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ABSTRAK 

Nama : Erlinda 

NIM : 70300117075 

Judul : Faktor pendukung dan penghambat implementasi telehealth di masa 

pandemi covid-19 : Systematic Review 

 

Pendahuluan : pelayanan kesehatan telah berubah dengan meningkatnya kasus 

covid-19 yang menuntut pelaksanaan protokol kesehatan dan pencegahan virus. 

Tujuan : penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan 

penghambat implementasi telehealth di masa pandemi covid-19. Metode : 

menggunakan systematic review yang menggunakan pedoman daftar periksa 

PRISMA 2009 yang selanjutnya dilakukan uji kelayakan dengan Critical Appraisal 

Skills programme dan Fineout-Gallagher-Ford Critical Appraisal Checklist. Hasil : 
Didapatkan 23.042 artikel yang telah dilakukan dalam 4 database yaitu PubMed, 

Scopus, ScienceDirect, dan ProQuest yang telah disaring dengan batasan 3 tahun 

terakhir (2019-2021). Setelah itu dilakukan screening sehingga didapatkan 23.028 

artikel yang tidak sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Sehingga 

didapatkan 8 artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun faktor pendukung 

dalam implementasi telehealth  yaitu pendidikan, administrasi kesehatan, 
penyimpanan data, dan  Kenyamanan dan faktor penghambat dalam implementasi 

telehealth yaitu pemeriksaan fisik yang terbatas, akses internet, perlindungan data, 

kesulitan pasien melihat rekam medis atau kurangnya pengetahuan pasien atau dokter 

dengan alat online, kesulitan pendengaran. Kesimpulan : Berdasarkan systematic 

review yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor pendukung dalam implementasi 

telehealth adalah pendidikan, administrasi, penyimpanan data dan kenyamanan dan 

beberapa faktor penghambat dalam implementasi telehealth adalah akses internet 

yang kurang bagus, perlindungan data, pemeriksaan fisik, kesulitan pasien melihat 

rekam medis atau kurangnya pengetahuan pasien atau dokter dengan alat online dan 

pasien yang kesulitan pendengaran.  

 

Kata kunci : pendukung dan penghambat,, implementasi, telehealth, covid-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) dinyatakan sebagai pandemi dunia 

oleh WHO.  Dengan jumlah kasus positif terkonfirmasi hingga tanggal 25 

februari mencapai lebih dari 112.000.000 kasus, dengan total pasien yang 

meninggal sebanyak 2.490.776 jiwa. Pandemi covid 19 di indonesia mencapai 

lebih dari 1.280.000  kasus, dengan total sembuh yaitu 1.200.000 dan meninggal 

yaitu 34,489 ribu kasus (WHO,2021). Wajah pelayanan kesehatan berubah 

dengan meningkatnya kasus covid 19 yang menuntut pelaksanaan protokol 

kesehatan dalam pencegahan penularan virus. Hal ini berdampak pada kebutuhan 

tenaga kesehatan terhadap penggunaan teknologi yang dapat membantu dalam 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan selama masa 

pandemi. 

Protokol kesehatan dengan social dan physical distancing menuntut tenaga 

kesehatan untuk menggunakan teknologi sebagai alat yang dapat membantu 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien baik berupa: edukasi 

kesehatan, konsultasi, konseling. Berdasarkan penelitian (Imlach dkk., 2020a) 

Pandemi COVID-19 meningkatkan penggunaan teknologi telehealth dan  dalam 

komunikasi dokter dan spesialis kesehatan secara aman melalui virtual untuk 

meminimalkan penyebaran infeksi. (Bhatia, 2021a) Untuk mengurangi dan 

mengelola penyebaran virus corona dengan lebih baik, pelayanan kesehatan dapat 

meningkatkan system medisnya dengan mengganti proporsi dari perawatan fisik 

menjadi perawatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 
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Telehealth mendukung berbagai pelayanan, seperti perawatan pasien, 

pemberian pendidikan, dan pemantauan kesehatan pasien (Schwamm, 2014). 

Telehealth muncul sebagai sarana pemberian layanan kesehatan yang terbukti 

mampu mengatasi jenis hambatan akses pelayanan kesehatan khususnya di masa 

pandemi ini dan dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas 

di Rumah sakit. Keuntungan telehealth  khususnya dalam perawatan non-

darurat/rutin yang tidak memerlukan interaksi langsung penyedia layanan kepada 

pasien seperti memberikan dukungan psikologis, edukasi Kesehatan, dan 

konsultasi dengan dokter maupun tenaga kesehatan lainnya (Lestari & Subardiah 

P, 2018).  

