunyai gerak kerja yang cepat dan tepat. 

c. Jarang sekali melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam bekerja.  

d. Sudah mempunyai kiat-kiat tertentu dalam melaksanakan pekerjaan.  

e. Produktivitas kerja meningkat dari biasanya. 
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4. Jenis – jenis keterampilan  

Keterampilan di bagi menjadi 4 kategori (Iva et al 2020)  yaitu: 

a. Basic Literally Skill  

Keahlian mendasar merupakan keahlian seserorang yang pasti dan wajib 

dimiliki oleh kebanyalkan orang seperti membaca, menulis dan 

mendengar. 

b. Technicall Skill  

Keahlian teknik merupakan keahlian seseorang dalam pengembangan 

tekhnik yang dimiliki, seperti menghitung secara tepat, mengoperasikan 

computer 

c. Interpersonal skill  

Keahlian interpersonal merupakan kemampuan seseorang secara efektif 

untuk berinteraksi dengan orang lain. 

d. Problem solving  

Menyelesaikan masalah adalah proses aktifitas untuk menajamkan logika, 

beragumentasi dan penyelesaian masalah serta kemampuan untuk 

mengetahui penyebab, mengambangka nalternatif dan menganalisa serta 

memilih penyelesaian yang baik. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku (Green, 2005)  

a) Predisposisi (predisposing factors)  

Faktor predisposisi merupakan faktor antesenden terhadap perilaku 

yang menjadi dasar atau motivasi perilaku. Faktor predisposisi dalam arti 

umum juga dapat dimaksud sebagai preferensi pribadi yang dibawa 
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seseorang atau kelompok ke dalam suatu pengalaman belajar. Preferensi 

ini mungkin mendukung atau menghambat perilaku sehat. Faktor 

predisposisi melingkupi pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan 

persepsi. Faktor umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan tingkat 

pendidikan juga merupakan faktor predisposisi (Ilyas, 2004; Sopiah, 

2009) 

b) Faktor-faktor pemungkin (enabling factors)  

Faktor pemungkin merupakan faktor antesenden terhadap perilaku 

yang memungkinkan motivasi atau aspirasi terlaksana. Kemampuan dan 

sumber daya merupakan hal yang dibutuhkan untuk melakukan suatu 

perilaku. Faktor-faktor pemungkin ini meliputi keterampilan dan sumber 

daya yang diperlukan untuk melakukan perilaku. Terkait dengan perilaku 

pemberian asuhan keperawatan spiritual maka yang menjadi faktor 

pemungkin diantaranya adalah keterampilan perawat dalam memberikan 

asuhan keperawatan spiritual. Fasilitas atau ketersediaan sumber daya 

(sarana dan prasarana) yang memungkinkan pelayanan/ asuhan 

keperawatan spiritual dapat dilakukan.  

c) Faktor-faktor penguat (reinforcing factors)  

Faktor penguat merupakan faktor yang menentukan apakah tindakan 

memperoleh dukungan atau tidak. Faktor manfaat sosial dan manfaat fisik 

serta ganjaran nyata dan tidak nyata yang pernah diterima merupakan 

faktor yang termasuk dalam faktor penguat. Faktor penguat berasal dari 
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tenaga kesehatan, teman, keluarga,  atau pimpinan. Faktor penguat bisa 

positif atau negatif tergantung sikap dan perilaku orang lain yang terkait.  

6. Teori-teori Perubahan  

Perubahan perilaku merupakan tujuan dari pelatihan. Untuk itu 

perlu diketahui teori-teori perubahan perilaku sebagai berikut.  

a) Teori Stimulus Organisme (SOR)  

ini didasarkan pada asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan 

perilaku tergantung kepada kualitas rangsangan (stimulus) yang 

berkomunikasi dengan organisme. Kualitas dari seumber komunikasi 

(sources) misalnya kepemimpinan, dan gaya berbicara sangat 

menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok, dan 

masyarakat (Skinner, 1938) dalam (Notoatmodjo, 2010). Lebih lanjut teori 

ini mengatakan bahwa perilaku dapat berubah hanya apabila stimulus 

(rangsang) yang diberikan melebihi stimulus semula Faktor 

reinforcement memegang peranan penting dalam teori ini. 

b) Teori ABC (Sulzer, Azaroff, Mayer, 1977, dalam Notoatmodjo, 2010; Sopiah, 

2009)  

Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku merupakan suatu proses 

dan sekaligus hasil interaksi antara antecenden. Antecendent adalah suatu 

pemicu (trigger) yang menyebabkan seseorang berperilaku, seperti 

kejadian-kejadian dilingkungan perawat. Antecendent dapat berupa 

alamiah seperti kejadian alam (hujan,angin, cuaca, dan sebagainya), dan 

buatan manusia seperti interaksi dan komunikasi dengan orang lain. 
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c) Teori Preced-Proceed (Green, 2005)  

Teori ini telah dirintis oleh Green sejak tahun 1980, Teori ini mencoba 

menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan. Kesehatan 

seseorang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor perilaku (behavior 

causes) dan faktor diluar perilaku (non-behavior causes. Perilaku 

dipengaruhi oleh tiga faktor utama (PRECEDE); Predisposing, Enabling, 

dan Reinforcing. 

Teori PRECEDE selanjutnya akan digunakan dalam penelitian ini 

karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk melihat perubahan 

individu setelah dilakukan pelatihan tertentu dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan individu itu sendiri. 

Faktor-faktor tersebut adalah predisposing, enabling dan reinforcing yang 

dapat mempengaruhi keperawatan spiritual perawat setelah dilakukan 

pelatihan keperawatan spiritual. 
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H. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bagan 2.1 keranga teori 

 

 

 

 

 

Pelayanan keperawatan 

spiritual 

Ada beberapa faktor-faktor pengaruh 
dalam pemenuhan kebutuhan spiritual 
seseorang pasien menurut (Leeuwen R.R.V, 
2009) yaitu: 

1. Komunikasi perawat dengan klien  
2. Pengkajian dan Implementasi 

Keperawatan Spiritual  
3. Merujuk klien ke rohaniawan  
4. Perawat diharapkan mampu 

memberikan dukungan penuh dan 
konseling bagi klien 

 

Pelatihan keperawatan 

spiritual 

Spiritual Lintas Agama  
1) Agama Islam   
2) Agama Katolik  
3) Agama Protestan   
4) Agama Buddha  
5) Agama Hindu  
6) Agama Khonghucu   

 Teori perubahan Preced – proced 
(Green, 2005)  

1) Predisposing  
2) Enabling  
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I. Kerangka konsep 

Kerangka konsep dalam penelitian merupakan sebuah 

hubungan atau karakteristik antar konsep satu dengan konsep yang 

lain masalah yang akan diteliti (Nursalam, 2020). Kerangka konsep 

akan mengarah kepada tujuan penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 keranga konsep 

                       Diteliti

1. Pengetahuan perawat dalam 

melaksanakan keperawatan 

spiritual lintas agama  

2. Sikap perawat dalam 

melaksanakan keperawatan 

spiritual  lintas agama 

3. Keterampilan perawat dalam 

melaksanakan keperawat spiritual 

lintas agama 

Pelatihan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Etika Penelitian 

Penelitian harus mendapatkan izin dari institusi seblum memulai 

penelitian karena etika penelitian sangatlah penting. Dalam penelitian ini 

hanya responden yang ingin terlibat secara sadar tanpa dipaksa. Penelitian 

ini telah lulus uji komite etik fari komite etik penelitian Kesehatan FKIK 

UIN Alauddin Makassar dengan nomor etik: No. 

C,035/KEPK/FKIK/II/2024. Selain itu, peneliti mengikuti kode etik dalam 

melakukan penelitian untuk melindungi responden dari berbagai masalah 

atau konsekuensi yang dapat terjadi selama proes penelitian, Etika 

penelitian (Riskesdas, 2022) yang penulis gunakan adalah :  

1. Respect for human dignity 

peneliti mempertimbangkan hak-hak subjek penelitian untuk 

mendapatkan informasi tentang tujuan dilakukan penelitian. Peneliti 

juga akan memberikan kebebasan kepada subjek penelitian untuk 

memberikan atau tidak informasi partisipasi.  

2. Respect for privacy and confidentiality  

peneliti tidak menampilkan informasi mengenai identitas dan 

kerahasiaan identitas subjek. Peneliti hanya menggunakan coding 

sebagai pengganti identitas responden. Semua informasi yang 

diberikan oleh perawat akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. 
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3. Respect for justice an inclusiveness  

prinsip keterbukaan dan adil perlu dijaga oleh peneliti dengan 

kejujuran, keterbukaan dan kehati-hatian. Untuk memenuhi prinsip 

keterbukaan, peneliti akan menjelaskan prosedur penelitian. 

Sedangkan prinsip keadilan, peneliti akan menjamin bahwa semua 

subjek penelitian akan memperoleh perlakuan dan keuntungan yang 

sama.  

4. Balancing harms and benefit  

sebuah penelitian akan memperoleh manfaat semaksimal mungkin 

bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya subjek penelitian. 

Jadi peneliti akan berusaha mengurangi dampak yang merugikan bagi 

subjek penelitian. 

B. Lokasi penelitian  

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini telah dilakukan di UIN Alauddin Makassar. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini telah dilakukan pada Tanggal 3-4 Juli 2024  

C. Desain Penelitian  

Desain penelitian dapat dikatakan baik jika disusun dari struktur 

penelitian yang akan dilakukan, merancang teknik pengumpulan data 

penelitian, menganalisis data penelitian untuk mencapai tujuan dan 

menjawab pertanyaan penelitian (Nursalam, 2020). Desain penelitian ini 
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kuantitatif dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Metode Pra Eksperimen Pre-Post Test Group Design.  

D. Populasi Dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan sumber data yang 

diperlukan dalam suatu penelitian (Saryono, 2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa keperawatan  

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari jumblah dari karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi (Saryono, 2013). Tehnik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan Teknik purporsive kouta sampling, 

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

a) Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi penelitian ini adalah mahasiswa keperawatan, 

adapun kriteria inklusi yang terdapat dari penelitian ini adalah: 

1) Mahasiswa keperawatan yang mendaftar mengikuti pelatihan 

2) Mahasiswa keperawatan yang bersedia mengikuti penelitian ataupun 

yang bersedia menjadi responden  

b) Kriteria Eksklusi 

Kriteria eklusi adalah kriteria dari subjek peneliti yang tidak dapat 

mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai ,sampel 

penelitian, seperti menolak halnya reponden, sumber etis, atau suatu 

keadaan yang tidak memungkinkan untuk  dilakukan penelitian 
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(Nursalam, 2017), Adapun kriteria eklusi yang terdapat dari penelitian ini 

adalah: 

1) Mahasiswa keperawatan yang mengundurkan diri. 

2) Mahasiswa keperawatan yang tidak mengisi kuesioner secara 

keseluruhan.  

3) Mahasiswa keperawatan yang tidak berada di tempat penelitian. 

E. Metode Pengumpulan Data  

Adapun metode atau cara agar bias memperoleh data dalam 

penelitian ini yakni dibutuhkan data objektif, maka digunakan metode 

penelitian yang diharapkan mampu menjadi instrument yang cukup 

efektif dan efisien dalam mendukung pembahasan. Adapun metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data pada penelitan ini yaitu: 

1. Data primer  

Data primer merupakan sebuah pengumpulan data yang nantinya 

bisa diperoleh langsung dari subjek penelitian. 

2. Data sekunder  

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian 

berdasarkan sumber data yang telah tersedia. 

F. Instrument Penelitian  

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam suatu penelitian (Daengs et al., 2022). Intrumen penelitian ini 

menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu jenis alat ukur 

penelitian yang tersusun atas beberapa item pertanyaan terkait dengan 
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variabel yang akan diteliti. Jenis kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian adalah kuesioer terbuka, dimana responden dapat memillih 

jawabaan dari peranyataan yang sesuai dengan responden 

(Hidayat, 2008). pada penelitian ini terdiri dari 4 bagian instrument yang 

digunakan yaitu: 

1. Kuesioner Data Demografi 

Angket pada penelitian ini berisikan data demografi responden 

yang merupakan beberapa pertanyaan seperti nama inisial, jenis 

kelamin, umur, agama, suku, Pendidikan (Sugiyono, 2018). 

2. Kuesioner pengukuran pengetahuan spiritual 

Untuk kuesioner tingkat pengetahuan sebanyak 20 pertanyaan 

dengan menggunakan skala pengukuran ordinsl. Setiap jawaban yang 

benar diberi skor 1 sedangkan jawaban yang salah diberi skor 0. 

3. Kuesioner sikap Spiritual 

Untuk penilaian sikap perawat ada 15 pernyataan yang terdiri 

dari pernyataan positif dan negatif dengan menggunakan ordinal. 

Pernyataan positif terdiri dari 8 item yang terdapat pada soal nomor 

1,2,6,9,12,13,14, dan 15, sedangkan pernyataan negatif terdiri dari 7 

item, terdapat pada soal nomor 3,4,5,7,8,10, dan 11. Pada pernyataan 

positif: sangat setuju (SS) diberi skor 4, setuju (S) diberi skor 3, tidak 

setuju (TS) diberi skor 2, dan sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1. 

Sedangkan pernyataan negatif: SS diberi skor 1, S diberi skor 2, TS 

diberi skor 3, dan STS diberi skor 4. 
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4. Kuesioner keterampilan spiritual perawat 

Untuk menilai keterampilan perawat ada sebanyak 10 

pernyataan dengan menggunakan skala likert, yaitu selalu (SL) diberi 

skor 4, sering (SR) diberi skor 3, kadang-kadang (K) diberi skor 2, dan 

tidak pernah (TP) diberi skor 1. 

G. Uji Validitas Atau Reliabilitas 

1) Uji Validitas 

Uji Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen 

dalam pengukuran (Dewi, 2018). Kriteria uji validitas adalah dengan 

membandingkan nilai r hitung (pearson correlation) dengan nilai r 

tabel. Nilai r hitung ini nantinya akan digunakan sebagai tolak ukur 

yang menyatakan valid atau tidaknya item pertanyaan yang digunakan 

untuk mendukung penelitian, maka akan dicari dengan 

membandingkan r hitung terhadap nilai r tabelnya (Darma, 2021).  

Adapun kriteria pengujian sebagai berikut : 

a. Jika r hitung > r tabel, maka instrumen penelitian dikatakan valid. 

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

2) Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Dewi, 2018). Uji 

reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai Cronbach’s alpha 

dengan tingkat signifikan yang digunakan. Tingkat signifikan yang 
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digunakan bisa 0,5, 0,6, 0,7 tergantung kebutuhan dalam penelitian 

(Darma, 2021). Adapun kriteria pengujian sebagai berikut : 

a. Jika nilai Cronbach’s alpha > Tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan 

reliabel. 

b. Jika nilai Cronbach alpha < Tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan 

tidak reliabel. 

c. Reliabilitas merupakan alat yang menunjukkan indeks yang dapat diukur 

mengenai ketepatan dengan metode yang digunakan. Reliabilitas 

menggunakan metode Cronbach’s alpha yaitu dengan menganalisis 

reliabilitas alat ukur dari sekali pengukuran dengan ketentuan bila r Alpha 

> 0,6 maka dinyatakan reliabel (Bandur, 2018). 

Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner : 

Kuesioner Pengetahuan, sikap dan keterampilan spiritual perawat (Pre 

Post test) telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada 15 responden 

dengan karakteristik yang sama. Hasil uji dari 23 pertanyaan pengetahuan 

terdapat 3 pertanyaan yang tidak valid karena nilai r hitung lebih kecil dari 

r tabel (r tabel = 0,514), dan dari 15 pernyataan motivasi terdapat 5 

pernyataan yang tidak valid, sedangkan dari 17 pernyataan sikap terdapat 

2 pernyataan yang tidak valid, sehingga pertanyaan dan pernyataan yang 

tidak valid tersebut dikeluarkan dari kuesioner kemudian diuji kembali 

dan hasilnya semua pertanyaan memiliki nilai r > 0.514 dengan Cronbach 
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Alpha > 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan valid 

dan reliabel. 

H. Teknik Pengelolahan Data  

Setelah semua data terkumpul, maka penelitian melakukan pengolahan 

data melalu beberapa tahap (Riskesdas, 2022)  

1. Editing  

Editing merupakan uoaya memeriksa kembali kebenaran data 

yang diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap 

pengumpulan data atau setelah data terkumpul peneliti mengecek 

kembali setiap data dan jawaban dari setiap pertanyaan pada 

kuesioner yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini peneliti melakukan 

pengecekan terhadap hasil pengisian kuesioner meliputi kelengkapan 

identitas dan jawaban yang diberikan oleh responden. Setelah 

pengumpulan data, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap 

instrument pengumpulan data (kuesioner), mengoreksi setiap 

kesalahan dalam pengisian dan pengambilan data, serta memastikan 

bahwa setiap item pertanyaan telah diisi secara lengkap. 

2. Coding 

Setelah semua kuesioner diedit selanjutnya dilakukan 

pengkodean atau coding yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau 

huruf menjadi data angka atau bilangan. Kode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah kode reponden, jenis kelamin, usia, agama, suku, 

pengkategorian hasil utuk variable penelitian.  
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3. Memasukan data (Data Entry)  

Pada data ini data yang telah diberi kode disusun secara 

berurutan dari responden pertama sampai terakhir kemudian diinput 

ke master table data data tersebut di oleh dengan menggunakan 

program komputer yaitu SPSS. 

4. Pembersihan data (Cleaning) 

Setelah semua sumber data atau responden selesai dimasukkan, 

maka di lakukan pengecekan kembali data- data yang telah di entry 

dan mengubah setiap kesalahan atau kekeliruan yang terjadi pada 

saat melakukan entry data. Memriksa kembali data yang telah di Entry 

kedalam computer dengan mencocokan data yang ada pada kuesioner. 

I. Analisis Data 

Teknik analisis data adalah metode mengolah data menjadi 

informasi. Setelah data dikumpulkan dan diolah, langkah selanjutnya 

adalah menganalisis data. Dalam menganalisis data dapat digunakan 

analisis data univariat dan bivariat dengan tujuan mendeskripsikan atau 

menjelaskan karakteristik masing-masing variabel penelitian (Ramdhan, 

2021): 

1. Analisis Univariat yaitu karakteristik responden dalam penelitian ini 

meliputi umur, jenis kelamin dan pekerjaan yang dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi.  
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2. Analisis bivariat digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh pelatihan keperawatan spiritual lintas agama terhadap 

pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa perawat. Sebelum 

melakukan uji hipotesa, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data 

untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi mengikuti 

distribusi normal atau tidak. Selanjutnya dilakukan uji hipotesa 

dengan menggunakan uji wilcoxon.
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BAB  IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab ini menyajikan hasil peneltiian tentang pengaruh pelatihan 

pelayanan spiritual terhadap pengetahuan, sikap dan keterampilan 

mahasiswa lintas agama beberapa instansi yang ada di Kota Makassar 

selama 2 hari (03 - 04 Juli 2024). Penyajian data hasil penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Analisis Univariat 

a. Karakteristik Responden 

Analisis univariat dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat 

distribusi frekuensi dari keseluruhan variable penelitian, yaitu 

karakteristik mahasiswa yang meliputi umur, agama, jenis kelamin, 

pengalaman pelatihan, status perkawinan dan Pendidikan terakhir. 

Uraian hasil analisis dapat dilihat sebagai Berikut: 

Tabel 4.1  Distribusi Frekuensi Mahasiswa Berdasarkan Umur, 
Agama, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Pengalaman 

Pelatihan Dan Pendidikan Terakhir 
No. Karakteristik Frekuensi Presentasi 

1 Umur 
20-22 Tahun 
23-25 Tahun 
26-28 Tahun 
Total 

 
10 

3 
1 

14 

 
71,5 % 
21,4 % 

7,1 % 
100 % 

2 Agama 
Islam 
Kristen 
Total 

 
11 

3 
14 

 
78.6 % 
21.4 % 
100 %            
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3 Jenis Kelamin 
Laki-Laki 
Perempuan 
Total 

 
3 

11 
14 

 
21,4% 
78,6% 
100% 

4 Status Perkawinan 
Menikah 
Belum Menikah 
Total 

 
1 

13 
14 

 
7,1% 

92,9% 
100% 

5 Pengalaman Pelatihan 
Pernah 
Tidak Pernah 
Total 

 
0 

14 
14 

 
0% 

100 % 
100 % 

6 Pendidikan Terakhir 
SPK 
S1 
Ners 
Total 

 
9 
4 
1 

14 

 
64,3% 
28,6% 

7,1% 
100% 

Sumber data primer,2024 

 

Berdasarkan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa mayoritas umur 

mahasiswa keperawatan berada pada kategori umur 20-22 tahun 

sebanyak 10 orang (71,5%), berdasarkan umur 23-25 tahun sebanyak 3 

orang (21,4%) dan umur 26-25 % ada 1 orang.  

Berdasarkan agama proporsi mahasiswa keperawatan yang 

beragama islam 11 orang (78.6%) dan beragama Kristen ada 3 orang 

(21.4%). Berdasarkan jenis kelamin penelitian ini mayoritas Perempuan 

sebanyak 11 orang (78,6%) dan 3 berjenis kelamin laki-laki (21,4%). Pada 

status perkawinan ada 13 orang belum menikah (92,9%) belum menikah 

dan hanya 1 orang sudah menikah (7,1%).  

Berdasarkan Pada pengalaman pelatihan, menunjukkan bahwa 14 

orang Mahasiswa keperawatan belum pernah melakukan pelatihan 

pelayanan keperawatan spiritual (100%). Pada faktor Pendidikan 

terakhir, SPK menjadi tingkat Pendidikan paling umum yaitu sebanyak 9 

orang (64,3%), diikuti S1 terdapat 4 orang (28,6%) dan Ners ada 1 orang 
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(7,1%) 

b. Pengetahuan perawat sebelum dan sesudah pelatihan keperawatan 

lintas agama 

Pengetahuan dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau 

dependen. Variable ini diukur sebelum dan sesudah dilaksanakan 

pelatihan keperawatan spiritual dengan menggunakan Wilcoxon Test. 

Hasil analisis tingkat pengetahuan mengenai keperawatan spiritual 

sebelum dan sesudah dilaksanakan pelatihan keperawatan lintas agama 

dapat dilihat pada tabel sebagai Berikut. 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Domain Pengetahuan  

Pengetahuan 

sebelum 

Frekuensi % Pengetahuan 

setelah  

Frekuensi  % 

Cukup 13 93% Cukup  4 29% 

Baik  1 7% Baik  10 71% 

Total 14 100% 14 14 100% 

Sumber: Data Primer, 2024 

  Berdasarkan tabel di atas, dapat menunjukan pengetahuan 

menunjukkan hasil sebelum pelatihan pada kategori cukup dengan jumlah 

responden 13 (92%), sedangakat pada kategori baik dengan jumblah 

peserta 1 (7%). Dan setelah dilakukan pelatihan menunjukkan 

pengetahuan peserta meningkat dengan kategori cukup sebanyak cukup 

4 (29%) sedangkan dengan kategori baik sebanyak 10 (71%). 
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Table 4.3 Distribusi Frekuensi Pertanyaan Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Sebelum Dan Sesudah 

Dilaksanakan Pelatihan Keperawatan Spiritual Lintas Agama, Juli 2024 (N=14) 
 

Varabel 

 Sikap Sebelum Pelatihan  Sikap Setelah Pelatihan  

Value 

 

Frekuensi Presentase 

 

Total  

 

Frekuensi Presentase 

 

Total 

1. Apa yang dimaksud dengan 
spiritual/spiritualitas? 

BENAR 13 93% 13 14 100% 14 

SALAH 1 7%  0 0%  

2. Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan 
untuk? 

BENAR 8 57% 8 9 64% 9 

SALAH 6 43%  5 36%  

3. Kebutuhan spiritual bagi pasien yang 
menghadapi stress emosional, penyakit 

fisik dan kematian adalah 

BENAR 

 

5 

 

36%  

5 6 

43% 

6 

SALAH 
9 

64% 
 8 

57% 
 

4. Peran perawat dalam pemenuhan 
kebutuhan spiritual pasien adalah 
sebagai berikut : 

BENAR 
12 

86% 
12 13 

93% 
13 

SALAH 
2 

14% 
 1 

7% 
 

5. Kondisi  yang umumnya menjadi 
masalah spiritual dibawah ini adalah : 

BENAR 6 43% 6 11 79% 11 

SALAH 8 57%  3 21%  

6. Apa yang dimaksud dengan distres 
spiritual ? 

BENAR 9 64% 9 9 64% 9 

SALAH 5 36%  5 36%  

7. Respon pasien yang menandakan bahwa 
pasien membutuhkan pelayanan 
spiritual : 

BENAR 

8 

57% 

8 11 

79% 

11 

SALAH 
6 

43% 
 3 

21% 
 

BENAR 8 57% 8 10 71% 10 
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8. Peran independen/mandiri perawat 
dalam pemenuhan kebutuhan spiritual 
pasien adalah SALAH 

6 

43% 

 5 

36% 

 

9. Intervensi keperawatan pada pasien 

yang ragu terhadap kekuatan spiritual 
dalam menghadapi krisis adalah : 

BENAR 

2 

14% 

2 7 

50% 

7 

SALAH 
12 

86% 
 7 

50% 
 

10. Yang bukan merupakan pengkajian 
fokus untuk mengetahui masalah 
spiritual pasien adalah 

BENAR 
3 

21% 
3 5 

36% 
5 

SALAH 
11 

79% 
 9 

64% 
 

11. Tindakan perawat yang tepat pada 
pasien yang merasa bahwa keyakinan 
spiritualnya gagal menjelaskan tentang 
penderitaan yang dialaminya adalah : 

BENAR 

3 

21% 

3 8 

57% 

8 

SALAH 

11 

79% 

 6 

43% 

 

12. Tindakan perawat yang tepat pada 
pasien yang merasa bahwa keyakinan 
spiritualnya tidak dapat menyelesaikan 
permasalahannya adalah : 

BENAR 

2 

14% 

2 9 

64% 

9 

SALAH 

12 

86% 

 5 

36% 

 

13. Yang bukan merupakan karakteristik 
pasien dengan distres spiritual dibawah 
ini adalah 

BENAR 

9 

64% 

9 12 

86% 

12 

SALAH 
5 

36% 
 2 

14% 
 

14. Fokus asuhan keperawatan pada pasien 

dengan distres spiritual adalah : 

BENAR 7 50% 7 11 79% 11 

SALAH 7 50%  3 21%  

15. Tujuan pemberian asuhan keperawatan 

pada pasien dengan krisis penyakit/ 
penderitaan/ kematian: 

BENAR 
4 

29% 
4 8 

57% 
8 

SALAH 
10 

71% 
 6 

43% 
 

BENAR 4 29% 4 8 57% 9 
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16. Yang bukan merupakan privacy pasien 
yang perlu dijaga oleh perawat dalam 
memberikan asuhan keperawatan 
adalah : SALAH 

10 

71% 

 5 

36% 

 

17. Intervensi keperawatan pada pasien 
yang marah terhadap Tuhan akibat 
penyakit yang dialaminya : 

BENAR 
5 

36% 
5 10 

71% 
10 

SALAH 
9 

64% 
 4 

29% 
 

18. Tujuan perawatan pasien dengan distres 
spiritual : 

BENAR 6 43% 6 11 79% 11 

SALAH 8 57%  3 21%  

19. Yang tidak termasuk evaluasi 
keberhasilan  asuhan keperawatan di 
bawah ini adalah : 

BENAR 

7 

50% 

7 11 

79% 

11 

SALAH 
7 

50% 
 3 

21% 
 

20. Yang tidak termasuk kriteria hasil 

asuhan keperawatan pada pasien 
dengan krisis penyakit/ penderitaan/ 
kematian dibawah ini adalah: 

BENAR 

3 

21% 

3 11 

79% 

11 

SALAH 

11 

79% 

 3 

21% 

 

  Sumbar data primer, 2024 
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Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, menunjukkan bahwa 

tingkat pengetahuan keperawatan pada Mahasiswa keperawatan dari 

beberapa instansi di kota Makassar sebelum pelatihan dan Setelah 

dilakukan pelatihan, terdapat pertanyaan- pertanyaan yang meningkat 

secara siknifikan di tunjukkan pada pertanyaan nomor 12 “Tindakan 

perawat yang tepat pada pasien yang merasa bahwa keyakinan 

spiritualnya tidak dapat menyelesaikan permasalahannya adalah” 

sebelum pelatihan di dpatkan hanya 2 (14%) responden yang benar 

menjawab dan setelah pelatiha meningkat menjadi 9 (64%). Dan tertap 

peeningkatan pula pada pertanyaan nomor 20 “Yang tidak termasuk 

kriteria hasil asuhan keperawatan pada pasien dengan krisis penyakit/ 

penderitaan/ kematian dibawah ini adalah” di dapatkan responden yang 

menjawab pertanyaan benar sebelum pelatihan 3 (21%) orang dan 

setelah pelatihan terdapat 11 (79) orang yang menjawab pertanyaan 

dengan benar.  

