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Abstrak 

 

Latar Belakang: Pendidikan keperawatan memiliki peran penting dalam meningkatkan 

kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan. Objective Structured Clinical Examination 

(OSCE) merupakan metode evaluasi klinis yang dapat memberikan gambaran yang akurat 

tentang kompetensi mahasiswa dalam menjalankan tugas klinis. Kesuksesan implementasi 

OSCE tidak hanya bergantung pada mahasiswa, tetapi juga pada kesiapan dosen keperawatan 

dalam melaksanakan tugas pengujian. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi kesiapan dosen 

keperawatan pada pelaksanaan uji metode OSCE di kawasan timur Indonesia. Metode:  

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, Focus Group 

Discussion (FGD)  dan observasi persiapan OSCE terhadap dosen keperawatan. Pertanyaan 

dalam wawancara difokuskan pada pemahaman dan kesiapan dosen dalam menerapkan OSCE. 

Hasil:  Penelitian menunjukkan beberapa temuan utama: (1). Pengetahuan Dosen: Sebagian 

besar dosen di kawasan timur Indonesia memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai OSCE. 

(2). Kompetensi Dosen: Kompetensi dosen dalam mengembangkan dan melaksanakan uji 

OSCE juga ditemukan masih kurang memadai. (3). Sarana dan Prasarana: Terdapat kekurangan 

dalam hal fasilitas pendukung, seperti ruangan yang memadai dan alat simulasi yang 

dibutuhkan untuk pelaksanaan OSCE. (4). Peran Pelatihan: Pelatihan OSCE secara nasional 

dianggap sangat penting untuk meningkatkan kesiapan dosen. Kesimpulan: Kesiapan dosen 

keperawatan di kawasan timur Indonesia dalam pelaksanaan uji metode OSCE masih 

menghadapi beberapa tantangan yakni;  (1).Pengetahuan dan Pemahaman, (2).Pelatihan dan 

Sertifikasi, (3). Sarana dan Prasarana. Saran: Perlunya peningkatan pengetahuan, kompetensi, 

dan fasilitas untuk memastikan kesiapan dosen dalam pelaksanaan uji OSCE di kawasan timur 

Indonesia. 

 

Kata Kunci: Kesiapan, Dosen, Objective Structured Clinical Examination 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Terdapat kesenjangan antar wilayah di Indonesia, khususnya dalam pembangunan 

antara kawasan barat dan timur Indonesia (Dewanto & Rahmawati, 2021). Wilayah timur 

Indonesia mengalami ketertinggalan dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan 

pembangunan, dan kemampuan daerah, dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia 

(Rosmeli & Nurhayani, 2014). Pengembangan dalam bidang pendidikan kesehatan 

khsusnya bidang keperawatan dengan berbagai proses yang berada di dalamnya salah 

satunya dalam hal penilaian hasil belajar  menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.  

Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses sistematis dan terencana untuk 

mengumpulkan informasi tentang pencapaian peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Tujuannya adalah untuk memantau proses pembelajaran, memahami minat 

belajar, dan meningkatkan hasil belajar melalui tugas dan evaluasi yang dilakukan secara 

berkelanjutan oleh pendidik (Permedikbud, 2015).  

Profesi perawat memerlukan profesionalisme dalam memberikan perawatan yang 

holistik sesuai dengan kebutuhan klien secara bertanggung jawab, mengingat perawat 

secara langsung berinteraksi dengan pasien dalam aspek bio-psiko-sosio-kultural. 

Diperlukan perawat yang handal dan kompeten untuk memberikan pelayanan keperawatan 

yang berkualitas dan optimal. (Martini, M., 2022) Institusi pendidikan dan preceptor di 

pelayanan  kesehatan dapat membantu meningkatkan pengetahuan mahasiswa serta dapat 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk membuat dokumentasi asuhan keperawatan 

(Mukhtar & Risnah, 2023). 

Pendidikan keperawatan memerlukan fasilitas seperti laboratorium untuk 

mendukung pembelajaran praktis. Mahasiswa menggunakan laboratorium keperawatan, 

yang sering disebut skill lab, untuk praktek keperawatan. Mahasiswa diharapkan terus 

meningkatkan keterampilan mereka melalui latihan berulang di skill lab sampai mereka 

siap untuk lulus ujian praktik, seperti salah satu metodenya yakni dengan menggunakan 

Objective Structured Clinical Examination Clinical  (OSCE).(Rumagit et al., 2022) 

Penggunaan metode OSCE dalam ujian bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan lulusan 

secara menyeluruh, sehingga hanya lulusan yang memperoleh hasil yang memadai yang 

dianggap kompeten.(Masfuri, 2016) 

Ada berbagai metode evaluasi klinis dalam program magang keperawatan, seperti 
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observasi, laporan jurnal, viva-vace, objective structured clinical examination (OSCE), 

direct observation of procedural skills (DOPS), multisource feedback (MSF), case based 

discussion (CBD), dan mini-CEX (Nursalam, 2011). Mini-CEX berpengaruh signifikan 

terhadap kompetensi keterampilan klinis Program Magang Keperawatan.(Amila & , Eva 

Kartika Hasibuan, 2017). Sebuah penelitian yang bertujuan untuk memriksa  suhu wajah 

siswa keperawatan yang mengalami kecemasan sebelum pelaksanaan OSCE juga telah 

dilakukan (Made et al., 2017) 

Pemerintah telah menetapkan aturan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki 

sertifikat kompetensi setelah lulus uji kompetensi untuk mendapatkan izin praktik 

(Keperawatan, 2016) Saat ini, metode Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

digunakan untuk menilai kompetensi dalam keperawatan (Zulfikar Muhammad & Afandi., 

2017).  

OSCE adalah suatu metode untuk  menguji kompetensi klinik secara  obyektif dan 

terstruktur dalam bentuk  putaran station dengan waktu tertentu. Objektif karena semua 

mahasiswa diuji dengan ujian yang sama. Terstruktur  karena yang diuji keterampilan 

klinik  tertentu dengan menggunakan lembar penilaian tertentu. Selama ujian peserta 

berkeliling melalui beberapa stasiun yang berurutan. Pada masing-masingstasiun ada suatu 

tugas atau soal yang harus dilakukan atau didemonstrasikan atau pertanyaan yang harus 

dijawab.Peserta akan diobservasi oleh penguji.  Pada beberapa stasiun peserta juga  dapat 

diuji mengenai kemampuan  menginterpretasi data atau materi klinik  serta menjawab 

pertanyaan lisan. Setiap  stasiun dibuat seperti kondisi klinik  yang mendekati senyata 

mungkin. 

Pengembangan uji OSCE  membutuhkan persiapan yang matang. Salah  satu 

persiapan yang harus dilakukan adalah  kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk  

melaksanakan uji OSCE. Sumber daya  manusia (SDM) merupakan aset utama suatu  

organisasi, baik organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba, karena keberhasilan dan 

kelestarian  suatu organisasi di masa depan dipengaruhi oleh  kemampuan SDM yang 

dimilikinya (Handoko, 2010)  

Dosen merupakan input manusia dalam  proses pembelajaran (Siagian, 2009) 

mengatakan bahwa manusia sebagai faktor input terpenting  dalam proses manajemen dan 

faktor non manusia  merupakan faktor input yang menentukan terwujudnya kegiatan-

kegiatan (proses) agar  menjadi langkah-langkah nyata untuk mencapai  hasil (output). 

Kualitas SDM sangat berpengaruh  terhadap proses untuk menghasilkan output yang  

bermutu. 



3  

Kesiapan  pengetahuan dan kompetensi dosen  merupakan faktor penting. Hal 

tersebut  dikarenakan manusia dalam hal ini dosen sebagai faktor input terpenting dalam 

proses  manajemen dan faktor non manusia  merupakan faktor input yang menentukan  

terwujudnya kegiatan-kegiatan (proses) agar  menjadi langkah-langkah nyata untuk  

mencapai hasil atau output (Siagian, 2009). Kesiapan pengetahuan dan kompetensi dosen 

dianggap sebagai faktor kunci dalam mencapai hasil yang diinginkan dari proses 

manajemen dalam pengembangan uji dengan menggunakan metode  OSCE (Saputra et al., 

2018). 

 

1.2 Masalah  Penelitian 

Penelitian tentang kesiapan dosen keperawatan dalam menjalankan uji OSCE di kawasan 

Timur Indonesia sangat penting  dan perlu diperhatikan. Beberapa urgensi tersebut adalah: 

1. Kawasan Timur Indonesia memiliki tantangan tersendiri: Kawasan ini mungkin 

menghadapi kondisi yang berbeda secara geografis, infrastruktur, dan sosio-

ekonomi. Oleh karena itu, memahami kesiapan dosen di wilayah ini penting untuk 

menyesuaikan strategi pendidikan dan evaluasi keperawatan 

2. Perluasan cakupan pendidikan kesehatan: Penelitian ini mungkin membantu dalam 

memperluas cakupan pendidikan kesehatan dan evaluasi di kawasan yang mungkin 

terpinggirkan, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan keperawatan di 

seluruh Indonesia 

3. Meningkatkan kualitas pendidikan keperawatan: Penelitian tentang kesiapan dosen 

keperawatan dalam melaksanakan tugas pengujian OSCE dapat memberikan 

informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan keperawatan di 

Kawasan timur Indonesia. Dengan kesiapan dosen, maka dapat dilakukan upaya 

untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan dosen agar dapat lebih siap dan 

terampil dalam melaksanakan tugas pengujian OSCE. 

4. Pentingnya pengembangan metode evaluasi yang lebih obyektif dan reliabel: OSCE 

adalah salah satu metode evaluasi yang dianggap lebih objektif dan reliabel dalam 

menilai kompetensi klinis peserta didik. Oleh karena itu, penelitian tentang kesiapan 

dosen dalam melaksanakan tugas pengujian OSCE di perguruan tinggi keperawatan 

di kawasan timur Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kualitas evaluasi 

kompetensi klinis peserta didik di masa depan. 

5. Peningkatan daya saing lulusan: Peningkatan kualitas pendidikan keperawatan dapat 

meningkatkan daya saing lulusan dalam pasar kerja. Dengan adanya metode evaluasi 
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yang lebih obyektif dan reliabel, maka diharapkan lulusan perguruan tinggi 

keperawatan di kawasan timur Indonesia dapat memiliki kompetensi klinis yang 

lebih baik dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. 

6. Kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan: Penelitian tentang kesiapan 

dosen keperawatan dalam melaksanakan tugas pengujian OSCE dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang evaluasi 

kompetensi klinis di perguruan tinggi keperawatan. 

7. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi 

pengembangan perguruan tinggi keperawatan untuk meningkatkan kualitas 

pengajaran dan evaluasi pada proses pembelajaran keperawatan.  

Dengan demikian, penelitian tentang kesiapan dosen keperawatan di Kawasan 

timur Indonesia dalam melaksanakan tugas pengujian OSCE pada perguruan tinggi 

keperawatan di Indonesia memiliki urgensi yang penting untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan keperawatan dan menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi dunia 

kerja. Pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf kesehatan bangsa Indonesia. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesiapan dosen keperawatan pada 

pelaksanaan uji metode Objective Structured Clinical Examination (OSCE) di kawasan 

timur Indonesia.  

 

1.4 Guna Penelitian  

Penelitian yang berjudul "Kesiapan Dosen Keperawatan pada Pelaksanaan Uji Metode 

Objective Structured Clinical Examination (OSCE) di Kawasan Timur Indonesia" 

memiliki beberapa kegunaan penting, yaitu: 

1. Evaluasi Kesiapan Dosen: Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana dosen 

keperawatan di kawasan Timur Indonesia siap untuk melaksanakan OSCE, yang 

merupakan metode penilaian kompetensi klinis yang objektif dan terstruktur. Hal ini 

mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dosen dalam mengimplementasikan 

OSCE.  

2. Identifikasi Tantangan dan Hambatan: Penelitian ini membantu mengidentifikasi 

tantangan dan hambatan yang dihadapi dosen dalam melaksanakan OSCE, termasuk 

faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, fasilitas, dan pelatihan yang memadai. 

3. Rekomendasi untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan: Berdasarkan temuan 
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penelitian, rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan kesiapan dosen, seperti 

melalui pelatihan tambahan, penyediaan sumber daya yang lebih baik, dan 

pengembangan kurikulum yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dan kompetensi lulusan keperawatan. 

4. Pengembangan Kebijakan Pendidikan: Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar 

untuk pengembangan kebijakan pendidikan di institusi keperawatan, khususnya dalam 

penerapan metode OSCE secara efektif dan efisien di kawasan Timur Indonesia. 
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BAB II  

STUDI KEPUSTAKAAN 

 

2.1 Konsep Objective Structured Clinical Examination  (OSCE)  

Ujian menggunakan metode  Objective Structured Clinical Examination  (OSCE) 

adalah mengukur kemampuan lulusan dengan menggunakan salah satu metode yang  

pengujiannya dilakukan secara komprehensif sehingga lulusan yang di hasilkan kompeten 

(Masfuri, 2016). Sesuai dengan panduan bahawa penyelenggaraan OSCE adalah suatu 

metode ujian kompetensi klinik yang  pemberlakuannya secara perputaran setiap station 

sesuai waktu yang telah di tetapkan. Pelaksanaan ujian OSCE  tekniknya secara terstruktur 

dimana ketrampilan klinik keperawatan yang di uji mempergunakan format penilaian  

masing-masing kompetensi, dan objektif yaitu semua mahsiswa mengikuti ujian 

menggunakan sistem penilaian  yang sama. Metode dalam ujian OSCE ini adalah metode 

evaluasi yang mempunyai bentuk melalui kerja sama  dengan berbagai pihak baik dari ahli 

keperawatan di wakili oleh kolegium, praktisi, Persatuan Perawat Negara  Indonesia 

(PPNI), dan Asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan di Indonesia (AIPNI) (Martini, M., 

2022). 

Pelaksanaan Ujian OSCE harus mempersiapkan berbagai hal yaitu ruangan Ujian 

OSCE yang terdiri dari 9  Station, dosen penguji, peralatan medis yang dibutuhkan saat 

ujian, klien standar, soal ujian, petugas khusus  pengatur waktu dan petugas untuk 

mempersiapkan peralatan yang di perlukan untuk membuat pelaksanaan ujian  OSCE 

dapat berlangsung dengan baik dan berkualitas.  