Faktor yang mempengaruhi implementasi telehealth yaitu telehealth 

memberikan peluang untuk mendapatkan akses yang sama ke pelayanan 

kesehatan berkualitas tinggi dengan biaya yang terjangkau kepada masyarakat 

luas baik di daerah perkotaan atau pedesaan. Meski terdapat banyak peluang yang 

tidak diragukan lagi, telehealth juga menghadapi banyak tantangan dalam 

pengimplementasiannya. Dalam buku (Wootton & International Development 

Research Centre (Canada), 2009) menjelaskan bahwa terdapat beberapa hambatan 

dalam pengimplementasian telehealth yaitu : kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang telehealth, struktur organisasi telehealth yang tidak lengkap dan 

kurangnya sumber daya manusia, kurangnya standar, tidak adanya undang-

undang dan peraturan, biaya tinggi dan kekurangan dana untuk pengembangan 

telehealth, pembangunan yang tidak seimbang di berbagai daerah, kurangnya 

penggantian untuk layanan telehealth, dan kurangnya evaluasi program 

telehealth. Adapun Keuntungan atau pendukung dalam pengimplementasian 
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telehealth, terutama dalam perawatan non-darurat / rutin dan dalam kasus di mana 

layanan tidak memerlukan interaksi penyedia pasien langsung, seperti 

memberikan layanan psikologis. Perawatan jarak jauh mengurangi penggunaan 

sumber daya di pusat kesehatan, meningkatkan akses ke perawatan, sambil 

meminimalkan risiko penularan langsung dari agen penular dari orang ke orang. 

Selain bermanfaat dalam menjaga keamanan orang, termasuk masyarakat umum, 

pasien dan petugas kesehatan, keuntungan penting lainnya adalah menyediakan 

akses luas ke pemberi perawatan (Monaghesh & Hajizadeh, 2020).  

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

systematic review faktor pendukung dan penghambat implementasi telehealth di 

masa pandemic covid-19 yang bertujuan untuk  mengetahui apa faktor pendukung 

dan penghambat implementasi telehealth di masa pandemi covid-19.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan pertanyaan penelitian 

“Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Telehealth di 

masa pandemi Covid-19?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

1. Faktor pendukung implementasi telehealth di masa pandemi covid-19 

2. Faktor penghambat implementasi telehealth di masa pandemi covid-19 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman 

bagi peneliti terkhusus terkait faktor pendukung dan penghambat 
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implementasi telehealth di masa pandemi covid-19. Selain itu, sebagai sumber 

referensi tambahan dan acuan pengembangan konsep pada penelitian 

selanjutnya yang dapat dilakukan pada implementasi telehealth di masa 

pandemi covid-19. 

2. Bagi pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

institusi dan mahasiswa terkait dengan faktor pendukung dan penghambat 

implementasi telehealth di masa pandemi covid-19 serta sebagai bahan 

masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk 

implementasi telehealth di masa pandemi covid-19.  

3. Bagi pelayanan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk tenaga 

kesehatan khususnya perawat untuk menggunakan perawatan jarak jauh 

sebagai strategi pencegahan penularan virus. 

4. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 Kajian pustaka 

No Nama Peneliti Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

dengan riset 

1. (Bhatia, 2021b) 

/ India 

Telehealth and 

COVID-19: Using 

technology to 

accelerate the curve 

on access and 

quality healthcare 

for citizens in India 

Kualitatif Hasil penelitian menunjukkan sebagian 

besar populasi memiliki kebutuhan 

perawatan kesehatan yang tinggi, 

memiliki aspirasi untuk mengakses 

perawatan kesehatan yang lebih baik 

untuk diri mereka sendiri dan anggota 

keluarga mereka dan menggunakan 

TIK secara signifikan. Pada saat yang 

sama, mereka memiliki sikap positif 

terhadap telehealth dan faktor sosio-

demografis seperti usia, lokasi 

geografis, kualifikasi pendidikan, 

ukuran keluarga mempengaruhi sikap 

terhadap pelayanan telehealth. 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

terletak pada 

metode dan 

sampel penelitian 

serta penelitian ini 

tidak membahas 

tentang 

pendukung dari 

implementasi 

telehealth . 

2. (Kemp dkk., 

2021a) /  

Surgery Provider 

Perceptions on 

descriptive 

statistics  

Tingkat penyelesaiannya adalah 41,3% 

(145/351). Penyedia melaporkan 

Perbedaan pada 

penelitian ini 
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Michigan Telehealth Visits 

During the COVID-

19 Pandemic: 

Room for 

Improvement 

peningkatan penggunaan telehealth 

relatif terhadap pandemi (P <0,001). 

Dari responden, 80% (116/145) tidak 

memiliki pelatihan telehealth formal. 