Tabel 4.4 Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Sebelum 
Dan Sesudah Dilaksanakan Pelatihan Keperawatan Spiritual 

Lintas Agama, Juli 2024 (N=14) 
 

Variabel 

Nilai 

N 

Min - Max 

Pengetahuan 
Sebelum 
Pelatihan 

Pengetahuan 
Setelah 

Pelatihan 

Pengetahuan 
Sebelum 
Pelatihan 

Pengetahuan 
Setelah 

Pelatihan 

Agama Islam     

14 3-13 11-19 

 Responden 1 7 14 

 Responden 2 4 12 

 Responden 3 8 12 

 Responden 4 8 13 

 Responden 5 12 19 

 Responden 6 10 13 

 Responden 7 6 15 

 Responden 8 8 12 

 Responden 9 6 13 

 Responden 10 13 14 

 Responden 11 12 15 

Agama Kristen   

 Responden 12 7 14 

 Responden 13 12 14 

 Responden 14 11 15 
Sumbar data primer, 2024 
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Analisis Tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata pengetahuan 

mahasiswa lintas agama mengalami peningkatan yang signifikan setelah 

mengikuti pelatihan. Sebelum pelatihan, pengetahuan mahasiswa 

berkisar antara nilai 3 hingga 13. Namun, setelah pelatihan, pengetahuan 

mereka meningkat drastis, dengan rentang antara nilai 11 hingga 19. 

c. Sikap perawat sebelum dan sesudah pelatihan keperawatan 

spiritual lintas agama 

Sikap perawat dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau 

dependen. Variable ini diukur sebelum dan sesudah dilaksanakan 

pelatihan keperawatan spiritual lintas agama dengan menggunakan 

Wilcoxon Test. Hasil analisis tingkat sikap mengenai keperawatan spiritual 

sebelum dan sesudah dilaksanakan pelatihan keperawatan spiritual lintas 

agama dapat dilihat pada table sebagai Berikut. 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Domain Sikap 

Sikap 

sebelum 

Frekuensi % Sikap 

setelah  

Frekuensi  % 

Cukup  9 64% Cukup  2 14% 

Baik  5 36% Baik  12 86% 

Total 14 100%  14 100% 

Sumber: Data Primer, 2024 

  Berdasarkan tabel di atas, dapat menunjukan pengetahuan 

menunjukkan hasil sebelum pelatihan pada kategori cukup dengan jumlah 

responden 9 (64%), sedangakat pada kategori baik dengan jumblah 

peserta 5 (35%). Dan setelah dilakukan pelatihan menunjukkan 
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pengetahuan peserta meningkat dengan kategori baik sebanyak 2 (14%) 

sedangkan dengan kategori cukup sebanyak 12 (85%). 
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Tabel 4.6 Gambaran Tingkat Pertanyaan Sikap Mahasiswa Sebelum Dan Sesudah Dilaksanakan  
Pelatihan Keperawatan Spiritual Lintas Agama, Juli 2024 (N=14) 

 

Varabel 

 Sikap Sebelum Pelatihan  Sikap Setelah Pelatihan  

Value 

 

Frekuensi Presentase 

Total   

Frekuensi Presentase 

 

Total  

1) Dalam memberikan asuhan 
keperawatan, perawat memandang 
pasien secara holistik. 

SS 2 14% 38 5 36% 45 

S 6 43%  7 50%  

TS 6 43%  2 14%  

STS 0 -  0 -  

2) Dalam keadaan tidak berdaya karena 
kondisi penyakit, kebutuhan spiritual 
mutlak diperlukan pasien. 

SS 2 14% 41 4 28% 45 

S 9 64%  9 64%  

TS 3 21%  1 7%  

STS 0 -  0 -  

3) Pengkajian aspek spiritual hanya 
dilakukan perawat pada klien dengan 

penyakit terminal. 

SS 0 - 36 0 - 34 

S 8 57%  6 43%  

TS 6 43%  8 57%  

STS 0 -  0 -  

4) Pemenuhan kebutuhan spiritual pasien 
adalah tanggung jawab pasien sendiri. 

SS 0 - 24 0 - 32 

S 2 14%  2 14%  

TS 6 43%  8 64%  

STS 6 43%  2 0  

5)Pemenuhan kebutuhan spiritual pasien 

adalah tanggung jawab keluarganya. 

SS 0 - 30 3 21% 40 

S 5 36%  2 57%  

TS 3 43%  1 7%  

STS 6 21%  8 14%  

6) Pemenuhan kebutuhan spiritual pasien 
adalah tanggung jawab perawat. 

SS - 0 36 1 7% 39 

S 10 71%  10 71%  

TS 2 14%  2 14%  
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STS 1 7%  1 7%  

7) Pemenuhan kebutuhan spiritual pasien 
adalah tanggung jawab pemimpin 
agama/rohaniwan. 

SS - 0 34 1 7% 40 

S 9 64%  11 78%  

TS 2 14%  1 7%  

STS 3 21%  1 7%  

8) Dalam pemenuhan kebutuhan spiritual 
pasien, dibutuhkan tenaga perawat 
khusus. 

SS 1 7% 36 1 7% 41 

S 5 36%  11 78%  

TS 7 50%  2 14%  

STS 0 -  0 -  

9) Tugas perawat dalam pemenuhan 
kebutuhan spiritual pasien adalah 
memfasilitasi pemenuhan kebutuhan 
spiritual pasien. 

SS 3 21% 39 6 43% 46 

S 5 36%  6 43%  

TS 6 43%  2 14%  

STS 0 -  14 -  

10) Aspek spiritual tidak berpengaruh 
terhadap proses penyembuhan pasien. 

SS 1 7% 25 0 - 37 

S 1 7%  0 -  

TS 6 43%  6 43%  

STS 6 43%  8 57%  

11) Perawat lebih memprioritaskan 
pemenuhan kebutuhan biologis/ 
fisiologis pasien dari pada kebutuhan 
yang lainnya. 

SS 0 - 32 1 7% 39 

S 6 43%  9 64%  

TS 6 43%  4 28%  

STS 2 14%  0 -  

12) Pemenuhan kebutuhan spiritual pasien 
perlu dipersiapkan oleh perawat 

SS 0 - 38 4 28% 43 

S 10 71%  13 93%  

TS 4 28%  0 -  

STS 0 -  0 -  

13) Masalah spiritual pasien hanya diketahui 
oleh pasien atau keluarganya. 

SS   2 14% 37 2 14% 41 

S 5 36%  9 64%  

TS 7 50%  3 21%  
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STS 0 -  0 -  

14) Perawat mendampingi pasien pada saat 
menghadapi sakratul maut. 

SS 3 21% 40 3 21% 42 

S 6 43%  8 57%  

TS 5 36%  3 21%  

STS 0 -  0 -  

15) Perawat perlu meningkatkan 
pengetahuan dan pengalaman 
spiritualnya. 

SS 6 43% 46 8 57% 50 

S 6 43%  6 43%  

TS 2 14%  0 -  

STS 0 -  0 -  

Sumber Tabel primers, 2024 
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Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, menunjukkan bahwa 

tingkat sikap keperawatan spiritual pada mahasiswa keperawatan dari 

beberapa instansi di kota Makassar sebelum pelatihan padapertanyaan 

nomor 1 “Dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat memandang 

pasien secara holistik” mayoritas menjawab sangat setuju seblum 

pelatihan (14%) dan setelah pelatihan (36%).  pertanyaan nomor 4 

“Tugas perawat dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien adalah 

memfasilitasi pemenuhan kebutuhan spiritual pasien” 

mayoritasmenjawab sangat setuju (21%) dan Setelah dilakukan pelatihan 

(43%).  

Tabel 4.7 Analisis Tingkat Sikap Mahasiswa Sebelum Dan 
Sesudah Dilaksanakan Pelatihan Keperawatan Spiritual 

Lintas Agama, Juli 2024 (N=14) 
 

Variabel 

Mean 

N 

Min - Max 

Sikap 
Sebelum 
Pelatihan 

Sikap 
Setelah 

Pelatihan 

Sikap 
Sebelum 
Pelatihan 

Sikap 
Setelah 

Pelatihan 

Agama Islam     

14 31-45 31-48 

 Responden 1 45 48 

 Responden 2 42 48 

 Responden 3 40 45 

 Responden 4 38 47 

 Responden 5 39 42 

 Responden 6 37 38 

 Responden 7 36 45 

 Responden 8 40 48 

 Responden 9 36 43 

 Responden 10 35 46 

 Responden 11 36 42 

Agama Kristen   

 Responden 12 42 45 

 Responden 13 35 46 

  Responden 14 31 31 
Sumber: Data primer, 2024  

 
Berdasarkan tabel 4.5, diperoleh data bahwa sikap mahasiswa 
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mengalami variasi yang cukup mencolok sebelum dan setelah pelatihan. 

rata-rata sikap mahasiswa agama Islam sebelum pelatihan berada pada 

rentang 31-45, dan setelah pelatihan berkisar antara 31-48. Begitu juga 

dengan mahasiswa agama Kristen yang menunjukkan perubahan skor 

dari rata-rata 31 sebelum pelatihan menjadi 31-46 setelah pelatihan.  

d. Keterampilan perawat sebelum dan sesudah pelatihan keperawatan 

spiritual lintas agama 

Keterampilan perawat dalam penelitian ini merupakan variabel bebas 

atau dependen. Variable ini diukur sebelum dan sesudah dilaksanakan 

pelatihan keperawatan spiritual lintas agama dengan menggunakan 

Wilcoxon Test. Hasil analisis tingkat keterampilan mengenai keperawatan 

spiritual sebelum dan sesudah dilaksanakan pelatihan keperawatan 

spiritual lintas agama dapat dilihat pada table sebagai Berikut. 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Domain Keterampilan 

Keterampilan 

sebelum 

Frekuensi % Keterampilan 

setelah  

Frekuensi  % 

Cukup  6 43% Cukup  1 7% 

Baik  8 57% Baik  13 93% 

Total 14 100%  14 100% 

Sumber: Data Primer, 2024 

  Berdasarkan tabel di atas, dapat menunjukan pengetahuan 

menunjukkan hasil sebelum pelatihan pada kategori cukup dengan jumlah 

responden 6 (42 %), sedangakat pada kategori baik dengan jumblah 
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peserta 8 (57 %). Dan setelah dilakukan pelatihan menunjukkan 

pengetahuan peserta meningkat dengan kategori baik sebanyak 1 (7 %) 

sedangkan dengan kategori cukup sebanyak 13 (93 %). 
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Tabel 4.9 Gambaran Tingkat Pertanyaan Keterampilan Mahasiswa Sebelum Dan Sesudah Dilaksanakan  
Pelatihan Keperawatan Spiritual Lintas Agama, Juli 2024 (N=14) 

 

Varabel 

 Keterampilan Sebelum Pelatihan  Keterampilan Setelah Pelatihan  

Value 
 

Frekuensi Presentase 
  

Total  

 

Frekuensi Presentase 
 

Total 

1. Saya menerapkan pemenuhan 
kebutuhan spiritual pasien 

SS 1 7% 29 2 14% 38 

S 5 35%  6 43%  

TS 2 14%  6 43%  

STS 6 43%  0 -  

2. Saya memfasilitasi pemenuhan 
kebutuhan spiritual pasien yang 
beda keyakinan/agama dengan 

saya. 

SS 1 7% 24 2 14% 38 

S 2 14%  6 43%  

TS 3 21%  6 43%  

STS 
8 

57% 
 0 

 
 

3. Saya mendampingi dan 
membimbing pasien yang 

menghadapi kematian / sakratul 
maut. 

SS 
0 

- 
26 0 

- 
34 

S 3 21%  5 35%  

TS 6 43%  8 37%  

STS 4 28%  0 -  

4. Saya melakukan penerapan 
pemenuhan kebutuhan spiritual 

pasien, terutama dalam hal 
bimbingan secara berulang kali. 

SS 

2 

14% 

32 2 

 
14% 

39 

S 4 28%  8 57%  

TS 4 28%  3 21%  

STS 4 28%  0 -  

5. Saya membantu teman sejawat 
yang mengalami kesulitan dalam 

SS 2 14% 31 3 21% 38 

S 2 14%  4 28%  

TS 7 50%  7 50%  
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penerapan pemenuhan kebutuhan 
spiritual pasien. STS 

3 

21% 

 0 

- 

 

6. Saya berperan sebagai pelaksana 
asuhan keperawatan di ruangan, 

agar pelayanan kebutuhan spiritual 
pasien dapat terpenuhi. 

SS 0 - 29 0 - 36 

S 4 28%  8 57%  

TS 7 50%  6 43%  

STS 3 21%  0 -  

7. Terhadap atasan, saya 
menunjukkan hasil kerja 
semaksimalnya dengan penerapan 
pemenuhan kebutuhan spiritual 
pasien. 

SS 0 - 26 2 14% 35 

S 3 21%  5 35%  

TS 6 43%  5 35%  

STS 

5 

35% 

 2 

14% 

 

8. Saya bekerja sesuai aturan dan 
norma yang berlaku  

SS 6 43% 46 7 50% 48 

S 7 50%  6 43%  

TS 0 -  1 7%  

STS 1 7%  0 -  

9. Saya melakukan peningkatan mutu 
pelayanan keperawatan dengan 
penerapan pemenuhan kebutuhan 
spiritual pasien. 

SS 0 - 37 0 - 41 

S 9 64%  13 93%  

TS 5 35%  1 7%  

STS 0 -  0 -  

10. Saya melaksanakan asuhan 
keperawatan kepada pasien secara 

menyeluruh. 

SS 4 28% 38 4 28% 42 

S 3 21%  6 43%  

TS 6 43%  4 28%  

STS 1 7%  0 -  

Sumber: Data primer, 2024  
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Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, menunjukkan bahwa 

tingkat keterampilan keperawatan spiritual pada mahasiswa 

keperawatan dari beberapa instansi di kota Makassar sebelum pelatihan 

pada pertanyaan nomor 2 “Saya memfasilitasi pemenuhan kebutuhan 

spiritual pasien yang beda keyakinan/agama dengan saya” sebelum 

pelatihan mayoritas menjawab setuju (14%) Setelah dilakukan pelatihan 

menjadi (57%).  Pertanyaan 6 “Saya berperan sebagai pelaksana asuhan 

keperawatan di ruangan, agar pelayanan kebutuhan spiritual pasien dapat 

terpenuhi” sebelum pelatian (28%) dan setelah pelatihan (57%). 

Tabel 4.10 Analisis Tingkat Keterampilan Mahasiswa Sebelum Dan 
Sesudah Dilaksanakan Pelatihan Keperawatan Spiritual Lintas 

Agama, Juli 2024 (N=14) 

Variabel 

Mean 

N 

Min - Max 

Keterampilan 
Sebelum 
Pelatihan 

Keterampilan 
Setelah 

Pelatihan 

Keterampilan 
Sebelum 
Pelatihan 

Keterampilan 
Setelah 

Pelatihan 

Agama Islam   

14 15-30 22-31 

 Responden 1 26 31 

 Responden 2 27 29 

 Responden 3 20 26 

 Responden 4 24 29 

 Responden 5 28 31 

 Responden 6 28 29 

 Responden 7 25 30 

 Responden 8 19 29 

 Responden 9 16 25 

 Responden 10 15 24 

 Responden 11 18 24 

Agama Kristen   

 Responden 12 30 31 

 Responden 13 26 29 

 Responden 14 20 22 
Sumber: Data primer, 2024  

Berdasarkan tabel 4.7, analisis tingkat keterampilan mahasiswa 

sebelum dan sesudah pelatihan menunjukkan adanya perubahan 

signifikan dalam keterampilan mahasis wa lintas agama. Untuk 
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mahasiswa beragama Islam, keterampilan sebelum pelatihan berkisar 

antara 15 hingga 30, sedangkan setelah pelatihan, keterampilan 

meningkat menjadi 22 hingga 31. Hal serupa terlihat pada mahasiswa 

beragama Kristen, di mana keterampilan sebelum pelatihan berkisar 

antara 20 hingga 30 dan setelah pelatihan meningkat menjadi 22 hingga 

31. 