Pada umumnya, OSCE melibatkan stasiun-stasiun evaluasi di mana peserta didik 

menghadapi beberapa kasus klinis yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Setiap stasiun 

memiliki instruksi kasus yang diberikan kepada peserta didik, serta panduan evaluasi 

untuk penguji atau dosen. Peserta didik kemudian diberikan waktu yang terbatas untuk 

menyelesaikan tugas klinis yang terkait dengan kasus tersebut, seperti mengambil riwayat 

medis, melakukan pemeriksaan fisik, atau menyusun rencana perawatan. 

Penguji atau dosen kemudian mengevaluasi kemampuan peserta didik 

berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, dan memberikan skor atau 

penilaian berdasarkan setiap kriteria tersebut. Hasil akhir dari OSCE adalah akumulasi 

skor dari setiap stasiun evaluasi, yang digunakan untuk menentukan apakah peserta didik 

telah mencapai kompetensi klinis yang diperlukan atau tidak. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa OSCE adalah metode evaluasi yang valid 
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dan reliabel dalam menilai kemampuan klinis mahasiswa atau peserta didik. OSCE juga 

dianggap lebih adil dan obyektif dibandingkan metode evaluasi tradisional, karena peserta 

didik dievaluasi berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak 

tergantung pada penilaian subjektif dari satu atau dua penguji atau dosen saja. Namun, 

implementasi OSCE juga memiliki beberapa kendala dan tantangan. Salah satu kendala 

utama adalah biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan stasiun evaluasi 

yang realistis dan valid. Selain itu, pelatihan penguji atau dosen dalam menggunakan 

OSCE juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. 

 

2.2 Konsep Kesiapan (Readiness) 

a. Pengertian Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan seorang individu untuk berbuat sesuatu dalam bentuk 

pemberian respon dengan cara tertentu. Kesiapan juga diartikan sebagai prasayarat 

untuk melakukan kegiatan pemebelajaran (Slameto, 2010).  Pakar psikologi bernama 

Cronbach menyatakan readiness sebagai sifat atau kekuatan yang membuat seseorang 

dapat bereaksi dengan cara tertentu (Soemanto, 2012). Pengertian kesiapan dapat 

disimpulkan sebagai sifat atau respon seseorang yang merupakan prasyarat dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam bentuk Tindakan tertentu. 

Thorndike menggagas beberapa ide penting berkaitan dengan hukum-hukum belajar, 

di antaranya adalah hukum kesiapam (law of readiness). Dalam hukum kesiapan ini, 

semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka 

pelaksanaan tingkah laku akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi 

cenderung diperkuat (Rahyubi, 2012).  Dapat disimpulkan semakin siap seseorang 

menerima atau melakukan sesuatu maka semakin baik pula hasilnya sehingga 

menimbulkan rasa kepuasan. 

b. Prinsip Kesiapan 

Prinsip-prinsip kesiapan meliputi (Slameto, 2010): 

1) Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh mempengaruhi). 

2) Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat 

dari pengalaman. 

3) Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan. 

4) Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu 

selama masa pembentukan dalam masa perkembangan. 

c. Faktor-faktor mempengaruhi Kesiapan Menurut Darsono faktor kesiapan meliputi: 
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1) Kondisi fisik yang tidak kondusif : sakit, pasti akan mempengaruhi faktor-

faktor lain yang dibutuhkan untuk belajar 

2) Kondisi psikologis yang kurang baik : gelisah, tertekan, dan sebagainya. 

merupakan kondisi awal yang tidak menguntungkan bagi kelancaran belajar. 

Menurut Slameto kondisi kesiapan mencakup 3 aspek, yaitu: 

1) Kondisi fisik, mental dan emosional. 

2) Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan. 

3) Ketrampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari. 

Sedangkan faktor yang membentuk readiness, meliputi: 

1) Perlengkapan dan pertumbuhan fisiologi; ini menyangkut pertumbuhan terhadap 

kelengkapan pribadi seperti tubuh pada umumnya, alat-alat indera, dan kapasitas 

intelektual. 

2) Motivasi, yang menyangkut kebutuhan, minat serta tujuan-tujuan individu untuk 

mempertahankan serta mengembangkan diri. 

 

2.3 Penelitian Sebelumnya / State of the art (Novelty) 

State of The Art merupakan kumpulan jurnal yang digunakan sebagai referensi dalam 

penelitian ini. State of The Art turut memberikan penjabaran mengenai perbedaan antara 

penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini  adalah State of The 

Art  setiap variable yang dijabarkan dalam bentuk tabel / matriks. 

No Deskripsi Jurnal Pembahasan 

1 Peneliti: Hongli Sam 

GOH, M.Kamala DEVI, 

Mun Leong TANG, Kim 

Choon Elaine NG 

Tahun: 2017 

Judul penelitian: 

Exploring Nurse’s 

perceptiona toward 

objective structured 

clinical examination in 

Singapore: An Exploratory 

cross-sectional study 

1. Hasil Penelitian : OSCE keperawatan dipandang oleh 

perawat sebagai metode yang dapat diandalkan dan valid 

untuk menilai kompetensi klinis. Sebagian besar perawat 

melaporkan pengalaman positif selama OSCE, dalam hal 

keadilan, organisasi, dan cakupan berbagai aspek tingkat 

kompetensi mereka. Selain itu, beberapa perawat juga 

melaporkan bahwa OSCE memberikan umpan balik yang 

realistis tentang kinerja klinis mereka saat ini. Namun, 

banyak perawat juga merasa bahwa OSCE menimbulkan 

stres. 
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Metode Penelitian: Cross 

Sectional survey  

Nama Jurnal: Singapore 

Nursing Journal (Goh et 

al., 2017) 

2. Alasan menjadi tinjauan penelitian : penelitian ini 

sejalan menjadi penguatan pentingnya OSCE 

dilaksanakan dengan baik  

 

 

 

3. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan :  

Penelitian ini dilaksanakan pada aspek kesiapan 

komponen uji yakni dosen Sebagai penguji dalam 

kegiatan OSCE.  

2. Peneliti: Ni Made Dian 

Sulistiowati, Wayan Nata 

Septiadi, Luh Putu 

Nopriani 

Tahun: 2017 

Judul penelitian: Anxiety 

Level Analysis Of Nursing 

Student Who Took  

Objective Structured 

Clinical Examination 

(Osce) Using Face  

Temperature Distribution 

Based On Thermal 

Imaging 

Metode Penelitian: 

Desain penelitian pra  

eksperimental. 

Nama Jurnal: Jurnal 

INJEC 

(Made et al., 2017) 

1. Hasil Penelitian : siswa perawat mengalami kecemasan 

ringan, dimana 49% dan 15% di antaranya berurutan di 

bawah suhu normal dan suhu normal di depan kepala. 

Sementara 33% dan 2% siswa keperawatan berurutan 

berada di bawah suhu normal dan suhu normal di atas 

pada sisi temporal kepala. Ada perbedaan pada setiap 

tingkat kecemasan yang diukur pada sisi temporal dan 

frontal kepala (p = .001) 

2. Alasan menjadi tinjauan penelitian : penelitian ini 

menunjukkan jika ujian metode OSCE memberikan efek 

kecemasan pada peserta sehingga perlu dipersipakan 

dengan baik 

3. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan :  

Partisipan pada penelitian ini adalah siswa sebagai peserta 

sedangkan dalam penelitian kami adalah penguji yakni 

dosennya  

3. Penelti; Amal Ahmed 

Elbilgahy, Fatma Abdou 

1. Hasil Penelitian : Sebuah perbedaan yang signifikan 

secara statistik ditemukan dalam kaitannya dengan 

persepsi siswa struktur dan pelaksanaan ujian OSCE di 
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Eltaib, Rasha Kamal 

Mohamed 

Tahun: 2020 

Judul penelitian: 

Implementation of 

Objective Structured 

Clinical  

Examination (OSCE): 

Perceiving Nursing 

Students  

and Teachers Attitude & 

Satisfaction 

Metode Penelitian: Quasi 

experimental design (one 

group pre posttest) was 

used to  

achieve the aim of the 

study 

Nama Jurnal: American 

Journal of Nursing 

Research (Elbilgahy et al., 

2020) 

jalur pertama dan kedua. Lebih dari sepertiga siswa 

(35,2%) menjawab bahwa format OSCE mengurangi 

risiko gagal di jalur pertama persentasenya ditingkatkan 

menjadi lebih dari dua pertiga (69,2%) di jalur kedua. 

lebih dari separuh guru fakultas menjawab dengan tegas 

setuju tentang keterlibatan OSCE dalam kurikulum 

keperawatan, OSCE menilai semua siswa secara objektif 

dan adil kepada semua siswa dan menawarkan 

pengalaman baru bagi siswa dan staf pengajar 

2. Alasan menjadi tinjauan penelitian : penelitian ini 

menjadi penguatan bahwa ujian OSCE merupakah sebuah 

metode evaluasi yang baik dapat meninali secara obyektif  

dan merupakan perpetif dosen dan mahasiswa. 

3. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Perbedaan dari Partisipan yang melibatkan mahasiswa 

serta desain penelitian yang dipergunakan tidak sama. 

4. Peneliti: Izzeddin A. Abu 

Bdair, Hala F. 

Abuzaineh,Hala M. R. 

Burqan 

Tahun: 2019 

Judul penelitian: 

Advantages and 

Disadvantages of the 

Objective Structured 

1. Hasil Penelitian :  

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa 

pemeriksaan klinis terstruktur yang objektif kurang 

diperhatikan dalam pendidikan keperawatan khususnya di 

lembaga keperawatan akademik Arab. Pemeriksaan klinis 

terstruktur yang objektif adalah evaluasi yang efektif 

metode untuk menilai kompetensi mahasiswa dalam 

melakukan tugas keperawatan klinis. Siswa dan instruktur 

menunjukkan hal yang positif sikap terhadap penggunaan 

pemeriksaan klinis terstruktur objektif sebagai metode 

evaluasi. Kelebihan dan kekurangannya penggunaan 
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Clinical Examination 

(OSCE) in Nursing 

Education: 

A Literature Review 

Metode Penelitian: 

Tinjauan literatur yang 

diterbitkan selama 15 

tahun terakhir pada 

berbagai studi terbaru 

dalam keperawatan dan 

terkait 

disiplin di bidang 

pemeriksaan klinis 

terstruktur objektif 

dilakukan 

Nama Jurnal: 

International Journal of 

Trend in Scientific 

Research and 

Development (IJTSRD) 

(Sugiyono, 2013) 

tujuan pemeriksaan klinis terstruktur dalam pendidikan 

keperawatan dirangkum 

2. Alasan menjadi tinjauan penelitian : penelitian ini 

mengungkapkan bahwa metode OSCE sudah obyektif 

memberikan penilaian saat melakukan evaluasi sehingga 

direkomendasikan untuk mempersiapkan seluruh 

komponen yang terlibat dalam pelakasanaannya sehingga 

dapat mengidentfifikasi hambatan yang mungkin terjadi. 

3. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Perbedaan dari segi tujuan, Partisipan penelitian dan 

cakupan lokasi penelitian serta perbedaan desain 

penelitian yang digunakan. 

5. Peneliti: Selvie Serly 

Rumagit, Henny Nikolin 

Tambingon, Viktory 

Nicodemus Joufree Rotty, 

Jolie Ponamon 

Tahun: 2022 

Judul penelitian: Evaluasi 

Pelaksanaan Ujian Osce 

Mahasiswa Pendidikan 

Profesi Ners 

Metode Penelitian: 

Desain penelitian 

1. Hasil Penelitian : mekanisme pelaksanaan ujian OSCE 

sudah dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas 

penunjang seperti ruangan dengan 9 station, dosen 

penguji, klien standar, peralatan penunjang dan petugas 

yang membantu pelaksanaan ujian. Faktor yang 

mempengaruhi yaitu kualitas soal, dosen penguji yang 

memenuhi syarat dan kesiapan mahasiswa dalam 

mengikuti ujian OSCE serta evaluasi hasil pelaksanaan 

ujian sebagian besar mahasiswa telah lulus tanpa remedial 

2. Alasan menjadi tinjauan penelitian: Memberikan 

gambaran tentang mekanisme pelaksanaan ujian OSCE, 
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Kualitatif dengan metode 

studi kasus 

Nama Jurnal: Jurnal 

Pendidikan dan Konseling 

(Rumagit et al., 2022) 

faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ujian, dan 

bagaimana evaluasi hasil pelaksanaan ujian OSCE 

3. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Pelaksanaan uji metode OSCE memerlukan kesiapan dari 

gambaran yang diperoleh dari penelitian ini yang telah 

dilaksanakan  

 

                    

2.4 Kerangka konsep terkait 

 

Bagan 2.1 Kerangka konsep  

 

2.5 Pertanyaan Penelitian  

1. Apa yang dimaksud dengan uji metode Objective Structured Clinical Examination 

(OSCE)? 

2. Apa manfaat dari uji metode Objective Structured Clinical Examination (OSCE)? 

3. Apa yang menjadi hak dan kewajiban penguji pada pelaksanaan uji metode Objective 

Structured Clinical Examination (OSCE)? 

4. Apa saja persyaratan menjadi penguji pada uji metode Objective Structured Clinical 

Examination (OSCE)? 

5. Apa saja yang dimaksud kompetensi klinis dalam pelaksanaan uji metode Objective 

Structured Clinical Examination (OSCE)? 

6. Apa makna dari sebuah bentuk evaluasi yang obektif pada uji metode Objective 

Structured Clinical Examination (OSCE)? 

7. Apa saja itu bentuk evaluasi yang terstruktur pada uji metode Objective Structured 

Pendahuluan Kajian Pustaka Metode penelitian

Kerangka 
konseptual

Hasil dan 
pembahasan

Kesimpulan dan 
rekomendasi
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Clinical Examination (OSCE)? 

8. Bagaimana proses pelaksanaan uji metode Objective Structured Clinical Examination 

(OSCE)? 

9. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan uji metode Objective Structured 

Clinical Examination (OSCE)? 