Penyedia memperkirakan bahwa 

kunjungan video pasien baru 

membutuhkan waktu lebih sedikit 

daripada kunjungan tradisional (P 

0,001). Kepuasan tinggi untuk 

beberapa aspek kunjungan video. Skor 

kepuasan yang relatif lebih rendah 

dilaporkan untuk kemampuan 

melakukan pemeriksaan fisik (sensitif 

dan tidak sensitif) dan menyampaikan 

berita buruk. Hambatan terbesar untuk 

kunjungan video yang efektif adalah 

terbatasnya pemeriksaan fisik (55,6%; 

45/81) dan kurangnya 

akses/peralatan/koneksi internet 

penyedia atau pasien (34,6%; 28/81). 

terletak pada 

sampel penelitian 

3. (Gómez Rivas 

dkk., 2020a) / 

Madrid, Spain 

Telemedicine and 

smart working: 

Spanish adaptation 

of the European 

Association of 

Urology 

recommendations 

SR Telemedicine mengacu pada 

penggunaan informasi elektronik dan 

alat telekomunikasi untuk memberikan 

dukungan klinis jarak jauh untuk 

perawatan kesehatan. Kerja cerdas 

adalah model kerja yang menggunakan 

teknologi baru atau yang sudah ada 

untuk meningkatkan kinerja. 

Telemedicine menjadi alat yang 

berguna dan diperlukan selama 

pandemi COVID-19 dan bahkan 

setelahnya. Sudah waktunya bagi kita 

untuk meresmikan dan memberikan 

telemedicine tempat yang layak dalam 

praktik klinis kita dan merupakan 

tanggung jawab kita untuk beradaptasi 

dan mengetahui semua alat dan strategi 

yang mungkin untuk implementasi 

yang optimal, menjamin perawatan 

yang berkualitas kepada pasien dan 

bahwa perawatan tersebut dirasakan 

oleh pasien dan anggota keluarga 

sebagai tingkat tinggi.  

Perbedaan pada 

penelitian ini 

terletak pada 

metode pencarian 

artikel . 

4. (Datta dkk., 

2021a) / 

Nebraskan US 

Ambulatory care 

for epilepsy via  

during the COVID-

19 pandemic 

Cohort  Di antara 223 pasien telehealth, 85,7% 

menggunakan teknologi audio dan 

video sinkron. Selama kunjungan, 39% 

pasien telah disesuaikan antikonvulsan 

sementara 18,8% dan 11,2% dirujuk ke 

pengujian laboratorium/diagnostik dan 

konsultasi spesialis, masing-masing. 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

terletak pada 

metode penelitian 

dan sampel 

penelitian serta 

penelitian ini 
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Dalam survei pasca-kunjungan, tingkat 

kepuasan tertinggi dengan perawatan 

diungkapkan oleh 76,9% pasien. 

Tingkat kepuasan cenderung 

meningkat semakin jauh pasien tinggal 

dari klinik (p = 0,05). Di luar pandemi, 

89% pasien melaporkan preferensi 

untuk melanjutkan pengobatan jarak 

jauh jika gejala epilepsi mereka tetap 

stabil, sementara hanya 44,4% memilih 

pengobatan jarak jauh jika gejalanya 

memburuk. Cuaca buruk dan 

kurangnya transportasi merupakan 

faktor yang mendukung penggunaan 

telemedicine secara terus-menerus. 

Penghematan biaya diperkirakan untuk 

pasien dikaitkan dengan telemedicine 

adalah $30,20 ± 3,8 per kunjungan. 

dengan  adalah $ 30,20 ± 3,8 per 

kunjungan. 

tidak membahas 

tentang 

pendukung dari 

implementasi 

telehealth . 

5. (Siow dkk., 

2020a) / 

California 

What Was the 

Change in 

Telehealth Usage 

and Proportion of 

No-show Visits for 

an Orthopaedic 

Trauma Clinic 

During the COVID-

19 Pandemic? 

Cohort  Ada peningkatan persentase kunjungan 

kantor yang dilakukan melalui 

telehealth antara periode pra-COVID-

19 dan COVID-19 (0% [0 dari 340] 

versus 37% [86 dari 233]; p <0,001), 

dan oleh minggu ketiga implementasi, 

telehealth terdiri sekitar setengah dari 

semua kunjungan klinik (57%; [30 dari 

53]). Tidak ada perbedaan proporsi 

ketidakhadiran antara kedua periode 

(13% [53 dari 393] untuk periode pra-

COVID-19 dan 14% [37 dari 270] 

untuk periode COVID-19; p = 0,91). 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

terletak pada 

metode penelitian 

dan penelitian ini 

tidak membahas 

tentang 

pendukung dari 

implementasi 

telehealth . 

beserta ada 

tidaknya 

perbandingan. 