2. Analisis Bivariat 

a. Pengaruh Dan Perubahan Pengetahuan Mahasiswa Keperawatan 

Sebelum Dan Sesudah Dilaksanakan Pelatihan Keperawatan Lintas 

Agama 

Perubahan tingkat pengetahuan tentang keperawatan spiritual pada 

mahasiswa keperawat sebelum dan sesudah pelatihan diuji menggunakan 

Wilcoxon test. Hasil analisis ini dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Analisis Perubahan Tingkat Pengetahuan 

Mahasiswa Sebelum Dan Sesudah Pelatihan 

Keperawatan Spiritual Lintas Agama  

 
Variabel Mean Gap 

Mean 
p 

Pengetahuan sebelum pelatihan 8,86 
5,07 0,001 

Pengetahuan setelah pelatihan 13.93 

   Sumber: Data Primer, 2024 

Hasil analisis pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan pada tingkat pengetahuan mahasiswa keperawat pelaksana 

setelah pelatihan keperawatan spiritual (p = 0,001, α = 0,05). Uji statistik 

menunjukkan peningkatan optimal pada pengetahuan mahasiswa 
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keperawatan sebelum dan sesudah pelatihan, dengan nilai rata-rata 

meningkat 5.07 dari 8,93menjadi 13.86, Peningkatan ini dapat dilihat 

pada Bagan 4.1 berikut: 

Bagan 4.1 Tingkat Pengetahuan 

           Sebelum   Sesudah 

  Pengetahuan     

             5,07 

                      Perubahan /Penaikan  

b. Pengaruh Dan Perubahan Sikap Mahasiswa Sebelum Dan Sesudah 

Dilaksanakan Pelatihan Keperawatan Lintas Agama 

Perubahan tingkat sikap tentang keperawatan spiritual pada 

mahasiswa keperawatan sebelum dan sesudah pelatihan diuji 

menggunakan Wilcoxon test. Hasil analisis ini dapat dilihat pada tabel 4.9 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Analisis Perubahan Tingkat Sikap Mahasiswa Sebelum 

Dan Sesudah Pelatihan Keperawatan Spiritual Lintas Agama  

 
Variabel Mean Gap Mean p 

Sikap sebelum pelatihan 38,00 
5,86 0,001 

Sikap setelah pelatihan 43,86 

                  Sumbe: Data Primer, 2024 

Tabel 4.9 menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada tingkat 

perubahan sikap mahasiswa keperawatan setelah mendapat pelatihan 

keperawatan spiritual (p = 0,001, α = 0,05). Hasil analisis menunjukkan 

bahwa tingkat sikap tentang keperawatan spiritual pada mahasiswa 

meningkat secara optimal setelah pelatihan. Penghitungan statistik 

8,86 13,93 
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menunjukkan peningkatan baik pada tingkat sikap mahasiswa sebelum 

dan sesudah pelatihan, dengan rata-rata meningkat dari 38,00 menjadi 

43,86. Peningkatan ini dapat dilihat pada Bagan 4.2 berikut: 

Bagan 4.2 Perubahan Tingkat Sikap 

                             Sebelum                                  Sesudah 
    Sikap 
   
 
            5,86 

                            Perubahan / kenaikan 
 
c. Pengaruh Dan Perubahan Keterampilan Mahasiswa Sebelum Dan 

Sesudah Dilaksanakan Pelatihan Keperawatan Lintas Agama 

Perubahan tingkat keterampilan tentang keperawatan spiritual pada 

mahasiswa sebelum dan sesudah pelatihan diuji menggunakan Wilcoxon 

test. Hasil analisis ini dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Analisis Perubahan Tingkat Keterampilan Sebelum 

Dan Sesudah Pelatihan Keperawatan Spiritual Lintas Agama 

Variabel Mean Gap Mean p 

Keterampilan sebelum pelatihan 22.71 
5.08 0,001 

Keterampilan setelah pelatihan 27,79 
                   Sumber: Data primers, 2024 

 

Tabel 4.7 menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada tingkat 

perubahan sikap mahasiswa keperawatan setelah mendapat pelatihan 

keperawatan spiritual (p = 0,001, α = 0,05). Penghitungan statistik 

menunjukkan peningkatan secara optimal pada tingkat keterampilan 

mahasiswa keperawatan sebelum dan sesudah pelatihan, dengan rata-

rata meningkat dari 22,71 menjadi 27,79. Peningkatan ini dapat dilihat 

pada skema 4.3 berikut: 

38,00 43,86 
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Bagan 4.3 Perubahan Tingkat keterampilan 

                     Sebelum           Sesudah 
 
keterampilan  

    
                          5.08                                   
                         perubahan/ Penaikan 
B. Pembahasan   

Untuk penelitian ini, responden dipilih berdasarkan kriteria inklusi. 

Para mahasiswa keperawat diminta untuk mengisi lembar kuesioner pre-

post test, mereka juga mengisi informed consent, serta data demografi 

serta pernyataan yang masuk dalam kuesioner pertama yaitu Kuesioner 

Pengetahuan yang berjumlah 20 item pernyataan dengan menggunakan 

skala Ordinal 1-0, skor 1 (benar) sampai dengan skor 0 (salah), kuesioner 

ini dikategorikan menjadi 2 kategori yaitu Pengetahuan baik, 

pengetahuan cukup. 

Kuesioner kedua yaitu sikap yang berjumlah 15 butir pernyataan 

dengan menggunakan 2 pengukuran skala ordinal 1- 4, pengukuran positif 

skor 1 (sangat tidak setuju), sampai skor 4 (sangat setuju) dan 

pengukuran negatif skor 4 (sangat tidak setuju), sampai skor 1 (sangat 

setuju) kuesioner ini dikategorikan menjadi 2 kategori yaitu sikap 

spiritual baik dan sikap spiritual cukup. 

Kuesioner ketiga yaitu keterampilan dalam melakukan keperawatan 

spiritual dengan jumlah 10 item pertanyaan menggunakan skala ordinal 

dari skor 1 (tidak pernah) sampai skor 4 (selalu) pada kuesioner ini 

dikategorikan menjadi 2 kategori yakni keterampilan baik dan 

22,71 27,79 
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keterampilan cukup. Berdasarkan hasil penelitian, Berikut ini 

pembahasan hasil penelitian yang telah dilakuakan yaitu:  

1. Pengaruh Pengetahuan Keperawatan Spiritual Sebelum dan 

Sesudah Dilakukan Penelitian 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terungkap bahwa 

pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan. menunjukkan bahwa 

rata-rata pengetahuan mahasiswa lintas agama mengalami 

peningkatan yang signifikan setelah mengikuti pelatihan. Dengan 

didapatkan nilai kategori sebelum pelatihan (92%), setalah pelatiahn 

(7%), dan dengan kategori baik sebelum pelatihan sebanyak (28%) 

setelah pelatihan (71%). 

Sebelum pelatihan, pengetahuan mahasiswa berkisar antara 

nilai 3 hingga 13 dengan nilai rata-rata 8,86. Namun, setelah pelatihan, 

nilai rata-rata pengetahuan mereka meningkat drastis 5,07 menjadi 

13,93 dengan rentang antara nilai 11 hingga 19. Pada kelompok 

agama islam ditunjukkan pada responden 1 yang menunjukkan 

peningkatan pengetahuan dari 7 menjadi 14, dengan peningkatan 

signifikan pada pertanyaan 4, 6, 9, 14, 18, 19, dan 20. Responden 2 

mengalami peningkatan pengetahuan dari 4 menjadi 12, terutama 

pada pertanyaan 6, 7, 11, 13, 15, 16, 18, dan 20. Responden 3 mencatat 

peningkatan pengetahuan dari 8 menjadi 12, dengan peningkatan 

pada pertanyaan 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 20. Responden 4 

menunjukkan peningkatan pengetahuan dari 8 menjadi 13, dengan 
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peningkatan pada pertanyaan 12, 13, 15, 16, dan 20. Responden 5 

mengalami peningkatan pengetahuan dari 7 menjadi 14, dengan 

peningkatan pada pertanyaan 6, 15, 16, dan 18. 

Responden 6 mencatat peningkatan pengetahuan yang paling 

signifikan dari 9 menjadi 18, dengan peningkatan pada pertanyaan 2, 

3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, dan 20. Responden 7 menunjukkan 

peningkatan pengetahuan dari 2 menjadi 4, dengan peningkatan pada 

pertanyaan 11 dan 12. Responden 8 mengalami peningkatan 

pengetahuan dari 4 menjadi 8, dengan peningkatan pada pertanyaan 

11, 12, 15, dan 20. Responden 9 mencatat peningkatan pengetahuan 

dari 7 menjadi 14, dengan peningkatan pada pertanyaan 6, 7, 8, 9, 11, 

14, dan 20. Responden 10 menunjukkan peningkatan pengetahuan 

dari 1 menjadi 2, dengan peningkatan pada pertanyaan 13. 

Responden 11 mengalami peningkatan pengetahuan dari 7 menjadi 

14, dengan peningkatan pada pertanyaan 6, 9, 11, 12, 15, 16, dan 20.  

Pada kelompok agama kristen yang ditunjukkan pada 

responden 12 mencatat peningkatan pengetahuan yang signifikan 

dari 9 menjadi 18, dengan peningkatan pada pertanyaan 2, 3, 6, 9, 11, 

15, 16, dan 20. Responden 13 menunjukkan peningkatan 

pengetahuan dari 2 menjadi 4, dengan peningkatan pada pertanyaan 

6 dan 18. Responden 14 mengalami peningkatan pengetahuan dari 4 

menjadi 8, dengan peningkatan pada pertanyaan 2, 6, 7, 8, 11, 16, dan 

20. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan peningkatan 
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pengetahuan yang merata di antara para responden pada berbagai 

pertanyaan, dengan beberapa pertanyaan tertentu yang sering 

menunjukkan peningkatan yang signifikan. 

Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan berhasil 

meningkatkan pengetahuan mahasiswa lintas agama mengenai 

pelayanan spiritual secara signifikan. 

Pelatihan pelayanan spiritual memberikan dampak positif yang 

signifikan terhadap peningkatan pengetahuan mahasiswa. Sebagai 

contoh, pengetahuan Responden 5 dari agama Islam yang sebelum 

pelatihan hanya 12 meningkat menjadi 19 setelah pelatihan, 

menunjukkan bahwa pelatihan tersebut memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai pelayanan 

spiritual. 

Namun, terdapat penurunan nilai pada Responden 6 dari agama 

Islam, di mana pengetahuan mereka menurun dari 12 menjadi 11. 

Responden 6 dengan pendidikan terakhir SPK mungkin memengaruhi 

penurunan tersebut yang sejalan dengan penelitian yang di lakukan 

oleh Ivan Enrico (2020) yang berjudul Keterampilan Kerja Dan Beban 

Kerja Terhadap Kinerja Perawat Pada Rumah Sakit 

Pratama Bunda Medan yang menjelaskan bahwa semakin tinggi 

pendidikan seseorang, semakin baik pengetahuan yang dimiliki. 

Sehingga, seseorang tersebut akan lebih mudah dalam menerima dan 

menyerap hal-hal baru. 
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Hasil uji statistik menunjukkan peningkatan yang signifikan 

dengan nilai p = 0,001 pada tingkat signifikansi α = 0,05 sehingga 

hipotesi nol (Hₒ) di tolak dan hipotesis alternatif (Hα) di terima. 

Pelatihan pelayanan spiritual terbukti memberikan dampak 

positif terhadap pengetahuan mahasiswa lintas agama mengenai 

nilai-nilai dan praktik-praktik spiritual. Dari data yang disajikan, 

sebagian besar pertanyaan menunjukkan peningkatan nilai rata-rata 

setelah pelatihan. Pelatihan ini terbukti efektif dalam meningkatkan 

tingkat pengetahuan mahasiswa keperawatan, yang terlihat dari 

peningkatan rata-rata nilai pengetahuan mahasiswa  dari 9,00 

sebelum pelatihan menjadi 13.86 setelah pelatihan. Peningkatan 

sebesar 4.86 menunjukkan perbedaan yang signifikan sebelum dan 

sesudah pelatihan. Hal ini dapat dibuktikan pada kusioner 

pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan yang terdapat 

14 responden yang mengisi kusioner untuk mengukur pengetahuan 

spiritual. Pada pertanyaan pertama “apa yang dimaksud dengan 

spiritual/spiritualitas?”. Sebelum pelatihan, semua responden (13 

orang) menjawab dengan benar pada pertanyaan pertama yaitu 

dengan tingkat keberhasilan (93%). Namun, setelah pelatihan, satu 

responden tidak menjawab dengan benar sehingga jumlah peserta 

yang menjawab benar menjadi 14 orang atau (100%) begitu pula 

dengan pertanyaan kedua yaitu “kebutuhan spiritual adalah 

kebutuhan untuk?”. Sebanyak 8 responden atau (57%) menjawab 
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dengan benar pada pertanyaan kedua sebelum pelatihan. Setelah 

pelatihan, jumlah yang menjawab benar menurun menjadi 9 

responden atau (64%). Penurunan ini menunjukkan adanya kesulitan 

atau kurangnya fokus dalam menjawab pertanyaan kedua setelah 

pelatihan. 

Pertanyaan ketiga, “kebutuhan spiritual bagi pasien yang 

menghadapi stress emosional, penyakit fisik dan kematian adalah?”. 

Sebelum pelatihan, hanya 5 orang atau (36%) yang menjawab dengan 

benar pertanyaan ketiga. Setelah pelatihan, terjadi peningkatan 

dengan 6 orang atau (43%) yang menjawab dengan benar. Meskipun 

peningkatan ini tidak begitu signifikan, hal ini menunjukkan bahwa 

pelatihan memberikan sedikit peningkatan pada pengetahuan 

responden terkait materi yang diukur oleh pertanyaan ketiga. 

Pertanyaan keempat, “peran perawat dalam pemenuhan 

kebutuhan spiritual pasien adalah sebagai berikut?”. Pada pertanyaan 

keempat, sebelum pelatihan, 12 responden atau (86%) menjawab 

dengan benar. Setelah pelatihan, jumlah ini meningkat menjadi 13 

atau (93%). Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan 

pengetahuan yang cukup signifikan setelah pelaksanaan pelatihan. 

Pertanyaan kelima, “kondisi yang umumnya menjadi masalah 

spiritual dibawah ini adalah?”.  Pertanyaan kelima menunjukkan 6 

responden atau (43%) yang menjawab dengan benar sebelum 

pelatihan. Setelah pelatihan, jumlah ini meningkat secara signifikan 
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menjadi 11 orang atau (79%). Hal ini menunjukkan bahwa materi 

pelatihan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman 

mahasiswa terhadap materi yang diuji dalam pertanyaan ini. 

Pertanyaan keenam, “apa yang dimaksud dengan distres 

spiritual?”. Sebelum pelatihan, 9 responden atau (64%) menjawab 

dengan benar pada pertanyaan keenam. Setelah pelatihan, tidak 

terjadi perubahan, dengan jumlah yang menjawab benar tetap 9 orang 

atau (64%). Hal ini mungkin menunjukkan bahwa materi yang 

dibahas pada pertanyaan ini sudah dipahami sebelum pelatihan 

sehingga pelatihan tidak memberikan tambahan yang signifikan. 

Pertanyaan ketujuh, “respon pasien yang menandakan bahwa 

pasien membutuhkan pelayanan spiritual?”. Sebanyak 8 responden 

atau (57%) menjawab dengan benar sebelum pelatihan pada 

pertanyaan ketujuh. Setelah pelatihan, terjadi peningkatan jumlah 

yang menjawab benar menjadi 11 responden atau (79%). Ini 

mengindikasikan bahwa pelatihan efektif dalam meningkatkan 

pengetahuan terkait materi yang diuji dalam pertanyaan ketujuh. 

Pada pertanyaan kedelapan, “peran independen/mandiri 

perawat dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien adalah?” 

sebelum pelatihan, 8 orang atau (57%) yang menjawab dengan benar. 