10. Apa yang menjadi saran anda dalam pelaksanaan uji metode Objective Structured 

Clinical Examination (OSCE)? 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Variabel Penelitian 

Variabel karakteristik Partisipan, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan,jabatan di 

institusi. Pada penelitian ini hanya memiliki satu variabel yaitu  variabel bebas 

(independent). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesiapan   dosen dalam 

melaksanakan tugas penguji  OSCE pada perguruan tinggi keperawatan  anggota AIPNI 

regional XII dan XIII  Sebagai keterwakilan Kawasan timur Indonesia. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi 

terhadap dosen keperawatan. Pertanyaan dalam wawancara difokuskan pada pemahaman 

dan kesiapan dosen dalam menerapkan OSCE. Partisipan penelitian adalah dosen 

keperawatan yang terlibat dalam pelaksanaan OSCE di perguruan tinggi di kawasan timur 

Indonesia.  

 

3.3 Lokasi dan Waktu penelitian 

Lokasi penelitian pada institusi keperawatan anggota AIPNI Regional XII dan XIII. Waktu 

penelitian akan dilaksanakan pada bulan April – Juni 2024. 

 

3.4 Populasi dan Partisipan penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perwakilan dosen dari seluruh institusi pendidikan tinggi 

keperawatan anggota AIPNI regional XII dan XIII  yang melaksanakan ujian OSCE. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non probability sampling 

dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur 

dengan dosen keperawatan yang terlibat dalam proses uji OSCE dan observasi terhadap 

kegiatan persiapan serta pelaksanaan uji OSCE. Penentuan sampel yang terlibat dalam 

penelitian ini berdasarkan dengan kriteria inklusi dan eksklusi.  Kriteria inklusi adalah 

dosen institusi pendidikan tinggi keperawatan anggota AIPNI regional XII yang telah atau 

merencanakan pelaksanaan ujian OSCE. Kriteria ekslusi dalam penelitian ini  yaitu 

Partisipan yang menyelesaikan wawancara dan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 

sampai akhir kegiatan penelitian.  
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• Penentuan target 

sampel institusi 

• Wawancara terstruktur 

dengan Partisipan. 

• Focus Group Discussion 

bersama dosen 

keperawatan tentang 

pelaksanaan uji OSCE.  

• Indikator capaian 

penelitian: 

representative wilayah 

KTI. 

 

3.5 Alur penelitian 

Penelitian akan yang dilaksanakan secara bertahap yakni terdiri dari tahap persiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan dilaksanakan  dengan menyusun proposal 

penelitian, melakukan studi literatur, menyusun  instrumen penelitian, menyusun proposal 

penelitian, menyusun dan mengurus surat izin kegiatan ke institusi dan mengurus uji etik 

penelitian. Tahap pelaksanaan penelitian melakukan penentuan target sampel institusi, 

wawancara terstruktur pada partisipan, Focus Group Discussion bersama dosen 

keperawatan tentang pelaksanaan uji OSCE dan studi dokumentasi serta  indikator capaian 

penelitian representative wilayah kawasan timur Indonesia (KTI). Pada tahap terakhir di 

evaluasi maka peneliti akan melakukan penyusunan laporan kemajuan dan  akhir 

penelitian menyusun manuskrip, mempublikasikan jurnal, mempresentasikan laporan 

kemajuan dan akhir penelitian serta  diseminasi laporan akhir penelitian  di kegiatan RTA 

AIPNI 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

Bagan 3.1 Alur proses penelitian 

Persiapan 

 

• Menyusun 
proposal 
penelitian 

• Melakukan studi 
literatur 

• Menyusun  
instrumen 
penelitian 

• Menyusun 
proposal 
penelitian 

• Menyusun dan 
mengurus surat 
izin kegiatan ke 
institusi 

• Mengurus uji etik 
penelitian 

Evaluasi 

 

• Menyusun 
laporan kemajuan 
dan  akhir 
penelitian 

• Menyusun 
manuskrip  

• Mempublikasikan 
jural  

• Mempresentasi kan 
laporan kemajuan 
dan akhir 
penelitian 

• Diseminasi 
laporan akhir 
penelitian AIPNI 
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3.6 Instrumen dan metode analisa data   

Wawancara terstruktur dengan dosen keperawatan dan observasi terhadap kegiatan 

persiapan serta pelaksanaan uji OSCE. Pertanyaan dalam wawancara difokuskan pada 

pemahaman dan kesiapan dosen dalam menerapkan OSCE, sedangkan observasi 

dilakukan untuk memeriksa aktivitas persiapan dan pelaksanaan uji OSCE. Data dianalisis 

secara deskriptif untuk mengevaluasi pemahaman, pengetahuan, dan kesiapan dosen 

keperawatan yang bertugas di regional XII dan XIII sebagai perwakilan kawasan timur 

Indonesia dalam mengimplementasikan OSCE di kampus masing-masing. 

 

3.7 Etika penelitian 

Etika dalam penelitian ini meliputi informed consent dimana partisipan bersedia mengikuti 

dan menjadi partisipan dalam penelitian ini tanpa adanya paksaan, justice (keadilan) pada 

etika penelitian ini peneliti memberikan partisipan berupa reward kepada partisipan 

dimana pemberian reward ini diberikan kepada partisipan dengan cara random, 

beneficience (manfaat/keuntungan) pada penelitian ini memberikan keuntungan kepada 

partisipan berupa tambahan informasi tentang pelaksanaan ujian OSCE pada institusi 

pendidikan tinggi keperawatan AIPNI regional XII dan XIII, dan confidentiality 

(kerahasiaan) dalam pengambilan data peneliti menjaga kerahasian partisipan yang 

mengisi kuesioner dan peneliti  mengisi dengan inisial sebagai bentuk dari kerahasiaan 

identitas partisipan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

4.1 Karakteristik Partisipan 

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Indonesia Timur yakni mewakili AIPNI regional XII  

di Sulawesi Selatan (Universitas Islam Negeri Makassar/UINAM) dan  Sulawesi Barat 

(Universitas Sulawesi Barat/UNSULBAR), serta mewakili AIPNI regional XIII  di Papua 

(Universitas Cenderawasih/UNCEN dan Stikes Jayapura) pada Bulan Mei dan Juni 2024 

melalui wawancara dan FGD. Penelitian ini melibatkan 6 (enam) orang partisipan pada 

wawancara dan 9 orang partisipan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Data 

karakteristik partisipan wawancara dan FGD dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 

berikut ini. 

Tabel 4.1 Karakteristik Partisipan Wawancara 

 

Kode 

Partisipan 

Usia 

(tahun) 

Jenis 

Kelamin 

 

Jabatan 

Masa 

Kerja 

(tahun) 

Pendidikan 

Terakhir 

Pelatihan OSCE  

Institusi 

P1 52 P Ka. Prodi Ners 24 Doktor Belum pernah UINAM 

P2 36 L Ka. Jurusan 

Keperawatan 

5 Magister 

Keperawatan 

Belum pernah UINAM 

P3 37 L Ketua GPM 5 Magister 

Keperawatan 

Belum Pernah UNSULBAR 

P4 34 L Ka. Prodi Ners 2 Magister 

Keperawatan 

Belum Pernah UNSULBAR 

P5 34 P Ka. Prodi Ners 8 Magister 

Keperawatan 

Belum pernah Stikes Jayapura 

P6 53 P Ka. Prodi Ners 13 S2 Sudah pernah UNCEN 
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Tabel 4.2 Karakteristik Partisipan FGD 

Karakteristik Kelompok FGD 

UINAM UNSULBAR UNCEN 

Jumlah partisipan 3 3 3 

Usia 

Mean  

Min-mak 

 

36,5 

36-37 

 

35,5 

34 - 37 

 

37 

33-41 

Jenis kelamin 

Perempuan  

Laki-laki 

 

3 

0 

 

1 

2 

 

3 

0 

Status kepegawaian 

Dosen PNS 

Dosen kontrak 

 

3 

0 

 

2 

1 

 

3 

0 

 

4.2 Analisis Tema (Wawancara) 

Pengumpulan data dalam studi kualitatif ini dilakukan dengan wawancara 

mendalam semi terstruktur pada partisipan menggunakan pertanyaan terbuka (open-ended 

question) berdasarkan pedoman yang telah disiapkan dengan jumlah 10 buah pertanyaan. 

Urutan pertanyaan pada setiap partisipan tidak sama tergantung proses wawancara dan 

jawaban dari partisipan tanpa dipengaruhi pikiran atau pengetahuan dari peneliti. Proses 

wawancara dilakukan berlangsung selama rata- rata 15 menit pada setiap partisipan. Saat 

wawancara peneliti merekam semua proses wawancara dengan menggunakan alat 

perekam (handphone) dan catatan lapangan serta mengarahkan partisipan untuk menjawab 

pertanyaan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang 

kesiapan OSCE dalam bentuk data mentah yang kemudian diubah dari data hasil rekaman 

menjadi bentuk tertulis (transkrip) dan hasil catatan lapangan selama proses wawancara. 

Transkrip pada studi ini dianalisis oleh peneliti menggunakan proses lima fase analisis 

kualitatif yang telah dikembangkan (Bingham, 2023) mengacu pada strategi pengkodean 

deduktif dan induktif, serta memoing terpandu dan pertanyaan analitik untuk memperoleh 

tema dan subtema. Adapun  langkah-langkah analisis kualitatif yang dilakukan oleh tim 

peneliti berdasarkan lima fase analisis   kualitatif oleh Bingham (2023) pada studi ini adalah 

sebagai berikut. 
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A.1  Fase 1: Penggorganisasian data 

Langkah ini juga disebut “pengkodean atribut”. Pada tahap ini peneliti mengklasifikasikan 

data dari 6 partisipan berdasarkan urutan partisipan, institusi tempat bekerja, dan jabatan. 

Pernyataan dari partisipan disusun sesuai inti pertanyaan wawancara. Peneliti kemudian 

menandai data yang terkait dengan memberi tanda cetak tebal/bold lalu mengorganisir data 

dalam bentuk koding untuk mempertahankan focus pada pertanyaan wawancara. 

Pengorganisasian atau klasifikasi data yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk 

mengurutkan data ke dalam kategori agar sistematis sehingga memudahkan dalam 

melacak dan mengidentifikasi sumber bukti. 

Fase 2: Menyortir data ke dalam kategori topik yang relevan 

Langkah kedua dilakukan oleh peneliti melalui proses analisis deduktif. Pada tahap ini 

peneliti mengembangkan pengkodean yang selaras dengan pertanyaan wawancara lalu 

membaca dengan cermat untuk memilah dan mengatur koding yang didapatkan pada fase 

1. Selama fase ini, koding yang similar dikumpulkan ke dalam satu kategori (nodes) yang 

relevan dan menyaring data yang tidak relevan dengan pertanyaan penelitian. Pada fase 

ini, peneliti melakukan strategi memoing untuk pencatatan Partisipan yang memberikan 

ide pernyataan serupa. Hal ini membantu proses identifikasi dan pengecekan data untuk 

mencari  titik temu konseptual. Melalui proses ini ditemukan 119 koding yang membentuk 

36 kategori topik yang relevan dengan pertanyaan wawancara. 

Fase 3: memahami makna dari data 

Oleh karena data telah diurutkan ke dalam kategori yang selaras dengan pertanyaan 

wawancara, maka di fase 3 peneliti melakukan analisis secara induktif di setiap kategori 

topik. Peneliti mendalami koding dan kategori lalu membuat deskripsi hasil wawancara 

untuk menjawab pertanyaan wawancara. Hasil deskripsi ini kemudian diasosiasikan 

dengan konsep dalam panduan OSCE yang kemudian diberikan makna sehingga 

teridentifikasi sebanyak 8 subkategori yang membantu dalam penentuan tema pada studi 

ini. 

Fase 4: identifikasi pola, tema dan temuan 

Pada fase ini, peneliti meninjau kembali data yang diberi kode pada fase 3 untuk mencari 

pola dari seluruh sumber data yang bertujuan untuk mengembangkan tema. Di tahap ini 

peneliti melakukan pengkodean untuk mengembangkan temuan analisis yang memerlukan 

analitik induktif mencakup pengkodean pola untuk mengidentifikasi tema dan 

menggabungkan tema ke dalam pernyataan temuan. Dari pola 38 topik pada fase kedua 

dan 8 subkategori yang ditemukan pada fase ketiga teridentifikasi sebanyak 11 subtema. 
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Peneliti melakukan sintesis subtema melalui proses induktif menjadi 4 tema yang tersaji 

dalam satu kata dan frasa pendek yang menggambarkan pola-pola yang terlihat dalam data. 

Fase 5: menerapkan teori dan menjelaskan temuan 

Pada fase ini peneliti menggunakan strategi induktif dengan mengembangkan frasa pendek  

yang menghubungkan temuan dengan kerangka teoritis dan penelitian yang ada. 

Uraian 4 (empat) tema yang menjadi temuan pada studi ini adalah sebagai berikut; 

Tema 1: Ketidaktahuan 

“Ketidaktahuan” merupakan tema hasil sintesis dari 3 (tiga) subtema yang teridentifikasi 

berdasarkan 10 (sepuluh) topik atau nodes, yang berasal dari 29 (dua puluh sembilan) 

koding. Tiga subtema yang dimaksud diperoleh dari analisis induktif di setiap kategori 

topik. Penentuan 3 (tiga) subtema tersebut dilakukan mengacu pada peninjauan kembali 

terhadap 29 koding dan 10 topik yang telah dideskripsikan kembali dan dibandingkan 

dengan konsep teori tentang OSCE. Langkah ini mengidentifikasi ketidaksesuaian antara 

deskripsi hasil wawancara dan konsep OSCE sehingga memudahkan peneliti untuk 

menentukan 3 (tiga) subtema yakni tidak mengetahui pengertian OSCE, tidak mengetahui 

evalusi objektif dan tidak mengetahui proses pelaksanaan OSCE secara menyeluruh. 

1) Subtema 1: Tidak mengetahui pengertian OSCE 

“Tidak mengetahui pengertian OSCE” merupakan temuan dari hasil wawancara pada 

ke-enam partisipan mengenai konsep umum OSCE yang mengungkapkan 5 (lima) 

topik/nodes yakni penilaian (5 koding), hal yang dinilai (3 koding), cara penilaian (2 

koding), tujuan penilaian (2 koding) dan sasaran penilaian (2 koding). Informasi 

penting tentang “uji keterampilan keperawatan” adalah yang paling banyak 

dikemukakan oleh partisipan (3 dari 6 partisipan: P2, P5, dan P6). Lima topik yang 

teridentifikasi berdasarkan ungkapan partisipan adalah sebagai berikut: 

 

“OSCE itu merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan (topik: tujuan 

penilaian” dalam rangka penyelesaian tugas akhir (topik: tujuan penilaian) 

mahasiswa profesi ners (topik: sasaran penialaian).” (P1) 

 

“Uji metode OSCE itu, ini adalah uji (topik: uji keterampilan) yang dilakukan untuk 

mengevaluasi kemampuan (topik: penilaian) mahasiswa kita terkait dengan 

beberapa kompetensi-kompetensi (topik: uji keterampilan) yang biasanya 

didapatkan, skil-skil (topik: uji keterampulan) yang diharapkan apalagi program 

sarjana keperawatan (topik: sasaran penilaian)” (P2) 
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“OSCE adalah salah satu metode uji (topik: cara penilaian) untuk mahasiswa yang 

bertujuan untuk menguji pencapaian mahasiswa (topik penilaian) dalam menguasai 

skill keperawatan (topik: uji keterampilan). Sepengetahuan saya mahasiswa akan 

diberikan soal kasus (topik: cara penilaian) kemudian mereka akan menyimpulkan 

kondisi pasien terkait diagnosis dan intervensi keperawatan dan segera melakukan 

implementasi yang tepat sesuai prosedur yang telah ditetapkan”(P3) 

 

“Metode OSCE itu adalah merupakan metode evaluasi hasil pembelajaran (topik 

penilaian) dari peserta didik. Nah..biasanya metode ini adalah metode yang 

terstandarisasi (topik: cara penilaian) tujuannya untuk mengetahui kemampuan 

kompetensi klinis (topik: hal yang dinilai) baik itu secara nyata maupun secara 

obyektif yang terstruktur biasanya. Nah…Maksudnya ini terstruktur adalah biasanya 

sih kalo di OSCE itu peserta akan di …ada rotasi setiap stase yang biasanya akan 

disediakan soal-soal kasus (topik: cara penilaian) yang dikerjakan dengan waktu 

tertentu yang sudah disiapkan.” (P4) 

 

“setahu saya kalau untuk ujian OSCE itu adalah mengevaluasi hasil dari semua 

stase atau pembelajaran yang dilalui oleh Mahasiswa (topik: penilaian).” (P5) 

 

2) Subtema 2: Tidak mengetahui evaluasi objektif 

Subtema kedua dari tema “ketidaktahuan” adalah “tidak mengetahui evaluasi 

objektif”. Wawancara pada ke-enam partisipan, mengemukakan berbagai pendapat 

tentang “evaluasi objektif” berdasarkan pengetahuan dan pengalaman partisipan. 

Subtema ini dianalisis dari 2 (dua) nodes/topik yaitu evaluasi hasil dan evaluasi proses 

yang masing-masing teridentifikasi dari 3 (tiga koding/informasi penting). Informasi 

penting mengenai “evaluasi objektif berupa format/rubrik penilaian” disampaikan 

oleh setengah dari jumlah partisipan (3 dari 6: P1, P3 dan P6). Informasi lain pada 

subtema ini diketahui melalui ungkapan partisipan berikut ini; 

“Hasil evaluasi ujian OSCE itu kita mempunyai format penilaian (topik: evaluasi 

hasil) yang akhirnya nanti akan direkapitulasi apakah nanti mahasiswa itu lulus 

dengan baik, sedang atau tidak lulus (topik: evaluasi hasil.” (P1) 

 

“sangat penting obyektif karena memang berbasis indicator (topik: evaluasi hasil) 

atau target-target yang ingin dicapai oleh mahaiswa kita. Jadi ada memang kriteria-

kriteria (topik: evaluasi hasil) kapan dinyatakan lulus, kapan perlu pengulangan dan 

sebagainya sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan di perasat atau pada saat 

pengujian.” (P2) 

 

“Evaluasi obyektif adalah penilaian terhadap aspek uji yang betul-betul sesuai 

dengan penampilan kerja (topik: evaluasi proses) yang ditunjukkan oleh individu 

yang diuji menurut saya ciri khas evaluasi obyektif itu adalah adanya formulir 

evaluasi atau rubrik penilaian (topik: evaluasi hasil) yang memang sudah disepakati 

bersama digunakan secara legal….”. (P3) 
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“makna ya, makna dari evaluasi OSCE ini adalah kita dapat menilai kemampuan 

(topik: evaluasi hasil) keterampilan klinis (topik: evaluasi proses) peserta itu secara 

langsung dan lebih jelas, karena itu kita bisa lihat secara obyektif.” (P4) 

 

“Kalau pemahaman saya karena saya juga belum pernah terpapar dengan yang 

Namanya OSCE, kalau pemberian evaluasi secara objektif itu pemberian nilai 

(topik: evaluasi hasil) berdasarkan hasil dari penilaian apa yang dilihat, apa yang 

dikerjakan (topik: evaluasi proses) oleh ee.. si mahasiswa tersebut.” (P5) 

 

“Kalau evaluasi objektifnya ee..menggunakan rubrik penilaian (topik: evaluasi 

hasil).” (P6) 

 

3) Subtema 3: Tidak mengetahui proses pelaksanaan OSCE secara menyeluruh 

Hasil wawancara tentang proses pelaksanaan ujian OSCE mengidentifikasi banyak 

informasi berbeda yang dikemukakan oleh partisipan. Diketahui terdapat 3 (tiga) 

nodes atau topik yang menjadi sumber pada subtema ini. Tiga topik tersebut adalah 

persiapan penguji (4 koding), persiapan ruang ujian (4 koding) dan prosedur 

pelaksanaan (2 koding). Hal ini diketahui berdasarkan kata penting berikut ini; 

 

“Pertama kita adakan dulu briefing (topik: persiapan penguji) sesama penguji OSCE. 

Setelah itu penguji OSCE akan berdiskusi (topik: persiapan penguji) dengan melihat 

soal-soal yang sudah disiapkan, membaca kembali, mereview, kemudian memasuki 

ruangan-ruangan OSCE yang tersedia (topik: persiapan penguji).” (P1) 

 

“kita sudah melakukan OSCE internal. Kami mengadopsi (topik: persiapan ruang 

ujian) apa yang kemudian menjadi juknis yang dilakukan oleh AIPNI dan kami 

memodifikasi sesuai dengan kemampuan sarpras dan SDM (topik: persiapan ruang 

ujian) yang ada di sini. sudah, ada beberapa tahun ini kita sudah lakukan.” (P2) 

 

“penguji harusnya Menyusun dulu atau menetapkan jadwal dan soal kasus OSCE 

(topik: persiapan penguji). serta bersama laboran nanti memastikan ruangan OSCE 

itu siap digunakan seperti setiap ruangan stase sudah tersekat, alat dan bahan juga 

sudah lengkap tersedia. Soal kasus telah siap ditempelkan pada pintu-pintu 

ruangan stase uji (topik: persiapan ruang uji). Kemudian selanjutnya memberikan 

informasi jadwal OSCE (topik: persiapan penguji). tahap pelaksanaan, penguji 

OSCE itu akan memberikan briefing singkat (topik: persiapan penguji) kepada 

mahasiswa uji OSCE terkait tata tertib, kemudian alur OSCEnya serta keterampilan 

yang akan diujikan. Kemudian mahasiwa mungkin sekitar sekitar 10 orang 

ya,mungkin bisa lebih mungkin bisa kurang dari itu masuk ke dalam laboratorium 

dan duduk di masing-masing stase (topik: prosedur pelaksanaan) yang telah 

ditentukan kemudian mereka akan dipersilahkan untuk membaca soal kasus yang 

tersedia selama kurang lebih 5 menit mungkin, kemudian melaksanakan materi uji 

keterampilan sesuai soal kasus selama 10 – 15 menit (topik: prosedur pelaksanaan). 
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Setelah waktu habis mahasiswa akan berpindah ke stase selanjutnya. Begitu 

seterusnya hingga stase berakhir.” (P3) 

 

“proses pelaksnaan OSCE ini tentu itu harus dimulai dari kesiapan (topik: persiapan 

ruang ujian) setiap institusi pak dalam menyelenggarakan untuk 

memenuhi seluruh persyaratan (topik: persiapan ruang ujian) pelaksanaan uji 

ya…dengan metode OSCE. Terutama sih laboratoriumnya (topik: persiapan ruang 

ujian) itu yang harus dipenuhi.” (P4) 

 

“proses pelaksanaan ujian OSCE sendiri di sini kebetulan kan kami sudah 

menerapkan pada S1 Keperawatan. Nah kalau di S1 Keperawatan biasanya kami 

eee…menyampaikan terlebih dahulu kepada mahasiswa kapan jadwal-jadwal 

OSCE (topik: persiapan penguji) kemudian pelaksanaannya ini ee..per mahasiswa 

kami kasih waktu 15 (lima belas) menit untuk dari proses pembacaan soal sampai 

mengerjakan sampai dokumentasi (topik: prosedur pelaksanaan)”. (P5) 

 

“Metode OSCE ini pelaksanaannya tadi ya seperti yang saya katakan tadi ada 9 

(Sembilan) stase dan itu membutuhkan ruangan (topik: persiapan ruang ujian) yang 

cukup baik ya harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh ee..Institusi baik 

Institusi baik yang Nasional maupun yang memang dimiliki oleh Institusi tersendiri 

itu tersendiri. Kemudian ada orang-orang yang khusus yang akan menangani atau 

mengelola setiap stase-stase yang ada. Selain itu ada juga ada waktu (topik: 

prosedur pelaksanaan) yang harus di harus ditetapkan untuk setiap- setiap kasus yang 

akan diujikan.” (P6) 

 

Tema 2: Keterbatasan pemahaman 

Tema ini merupakan temuan analisis yang dikembangkan dari peninjauan kembali pola 

dari seluruh sumber data (koding) relevan dan telah dideskripsikan serta dibandingkan 

dengan konsep kewajiban penguji OSCE. Asosiasi antara deskripsi hasil wawancara yang 

beragam dengan konsep penguji OSCE mengarahkan pada penentuan 3 (tiga) subtema 

yang bersumber dari 6 (enam) nodes/topik dan 26 (dua puluh enam) koding. Subtema yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Subtema 1: Belum memahami kewajiban penguji OSCE 

Tidak berbeda dengan subtema lainnya, subtema “belum memahami kewajiban 

penguji  OSCE” merupakan hasil sintesis yang dikembangkan dari 2 (dua) topik atau 

nodes yang  relevan dengan pertanyaan penelitian tentang kewajiban penguji. Jawaban 

yang variatif  dikemukakan oleh 6 (enam) partisipan sehingga teranalisis 2 (dua) topik 

yakni kewajiban khusus dan kewajiban moral dengan masing-masing terdiri dari 3 

(tiga) koding. Sebanyak 3 (tiga) partisipan (P2, P5 dan P6) menyampaikan informasi 

penting yang sama tentang kewajiban penguji untuk memberikan nilai. Uraian 

informasi penting lainnya dapat terlihat dari ungkapan partisipan berikut ini; 
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“Kewajiban penguji OSCE itu yang pertama dia harus mendampingi mahasiswa 

(Topik; kewajiban moral) yang akan melaksanakan ujian OSCE. Kedua adalah 

mengamati mahasiswa (topik: kewajiban khusus) yang akan melaksanakan ujian 

OSCE.”(P1) 

 

“hak penguji itu yang pertama mereka berhak untuk menetapkan soal kasus. 

Kemudian memberikan penilaian (topik: kewajiban khusus). Kemudian untuk 

kewajiban penguji sesuai dengan tadi haknya yang pertama menetapkan soal kasus 

yang harusnya sesuai dengan kondisi real yang ada terjadi di fasilitas Kesehatan. 

Kemudian yang kedua memberikan penilaian (topik: kewajiban khusus) yang 

harusnya obyektif..” (P3) 

 

“…kemudian, kewajiban dari setiap penguji itu adalah tentu yang paling utama itu 

mematuhi tata tertib dan etika (topik: kewajiban moral) dari metode ini yang sudah 

ditentukan. Ehh..terutama mungkin pak yang terkait kerahasiaan soal (topik: 

kewajiban moral) ya…bersikap dan berperilaku secara professional (topik: kewajiban 

moral) tidak membantu dan juga tidak merugikan setiap peserta, itu kewajiban dan 

haknya penguji.” (P4) 

 

“kalau kewajiban dari penguji OSCE itu adalah wajib memberikan hasil evaluasi 

(topik: kewajiban khusus) berupa nilai dari mahasiswa yang melakukan OSCE.”(P5) 

 

“kalau untuk kewajiban mereka, tentunya mereka harus mempersiapkan diri terlebih 

dahulu, mereka harus mengikuti yang namanya pelatihan ee.. OSCE (topik: 

kewajiban khusus).” (P6) 

 

2) Subtema 2: Belum memahami kompetensi klinis dalam OSCE 

Hasil wawancara pada 5 (lima) partisipan (P1, P3, P4, P5 dan P6) menghasilkan 11 

(sebelas) informasi penting menjadi koding yang mengidentifikasi 2 (dua) topik pada 

subtema ini. Topik atau nodes yang dimaksud adalah kompetensi inti (6 koding) dan 

kompetensi dasar (5 koding). Beragam informasi penting yang dikemukakan oleh 

setiap partisipan membentuk pola keterbatasan pemahaman tentang kompetensi klinis 

dalam OSCE. Informasi-informasi penting tersebut ditemukan pada ungkapan 

partisipan berikut  ini. 

 

“Kompetensi klinis yang harus dimiliki oleh seorang penguji OSCE itu mereka harus 

mempunyai kemampuan untuk menilai (topik: kompetensi inti) bagaimana 

mahasiswa nanti dari segi pengetahuan, sikap selama melaksanakan ujian OSCE.” 