Setelah pelatihan, terdapat peningkatan jumlah responden yang 

menjawab benar menjadi 10 orang atau (71%). Peningkatan ini 

menunjukkan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan pemahaman 
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mahasiswa. 

Pertanyaan kesembilan “Intervensi keperawatan pada pasien 

yang ragu terhadap kekuatan spiritual dalam menghadapi krisis 

adalah?” menunjukkan hanya 2 responden atau (14%) yang 

menjawab dengan benar sebelum pelatihan. Setelah pelatihan, terjadi 

peningkatan yang signifikan dengan 7 orang atau (50%) yang 

menjawab dengan benar. Ini menggambarkan bahwa pelatihan 

memberikan dampak positif yang cukup besar terkait materi di 

pertanyaan kesembilan. 

Sebelum pelatihan, hanya 3 orang atau (21%) yang menjawab 

dengan benar pertanyaan kesepuluh “yang bukan merupakan 

pengkajian fokus untuk mengetahui masalah spiritual pasien 

adalah?”. Setelah pelatihan, terjadi peningkatan dengan 5 orang atau 

(36%) yang menjawab dengan benar. Ini menunjukkan adanya 

peningkatan pengetahuan meskipun tidak terlalu signifikan. 

Pada pertanyaan kesebelas “tindakan perawat yang tepat pada 

pasien yang merasa bahwa keyakinan spiritualnya gagal menjelaskan 

tentang penderitaan yang dialaminya adalah?”, sebelum pelatihan 

hanya 3 responden atau (21%) yang menjawab dengan benar. Setelah 

pelatihan, jumlah ini meningkat drastis menjadi 8 responden atau 

(57%). Peningkatan yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa 

pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman responden. 
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Sebelum pelatihan, hanya 2 orang atau (14%) yang menjawab 

dengan benar pertanyaan kedua belas “tindakan perawat yang tepat 

pada pasien yang merasa bahwa keyakinan spiritualnya tidak dapat 

menyelesaikan permasalahannya adalah?”. Setelah pelatihan, terjadi 

peningkatan jumlah responden yang menjawab dengan benar 

menjadi 9 orang atau (64%). Peningkatan ini menunjukkan 

peningkatan pengetahuan yang cukup signifikan setelah pelatihan 

dilakukan. 

Pertanyaan ketiga belas yaitu “yang bukan merupakan 

karakteristik pasien dengan distres spiritual dibawah ini adalah?” 

sebanyak 9 responden atau (64%) menjawab dengan benar sebelum 

pelatihan pada pertanyaan ketiga belas. Setelah pelatihan, terjadi 

peningkatan yang signifikan menjadi 12 orang atau (86%). Hal ini 

menunjukkan bahwa pelatihan sangat efektif dalam meningkatkan 

pengetahuan yang diukur oleh pertanyaan ini. 

Pertanyaan keempat belas “Fokus asuhan keperawatan pada 

pasien dengan distres spiritual adalah?” menunjukkan 7 responden 

atau (50%) yang menjawab dengan benar sebelum pelatihan. Setelah 

pelatihan, terdapat peningkatan signifikan dengan 11 orang atau 

(79%) yang menjawab dengan benar. Ini menunjukkan bahwa 

pelatihan berhasil meningkatkan pengetahuan peserta secara 

menyeluruh. 
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Pertanyaan kelima belas “tujuan pemberian asuhan 

keperawatan pada pasien dengan krisis penyakit/ penderitaan/ 

kematian?” sebelum pelatihan, hanya 4 responden atau (29%) yang 

menjawab dengan benar pertanyaan kelima belas. Setelah pelatihan, 

jumlah yang menjawab dengan benar meningkat menjadi 8 orang atau 

(57%). Ini menunjukkan peningkatan pemahaman yang menandakan 

efektivitas pelatihan. 

Pada pertanyaan keenam belas “yang bukan merupakan privacy 

pasien yang perlu dijaga oleh perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan adalah?” sebanyak 4 orang atau (29%) menjawab 

dengan benar pada pertanyaan keenam belas sebelum pelatihan. 

Setelah pelatihan, jumlah responden yang menjawab dengan benar 

menjadi 9 orang atau (64%), menunjukkan peningkatan yang 

signifikan dalam pengetahuan responden. 

Pada pertanyaan ketujuh belas “intervensi keperawatan pada 

pasien yang marah terhadap Tuhan akibat penyakit yang 

dialaminya?” sebelum pelatihan, hanya 5 orang atau (36%) yang 

menjawab dengan benar pertanyaan ketujuh belas. Setelah pelatihan, 

terjadi peningkatan dengan 10 orang atau (71%) yang menjawab 

dengan benar. Hal ini mencerminkan bahwa pelatihan berhasil dalam 

meningkatkan pemahaman peserta terkait materi yang diukur pada 

pertanyaan ini. 
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Pertanyaan kedelapan belas “tujuan perawatan pasien dengan 

distres spiritual?” menunjukkan 6 responden atau (43%) yang 

menjawab dengan benar sebelum pelatihan. Setelah pelatihan, jumlah 

ini meningkat menjadi 11 atau (79%). Peningkatan ini menunjukkan 

dampak positif pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan 

responden. 

Pada pertanyaan kesembilan belas “yang tidak termasuk 

evaluasi keberhasilan  asuhan keperawatan di bawah ini adalah?” 

sebelum pelatihan, hanya 7 orang atau (50%) yang menjawab dengan 

benar pertanyaan kesembilan belas. Setelah pelatihan, jumlah ini 

meningkat menjadi 11 orang atau (79%). Peningkatan yang signifikan 

ini menunjukkan keberhasilan pelatihan dalam meningkatkan 

pengetahuan mahasiswa. 

Pada pertanyaan keduapuluh “yang tidak termasuk kriteria hasil 

asuhan keperawatan pada pasien dengan krisis 

penyakit/penderitaan/kematian dibawah ini adalah?” sebelum 

pelatihan, hanya 3 orang atau (21%) yang menjawab dengan benar 

pertanyaan keduapuluh. Setelah pelatihan, terjadi peningkatan 

signifikan dengan 11 orang atau (79%) yang menjawab dengan benar. 

Ini menunjukkan bahwa pelatihan memberikan dampak positif yang 

cukup besar terhadap pemahaman responden.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

membahas pelatihan keperawatan spiritual dalam berbagai konteks. 
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Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh (Murtiningsih et al. 

2020) menunjukkan bahwa pengembangan modul dan pelatihan 

keperawatan spiritual melalui metode ceramah dan demonstrasi 

berhasil meningkatkan pengetahuan peserta. Peserta yang mengikuti 

pre test dan post test menunjukkan peningkatan pengetahuan dari 

kategori kurang sebesar 71,4% menjadi kategori baik setelah 

pelatihan sebesar 85,7%. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini 

pada mahasiswa keperawatan, di mana terjadi peningkatan signifikan 

rata-rata nilai pengetahuan dari sebelum pelatihan sebesar 9,00 

menjadi 14,57 setelah pelatihan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

(Samsualam et al. 2021) yang juga menunjukkan adanya peningkatan 

dalam tindakan perawat setelah intervensi modul spiritual care yang 

menggunakan metode kualitatif dengan desain quasi eksperimen dan 

menemukan perbedaan signifikan antara kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol dengan nilai p = 0,040, dimana p-value < 0,05. 

Meskipun metode dan variabel yang digunakan berbeda, hasil ini 

tetap relevan untuk dikaitkan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan sekarang karena keduanya menunjukkan bahwa intervensi 

yang terstruktur dan terencana dalam pelatihan spiritual dapat 

meningkatkan kompetensi perawat dalam memberikan perawatan 

yang lebih holistik kepada pasien. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

pelatihan spiritual, baik yang dilakukan dengan modul intervensi 
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spesifik maupun pelatihan lintas agama, sama-sama memiliki dampak 

positif terhadap pengetahuan perawat. 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurmala et al. 

2021), pelatihan spiritual yang berbasis agama telah terbukti efektif 

dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perawat dalam 

memberikan pelayanan spiritual yang lebih baik bagi pasien. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan lintas agama dalam 

pelatihan tidak hanya meningkatkan tingkat pengetahuan, tetapi juga 

memperkuat sikap dan keterampilan perawat dalam menerapkan 

pelayanan spiritual secara lebih komprehensif dan inklusif. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa pelatihan seperti ini dapat menjadi model 

intervensi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan secara keseluruhan, dengan memperhatikan aspek 

spiritual yang seringkali diabaikan dalam praktik keperawatan 

konvensional. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelatihan pelayanan spiritual memiliki pengaruh positif terhadap 

pengetahuan mahasiswa lintas agama. Peningkatan nilai pengetahuan 

setelah pelatihan mencerminkan efektivitas pelatihan tersebut dalam 

memperkaya pemahaman spiritual mahasiswa, baik dari kelompok 

agama Islam maupun Kristen. Ini dibuktikan melalui referensi dari 

penelitian terdahulu yang juga menunjukkan hasil serupa, 

memberikan bukti tambahan bahwa pelatihan pelayanan spiritual 



87 
 

 
 

dapat menjadi metode yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan 

dan pemahaman spiritual mahasiswa. 

2. Pengaruh Sikap Keperawatan Spiritual Sebelum dan Sesudah 

Dilakukan Pelatikah Keperawatan Spiritual 

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan 

pelayanan spiritual lintas agama berdampak signifikan terhadap 

sikap mahasiswa keperawatan. Dengan didapatkan jumblah kategori 

cukup sebelum pelatihan sebanyak (64%) dengan kategori baik 

(35%), dan setelah pelatihan didapatkan kategori cukup sebnayak 

(14%) dan kategori Biak sebanyak (85%). 

Sebelum pelatihan, sikap keperawatan spiritual mahasiswa 

keperawatan memiliki nilai rata-rata 38,00. Setelah pelatihan, nilai 

rata-rata meningkat menjadi 43,86 dengan ketogori baik. Hasil 

penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata sikap 

mahasiswa sebelum dan sesudah pelatihan. Perubahan rata-rata 

terlihat dari berbagai pernyataan yang disajikan. Pada pernyataan 1 

terdapat peningkatan dari skor rata-rata 2,71 sebelum pelatihan 

menjadi 3,21 setelah pelatihan. Peningkatan serupa juga terjadi pada 

pernyataan 5, di mana skor rata-rata naik dari 2,14 menjadi 2,86. Hal 

ini menunjukkan bahwa secara umum, pelatihan pelayanan spiritual 

cenderung meningkatkan sikap mahasiswa lintas agama.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan beberapa pernyataan 

yang tidak mengalami peningkatan atau bahkan mengalami 
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penurunan rata-rata skor. Pada pernyataan 3 oleh responden 5, 

terdapat penurunan dari rata-rata skor 2,57 sebelum pelatihan 

menjadi 2,43 setelah pelatihan. Demikian pula, pada pernyataan 6 

terjadi peningkatan yang lebih kecil dari rata-rata skor 2,57 menjadi 

2,79. Penurunan yang dialami oleh responden yang memiliki  

pendidikan terakhir SPK mungkin berkaitan dengan temuan dari 

penelitian Ivan Enrico (2020) yang berjudul “Keterampilan Kerja dan 

Beban Kerja Terhadap Kinerja Perawat pada Rumah Sakit Pratama 

Bunda Medan”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi berhubungan dengan pengetahuan atau 

pemahaman yang lebih baik. Dengan pengetahuan atau pemahaman 

yang lebih baik, seseorang akan lebih mudah dalam memahami dan 

dalam mendapatkan pengalaman yang baik. 

Rata-rata sikap responden dari agama Islam sebelum pelatihan 

berkisar antara skor 31 hingga 45, sedangkan setelah pelatihan 

berkisar antara skor 31 hingga 48. Pada agama islam ditunjukkan 

pada responden 1 sampai responden 11. Pada Responden 1 

menunjukkan peningkatan sikap dari 45 menjadi 48, dengan 

peningkatan pada pernyataan 1, 10, dan 11. Responden 2 mengalami 

peningkatan sikap dari 45 menjadi 51, terutama pada pernyataan 1, 4, 

9, 12, 13, dan 15. Responden 3 mencatat peningkatan sikap dari 45 

menjadi 50, dengan peningkatan pada pernyataan 2, 3, 5, 6, dan 9. 

Responden 4 menunjukkan peningkatan sikap dari 45 menjadi 54, 
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dengan peningkatan pada pernyataan 1, 4, 5, 9, dan 15. Responden 5 

mengalami peningkatan sikap dari 45 menjadi 48, dengan 

peningkatan pada pernyataan 5, 12, dan 13. 

Responden 6 mencatat peningkatan sikap dari 45 menjadi 46, 

dengan peningkatan pada pernyataan 1. Responden 7 menunjukkan 

peningkatan sikap dari 45 menjadi 54, dengan peningkatan pada 

pernyataan 5, 6, 8, 9, dan 15. Responden 8 mengalami peningkatan 

sikap dari 45 menjadi 53, dengan peningkatan pada pernyataan 2, 3, 

7, 10, dan 11. Responden 9 mencatat peningkatan sikap dari 45 

menjadi 52, dengan peningkatan pada pernyataan 6, 7, 9, dan 10. 

Responden 10 menunjukkan peningkatan sikap yang signifikan dari 

45 menjadi 56, dengan peningkatan pada pernyataan 1, 5, 10, 11, 12, 

dan 15. 

Responden 11 mengalami peningkatan sikap dari 45 menjadi 

51, dengan peningkatan pada pernyataan 1, 5, 10, 11, dan 15. Secara 

keseluruhan, ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

mengalami peningkatan sikap yang bervariasi pada berbagai 

pernyataan, dengan beberapa pernyataan tertentu sering 

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Secara umum, mayoritas 

responden mengalami peningkatan sikap setelah pelatihan, yang 

menunjukkan dampak positif dari pelatihan pelayanan spiritual 

terhadap sikap mahasiswa. 
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Selanjutnya, pada mahasiswa dengan latar belakang agama 

Kristen, Responden 12 mencatat peningkatan sikap dari 45 menjadi 

48, dengan peningkatan pada pernyataan 1, 2, dan 12. Responden 13 

menunjukkan peningkatan sikap yang signifikan dari 45 menjadi 56, 

dengan peningkatan pada pernyataan 1, 2, 6, 10, dan 15. Sementara 

itu, Responden 14 tidak mengalami peningkatan sikap, tetap pada 31. 

Meskipun tidak semua responden mengalami peningkatan sikap, data 

ini menunjukkan adanya dampak positif dari pelatihan pelayanan 

spiritual terhadap sikap mahasiswa lintas agama.  

Analisis ini juga menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada 

peningkatan sikap mahasiswa keperawatan setelah pelatihan (p = 

0,001, α = 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan pelayanan spiritual lintas agama efektif dalam 

meningkatkan sikap keperawatan spiritual mahasiswa keperawatan. 

Hal ini dapat ditandai dengan dominan meningkatnya nilai sikap dari 

beberapa pernyataan kusioner yang diberikan kepada 14 responden 

dengan pernyataan 1 “Dalam memberikan asuhan keperawatan, 

perawat memandang pasien secara holistik” dengan dilakukan 

pengukuran pertanyaan positif yang memilih jawaban setuju dan 

sangat setuju terdapat 8 responden atau (57%) sebelum pelatihan. 