(P1) 

 

“Kompetensi klinis menurut saya adalah kompetensi yang dimiliki oleh seorang 

individu berupa kemampuan keterampilan berfikir kritis dan etis (topik: kompetensi 

dasar) dan melakukan tindakan keperawatan klinis (topik: kompetensi inti) seperti 
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melakukan pengkajian Kesehatan, menetapkan diagnosis, Tindakan keperawatan. 

tindakan invasive, health education. Kemudian mereka harusnya punya Keputusan 

yang tepat (topik: kompetensi dasar) dalam menggunakan keseluruhan skill tadi itu 

untuk menyelesaikan masalah keperawatan (topik: kompetensi dasar) yang dialami 

oleh pasien.” (P3) 

 

“kompetensi klinis dalam OSCE itu yaitu keterampilan terntentu (topik: kompetensi 

dasar) yang harus dan wajib dimiliki peserta, dalam hal ini adalah perawat. Jadi 

keterampilan untuk melakukan pengkajian secara umum, observasi wawancara 

ya…didalamnya juga terdapat Teknik-teknik komunikasi (topik: kompetensi dasar) 

bahkan sampai ke pemeriksaan fisik ya…juga terkait prosedur Tindakan atau biasa 

kita kenal dengan SOP (topik: kompetensi inti”(P4) 

 

“kalau untuk kompetensi klinis ee..misalnya seperti penguji mempunyai ee..bidang 

Tersendiri (topik: kompetensi inti), contoh kaya KMB berarti dia bidangnya lebih ke 

kompetensi-kompetensi yang ada di KMB tersebut.” (P5) 

 

“Baik kalau kompetensi klinis yang harus mereka miliki tentunya mereka harus 

memiliki kemampuan untuk membuat soal-soalnya (topik: kompetensi inti) terlebih 

dahulu ya kemudian membuat soal-soal, menganalisis soal itu, kemudian Tindakan 

apa yang harus dilakukan lewat analisis soal yang mereka kerjakan. Kemudian 

mereka juga harus tahu SOP-nya (topik: kompetensi inti), tahap- tahapan apa yang 

harus mereka lakukan pada saat mereka melakukan pengujian, kesiapan alat 

tentunya, kemudian selain itu ada juga kemampuan atau attitude sebagai seorang, 

jadi softskill nya (topik: kompetensi dasar) juga diperhatikan yang harus dimiliki oleh 

penguji. Kalau…kompetensi klinisnya tentu yang tadi dia punya kemampuan atau 

keterampilan yang termasuk ahli lah di Bidangnya (topik: kompetensi inti).” (P6) 

 

3) Subtema 3: Belum memahami evaluasi terstruktur 

Hasil wawancara tentang evaluasi terstruktur memberikan banyak informasi yang 

beragam berdasarkan pengetahuan dan pengamalan ke-enam partisipan. Subtema ini 

dikembangkan dari 2 (dua) topik yakni evaluasi berjenjang yang dianalisis dari 4 

koding dan evaluasi selektif yang bersumber dari 3 koding. Pada subtema ini P1 

menyatakan “belum paham tentang evaluasi terstruktur”, sedangkan 5 (lima) 

partisipan lainnya memberikan beragam informasi berbeda yang dikategorikan dalam 

7 (tujuh) koding. Berikut adalah ungkapan P2, P3, P4, P5 dan P6 yang memberikan 

pola pada subtema ini. 

“Terstruktur itu artinya mereka punya mekanisme tersendiri, punya tahapan- 

tahapan (topik: evaluasi berjenjang) yang mana sudah ditetapkan bersama baik 

mulai dari fase perkenalanya sampai dengan fase akhir.” (P2) 

 

“Evaluasi yang terstruktur itu adalah evluasi yang disusun runut (topik: evaluasi 

berjenjang) kemudian berisi setiap aspek yang dinilai dari setiap keterampilan 
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(topik: evaluasi selektif) yang akan diuji.” (P3) 

 

“Sejauh yang diketahi saat ini, bentuk evaluasi yang dimaksud itu di dalam OSCE 

adalah bentuk evaluasi yang terstruktur ya…yaitu biasanya dilakukan misalnya dari 

satu stase ya…ada soal ditentukan waktunya. kemudian berlalu ke stase berikutnya 

(topik: evaluasi berjenjang) ya… dengan rentang waktu (topik: evaluasi selektif) 

yang sudah ditentukan …jadi itu terstruktur.” (P4) 

 

“secara terstruktur itu biasanya kami menggunakan checklist atau rubrik, disitu kami 

akan menilai per-item nya yang sesuai dengan kompetensi-kompetensi (topik: 

evaluasi berjenjang) yang akan diujiankan oleh mahasiswa.” (P5) 

 

“Evaluasi terstruktur itu pasti ada rubrik penilaiannya (topik: evaluasi berjenjang) 

mulai dari awal, kesiapan ee…lulusan tersebut sampai nanti ee…evaluasi dia 

mengerjakan tindakankeperawatan yang dimaksud. Tentunya sebagai seorang 

penguji juga akan melihat ee…keterampilan nya, sikapnya, dan juga attitude-nya.” 

(P6) 

 

Tema 3: Ketidaksiapan 

Tema ini adalah temuan yang dikembangkan dari hasil peninjauan kembali dari 2 (dua) 

subtema dan 4 (empat) topik atau nodes yang teridentifikasi. Tema ini bersumber dari 12 

(dua belas) koding atau informasi penting yang diperoleh dari wawancara 6 (enam 

partisipan). Dua subtema yang dimaksud adalah ketidaksiapan individu dan organisasi 

dimana masing-masing teridentifikasi dari 2 (dua) topik atau nodes. Uraian subtema 

tersebut     adalah sebagai berikut: 

 

1) Subtema 1: Ketidaksiapan individu 

Hasil wawancara tentang hambatan pelaksanaan OSCE menghasilkan beragam 

informasi. Subtema ini dikembangkan dari 2 (dua) topik yaitu ketidaksiapan 

mahasiswa dan ketidaksiapan SDM dengan masing-masing bersumber dari 4 (empat) 

koding atau informasi penting. Ketidaksiapan mahasiswa dikemukakan oleh 2 (dua) 

partisipan yaitu P1 dan P5. Sedangkan ketidaksiapan SDM diungkapkan oleh 5 (lima) 

partisipan yakni P2, P3, P4, P5 dan P6. Informasi penting tentang “Dosen belum 

terpapar pelatihan atau seminar OSCE” paling banyak disampaikan oleh partisipan (4 

dari 6 partisipan: P3, P4, P5 dan P6). Sementara 7 (tujuh) koding lainnya diutarakan 

oleh masing-masing 1 (satu) partisipan. Informasi penting yang dimaksud dapat 

dilihat pada kutipan di bawah ini. 

“Hambatannya itu adalah kesiapan mahasiswa (topik: kesiapan individu) itu 

sendiri.” (P1) 
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“Mekanisme pengujian (topik: kesiapan SDM) ini yang mungkin perlu lebih 

sederhana lagi sehingga  bisa kalo kami di internal.” (P2) 

“…terkait penguji OSCE, dikhawatirkan kalo penguji OSCE itu dia tidak memberikan 

penilaian yang kurang obyektif, sehingga perlu pelatihan (topik: kesiapan SDM) 

mungkin penguji OSCE untuk memastikan bahwa penguji OSCE itu dapat 

melaksanakan tugas penilaiannya yang sangat-sangat obyektif.” (P3) 

 

“…yang juga secara umum SDM (topik: kesiapan SDM) kita ya…khususnya kita di 

Unsulbar ini dosen pengawasnya itu belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan 

(topik: kesiapan SDM) sih. Terhitung kayaknya baru satu orang. Kalo misalnya dilihat 

dari sumber dayanya saat ini mungkin belum siap (topik: kesiapan SDM). Belum 

pernah melakukan.” (P4) 

 

“Kalau saya pribadi belum pernah ikut pelatihan (topik: kesiapan SDM), kalau 

teman-teman di apa di Prodi saya kurang tahu apa mereka sudah pernah. Sempat dulu 

eee.. ada dishare ee… untuk seminar apa workshop ujian OSCE itu terkait OSCE, 

cuman yang OSCE S1 yang kami ikutkan adalah yang bagian lab, yang tutor lab. 

Kalau hambatannya banyak banget Bu, apalagi kalau yang untuk S1 yang belum 

pernah terpapar yang namanya ujian OSCE (topik: kesiapan individu) itu kami 

harus melakukan penyampaian terlebih dahulu bahwa ini diakhir akan ada evaluasi 

yang namanya ujian OSCE. Kemudian kami jelaskan prosedurnya kepada mahasiswa 

tersebut. Terkadang mahasiswa itu datangnya terlambat (topik: kesiapan individu), 

itu yang ee..membuat kami waktunya yang sudah kami ee…plotkan sampai sekian 

ternyata molor atau kadang mahasiswa ada yang beberapa mahasiswa belum 

menguasai teknis-teknis dari komunikasi ee.. terapeutiknya (topik: kesiapan 

individu) dari pra-interaksi sampai di dokumentasi. Baik kalau untuk dari sisi penguji 

sendiri itu biasa kami ee..melibatkan dari Prodi lain.” (P5) 

 

“dari beberapa Dosen masih sebagian kecil Dosen yang sudah pernah mengikuti 

pelatihan OSCE (topik: kesiapan SDM). Ee..paling sekitar ada 2 (dua) orang yang 

sudah mengikuti secara offline (topik: kesiapan SDM) tetapi beberapa Dosen baru 

mengikuti secara online (topik kesiapan SDM). Selain itu biaya nya, biaya kita juga 

karena ini harus ada beberapa hal yang harus kita persiapkan.” (P6) 

 

2) Subtema 2: Ketidaksiapan organisasi 

Subtema “ketidaksiapan organisasi” merupakan analisis dari 2 (dua) topik yang 

berasal dari 4 (empat) informasi penting. Dua topik tersebut adalah ketidaksiapan 

sarana               dan prasarana yang diutarakan oleh 4 partisipan (P2, P3, P4 dan P6) dan 

finansial yang dikemukakan oleh 1 (satu) partisipan yakni P6. Ungkapan 

ketidaksiapan organisasi ditemukan pada pernyataan berikut. 

“sarpras kami memang yang belum sesuai dengan standar (topik: ketidaksiapan 

sarpras) yang sudah ditetapkan” (P2) 

“…ada dua hal yang pertama terkait dengan kuantitas dan kualitas dari sarana 

prasarana (topik: ketidaksiapan sarpras).” (P3) 
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“…terutama disini untuk ruangannya (topik: ketidaksiapan sarpras) ya, settingan 

setiap stase ya masih belum..(topik: ketidaksiapan sarpras). (P4) 

 

“Kalau untuk kita di Profesi Ners UNCEN hambatan yang kita saat ini kita alami 

adalah ee..sarana prasarana. Laboratorium kita memang sudah ada, tetapi belum 

memadai atau belum memenuhi standar (topik: ketidaksiapan sarpras) yang ada. Itu 

yang pertama. Selain itu biaya nya, biaya kita juga (topik: finansial) karena ini harus 

ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Contohnya kita harus mempersiapkan 

probandusnya, orang-orang yang akan kita latih dan tentunya kita membutuhkan 

biaya sebagai apresiasi mereka membantu kita sebagai pasien. Yang berikutnya 

tentunya sarana prasarana yang harus disesuaikan dengan apa yang diminta oleh 

Nasional (topik: ketidaksiapan sarpras.” (P6) 

 

Tema 4: Pemahaman umum 

Tema “pemahaman umum” adalah temuan analisis dari pengembangan 2 (dua) subtema 

yakni “sangat memahami hak penguji OSCE” dan “mengetahui syarat penguji OSCE”. 

Tema ini merupakan hasil peninjauan kembali dari 6 (enam) topik atau nodes dan 17 (tujuh 

belas) informasi penting yang diutarakan oleh partisipan. Berbagai informasi penting 

disampaikan oleh semua partisipan yang dikategorikan dan dianalisis kesesuaiannya dengan 

pertanyaan dan tujuan penelitian. Berbeda dengan tema 1 dan tema 2 yang memiliki 

ketidaksesuaian antara deskripsi hasil wawancara dengan konsep OSCE, sebaliknya tema 

“pemahaman” ini memiliki kesesuaian antara deskripsi hasil wawancara dengan konsep 

tentang hak dan syarat penguji OSCE. Hal ini memudahkan peneliti dalam penentuan 2 

(dua)   subtema yang dimaksud. 

1) Subtema 1: Sangat memahami hak penguji OSCE 

Hasil koding dari wawancara pada semua partisipan mengidentifikasi 2 (dua) topik 

atau nodes yang berasal dari 6 (enam) informasi penting. Topik yang temukan adalah 

“reward” (4 koding) dan “hak procedural” (2 koding). 6 (enam) informasi penting ini 

diperoleh dari semua partisipan dimana informasi mengenai “berhak mendapatkan 

insentif” adalah yang paling banyak dikemukakan oleh partisipan (4 dari 6 partisipan; 

P1, P4, P5 dan P6). Sedangkan topik tentang “hak procedural” diperoleh dari 1 (satu) 

partisipan (P2) yang mengemukakan 2 (dua) informasi penting. Sementara informasi 

penting lain diperoleh dari 1 atau 2 partisipan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan 

berikut: 

“Hak penguji OSCE itu adalah mendapatkan fee (topik: reward) dari setiap kegiatan 

yang mereka lakukan.” (P1) 
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“penguji itu haknya adalah dia mendapatkan fasilitas dari kampus, kemudian 

termasuk biaya-biaya yang dibebankan ketika selama proses OSCE berlangsung dan 

ada apresiasi juga dari kampus (topik: reward).” (P2) 

 

“…hak penguji itu yang pertama mereka berhak untuk menetapkan soal kasus. 

Kemudian memberikan penilaian (topik: hal procedural).” (P3) 

“…Yang pertama dosen kan harusnya selalu ada mendapatkan sertifikat (topik: 

reward) untuk bisa digunakan untuk keperluan tertentu misalnya di setiap penguji dan 

yang paling penting juga adalah tentu adalah insentif (topik: reward) ya..setiap 

kegiatannya ya….” (P4) 

 

“Kalau hak-nya diberikan fee (topik: reward) ya dari hasil kerjanya sebagai 

penguji.” (P5) 

 

“Kalau untuk haknya sendiri, tentunya mereka akan mendapatkan ee.. apresiasi 

dalam bentuk penghargaan (topik: reward), yang kedua mereka juga mendapatkan 

honor (topik: reward) dari ee..mereka sebagai penguji OSCE.” (P6) 

 

2) Subtema 2: Mengetahui syarat penguji OSCE 

Hasil wawancara tentang persyaratan OSCE menghasilkan beragam informasi. 

Subtema ini dikembangkan dari 4 (empat) topik yaitu pendidikan terakhir (2 koding), 

keterampilan (2 koding), sertifikasi (3 koding) dan status pekerjaan (4 koding). 

Informasi tentang “memiliki sertifikat penguji OSCE” dan “pernah mengikuti 

pelatihan OSCE”, dikemukakan oleh masing-masing 3 (tiga) partisipan. Sedangkan 

koding lainnya disampaikan oleh 1 (satu) atau 2 (dua) partisipan. Informasi penting 

yang dimaksud dapat dilihat pada uraian di bawah ini. 

“Persyaratan penguji OSCE itu adalah dosen (topik: status pekerjaan) yang sudah 

menyelesaikan Pendidikan S1 keperawatan plus ners ditambah dengan S2 (topik: 

pendidikan terakhir).” (P1) 

 

“Minimal menguasai perasat atau kompetensi (topik: keterampilan) yang diujikan.” 

(P2) 

 

“pertama itu harus menguasai keterampilan keperawatan (topik: keterampilan) 

yang akan diujikan. Kemudian yang kedua, kompetensinya telah diakui yang 

dibuktikan dengan adanya kepemilikan surat tanda registrasi (topik: sertifikasi). 

berikutnya memiliki kompetensi sebagai penguji OSCE yang dibuktikan dengan 

memiliki sertifikat penguji OSCE (topik: sertifikasi).” (P3) 

 

“…terkait persyaratan untuk menjadi penguji OSCE ya…kita basic di kita dari 

keperawatan yaitu, baiknya penguji klinik ini adalah yang sudah tersertifikasi (topik: 

sertifikasi) dalam artian pernah ikut pelatihan OSCE (topik: sertifikasi) ya. setiap 

penguji juga harus punya STR (topik: sertifikasi) sebagai perawat ataupun petugas 
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Kesehatan lain (topik: status pekerjaan).” (P4) 

 

“Persyaratannya itu yang pertama ee..harus S2 ya Bu, S2 sesuai dengan departemen 

(topik: pendidikan terakhir), kemudian ee.. mengikuti kegiatan pelatihan OSCE 

(topik: sertifikasi).” (P5) 

 

“Ada beberapa persyaratan untuk penguji. Ya tadi yang pertama dia harus ikut 

pelatihan (topik: sertifikasi), kemudian harus ikut yang Namanya penguji sebagai 

pengugi OSCE internal sebanyak 3 (tiga) kali baru setelah itu ikut ujian ee..atau 

sebagai penguji untuk Tingkat Regional atau Nasional (topik: status pekerjaan).” 

(P6) 

 

Data yang peneliti kumpulkan selanjutnya di uji untuk menentukan valid  atau tidaknya 

suatu temuan yang peneliti dapatkan dilapangan. Peneliti menggunakan uji keabsahan 

data dengan cara: 

1. Triangulasi, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber  dengan berbagai 

cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber dilakukan  dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa  sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan 

cara mengecek data  kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Selain 

wawancara, peneliti melakukan observasi untuk mengetahui bagaimana kondisi 

dilapangan, hasil observasi kemudian di dokumentasikan. Observasi yang dilakukan 

di ruangan laboratorium keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 

Alauddin Makassar. 

2. Diskusi dengan teman sejawat, teknik ini dilakukan dengan mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan 

sejawat. Peneliti disini melakukan diskusi dengan dosen jurusan keperawatan berupa 

kegiatan Focus Group Discussion (FGD).    

3. Membercheck, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. 

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh 

sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Sehingga informasi yang 

diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang 

dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2013)  

 

Adapun hasil dari kegiatan FGD dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut: 

Analisis hasil Focus Group Discussion (FGD) 

A. Ringkaskan temuan utama dari kegiatan FGD di UIN Alauddin Makassar mengenai 

kesiapan dosen dalam pelaksanaan OSCE, sebagai berikut: 
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1. Kegiatan ujian OSCE harus dilaksanakan secara nasional untuk menilai secara 

obyektif dan terstruktur capaian kompetensi mahasiswa profesi ners pada akhir 

proses pendidikannya. 

2. Setelah dosen melaksanakan kewajiban penilaian secara obyektif sesuai rubrik 

yang disiapkan dan mengikuti aturan pelaksanaan OSCE secara baik maka 

seharusnya dosen memperoleh haknya berupa insetif atau honorarium yang 

sesuai serta sertfikat penguji. 

3. Sebagai persyaratan utama menjadi penguji OSCE maka dosen wajib mengikuti 

pelatihan penguji OSCE dan memperoleh sertifikat kelulusan sebelum 

melaksanakan tugasnya. 

4. Kondisi rubrik penilaian yang tidak jelas dan ruangan ujian yang tidak kondusif 

menjadi hambatan dalam pelaksanaan ujian OSCE saat ini. 

5. Harapan sebagai tindak lanjut upaya perbaikan pelaksanaan ujian OSCE di masa 

depan yakni; 

- Perlu dilakukan rancangan soal OSCE skala nasional sehingga soalnya sama 

untuk semua institusi keperawatan, Soal yang dibuat dosen sesuai dengan 

situasi pelaksanaan dan rubrik penilaian ujian OSCE. 

- Dosen wajib berkomitmen sebagai konsekuensi kesediaan sebagai penguji 

OSCE dalam sebuah pakta integritas. 

- Pimpinan harus mengatur jadwal pelaksanaan ujian dengan baik. 

- Sarana pendukung ujian berupa ruangan dan alat bahan saat ujian OSCE 

berlangsung perlu dipersiapkan secara maksimal. 

- Semua komponen dalam pelaksanaan ujian OSCE harus bersinergi 

B. Ringkaskan temuan utama dari kegiatan FGD di Universitas Sulawesi Barat mengenai 

kesiapan dosen dalam pelaksanaan OSCE, sebagai berikut: 

1. Kegiatan ujian OSCE yang mengukur kemampuan peserta ujian bukan hanya 

dalam aspek kognitif namun jga pada skill yang menjadi hal penting dalam 

menunjukkan kompetensi mahassiswa. 

2. Kegiatan OSCE yang akan menguji kemampuan kognitif dan skill mahassiswa 

akan memberikan manfaat pada nilai akreditasi yang menunjang kredibilitas 

kampus pada saat mahasiswa menunjukkan keterampilan yang baik saat 

melaksanakan praktek di lahan. Selain itu keterampilan yang dimiliki juga dapat 

dipergunakan saat penantian masa kerja Ketika telah menjadi alumni dalam 

memberikan pelayanan di Masyarakat. 
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3. Unsulbar memerlukan sosialisasi OSCE standar nasional dalam bentuk kegiatan 

pelatihan untuk mempersiapkan dosen dan sarana berupa alat dan bahan di 

laboratorium serta ruangan ujian yang representative sebab pimpinan dan dosen 

sudah berniat untuk mewujudkan OSCE yang baik secara bersama-sama sesuai 

dengan standar nasional. 

C. Ringkaskan temuan utama dari kegiatan FGD di Universitas Cendrawasih dan Stikes 

Jayapura mengenai kesiapan dosen dalam pelaksanaan OSCE, sebagai berikut: 

1. OSCE penting dan harus dilaksanakan untuk menilai kompetensi dan 

keberhasilan proses pembelajaran yang diperoleh oleh mahasiswa baik tahap 

akademik maupun   profesi. 

2. Pelaksanaan metode OSCE memberikan manfaat bagi Mahasiswa, Dosen dan 

Institusi. Selain digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi, juga dapat 

menjadi tolak ukur dan indicator keberhasilan dan kualitas proses Pendidikan 

Ners. 

3. Sebagai penguji Dosen wajib mengikuti pelatihan OSCE, mampu menyusun 

scenario kasus, menggunakan rubrik penilaian dan mematuhi tata tertib, serta 

menerima hak berupa honor sebagai penguji dan sertifikat. 

4. Syarat dosen sebagai penguji adalah berpendidikan S2, memiliki pengalaman 

sebagai CI, dan telah memiliki sertifikat OSCE. 

5. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan OSCE di Prodi Ners UNCEN adalah 

SDM, Sar-Pras, dukungan pimpinan dan perencanaan OSCE yang belum jelas. 

6. Harapan dan Saran bagi Panitia Nasional UKNI Metode OSCE dan AIPNI Pusat 

agar dapat memberikan pelatihan dan pendampingan secara langsung kepada 

dosen dan institusi pendidikan keperawatan di Papua dan Papua Barat (tidak 

hanya  berpusat di Indonesia Barat) serta melakukan survey atau kunjungan. 
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B. Pembahasan 

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah 

mengukuhkan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan, maka  pada bab ini 

dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan  dijabarkan berdasarkan 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.  Pembahasan dalam bab ini didapat melalui 

hasil pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi, wawancara terhadap 

partisipan yang dibutuhkan dalam penelitian, serta Focus Group Discussion (FGD) 

terhadap masalah yang diteliti.  

 

Tema 1: Ketidaktahuan 

Subtema 1: Tidak Mengetahui Pengertian OSCE 

Dari hasil wawancara dengan enam partisipan, ditemukan bahwa terdapat 

ketidaktahuan yang cukup signifikan terkait konsep Objective Structured Clinical 

Examination (OSCE). Ketidaktahuan ini mencakup aspek penilaian, hal yang dinilai, cara 

penilaian, tujuan penilaian, dan sasaran penilaian. Temuan ini penting untuk diperhatikan 

karena OSCE merupakan bagian integral dari proses evaluasi dalam pendidikan 

keperawatan, terutama dalam mengukur kompetensi klinis mahasiswa. 

Beberapa partisipan mengungkapkan bahwa OSCE merupakan suatu uji 

keterampilan yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa, 

khususnya pada program profesi ners. Hal ini menunjukkan pemahaman terbatas pada 

tujuan umum OSCE sebagai alat evaluasi, namun tidak mendalam dalam aspek lain seperti 

metode dan tujuan spesifik penilaian. 

Contoh pernyataan dari P1 dan P2 menunjukkan bahwa partisipan memahami 

OSCE sebagai suatu bentuk uji keterampilan, namun tanpa pemahaman yang mendalam 

tentang struktur dan prosedur OSCE. P3 dan P4 memberikan pandangan yang sedikit lebih 

komprehensif, namun tetap menunjukkan ketidakjelasan dalam konsep “penilaian 

terstruktur dan obyektif” yang menjadi inti dari OSCE. 

Telah ditemukan bahwa ketidaktahuan terhadap pengertian OSCE oleh dosen 

keperawatan di kawasan timur Indonesia merupakan salah satu hambatan dalam 

pelaksanaan ujian OSCE yang efektif. Ketidaktahuan ini mencakup aspek penilaian, tujuan 

penilaian, dan cara penilaian yang relevan dalam OSCE. Salah satu partisipan, misalnya, 

memahami OSCE hanya sebagai ujian keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan 

tugas akhir mahasiswa tanpa memahami sepenuhnya metode dan tujuan OSCE sebagai 

alat evaluasi yang objektif dan terstruktur.  
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Sebagaimana hasil dari penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa 

Pengetahuan dan kompetensi dosen berdasarkan tingkat pendidikan memenuhi syarat 

dalam pengembangan OSCE (Saputra et al., 2018). Pentingnya pemahaman yang tepat 

tentang OSCE didukung oleh berbagai literatur yang menjelaskan bahwa OSCE dirancang 

untuk menguji kompetensi klinis mahasiswa secara objektif melalui skenario klinis yang 

distandarisasi. Namun, peneliti menemukan bahwa ada kekurangan dalam penguasaan 

konsep-konsep ini di kalangan dosen, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan OSCE 

di institusi mereka.  

Subtema 2: Tidak Mengetahui Pengertian OSCE 

Subtema kedua dalam penelitian ini adalah "ketidaktahuan mengenai evaluasi 

objektif" yang ditemukan dalam wawancara dengan enam partisipan. Partisipan 

mengemukakan berbagai pandangan tentang evaluasi objektif berdasarkan pengetahuan 

dan pengalaman mereka. Dua topik utama yang dianalisis dalam subtema ini adalah 

evaluasi hasil dan evaluasi proses, dengan masing-masing topik menghasilkan tiga 

informasi penting. 

Evaluasi Hasil: Setengah dari partisipan menyatakan bahwa evaluasi hasil dalam 

OSCE penting karena menggunakan format atau rubrik penilaian yang sudah ditetapkan. 

Misalnya, partisipan P1 menyebutkan bahwa hasil evaluasi didasarkan pada format 

penilaian yang digunakan untuk menentukan apakah mahasiswa lulus atau tidak (Saputra 

et al., 2018). 

Evaluasi Proses: Evaluasi ini difokuskan pada penampilan kerja peserta selama 

OSCE. Partisipan P3 menekankan pentingnya evaluasi obyektif yang mengacu pada 

formulir atau rubrik yang digunakan untuk menilai kinerja secara legal dan terstandarisasi. 

Hal ini didukung oleh partisipan lain yang menekankan pentingnya kriteria yang jelas dan 

objektif dalam penilaian, sehingga hasil evaluasi dapat mencerminkan kemampuan klinis 

mahasiswa dengan lebih akurat (Saputra et al., 2018). 

Referensi yang mendukung temuan ini menegaskan pentingnya memahami dan 

mengimplementasikan evaluasi obyektif dalam OSCE untuk memastikan penilaian yang 

adil dan akurat terhadap kompetensi mahasiswa. 

Subtema 3: Tidak Mengetahui Proses Pelaksanaan OSCE Secara Menyeluruh 

Hasil wawancara dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidaktahuan dosen 

tentang proses pelaksanaan OSCE secara menyeluruh menjadi salah satu tantangan dalam 

implementasi ujian ini. Subtema ini memunculkan tiga topik utama yang diidentifikasi dari 

wawancara, yaitu persiapan penguji, persiapan ruang ujian, dan prosedur pelaksanaan 
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OSCE. 

a. Persiapan Penguji 

Berdasarkan wawancara, persiapan penguji mencakup briefing, diskusi antar penguji, 

serta penetapan jadwal dan soal kasus OSCE. Penguji harus memastikan kesiapan 

mereka dalam mengevaluasi keterampilan mahasiswa sesuai standar yang ditetapkan. 

Hal ini diungkapkan oleh beberapa partisipan yang menyatakan bahwa penguji perlu 

melakukan briefing dan review soal sebelum pelaksanaan ujian, serta memastikan 

kesiapan ruang dan materi yang akan diujikan (Saputra et al., 2018). 

b. Persiapan Ruang Ujian 

Persiapan ruang ujian adalah langkah krusial untuk mendukung pelaksanaan OSCE. 