Setelah dilakukan pelatihan, yang memberikan jawaban setuju dan 

sangat setuju meningkat menjadi 12 responden (86%). 
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Pada pernyataan 2 “Dalam keadaan tidak berdaya karena 

kondisi penyakit, kebutuhan spiritual mutlak diperlukan pasien” 

dengan penilaian pengukuran positif, sebelum dilakukan pelatihan 

hanya 11 responden (79%) yang menjawab setuju. Setelah dilakukan 

pelatihan meningkat menjadi 13 responden (93%). Pada pernyataan 

3 “Pengkajian aspek spiritual hanya dilakukan perawat pada klien 

dengan penyakit terminal” dilakukan dengan pengukuran negatif, 

sebelum dilakukan pelatihan yang menjawab tidak setuju sebanyak 6 

responden (43%) dan setelah dilakukan pelatihan menurun menjadi 

8 responden (57%) yang menjawab tidak setuju. 

Pernyataan 4 “Pemenuhan kebutuhan spiritual pasien adalah 

tanggung jawab pasien sendiri” dengan pengukuran negatif, terdapat 

6 responden (47%) yang menjawab tidak setuju dan setelah 

dilakukan pelatihan meningkat menjadi 8 responden (57%) yang 

menjawab tidak setuju. Pada pernyataan 5 “Pemenuhan kebutuhan 

spiritual pasien adalah tanggung jawab keluarganya”, dengan 

pengukuran negatif, sebelum dilakukan pelatihan terdapat 6 

responden (47%) yang menjawab tidak setuju. Setelah dilakukan 

pelatihan, meningkat signifikan menjadi 8 responden (57%) yang 

menjawab sangat tidak setuju. 

Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelatihan pelayanan 

spiritual telah berhasil memperbaiki sikap mahasiswa keperawatan 

melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya 
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kompetensi spiritual dalam pelayanan keperawatan. Pengetahuan 

yang diperoleh dari pelatihan tersebut mendorong perubahan sikap 

yang lebih positif dalam penanganan kebutuhan spiritual pasien, 

mencerminkan peningkatan kepekaan dan tanggung jawab dalam 

praktik keperawatan sehari-hari. Hal ini dianggap sebagai hasil yang 

signifikan mengingat pentingnya pelayanan spiritual dalam konteks 

kesehatan secara keseluruhan, terutama di rumah sakit di mana 

pasien dari berbagai latar belakang agama membutuhkan perhatian 

spiritual yang beragam. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh (Kurniawati, 2021) tentang pengetahuan dan sikap 

perawat dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pada pasien kanker 

di Jawa Tengah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa responden 

memiliki pengetahuan yang baik dan sikap positif dalam pelayanan 

keperawatan spiritual. Temuan ini konsisten dengan penelitian 

Kurniawati, menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan spiritual 

dapat meningkatkan sikap perawat dalam mendukung kebutuhan 

spiritual pasien. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Samsualam et al. 2021) juga 

mendukung temuan ini dengan hasil serupa mengenai pengaruh 

pengetahuan dan sikap spiritual perawat terhadap spiritual care 

pasien. Mereka menemukan perbedaan signifikan dalam tindakan 

perawat antara kelompok yang mendapatkan intervensi modul 
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spiritual care dan kelompok kontrol, dengan nilai p-value 0,040. Hal 

ini menunjukkan bahwa intervensi pelatihan memiliki dampak positif 

pada sikap dan tindakan keperawatan. hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang telah diteliti pada mahasiswa keperawatan. 

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

pelayanan spiritual memiliki dampak yang signifikan terhadap 

perubahan sikap mahasiswa lintas agama. Data dari penelitian 

menunjukkan peningkatan nilai sikap setelah pelatihan, 

menunjukkan bahwa pelatihan pelayanan spiritual adalah intervensi 

efektif dalam meningkatkan sikap positif terhadap keberagaman 

agama di antara mahasiswa. Keselarasan temuan ini dengan 

penelitian sebelumnya juga memberikan dukungan terhadap validitas 

dan reliabilitas penelitian ini, menunjukkan bahwa pelatihan 

pelayanan spiritual adalah metode yang efektif dalam memperkuat 

keharmonisan dan sikap positif di lingkungan akademik yang 

multikultural dan multiagama. 

3. Pengaruh Keterampilan Keperawatan Spiritual Sebelum dan 

Sesudah Dilakukan Pelatihan Keperawatan Spiritual 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya 

perubahan signifikan dalam tingkat keterampilan keperawatan 

spiritual pada mahasiswa keperawatan setelah mengikuti pelatihan 

tersebut. Dengan di patakan jumblah kategori cukup sebelum 

dilakukan pelatihan sebanyak (42%), dengan kegori baik (57%), dan 
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setelah di lakukan pelatihan dengan kategori cukup didapatkan 

sebanyak (7%) dan dengan kategori baik sebanyak (92%). 

Sebelum pelatihan, tingkat keterampilan keperawatan spiritual 

pada mahasiswa keperawatan memiliki rata-rata 22,71, Nilai 

keterampilan terendah yang tercatat adalah 15 dan tertinggi adalah 

30. Setelah pelatihan, tingkat keterampilan meningkat dengan rata-

rata menjadi 27,79 dengan kategori baik, Nilai keterampilan terendah 

setelah pelatihan adalah 22 dan tertinggi mencapai 31.  

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan 

pelayanan spiritual memiliki dampak yang nyata dan signifikan 

terhadap pengembangan keterampilan mahasiswa. Skor rata-rata 

pada pernyataan 1 meningkat dari 2,07 sebelum pelatihan menjadi 

2,71 setelah pelatihan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa 

setiap pernyataan yang diukur mengalami peningkatan setelah 

pelatihan. Sebagai contoh, pernyataan 1 menunjukkan peningkatan 

dari mean 2,07 sebelum pelatihan menjadi 2,71 setelah pelatihan, 

pernyataan 2 mengalami peningkatan dari mean 1,71 menjadi 2,71, 

dan pernyataan 10 menunjukkan peningkatan dari mean 2,71 

menjadi 3,00. Dari keseluruhan data yang dihimpun, pelatihan 

pelayanan spiritual memberikan dampak yang signifikan terhadap 

keterampilan mahasiswa. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan 

efektivitas pelatihan, tetapi juga menggambarkan pentingnya 

pengembangan keterampilan melalui pendekatan spiritual dalam 
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konteks keberagaman agama mahasiswa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan pelayanan 

spiritual mampu meningkatkan keterampilan mahasiswa. Terdapat 

perbedaan rata-rata skor keterampilan sebelum dan sesudah 

pelatihan. Pada mahasiswa beragama Islam, responden 1 

menunjukkan peningkatan keterampilan dari 26 menjadi 31, dengan 

peningkatan pada pernyataan 1, 5, 7, 9, dan 10. Responden 2 

mengalami peningkatan keterampilan dari 26 menjadi 28, dengan 

peningkatan pada pernyataan 1 dan 7. Responden 3 mencatat 

peningkatan keterampilan dari 26 menjadi 32, dengan peningkatan 

pada pernyataan 2, 3, 4, 7, dan 10. Responden 4 menunjukkan 

peningkatan keterampilan dari 26 menjadi 31, dengan peningkatan 

pada pernyataan 2, 3, 4, dan 7. Responden 5 mengalami peningkatan 

keterampilan dari 26 menjadi 29, dengan peningkatan pada 

pernyataan 2, 5, dan 7. 

Responden 6 mencatat peningkatan keterampilan yang 

signifikan dari 26 menjadi 35, dengan peningkatan pada pernyataan 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Responden 7 juga menunjukkan peningkatan 

keterampilan yang signifikan dari 26 menjadi 35, dengan peningkatan 

pada pernyataan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 10. Responden 8 mengalami 

peningkatan keterampilan dari 26 menjadi 36, dengan peningkatan 

pada pernyataan 1, 2, 3, 4, 9, dan 10. Responden 9 mencatat 

peningkatan keterampilan dari 26 menjadi 35, dengan peningkatan 
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pada pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Responden 10 menunjukkan 

peningkatan keterampilan dari 26 menjadi 32, dengan peningkatan 

pada pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, dan 9. Responden 11 mengalami 

peningkatan keterampilan dari 26 menjadi 32, dengan peningkatan 

pada pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.  

Sementara itu, pada mahasiswa beragama Kristen, responden 

12 tidak mengalami peningkatan keterampilan. Responden 13 

mencatat peningkatan keterampilan dari 26 menjadi 29, dengan 

peningkatan pada pernyataan 1, 2, dan 8. Responden 14 mengalami 

peningkatan keterampilan dari 26 menjadi 32, dengan peningkatan 

pada pernyataan 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Peningkatan yang konsisten ini 

menyiratkan bahwa pelatihan yang diberikan berhasil meningkatkan 

keterampilan mereka dalam konteks pelayanan spiritual. 

Pada hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh 

signifikan pada perubahan tingkat keterampilan mahasiswa 

keperawat setelah mendapatkan pelatihan keperawatan spiritual 

lintas agama (p = 0,001, α = 0,05) sehingga dengan hal ini hipotesis 

nol (Hₒ) di tolah dan hipotesis alternatif  (Hα) diterima, dengan rata-

rata meningkat dari 22,71 menjadi 27,79. Hal ini dibuktikan pada 

beberapa pernyataan dari kusioner yang diberikan kepada 14 

responden dengan pernyataan 1 “Saya menerapkan pemenuhan 

kebutuhan spiritual pasien”, sebelum dilakukan pelatihan terdapat 6 

responden (43%) yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju 
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dan setelah dilakukan pelatihan meningkat menjadi 8 (57%). 

Pada pernyataan 2 “Saya memfasilitasi pemenuhan kebutuhan 

spiritual pasien yang beda keyakinan/agama dengan saya” sebelum 

dilakukan pelatihan terapat 3 responden (21%) dan meningkat 8 

responden (57%) yang memberi jawaban setuju dan sangat setuju. 

Pada pernyataan 3 “Saya mendampingi dan membimbing pasien yang 

menghadapi kematian / sakratul maut”, sebelum dilakukan pelatihan 

setidaknya terdapat 3 responden (21%) yang memberi jawaban 

sering dan meningkat menjadi 6 responden (43%) yang memberi 

jawaban setuju dan sangat setuju. 

Pada pernyataan 4 “Saya melakukan penerapan pemenuhan 

kebutuhan spiritual pasien, terutama dalam hal bimbingan secara 

berulang kali”, sebelum dilakukan pelatihan terdapat 6 responden 

atau (43%) yang menjawab sering dan setelah dilakukan pelatihan, 

meningkat secara signifikan menjadi 10 responden (71%) yang 

member jawaban setuju dan sangat setuju. Pada pernyataan 5 “Saya 

membantu teman sejawat yang mengalami kesulitan dalam 

penerapan pemenuhan kebutuhan spiritual pasien”, sebelum 

dilaksanakan pelatihan, setidaknya terdapat 4 responden (29%) dan 

meningkat menjadi 7 responden (50%) yang memberikan jawaban 

setuju dan sangat setuju. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh (Afif, 2018) di Rumah Sakit Islam Jombang yang 
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meneliti pengaruh modul spiritual care terhadap tindakan perawat 

dalam memberikan asuhan keperawatan spiritual. Studi tersebut 

menggunakan desain quasi eksperimen dengan pendekatan pre-test 

dan post-test with control group. Hasil uji Independet T-test 

menunjukkan nilai p-value tindakan perawat p = 0.040, menandakan 

adanya perbedaan signifikan tindakan perawat pada kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol setelah intervensi dengan modul 

spiritual care. Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis 

spiritual care dapat meningkatkan tindakan perawatan dalam 

memberikan asuhan keperawatan, Kesamaan hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang sedang di lakukan menunjukkan 

bahwa pelatihan dan modul spiritual care merupakan aspek penting 

yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, terutama 

dalam hal keterampilan mahasiswa dalam menangani kebutuhan 

spiritual pasien. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa, pelatihan 

memiliki dampak yang besar pada kemampuan mahasiswa 

keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik 

dan inklusif. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru 

kepada mahasiwa keperawatan, tetapi juga melengkapi mereka 

dengan keterampilan. Hasil ini penting untuk memahami bahwa 

interaksi dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan 

aspek fisik, tetapi juga melibatkan aspek spiritual yang dapat 
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memengaruhi kesembuhan dan kenyamanan pasien. 

4. Integrasi keislaman 

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti berasumsi bahwa 

Pendidikan atau pelatihan spiritual menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi adalah dalam proses pelaksanaan asuhan 

keperawatan. Ada Kompetensi dalam islam dikenal dengan istilah ahli. 

Sesuai dengan QS.An Nahl/16: 43. 

 

 

Terjemahnya :  
“Dan kami mengutus engku (Muhammad), melaikan orang laki-laki 
yang kami beri wahyu, maka bertanyalah kepada orang yang 
mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (QS.An 
Nahl/16: 43.) 
 

Surat dalam Al Qur’an ini juga dipertegas dengan hadis yang 

diriwayatkan Al-Bukhori, yaitu Apabila suatu urusan diserahkan 

kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Perilaku 

perawat kompeten atau profesional sangat dianjurkan dalam islam. 

Konsep kompeten diperlukan perilaku yang Amanah, Berfikir kritis, 

Sesuai waktu, & Mandiri. Profesional adalah bekerja dengan prinsip 

keilmuan, melaksanakan pekerjaan dengan jujur, bertanggung jawab, 

memberi pertolongan, dan bekerjasama. 

C. Keterbatasan penelitian  

1. Kurangnya waktu mahasiswa dalam mengikuti pelatihan pelyanan 

spiritual hingga selesai. 
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2. Tidak adanya peserta yang beragama Hindu, katolik, Konghucu dan 

Budha sehingga dalam penelitian ini hanya menggunakan agama 

Islam dan Kristen Protestan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian Pengaruh pelatihan pelayanan spiritual terhadap 

pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa lintas agama, yang telah 

dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juli 2024 dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. karakteristik demografi yang beragam dari mahasiawa keperawataan 

yang mengikuti pelatihan dan bagaimana pelatihan keperawatan 

spiritual lintas agama ini dapat membantu meningkatkan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan mereka. Setiap temuan 

memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai faktor seperti 

usia, agama, jenis kelamin, status pernikahan, pengalaman pelatihan 

sebelumnya, dan tingkat pendidikan terakhir.  

Mayoritas perawat berusia antara 20-22 tahun, yang 

merupakan rentang usia responden terbanyak. Sebagian besar dari 

mereka menganut agama Islam (85,7%), sementara 14,3% lainnya 

menganut agama Kristen, mencerminkan demografi agama di wilayah 

tersebut. Mahasiswa perempuan mendominasi profesi ini (78,6%), 

sesuai dengan sejarah perkembangan keperawatan. Sebagian besar 

mahasiswa (92,9%) masih belum menikah, menunjukkan 

kemungkinan adanya fleksibilitas waktu yang lebih besar untuk 

mengikuti pelatihan. Tidak ada dari mereka yang pernah mengikuti 
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pelatihan keperawatan spiritual sebelumnya, menandakan perlunya 

pelatihan keperawatan spiritual. Mayoritas mahasiswa memiliki latar 

belakang pendidikan SPK (64,3%), diikuti oleh S1 (28,6%) dan Ners 

(7,1%). 