Beberapa partisipan menekankan pentingnya kesesuaian ruang ujian dengan standar 

yang ditetapkan, baik dari segi fasilitas maupun alat yang digunakan. Ini termasuk 

pemisahan ruangan untuk setiap stase, ketersediaan alat dan bahan, serta pengelolaan 

ruang uji oleh laboran. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana 

sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan OSCE (Saputra et al., 2018) 

c. Prosedur Pelaksanaan 

Prosedur pelaksanaan OSCE memerlukan perencanaan yang matang, termasuk 

penentuan waktu yang cukup untuk setiap stase. Proses pelaksanaan biasanya dimulai 

dengan memberikan briefing kepada mahasiswa tentang tata tertib dan alur ujian. 

Mahasiswa kemudian melaksanakan uji keterampilan sesuai dengan soal kasus yang 

diberikan, dengan waktu yang telah ditentukan. Proses ini harus dilakukan secara 

sistematis untuk memastikan penilaian yang objektif dan terstruktur (Saputra et al., 

2018)  

Secara keseluruhan, ketidaktahuan mengenai proses pelaksanaan OSCE secara 

menyeluruh mencerminkan adanya kebutuhan akan pelatihan dan pemahaman yang 

lebih baik di kalangan dosen terkait persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi OSCE. Hal 

ini penting agar tujuan evaluasi keterampilan klinis mahasiswa dapat tercapai dengan 

optimal. 

 

Tema 2: Keterbatasan pemahaman  

Subtema 1: Belum Memahami Kewajiban Penguji OSCE 

Dalam subtema ini, ditemukan bahwa pemahaman dosen mengenai kewajiban penguji 

OSCE masih terbatas. Analisis wawancara mengidentifikasi dua topik utama terkait 

kewajiban penguji: kewajiban khusus dan kewajiban moral, dengan masing-masing 
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memiliki tiga koding. 

1. Kewajiban Khusus 

a. Mengamati dan Menilai: Penguji OSCE memiliki kewajiban khusus untuk 

mengamati dan menilai mahasiswa selama ujian. Penguji diharapkan menetapkan 

soal kasus yang sesuai dengan kondisi nyata di fasilitas kesehatan dan 

memberikan penilaian yang obyektif [P3; P5]. 

b. Memberikan Evaluasi: Penguji juga bertanggung jawab untuk memberikan hasil 

evaluasi berupa nilai dari mahasiswa yang melakukan OSCE [P5]. 

c. Pelatihan OSCE: Persiapan penguji termasuk mengikuti pelatihan khusus untuk 

OSCE, memastikan bahwa mereka siap untuk melaksanakan ujian secara efektif 

[P6]. 

2. Kewajiban Moral 

a. Kewajiban Etika dan Kerahasiaan: Penguji harus mematuhi tata tertib dan etika 

yang ditetapkan, termasuk menjaga kerahasiaan soal dan bersikap profesional 

dalam melaksanakan tugas [P4]. 

b. Mendampingi Mahasiswa: Kewajiban moral penguji juga mencakup 

mendampingi mahasiswa selama ujian dan memastikan bahwa mereka tidak 

merugikan atau membantu peserta secara tidak adil[P1]. 

Subtema 2: Belum Memahami Kompetensi Klinis dalam OSCE 

Hasil wawancara dengan lima partisipan (P1, P3, P4, P5, dan P6) menunjukkan adanya 

keterbatasan dalam pemahaman tentang kompetensi klinis yang dibutuhkan dalam 

Objective Structured Clinical Examination (OSCE). Analisis mengidentifikasi dua topik 

utama: kompetensi inti dan kompetensi dasar. 

1. Kompetensi Inti 

a. Kemampuan Menilai dan Melakukan Tindakan Klinis: Penguji OSCE harus 

memiliki kemampuan untuk menilai mahasiswa serta melaksanakan tindakan 

keperawatan klinis seperti pengkajian kesehatan, diagnosis, dan tindakan invasif 

[P1; P3]. 

b. Pembuatan dan Analisis Soal: Penguji juga diharapkan mampu membuat dan 

menganalisis soal, serta memahami prosedur standar operasional (SOP) [P5; P6]. 

2. Kompetensi Dasar 

a. Keterampilan Berpikir Kritis dan Etis: Kompetensi dasar mencakup keterampilan 

berpikir kritis, etis, serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah keperawatan 

secara efektif [P3]. 
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b. Teknik-Komunikasi dan Pengkajian Umum: Penguji perlu menguasai teknik 

komunikasi, pengkajian umum, dan observasi wawancara [P4]. 

Subtema 3: Belum Memahami Evaluasi Terstruktur 

Hasil wawancara mengungkapkan adanya variasi dalam pemahaman tentang evaluasi 

terstruktur di OSCE. Temuan ini mencakup dua topik utama: evaluasi berjenjang dan 

evaluasi selektif. 

1. Evaluasi Berjenjang 

- Tahapan-Tahapan Evaluasi: Evaluasi terstruktur dalam OSCE melibatkan 

mekanisme berjenjang yang mencakup tahapan dari awal hingga akhir proses 

evaluasi [P2; P4]. 

- Checklist atau Rubrik Penilaian: Evaluasi dilakukan dengan menggunakan 

checklist atau rubrik yang mencerminkan kompetensi yang diuji, memastikan 

penilaian dilakukan secara terstruktur [P5; P6]. 

2. Evaluasi Selektif 

- Penilaian Keterampilan Spesifik: Evaluasi terstruktur menyertakan penilaian 

setiap aspek keterampilan yang diuji, dengan fokus pada aspek-aspek tertentu 

yang relevan [P3; P4]. 

- Rentang Waktu yang Ditetapkan: Proses evaluasi melibatkan rentang waktu yang 

telah ditentukan untuk setiap stase, mendukung struktur yang konsisten dalam 

penilaian [P4].  

 

Tema 3: Ketidaksiapan 

Subtema 1: Ketidaksiapan Individu 

Hasil wawancara mengenai hambatan dalam pelaksanaan OSCE menunjukkan dua aspek 

utama: ketidaksiapan mahasiswa dan ketidaksiapan SDM. 

a. Ketidaksiapan Mahasiswa 

Mahasiswa keperawatan yang terlibat dalam pelatihan OSCE mendapatkan 

manfaat berupa pengalaman nyata dalam melakukan ujian keterampilan klinik secara 

komprehensif (Kamal & Utami, 2023) Pada aspek kesiapan Individu Mahasiswa: 

Hambatan terbesar yang dihadapi adalah ketidaksiapan mahasiswa dalam mengikuti 

OSCE. P1 dan P5 mengungkapkan bahwa mahasiswa sering terlambat dan belum 

menguasai teknis komunikasi terapeutik yang diperlukan dalam OSCE, yang 

mengakibatkan gangguan pada jadwal dan kualitas evaluasi [P1; P5]. 

Ujian objective structured clinical examination (OSCE) merupakan ujian 
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yang dapat menyebabkan kecemasan bagi mahasiswa kesehatan. Individu berupaya 

dalam menangani stressor dan salah satu bentuk maladaptifnya adalah perilaku self-

harm yang merupakan upaya menyakiti diri sendiri. Penanganan stressor dapat adaptif 

bila menggunakan mekanisme koping yang cocok dengan individu.(Arihta & 

Mustikasari, 2020) 

b. Ketidaksiapan SDM 

- Kurangnya Pelatihan untuk Dosen: Sebagian besar dosen belum mengikuti 

pelatihan atau seminar OSCE yang memadai. P3, P4, P5, dan P6 mencatat bahwa 

kurangnya pelatihan menyebabkan kekhawatiran mengenai objektivitas penilaian 

dan kesiapan dosen sebagai penguji [P3; P4; P5; P6]. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan 

dosen tentang OSCE dan kompetensi berdasarkan pendidikan memenuhi 

persyaratan untuk pengembangan uji OSCE, namun masih membutuhkan 

pelatihan mengenai OSCE (Saputra et al., 2018).  

- Keterbatasan Pengalaman dan Biaya: Beberapa dosen masih baru dalam pelatihan 

OSCE, dengan hanya beberapa yang mengikuti pelatihan offline, dan sebagian 

besar mengikuti pelatihan online. Biaya dan persiapan juga menjadi kendala 

tambahan dalam implementasi OSCE [P6]. 

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan OSCE 

itu membutuhkan persiapan yang sangat kompleks sehingga konsekuensi peserta 

juga dalam hal ini dosen keperawatan dibebankan pada kontribusi keikutsertaan 

dalam pelatihan tersebut dengan biaya yang tidak murah hingga jutaan rupiah. 

Hal ini dapat menghambat motivasi dari peserta dalam pelaksanaanya apalagi jika 

tidak didukung oleh institusi yang memberikan biaya pada delegasi kampus untuk 

mengikuti pelatihan OSCE.  

Subtema 2: Ketidaksiapan Organisasi 

Ketidaksiapan organisasi dalam pelaksanaan OSCE melibatkan dua aspek utama: sarana 

dan prasarana, serta masalah finansial. 

a. Ketidaksiapan Sarana dan Prasarana 

 Standar Sarana dan Prasarana: P2, P3, P4, dan P6 mengidentifikasi bahwa sarana dan 

prasarana yang ada tidak memenuhi standar yang ditetapkan. P2 menyebutkan bahwa 

fasilitas yang ada belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, sementara P3 

menyoroti ketidakcukupan kuantitas dan kualitas sarana. P4 mencatat bahwa ruang 

untuk setiap stase OSCE masih belum memadai, dan P6 menambahkan bahwa 
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laboratorium yang ada belum memenuhi standar, serta perlunya perbaikan dalam hal 

sarana dan prasarana [P2; P3; P4; P6]. 

 Laboratorium dapat dijadikan wahana untuk membuktikan konsep atau hukum alam 

sehingga dapat memperjelas konsep (Syafridatun Nikmah, Hartono, 2017). Kondisi 

laboratorium keperawatan sangat memberikan kontribusi besar bagi kesuksesan 

pelaksanaan ujian OSCE. Mulai dari settingan ruangan per station, keberadaan 

manikin, kelengkapan alat dan bahan ujian serta sound system yang didukung oleh 

segala sesuatunya menjadi hal yang perlu disiapkan oleh institusi jika mengharapkan 

pelaksanaan ujian OSCE sesuai dengan standar nasional.  

b. Ketidaksiapan Finansial 

 Kendala Biaya: P6 mengungkapkan bahwa selain masalah sarana, terdapat juga 

masalah finansial. Biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan probandus, pelatihan, 

dan apresiasi bagi mereka yang membantu dalam OSCE merupakan hambatan 

signifikan. Biaya tambahan untuk memenuhi standar nasional juga menjadi kendala 

[P6]. 

 Terdapat lima komponen penting dalam perencanaan suatu OSCE yaitu desain OSCE, 

pasien standar, penguji, sarana prasarana, dan standar setting. Persiapan berbagai 

komponen penting penyusun OSCE harus dilakukan secara terencana oleh komite 

ujian agar penilaian menjadi objektif, valid dan reliabel serta menghasilkan informasi 

yang dapat dipercaya (Kurniasih, 2014). 

 Mempersiapkan sarana pendukung ujian OSCE termasuk lima komponen penting 

dalam perencanaan suatu OSCE yang sesuai standar nasional memang memerlukan 

budget yang tidak sedikit. Hal ini membutuhkan komitmen bersama dari pihak 

institusi yang akan melahirkan tenaga kesehatan yang profesional menyikapi tuntutan 

situasi di era globalisasi.  

 

Tema 4: Pemahaman Umum 

Subtema 1: Sangat Memahami Hak Penguji OSCE 

Hasil wawancara mengidentifikasi dua topik utama terkait dengan hak penguji OSCE, 

yaitu "reward" dan "hak procedural." 

- Reward 

Aktivitas sebagai penguji memang merupakan salah satu bagian dari rutinitas dosen 

dalam menjalankan  tri dharma perguruan tinggi. Namun sebagai manusia biasa maka 

hal tersebut memerlukan sebuah penghargaan atau apresiasi sebagai hasil kerja.  
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Insentif dan Apresiasi: Empat partisipan (P1, P4, P5, dan P6) secara konsisten 

menyebutkan bahwa hak penguji termasuk mendapatkan insentif berupa fee untuk 

setiap kegiatan yang dilakukan. P1 dan P5 menekankan pemberian fee sebagai hak 

penguji, sedangkan P4 dan P6 menambahkan bahwa insentif juga mencakup sertifikat 

dan penghargaan yang dapat digunakan untuk keperluan profesional [P1; P4; P5; P6]. 

- Hak Procedural 

Pelaksanaan ujian OSCE memerlukan keberadaan soal kasus sebagai pemantik atau 

stimulus pada peserta agar melaksanakan proseduran keperawatan sesuai dengan 

arahan dari kasus yang tersaji dalam soal tersebut, Hal itu membutuhkan kemampuan 

dosen dalam merancang soal yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan capaian 

kompetensi mahasiswa jurusan keperawatan.  

Hak dalam Proses OSCE: P2 dan P3 mengungkapkan bahwa penguji OSCE memiliki 

hak procedural seperti menetapkan soal kasus dan memberikan penilaian. P3 

khususnya menyebutkan bahwa penguji juga berhak untuk menetapkan dan menilai 

soal dalam proses OSCE [P2; P3]. 

Subtema 2: Mengetahui Syarat Penguji OSCE 

Hasil wawancara mengenai persyaratan penguji OSCE mengungkapkan beberapa topik 

kunci, yaitu pendidikan terakhir, keterampilan, sertifikasi, dan status pekerjaan. Berikut 

adalah uraian detail berdasarkan temuan wawancara: 

1. Pendidikan Terakhir 

 Kualifikasi Pendidikan: P1 dan P5 menyebutkan bahwa persyaratan minimal untuk 

penguji OSCE adalah memiliki gelar S1 keperawatan plus ners, serta S2 sesuai dengan 

departemen yang relevan [P1; P5]. 

2. Keterampilan 

 Penguasaan Keterampilan: P2 dan P3 menekankan pentingnya penguasaan 

keterampilan keperawatan yang akan diuji. P3 menambahkan bahwa kompetensi ini 

harus diakui dengan kepemilikan sertifikat sebagai penguji OSCE [P2; P3]. 

3. Sertifikasi 

 Sertifikat Penguji dan Pelatihan: P3, P4, dan P5 mengungkapkan bahwa penguji harus 

memiliki sertifikat penguji OSCE dan pernah mengikuti pelatihan OSCE. P4 juga 

mencatat bahwa penguji harus memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai 

perawat atau petugas kesehatan lainnya [P3; P4; P5]. 

4. Status Pekerjaan 

 Posisi dan Pengalaman: P1, P4, and P6 menyebutkan bahwa penguji OSCE biasanya 
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adalah dosen atau tenaga kesehatan yang telah berpengalaman dan terlibat dalam 

kegiatan OSCE internal sebelum berpartisipasi dalam uji tingkat regional atau 

nasional [P1; P4; P6]. Pengetahuan sangat penting dalam berbagai hal sebagaimana 

sasaran keselamatan pasien yang dilakukan sangat berpengaruh dalam hal 

pengetahuan (Pebi Septrian Sari, 2020). Keterampilan, sertifikasi dan status pekerjaan 

yang dimiliki dosen sebagai penguji OSCE akan meningkatkan kredibilitas dan 

tampilan profesional sebagai seorang dosen yang bersayart menjadi penguji OSCE.  

 

Analisis pembahasan singkat dari kegiatan Focus Group Discussion sebagai berikut:  

A.   Temuan dari FGD di UIN Alauddin Makassar 

1. Pelaksanaan Nasional OSCE: 

 Ujian OSCE harus dilakukan secara nasional untuk memastikan penilaian yang 

objektif dan terstruktur terhadap kompetensi mahasiswa pada akhir pendidikan 

mereka. 

2. Hak Dosen: 

 Dosen yang melaksanakan penilaian sesuai dengan rubrik dan aturan pelaksanaan 

OSCE  

 harus menerima insentif, honorarium, dan sertifikat penguji sebagai hak mereka. 

3. Pelatihan dan Sertifikasi: 

 Dosen harus mengikuti pelatihan OSCE dan memperoleh sertifikat kelulusan 

sebelum bertugas sebagai penguji. 

4. Hambatan Pelaksanaan: 

 Rubrik penilaian yang tidak jelas dan kondisi ruangan ujian yang tidak kondusif 

menjadi hambatan utama. 

5. Harapan Perbaikan: 

 Rancangan soal OSCE harus seragam di seluruh institusi, dosen harus 

berkomitmen melalui pakta integritas, pimpinan harus mengatur jadwal dengan 

baik, dan sarana pendukung harus dipersiapkan secara maksimal. 

B.   Temuan dari FGD di Universitas Sulawesi Barat 

1. Aspek Penilaian OSCE: 

 OSCE tidak hanya mengukur aspek kognitif tetapi juga keterampilan mahasiswa, 

yang penting untuk menunjukkan kompetensi mereka. 

2. Manfaat OSCE: 

 OSCE berkontribusi pada nilai akreditasi kampus dan memperbaiki keterampilan 
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mahasiswa, yang berguna saat mereka menjadi alumni dan bekerja di masyarakat. 

3. Kebutuhan Sosialisasi: 

 Sosialisasi tentang standar nasional OSCE dan pelatihan untuk dosen serta 

persiapan sarana di laboratorium dan ruang ujian diperlukan untuk memenuhi 

standar nasional. 

C.   Temuan dari FGD di Universitas Cendrawasih dan Stikes Jayapura 

1. Pentingnya OSCE: 

 OSCE penting untuk menilai kompetensi dan keberhasilan proses pembelajaran 

mahasiswa di tahap akademik dan profesi. 

2. Manfaat OSCE: 

OSCE mengukur ketercapaian kompetensi dan menjadi indikator kualitas 

pendidikan ners. 

3. Persyaratan Penguji: 

Dosen sebagai penguji harus mengikuti pelatihan OSCE, menyusun skenario 

kasus, menggunakan rubrik penilaian, dan mematuhi tata tertib. Mereka juga 

harus menerima honor dan sertifikat. 

4. Hambatan Pelaksanaan: 

Masalah terkait SDM, sarana dan prasarana, dukungan pimpinan, dan 

perencanaan OSCE yang belum jelas. 

5. Harapan dan Saran: 

Panitia Nasional dan AIPNI Pusat diharapkan memberikan pelatihan dan 

pendampingan langsung kepada dosen dan institusi di Papua dan Papua Barat 

serta melakukan survei atau kunjungan.
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan dosen keperawatan di 

kawasan timur Indonesia dalam pelaksanaan uji metode Objective Structured Clinical 

Examination (OSCE) masih menghadapi beberapa tantangan, diantaranya: 

1. Pengetahuan dan Pemahaman: Dosen di kawasan ini umumnya memiliki pemahaman 

yang beragam tentang OSCE, dengan sebagian dosen belum sepenuhnya memahami 

konsep dan tujuan dari OSCE itu sendiri, sehingga mempengaruhi kesiapan mereka 

dalam melaksanakan ujian ini secara efektif. 

2. Pelatihan dan Sertifikasi: Kesiapan dosen juga dipengaruhi oleh keterbatasan 

pelatihan dan sertifikasi khusus untuk pelaksanaan OSCE. Banyak dosen belum 

mendapatkan pelatihan yang memadai, yang berpengaruh pada kemampuan mereka 

dalam mengevaluasi mahasiswa secara objektif dan terstruktur. 

3. Sarana dan Prasarana: Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana di institusi 

pendidikan di kawasan timur Indonesia turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

OSCE yang sesuai standar nasional. Kondisi ruangan dan alat-alat penunjang sering 

kali tidak memadai. 

 

B. Rekomendasi 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapan dosen, penelitian ini merekomendasikan: 

1. Adanya peningkatan kegiatan pelatihan, sertifikasi, serta perbaikan fasilitas di institusi 

pendidikan.  

2. Pendampingan langsung dari panitia nasional OSCE juga diperlukan untuk 

memastikan bahwa standar pelaksanaan dapat terpenuhi secara merata di seluruh 

kawasan. 
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dalam mendukung penguatan pengasuhan pada periode 1000 Hari  Pertama Kehidupan
(HPK) guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak,  maka Perwakilan BKKBN Provinsi
Sulawesi  Selatan  menginisiasi  penyusunan  Policy  Brief  tentang  implementasi  kebijakan
pengasuhan 1000 HPK di setiap provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kiranya dapat menugaskan Tim untuk menyusun
Policy Brief tentang implementasi kebijakan pengasuhan 1000 HPK sesuai dengan ketentuan
terlampir. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Nathalia Debora Sidabutar (0813-7648-
8434).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kemendukbangga/BKKBN, Kepala Perwakilan 
BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan,

     ${ttd}

Shodiqin

Tembusan :
1. Deputi Bidang KSPK Kemendukbangga/BKKBN di Jakarta
2. Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan KB (Sebagai 

Pembina Wilayah) di Jakarta
3. Rektor UIN Alauddin Makassar
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PENYUSUNAN POLICY BRIEF

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGASUHAN 1000 HPK

A. Latar Belakang

1000  Hari  Pertama  Kehidupan  (HPK)  merupakan  periode  emas  yang  menentukan

kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Berbagai penelitian menunjukkan

bahwa pengasuhan yang optimal dalam periode ini memiliki dampak signifikan terhadap

perkembangan  kognitif,  emosional,  dan  sosial  anak.  Kurangnya  perhatian  terhadap

pengasuhan  di  1000  Hari  Pertama  Kehidupan  (HPK)  dapat  menyebabkan  risiko

keterlambatan pertumbuhan,  gangguan perkembangan,  serta  menurunkan kapasitas

belajar dan produktivitas anak di masa depan. Di Indonesia, berbagai kebijakan telah

diterbitkan untuk mendukung pengasuhan 1000 HPK, termasuk program Bina Keluarga

Balita Holistik Integratif (BKB HI), Kelas Orang Tua Hebat (KERABAT), pendampingan

keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), pemanfaatan Learning Management

System  (LMS)  BKB  EMAS,  dan  Taman  Asuh  Sayang  Anak  (TAMASYA).  Namun,

implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya

pemahaman  di  tingkat  daerah,  keterbatasan  sumber  daya,  serta  belum optimalnya

sinergi  antar  pemangku  kepentingan.  Sebagai  upaya  meningkatkan  efektivitas

implementasi kebijakan pengasuhan 1000 HPK, diperlukan sebuah policy brief  yang

berbasis bukti dan dapat digunakan sebagai alat advokasi bagi pemangku kebijakan.

Penyusunan policy brief Kajian Pengasuhan 1000 HPK ini bertujuan untuk memberikan

gambaran  situasi  terkini  pengasuhan  di  Indonesia,  mengidentifikasi  tantangan  yang

dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh

pemerintah daerah, lembaga mitra, dan masyarakat.

Melalui  kegiatan  ini,  diharapkan  setiap  provinsi  dapat  menyusun  policy  brief  yang

mencerminkan  kondisi  spesifik  daerahnya,  sehingga  rekomendasi  kebijakan  yang

dihasilkan lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Selain itu, hasil dari kajian ini juga akan

dikompilasi  dalam  bentuk  Bunga  Rampai  policy  brief  Implementasi  Kebijakan

Pengasuhan 1000 HPK, serta akan dilakukan diseminasi untuk memperkuat komitmen

para  pemangku  kebijakan  dalam  mendukung  pengasuhan  optimal  bagi  anak-anak

Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang kuat dan berbasis bukti, diharapkan program

pengasuhan 1000 HPK dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia

di  masa  depan,  serta  mendukung  pencapaian  target  pembangunan  berkelanjutan,

terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan anak.
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B. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan umum adalah :

Tersusunnya Policy Brief Implementasi tentang Pengasuhan 1000 HPK.

Tujuan khusus adalah : 

1. Adanya kajian/Studi Kasus atau pembelajaran baik tentang Pengasuhan 1000 HPK di

Sulawesi Selatan

2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari Perguruan Tinggi tentang Pengasuhan 1000

HPK

3. Adanya  kerjasama  antara  Perwakilan  BKKBN Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan

Perguruan  Tinggi  dalam  upaya  pengembangan  program-program  baru  tentang

Pengasuhan 1000 HPK

4. Meningkatkan kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan dalam menggunakan

policy brief berbasis evidence sebagai dasar pengambilan keputusan dan intervensi

kebijakan pengasuhan 1000 HPK; 

C. THEMA POLICY BRIEF

Adapun thema Policy  Brief  adalah  Indeks Pengasuhan Anak Usia  Dini  dengan 5

Dimensi Nurturing Care Framework (Kesehatan, Gizi, Stimulasi Dini, Pengasuhan

Yang Responsif, Keamanan dan Keselamatan). Karena itu, Policy brief yang terbentuk

nantinya  harus  dapat  merekomendasikan  kebijakan  kepada  pemangku  kepentingan

dalam upaya peningkatan Pengasuhan Anak Usia Dini. Adapun judul Policy brief dapat

dikembangkan dari thema tersebut

D. KRITERIA CALON PENULIS

Kriteria calon penulis merupakan 

1. Perguruan Tinggi yang melakukan Perjanjian kerjasama dengan Perwakilan BKKBN

Provinsi Sulawesi Selatan

2. Calon penulis berprofesi dosen/peneliti di PT

3. Calon penulis dapat berupa perorangan atau kelompok/tim

4. Pendidikan Minimal Magister S-2 di bidang Kesehatan, Psikologi, Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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E. TIM PAKAR

Tim pakar adalah

1. Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan

2. K/L terkait dengan judul Penelitian 

F. JADWAL KEGIATAN

No KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

01. PENYAMPAIAN PENULISAN POLICY BRIEF Minggu I, Maret 2025

02. PENULISAN PROPOSAL Minggu II, Maret 2025 –
Minggu I Bulan April 2025

03. PEMAPARAN PROPOSAL PENELITIAN Minggu II April 2025

04. PENELITIAN April 2025 – Mei 2025

05. PENYUSUNAN LAPORAN PENELITIAN April 2025 – Mei 2025

06. PEMAPARAN PENELITIAN Mei 2025

07. PENYUSUNAN DRAFT POLICY BRIEF Juni 2025

08. WORKSHOP/DISEMINASI Minggu IV, Juni 2025

G.DUKUNGAN ANGGARAN

Adapun dukungan anggaran pelaksanaan penyusunan Policy Brief ini dibebankan pada

DIPA Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  nilai  Rp.  10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah). Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peserta  menyusun  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  yang  digunakan  saat

pengusulan Proposal (format terlampir)

2. Peserta bersedia menyelesaikan kajian/penelitian hingga terbentuk policy brief.

Peserta  yang  tidak  menyelesaikan  penyusunan  policy  brief  akan  diberikan

sanksi  berupa  mengembalikan  anggaran  penyelenggaraan  yang  telah

dikeluarkan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan

3. Peserta  bersedia  menandatangani  Surat  perjanjian  kerja  dengan  PPK

Perwakilan BKKBN dalam menyelesaikan kegiatan

4. Dukungan anggaran dibayarkan secara lumsum pada saat policy brief terbentuk.
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H. PERSYARATAN PESERTA

1. Penelitian harus asli dan tidak plagiat. Jika terjadi kecurangan dalam bentuk plagiasi

maka peserta akan digugurkan dalam penulisan ini

2. Peserta  bersedia  melakukan  revisi/perbaikan  proposal/penelitian  yang

disampaikan/diberikan oleh Tim Pakar

3. Peserta wajib mengirimkan hardcopy dan softcopy dokumen sebagai berikut :

a. Usulan proposal sesuai dengan format (terlampir)

b. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

c. Fotocopy Kartu Identitas penulis

d. Surat Pernyataan yang menyatakan Penelitian tidak plagiat/Jiplakan dan bersedia

menyelesaikan kegiatan dengan materai 10.000 (terlampir)

Dokumen hardcopy dan soft copy dikirimkan kepada

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan

Cq. Tim Kerja Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Remaja

Jl. AP Petta Rani, Makassar

4. Policy brief yang selesai, dicetak sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk pertinggal di

Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan

I. HASIL YANG DIHARAPKAN

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa keluaran meliputi :

1. Tersusunnya  1  (satu)  Policy  Brief  berbasis  bukti  tentang  implementasi  kebijakan

pengasuhan 1000 HPK di  setiap provinsi  berdasarkan tema dan/atau karakteristik

wilayah. 

2. Tersedianya bunga rampai implementasi kebijakan pengasuhan 1000 HPK.

3. Terlaksananya diseminasi policy brief implementasi kebijakan pengasuhan 1000 HPK

J.  PENUTUP

Demikian  kerangka  acuan  kegiatan  ini  disusun  untuk  dijadikan  rujukan  dalam

penyelenggaraan kegiatan.
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