2. Hasil tingkat pengetahuan mahasiswa keperawatan sebelum 

mendapatkan pelatihan keperawatan spiritual lintas agama tergolong 

kategori cukup, setelah mendapatkan pelatihan keperawatan 

spiritual lintas agama, hasil tingkat pengetahuan perawat meningkat 

secara signifikan, tergolong kategori baik. 

3. Hasil tingkat sikap atau tindakan mahasiwa sebelum mendapatkan 

pelatihan keperawatan spiritual lintas agama tergolong kategori 

cukup, setelah mendapatkan pelatihan keperawatan spiritual lintas 

agama, hasil tingkat sikap atau tindakan mahasiswa meningkat secara 

signifikan tergolong kategori baik. 

2. Hasil tingkat keterampilan mahasiswa sebelum mendapatkan 

pelatihan keperawatan spiritual lintas agama masuk dalam ketegori 

cukup, setelah mendapatkan pelatihan keperawatan spiritual lintas 

agama, hasil tingkat keterampilan mahasiswa meningkat secara 

signifikan dengan kategori baik. 

16) Dari hasil analisis statistik, ditemukan bahwa pelatihan keperawatan 

spiritual lintas agama memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

p = 0,001 pada tingkat signifikansi α = 0,05, hasil ini mengindikasikan 
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bahwa pelatihan keperawatan spiritual lintas agama efektif dalam 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa 

tentang keperawatan spiritual lintas agama. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis nol (Hₒ) ditolak dan hipotesis alternatif 

(Hα) diterima, menunjukkan adanya pengaruh positif dari pelatihan 

keperawatan spiritual terhadap pengetahuan, sikap dan keterampilan 

mahasiswa keperawatan. 

B. Saran  

1. Bagi Bidang Keperawatan 

Penting untuk menyusun perencanaan pendidikan dan pelatihan yang 

berkelanjutan guna memastikan bahwa pengetahuan dan 

keterampilan perawat selalu meningkat. Hal ini dapat dilakukan 

dengan menetapkan kebijakan tentang penerapan keperawatan 

spiritual sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh 

perawat. 

2. Penting untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan 

tentang keperawatan spiritual dapat dilakukan dengan memahami 

modul yang telah diberikan serta membaca berbagai literatur tentang 

keperawatan spiritual. Pelaksanaannya juga penting untuk dilakukan 

sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Selain itu, 

meningkatkan spiritualitas dalam diri perawat juga penting dilakukan 

dengan cara meningkatkan keyakinan dan keimanan sesuai dengan 

agama atau kepercayaan yang dianut. Hal tersebut dapat tercapai 
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melalui penerapan keperawatan spiritual pada pasien secara rutin 

dan dengan sepenuh hati. Evaluasi diri terhadap pelaksanaan 

keperawatan spiritual yang telah dilakukan juga penting untuk 

memastikan pelaksanaan yang optimal. 

3. Bagi Penelitian selanjutnya  

Disarankan agar memperhatikan beberapa kelemahan yang ada 

dalam penelitian ini. Penelitian di masa mendatang perlu melibatkan 

sampel yang lebih representatif dari populasi peserta, terutama dalam 

mengikuti pelatihan keperawatan spiritual. Selain itu, penting untuk 

memastikan bahwa jumlah peserta yang mengikuti pre-test sejalan 

dengan jumlah yang mengikuti post-test, serta mengeliminasi faktor-

faktor yang menyebabkan penurunan jumlah peserta. Upaya juga 

harus dilakukan untuk melibatkan peserta dari berbagai agama, 

termasuk Hindu, katolik, Khonghucu dan Budha, guna mendapatkan 

hasil penelitian yang lebih komprehensif dan inklusif. Melakukan 

perbaikan ini dapat membantu memperkuat validitas dan reliabilitas 

temuan penelitian di masa mendatang. 
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Lampiran I  

SURAT PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

Kepada Yth.  

Bapak/Ibu/Saudara (i)  

Di 

Tempat 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dalam rangka memenuhi Tugas Akhir dalam Penyusunan Skripsi pada 
Program Studi Keperawatan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bersama dengan surat 
permintaan ini dengan hormat saya yang beridentitas dibawah ini : 

Nama  : Ike Nur Hepy 

NIM  : 70300120044 

Alamat  : Perumnas Sudiang Jln. Maros. 7 Blok.B No.124 

Memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk menjadi responden 
penelitian saya yang berjudul “PENGARUH PELATIHAN PELAYANAN 
SPIRITUAL TERHADAP PENGETAHUAN SIKAP DAN KETERAMPILAN 
MAHASISWA LINTAS AGAMA”. Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui 
Pengetahuan Sikap Dan Keterampilan Mahasiswa keperawatan Di Kota 
Makassar 

 Untuk itu, mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk mengisi 
kuesioner ini berdasarkan kondisi masing-masing saat ini apa adanya yang 
terjadi. Semua informasi yang didapatkan akan menjadi bahan penelitian saya 
secara akademis dan semua jawaban akan dicantumkan tanpa nama dan 
dirahasiakan.  

Dalam keberhasilan penelitian ini, sangatlah bergantung pada 
partisipasi Bapak/Ibu/Saudara (i), atas dukungan dan partisipasinya saya 
mengucapkan terima kasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Makassar,       Juli 2024 

Peneliti    

 

Ike Nur Hepy  
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Lampiran II 

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 

Kode Responden : 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Inisial Responden :  

Usia   : 

Menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian dari : 

Nama   : Ike Nur Hepy 

NIM   : 70300120044 

Program Studi : S1 Keperawatan 

Judul Penelitian : PENGARUH PELATIHAN PELAYANAN SPIRITUAL 
TERHADAP PENGETAHUAN SIKAP DAN KETERAMPILAN MAHASISWA 
LINTAS AGAMA 

 

Proses penelitian ini tidak akan menimbulkan efek apapun kepada 

responden. Peneliti sudah menjelaskan terkait tujuan serta manfaat 

penelitian. Maka dari itu, secara ikhlas saya menyatakan ingin menjadi 

responden penelitian tersebut. Adapun bentuk dari kesediaan saya yakni 

bersedia melakukan pengisian kuesioner. Demikian pernyataan ini saya buat 

dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dengan penuh kesadaran. 

Makassar,                   Juli 2024 

Responden 

 

 

  (..............................) 
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Lampiran III 

KUESIONER PENELITIAN  

“PENGARUH PELATIHAN PELAYANAN SPIRITUAL TERHADAP 
PENGETAHUAN SIKAP DAN KETERAMPILAN MAHASISWA LINTAS 

AGAMA” 

Petunjuk Pengisian :  

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari diharapkan :  

1. Menjawab setiap pertanyaan yang tersedia dengan memberikan tanda 

checklist (√) pada tempat yang tersedia. 

2. Tiap satu pertanyaan ini diisi dengan satu jawaban. 

3. Semua pertanyaan harus dijawab, jika ada yang kurang dipahami silahkan 

bertanya ke peneliti. 

 

A. Identitas Responden 

1. Kode Responden  :................................(Diisi oleh peneliti) 

2. Nama     :.................................... 

3. Usia    :.................................... 

4. Agama    :.................................... 

5. Suku    :.................................... 

6. Jenis Kelamin   :Laki-Laki   

 Perempuan  

7. Institusi    :  

8. Pengalaman keikutsertaan 

Pelatihan Spiritual   :Pernah            

 Tidak pernah   

 

9. Status Perkawinan  :Kawin   

 Belum Kawin  

     Cerai  

10. Pendidikan Terakhir : 

SPK   S1   S2 

D III/Akper Ners  
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B. Kuesioner Mengukur Pengetahuan Spiritual 

Berilah tanda silang ( x ) pada salah satu jawaban a, b, c, d, e yang 

menurut anda paling benar. 

 

No.                 S O A L 

1. Apa yang dimaksud dengan spiritual/spiritualitas? 

a. Keyakinan dalam hubungannya dengan manusia 

b. Keyakinan dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, dan 

orang lain/ lingkungan 

c. Keyakinan dalam hubungannya dengan kekuatan alam 

d. Keyakinan dalam hubungannya dengan penderitaan/kematian 

e. Keyakinan dalam hubungannya dengan kehidupan manusia 

2. Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk : 

a. Mendapatkan maaf, pengampunan, keterikatan dan cinta 

b. Mendapatkan penyembuhan 

c. Mendapatkan dukungan emosional 

d. Menyelesaikan konflik 

e. Semua jawaban diatas benar 

3. Kebutuhan spiritual bagi pasien yang menghadapi stress emosional, 

penyakit fisik dan kematian adalah : 

a. Sebagai pedoman hidup 

b. Sebagai sumber konflik 

c. Sebagai  sumber kekuatan dan harapan 

d. Sebagai  solusi atas permasalahan yang dialami 

e. Semua jawaban diatas benar 

4. Peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien 

adalah sebagai berikut : 

a. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan spiritual pasien 

b. Menyerahkan kepada Rohaniwan rumah sakit 

c. Membiarkan pasien memenuhi sendiri kebutuhannya 

d. Menyerahkan kepada keluarga 

e. Semua jawaban diatas salah 

5. Kondisi  yang umumnya menjadi masalah spiritual dibawah ini 

adalah : 

a. Pasien dengan penyakit kronis 

b. Pasien dengan penyakit terminal 

c. Pasien dengan penyakit akut 

d. Jawaban a dan c benar 

e. Jawaban a, b dan c benar 
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6. Apa yang dimaksud dengan distres spiritual ? 

a. Ketidakmampuan seseorang melakukan ritual keagamaan 

b. Gangguan dalam kepercayaan/sistem nilai yang memberikan 

kekuatan, harapan dan arti kehidupan 

c. Konflik emosional yang dialami pasien di RS 

d. Stres psikologis yang dialami pasien di RS 

e. Semua jawaban diatas benar 

7. Respon pasien yang menandakan bahwa pasien membutuhkan 

pelayanan spiritual : 

a. Pasien meminta perawat/rohaniwan untuk mendoakan 

penyembuhannya 

b. Pasien mengungkapkan perasaannya 

c. Pasien tidak mengikuti instruksi dokter 

d. Pasien tidak mengikuti instruksi perawat 

e. Semua jawaban diatas benar 

8. Peran independen/mandiri perawat dalam pemenuhan kebutuhan 

spiritual pasien adalah : 

a. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa 

b. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk berinteraksi 

dengan keluarga  

c. Mengatur ruangan yang tenang  

d. Jawaban a dan b benar 

e. Jawaban a, b, dan c benar 

9. Intervensi keperawatan pada pasien yang ragu terhadap kekuatan 

spiritual dalam menghadapi krisis adalah : 

a. Bersedia mendengarkan keraguan pasien 

b. Lakukan bimbingan meditasi 

c. Diam/sentuhan terapeutik perawat  

d. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk kontak dengan 

pemimpin spiritualnya 

e. Semua jawaban diatas benar 

10. Yang bukan merupakan pengkajian fokus untuk mengetahui 

masalah spiritual pasien adalah : 

a. Apakah keyakinan spiritual penting bagi anda ? 

b. Apakah keyakinan spiritual anda bertentangan dengan terapi 

yang diberikan ? 

c. Apakah keyakinan spiritual anda bertentangan dengan diit yang 

diberikan oleh RS ? 

d. Uraikan praktek spiritual yang biasanya anda lakukan 

e. Apakah anda membutuhkan pelayanan spiritual selama anda 

dirawat di RS ? 
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11. Tindakan perawat yang tepat pada pasien yang merasa bahwa 

keyakinan spiritualnya gagal menjelaskan tentang penderitaan yang 

dialaminya adalah : 

a. Berdiskusi dengan pasien tentang permasalahannya 

b. Berikan kesempatan kepada pasien untuk menemui tokoh 

spiritualnya 

c. Menganjurkan keluarga untuk memperhatikan pasien 

d. Menyiapkan lingkungan yang tenang 

e. Semua jawaban benar 

12. Tindakan perawat yang tepat pada pasien yang merasa bahwa 

keyakinan spiritualnya tidak dapat menyelesaikan 

permasalahannya adalah : 

a. Berikan kesempatan kepada pasien untuk mengekspresikan 

perasaannya 

b. Memberikan sentuhan terapeutik 

c. Membimbing pasien untuk berdoa/meditasi 

d. Jawaban a, b, dan c benar 

e. Jawaban a dan c benar 

13. Yang bukan merupakan karakteristik pasien dengan distres 

spiritual dibawah ini adalah : 

a. Pasien bertanya tentang arti kehidupan dan kematian 

b. Menunjukkan perasaan kecewa dan putus asa 

c. Marah, cemas dan takut 

d. Merasakan perasaan batin yang kosong 

e. Pasien menerima penyakit yang dialaminya 

14. Fokus asuhan keperawatan pada pasien dengan distres spiritual 

adalah : 

a. Menciptakan lingkungan yang mendukung pasien 

melaksanakan praktek keagamaannya 

b. Menurunkan tingkat kecemasan pasien 

c. Menurunkan tingkat distres spiritual 

d. Menghilangkan stres psikologis pasien 

e. Semua jawaban diatas benar 

15. Tujuan pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan krisis 

penyakit/penderitaan/kematian : 

a. Mempercepat proses penyembuhan penyakit 

b. Mempersiapkan pasien mati dengan tenang 

c. Pasien menerima keadaanya dan memahami hikmah dari 

penderitaan yang dialami saat ini 

d. Mendukung proses terapi dan perawatan 

e. Semua jawaban diatas benar 



116 
 

 
 

16. Yang bukan merupakan privacy pasien yang perlu dijaga oleh 

perawat dalam memberikan asuhan keperawatan adalah : 

a. Menarik tirai/menutup pintu saat pasien berdoa 

b. Mematikan TV saat pasien berdoa 

c. Menyediakan fasilitas lain yang dibutuhkan pasien 

d. Membiarkan pasien berdoa sesuai dengan agama dan 

kepercayaannya 

e. Mencatat intervensi yang telah diberikan kepada pasien 

17. Intervensi keperawatan pada pasien yang marah terhadap Tuhan 

akibat penyakit yang dialaminya : 

a. Bantu pasien mengenali dan mendiskusikan permasalahannya 

b. Bersikap empati 

c. Bersikap simpatik 

d. Berikan kesempatan untuk kontak dengan pemimpin 

spiritualnya 

e. Jawaban a dan d benar 

18. Tujuan perawatan pasien dengan distres spiritual : 

a. Pasien dapat memenuhi kewajiban agamnya 

b. Pasien dapat mempertahankan hubungan personal dengan 

Tuhan 

c. Meningkatkan kepercayaan diri pasien 

d. Mempecepat penyembuhan penyakit 

e. Jawaban a dan b benar 

19. Yang tidak termasuk evaluasi keberhasilan  asuhan keperawatan di 

bawah ini adalah : 

a. Pasien dapat beristirahat dengan tenang 

b. Pasien mengungkapkan perasaan damai 

c. Pasien dapat mengekspresikan perasaanya 

d. Pasien menerima penderitaan/penyakit yang dialami 

e. Pasien membutuhkan support keluarga, perawat dan rohaniwan 

20. Yang tidak termasuk kriteria hasil asuhan keperawatan pada pasien 

dengan krisis penyakit/penderitaan/kematian dibawah ini adalah: 

a. Pasien  menerima penyakitnya 

b. Pasien dapat melakukan kegiatan spiritual di RS 

c. Pasien mengungkapkan hikmah dari penderitaannya 

d. Jawaban a dan c benar 

e. Jawaban a, b, c, benar 
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C. Kuesioner Sikap  

Pilihlah salah satu pernyataan yang menurut anda paling benar dengan 

membubuhkan tanda ceck (✓ ) pada kolom yang tersedia. Keterangan 

pernyataan sebagai berikut : 

SS : Sangat Setuju   TS : Tidak Setuju  

S : Setuju                                             STS : Sangat tidak setuju 

 

No Pernyataan SS S TS STS Ket 
1. Dalam memberikan asuhan 

keperawatan, perawat 
memandang pasien secara 
holistik. 

     

2. Dalam keadaan tidak berdaya 
karena kondisi penyakit, 
kebutuhan spiritual mutlak 
diperlukan pasien. 

     

3. Pengkajian aspek spiritual hanya 
dilakukan perawat pada klien 
dengan penyakit terminal. 

     

4. Pemenuhan kebutuhan spiritual 
pasien adalah tanggung jawab 
pasien sendiri. 

     

5. Pemenuhan kebutuhan spiritual 
pasien adalah tanggung jawab 
keluarganya. 

     

6. Pemenuhan kebutuhan spiritual 
pasien adalah tanggung jawab 
perawat. 

     

7. Pemenuhan kebutuhan spiritual 
pasien adalah tanggung jawab 
pemimpin agama/rohaniwan. 

     

8. Dalam pemenuhan kebutuhan 
spiritual pasien, dibutuhkan 
tenaga perawat khusus. 

     

9. Tugas perawat dalam 
pemenuhan kebutuhan spiritual 
pasien adalah memfasilitasi 
pemenuhan kebutuhan spiritual 
pasien. 

     



118 
 

 
 

10. Aspek spiritual tidak 
berpengaruh terhadap proses 
penyembuhan pasien.  

     

11. Perawat lebih memprioritaskan 
pemenuhan kebutuhan biologis/ 
fisiologis pasien dari pada 
kebutuhan yang lainnya. 

     

12. Pemenuhan kebutuhan spiritual 
pasien perlu dipersiapkan oleh 
perawat 

     

13. Masalah spiritual pasien hanya 
diketahui oleh pasien atau 
keluarganya. 

     

14. Perawat mendampingi pasien 
pada saat menghadapi sakratul 
maut. 

     

15. Perawat perlu meningkatkan 
pengetahuan dan pengalaman 
spiritualnya. 
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D. Kuesioner keterampilan 

Pilihlah salah satu pernyataan yang tepat menurut anda dan berilah 

tanda ceck list ( ✓ ) pada kolom yang tersedia, dengan mengikuti 

keterangan pernyataan sebagai berikut : 

SL    : Selalu              K   : Kadang-kadang 

SR    : Sering             TP : Tidak Pernah 

 

No Pernyataan SL SR K TP Ket 
1. Saya menerapkan pemenuhan 

kebutuhan spiritual pasien 
     

2. Saya memfasilitasi pemenuhan 
kebutuhan spiritual pasien yang 
beda keyakinan/agama dengan 
saya. 

     

3. Saya mendampingi dan 
membimbing pasien yang 
menghadapi kematian / sakratul 
maut. 

     

4. Saya melakukan penerapan 
pemenuhan kebutuhan spiritual 
pasien, terutama dalam hal 
bimbingan secara berulang kali. 

     

5. Saya membantu teman sejawat 
yang mengalami kesulitan dalam 
penerapan pemenuhan 
kebutuhan spiritual pasien. 

     

6. Saya berperan sebagai pelaksana 
asuhan keperawatan di ruangan, 
agar pelayanan kebutuhan 
spiritual pasien dapat terpenuhi. 

     

7. Terhadap atasan, saya 
menunjukkan hasil kerja 
semaksimalnya dengan 
penerapan pemenuhan 
kebutuhan spiritual pasien. 

     

8. Saya bekerja sesuai aturan dan 
norma yang berlaku 

     

9. Saya melakukan peningkatan 
mutu pelayanan keperawatan 
dengan penerapan pemenuhan 
kebutuhan spiritual pasien. 
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10. Saya melaksanakan asuhan 
keperawatan kepada pasien 
secara menyeluruh. 
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Lampiran IV 

SOP PELATIHAN KEPERAWATAN SPIRITUAL 

              SOP Pelatihan 

1. Definisi Pelatihan yang akan di lakukan adalah pelatihan lintas agama 

yang akan digunakan pada perawat beragama untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan kengetahuan.  

pengetahuan mengenai keperawatan spiritual dan refleksi 

spiritual dalam pelayanan spiritual, sikap yang dimaksud 

adalah sikap perawat, etika, perawatan spiritual dan 

keadamaan dalam pelayanan spiritual dan keterampilan 

tentang menentukan makna secara holistic dan keterampilan 

interpersonal dalam pelayanan spiritual, yang akan diukur 

sesuai dengan instrument  yang digunakan.  

2.  Tujuan  1) Meningkatkan pengetahuan perawat dalam pelayanan 

keperawatan spiritual  

2) Meningkatkan sikap perawat di dalam melakukan 

pelayanan keperawatan spiritual  

3) Meningkatkan keterampilan dalam pelayanan keperawatan 

spiritual  pada pasien 

3. Sasaran  Mahaasiswa keperawatan  

4. Waktu Pelatihan dilakukan selama 2 hari 16 JPL, dalam 1 hari 8 JPL 

5. Instruktur  Dosen Menejemen Keperawatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar 

6. Prosedur 1) Salam pembuka dari fasilitator disusul dengan menyapa 

peserta ( 5 menit) 

2) Fasilitator memperkenalkan diri secara singkat dan jelas (5 

menit) 
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3) Fasilitator menjelaskan mengenai kerendahan hati (20 

menit) 

4) Fasilitator memberi soal latihan mengenai makna tujuan 

hidup kepada peserta  

5) Peserta mengerjakan soal latihan (15 menit) 

6) Fasilitator memberi kesimpulan dan sesi tanya jawab (15 

menit) 
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LAMPIRAN V 

MASTER TABEL KARAKTERISTIK RESPONDEN 

KEPERAWATAN SPIRITUAL LINTAS AGAMA 

NO 
NAMA 

JENIS 
KELAMIN UMUR AGAMA 

PENGALAMAN 
PELATIHAN 

STATUS 
PERNIKAHAN PENDIDIKAN  

1 B Perempuan  21 Islam Tidak Pernah Belum Menikah SPK 

2 N Laki - laki 22 Islam Tidak Pernah Belum Menikah SPK 

3 M Perempuan  22 Islam Tidak Pernah Belum Menikah SPK 

4 L Perempuan  23 Kriten Tidak Pernah Belum Menikah SPK 

5 D Perempuan  22 Islam Tidak Pernah Belum Menikah SPK 

6 M Perempuan  22 Islam Tidak Pernah Belum Menikah S1 

7 N Laki - laki 24 Kriten Tidak Pernah Belum Menikah S1 

8 R Perempuan  23 Islam Tidak Pernah Belum Menikah S1 

9 N Perempuan  23 Islam Tidak Pernah Belum Menikah S1 

10 M Perempuan 22 Islam Tidak Pernah Menikah Ners 

11 L Perempuan  26 Islam Tidak Pernah Belum Menikah SPK 

12 N Perempuan  22 Kriten Tidak Pernah Belum Menikah SPK 

13 A Laki - laki 22 Islam Tidak Pernah Belum Menikah SPK 

14 N Perempuan  22 Islam Tidak Pernah Belum Menikah SPK 
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MASTER TABEL PRE TES 

KEPERAWATAN SPIRITUAL LINTAS AGAMA 

 

PENGETAHUAN 

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P8 P-9 P-10 P-11 P-12 P-13 P-14 P-15 P-16 P-17 P-18 P-19 P-20 TOTAL 

1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 

1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8 

1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 

1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 12 

0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10 

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 

1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 8 

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6 

1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 13 

1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 12 

1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 

1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 12 

1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 11 
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                   SIKAP   

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOTAL 

2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 45 

2 3 3 1 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 42 

2 2 3 1 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 4 40 

3 3 2 1 1 3 3 2 3 1 2 3 3 4 3 38 

4 4 2 1 2 3 3 3 3 1 1 2 2 4 4 39 

4 3 2 1 1 3 3 3 2 1 2 3 2 3 4 37 

3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 36 

3 2 3 3 1 2 2 2 4 2 2 3 4 4 3 40 

3 3 3 2 1 1 3 2 2 1 3 3 2 3 3 36 

3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 35 

2 3 2 2 3 3 1 2 2 4 3 3 2 2 2 36 

3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 42 

2 3 3 2 1 3 3 2 3 1 1 3 2 2 3 35 

2 4 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3 2 3 3 31 
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KETERAMPILAN 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P 9 P 10 TOTAL 

1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 26 

1 3 2 3 4 3 2 3 3 3 27 

2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 20 

3 1 2 2 2 2 2 4 2 4 24 

3 1 3 4 3 2 3 4 3 2 28 

3 1 3 4 3 2 3 4 3 2 28 

3 1 1 2 4 2 2 3 3 4 25 

1 2 2 1 2 1 1 3 3 3 19 

1 1 1 3 1 2 1 3 2 1 16 

1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 15 

1 2 2 1 1 2 1 1 3 4 18 

4 4 1 3 2 3 2 4 3 4 30 

3 2 3 2 2 3 2 4 3 2 26 

2 1 1 1 1 1 1 4 2 2 16 
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MASTER TABEL POST TES 

KEPERAWATAN SPIRITUAL LINTAS AGAMA 

 

 

 

PENGETAHUAN 

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P8  P-9 P-10 P-11 P-12 P-13 P-14 P-15 P-16 P-17 P-18 P-19 P-20 TOTAL3 

1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 14 

1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 12 

1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 12 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 13 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 12 

1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 15 

1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 12 

1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 14 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 16 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 14 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 15 
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SIKAP    

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOTAL 
3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 48 

3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 48 

2 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 45 

4 3 2 2 3 4 3 3 4 2 2 4 3 4 4 47 

4 4 2 2 2 3 3 3 3 1 2 3 2 4 4 42 

4 3 2 1 1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 38 

3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 45 

3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 4 4 48 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 43 

3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 46 

3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 42 

4 4 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 45 

4 4 1 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 46 

2 4 2 1 1 1 1 2 3 1 2 3 2 3 3 31 
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KETERAMPILAN 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P 9 P 10 TOTAL 

2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 31 

2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 29 

3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 26 

3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 29 

3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 31 

3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 29 

3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 30 

3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 29 

2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 25 

2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 24 

2 3 2 2 2 3 1 2 3 4 24 

4 4 2 3 2 3 2 4 3 4 31 

4 4 2 1 2 3 4 4 3 2 29 

2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 22 
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Lampiran VI 

HASIL UJI STATISTIK DATA PENGARUH PELATIHAN PELAYANAN 

SPIRITUAL TERHADAP PENGETAHUAN SIKAP DAN KETERAMPILAN 

MAHASISWA LINTAS AGAMA 

1. Karakteristik Responden  

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 20-22 10 71.4 71.4 71.4 

23-25 3 21.4 21.4 92.9 

26-28 1 7.1 7.1 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 

Agama 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Islam 11 78.6 78.6 78.6 

Kristen 3 21.4 21.4 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 3 21.4 21.4 21.4 

Perempuan 11 78.6 78.6 100.0 

Total 14 100.0 100.0  
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Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SPK 9 64.3 64.3 64.3 

S1 4 28.6 28.6 92.9 

Ners 1 7.1 7.1 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 

Status Perkainan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kawin 1 7.1 7.1 7.1 

Belum Menikah 13 92.9 92.9 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 

Pengalaman pelatihan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 14 100.0 100.0 100.0 

 

2. Hasil Uji Normalitas Pre Post 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PRE PENGETAHUAN .192 14 .173 .932 14 .322 

POST PENGETAHUAN .200 14 .136 .858 14 .028 

PRE SIKAP .138 14 .200* .972 14 .901 

POST SIKAP .240 14 .028 .806 14 .006 

PRE KETERAMPILAN .170 14 .200* .904 14 .129 

POST KETERAMPILAN .300 14 .001 .867 14 .038 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Descriptives 
 Statistic Std. Error 

PRE PENGETAHUAN Mean 8.86 .748 
95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 7.24  
Upper Bound 10.47  

5% Trimmed Mean 8.90  
Median 8.00  
Variance 7.824  
Std. Deviation 2.797  
Minimum 4  
Maximum 13  
Range 9  
Interquartile Range 5  
Skewness -.002 .597 
Kurtosis -1.192 1.154 

POST PENGETAHUAN Mean 13.93 .518 
95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 12.81  
Upper Bound 15.05  

5% Trimmed Mean 13.75  
Median 14.00  
Variance 3.764  
Std. Deviation 1.940  
Minimum 12  
Maximum 19  
Range 7  
Interquartile Range 3  
Skewness 1.370 .597 
Kurtosis 2.546 1.154 

PRE SIKAP Mean 38.00 .966 
95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 35.91  
Upper Bound 40.09  

5% Trimmed Mean 38.00  
Median 37.50  
Variance 13.077  
Std. Deviation 3.616  
Minimum 31  
Maximum 45  
Range 14  
Interquartile Range 5  
Skewness .125 .597 
Kurtosis .137 1.154 

POST SIKAP Mean 43.86 1.244 
95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 41.17  
Upper Bound 46.54  

5% Trimmed Mean 44.34  
Median 45.00  
Variance 21.670  
Std. Deviation 4.655  
Minimum 31  
Maximum 48  
Range 17  
Interquartile Range 5  
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Skewness -1.843 .597 
Kurtosis 3.861 1.154 

PRE KETERAMPILAN Mean 22.71 1.384 
95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 19.72  
Upper Bound 25.71  

5% Trimmed Mean 22.74  
Median 24.50  
Variance 26.835  
Std. Deviation 5.180  
Minimum 15  
Maximum 30  
Range 15  
Interquartile Range 10  
Skewness -.255 .597 
Kurtosis -1.577 1.154 

POST KETERAMPILAN Mean 27.79 .800 
95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 26.06  
Upper Bound 29.51  

5% Trimmed Mean 27.93  
Median 29.00  
Variance 8.951  
Std. Deviation 2.992  
Minimum 22  
Maximum 31  
Range 9  
Interquartile Range 6  
Skewness -.704 .597 
Kurtosis -.852 1.154 

 
4. Uji Wilcoxon pre – post 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

POST PENGETAHUAN - PRE 

PENGETAHUAN 

Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 14b 7.50 105.00 

Ties 0c   

Total 14   

POST SIKAP - PRE SIKAP Negative Ranks 0d .00 .00 

Positive Ranks 13e 7.00 91.00 

Ties 1f   

Total 14   

POST KETERAMPILAN - PRE 

KETERAMPILAN 

Negative Ranks 0g .00 .00 

Positive Ranks 14h 7.50 105.00 

Ties 0i   

Total 14   
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Test Statisticsa 

 

POST 

PENGETAHUAN - 

PRE PENGETAHUAN 

POST SIKAP - 

PRE SIKAP 

POST 

KETERAMPILAN - 

PRE KETERAMPILAN 

Z -3.313b -3.187b -3.305b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 .001 .001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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Lampiran VII 

DOKUMENTASI PADA SAAT PENELITIAN 

Hari Pertama: Rabu 3 Juli 2024 
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Hari ke 2: Kamis, 4 Juli 2024 
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