6. (Chen dkk., 

2020a) /  

Maryland  

Evaluating 

Telehealth 

Adoption and 

Related Barriers 

Among Hospitals 

Located in Rural 

and Urban Areas 

Survey 

descriptive  

Rumah sakit pedesaan paling tidak 

mungkin memiliki sistem telehealth 

dengan kemampuan keterlibatan pasien 

seperti kemampuan untuk melihat 

informasi kesehatan mereka secara 

online dan secara elektronik 

mengirimkan informasi medis ke pihak 

ketiga. Mereka juga paling kecil 

kemungkinannya untuk melaporkan 

bahwa informasi klinis tersedia secara 

elektronik dari penyedia luar. rumah 

sakit yang terletak di daerah pedesaan 

lebih mungkin melaporkan 

ketidakmampuan atau kesulitan pasien 

mereka untuk melihat rekam medis 

online mereka, mengirimkan informasi 

medis secara elektronik kepada pihak 

ketiga, meminta amandemen untuk 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

yaitu penelitian 

ini tidak 

membahas 

tentang 

pendukung dari 

implementasi 

telehealth . dan 

penelitian ini ini 

difokuskan pada 

rumah sakit medis 

dan bedah umum 
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mengubah / memperbarui rekam medis 

mereka, meminta isi ulang untuk resep 

online, menjadwalkan janji temu 

online, membayar tagihan secara 

online, mengirimkan data yang dibuat 

oleh pasien, dan berkomunikasi melalui 

pesan aman dengan penyedia 

7. (Imlach dkk., 

2020b) / 

Wellington NZ 

Telehealth 

consultations in 

general practice 

during a pandemic 

lockdown: survey 

and interviews on 

patient experiences 

and preferences 

A mix-method Secara umum, pasien melaporkan 

kepuasan tinggi dengan telehealth 

dalam praktik umum selama 

penguncian. Telehealth nyaman dan 

memungkinkan pasien untuk 

mengakses perawatan kesehatan 

dengan aman tanpa harus 

mempertimbangkan rasa takut akan 

infeksi COVID-19 dibandingkan 

dengan kebutuhan untuk dilihat. 

Telehealth bekerja paling baik untuk 

masalah kesehatan rutin dan umum dan 

ketika hubungan terjalin antara pasien 

dan dokter. Ini lebih mudah dengan 

hubungan klinis yang sudah ada 

sebelumnya, tetapi bukan tidak 

mungkin tanpanya. Telehealth kurang 

cocok ketika pemeriksaan fisik 

diperlukan, ketika diagnosis tidak 

diketahui atau untuk pasien yang 

memiliki preferensi kuat untuk bertemu 

langsung. 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

terletak pada 

metode penelitian 

dan sampel 

penelitian.  

8. (O’Donovan 

dkk., 2020a) / 

Ireland 

Telehealth for 

delivery of 

haemophilia 

comprehensive care 

during the COVID-

19 pandemic 

SR Penerapan jalur perawatan digital 

menghasilkan peningkatan aktivitas 

yang nyata (52% lebih besar dari 

2019). Yang penting, peningkatan 

keterlibatan pasien dicatat, dengan 

pengurangan 60% dalam tingkat 

ketidakhadiran. Survei pasien yang 

telah berpartisipasi dalam 

telekonsultasi medis/keperawatan 

menunjukkan bahwa telekonsultasi 

meningkatkan akses (79%), 

mengurangi ketidaknyamanan (82%), 

mudah digunakan (94%) dan 

memfasilitasi komunikasi yang baik 

dengan HCP (97%). Sebuah survei 

yang mengeksplorasi pengalaman 

telemedicine dari HCP, 

menggambarkan bahwa HCP puas 

dengan teleconsultation dan mayoritas 

(79%) ingin terus menawarkan 

teleconsultation sebagai bagian dari 

perawatan pasien rutin. 

Perbedaan pada 

penelitian ini  

terletak pada 

sampel penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telehealth 

1. Definisi  

Kata “tele” dalam bahasa Yunani berarti: jauh, pada suatu jarak, sehingga 

telemedika dapat diartikan sebagai pelayanan kedokteran, meskipun 

dipisahkan oleh jarak. Telehealth merupakan metode yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan perawatan kesehatan dan memberikan pendidikan 

kesehatan melalui teknologi telekomunikasi. Telehealth juga dapat menjadi 

solusi untuk pasien yang tidak dapat menjangkau layanan kesehatan secara 

langsung atau dapat dijangkau oleh pasien yang tempat tinggalnya jauh dari 

layanan kesehatan. Menurut American Telehealth Association, keperawatan 

telehealth merupakan media memberikan perawatan dari jarak jauh untuk 

meningkatkan efisiensi dan akses pasien ke perawatan kesehatan. Telehealth 

merupakan metode yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perawatan 

kesehatan dan memberikan pendidikan kesehatan melalui teknologi 

telekomunikasi.  

Selain itu, Telehealth merupakan metode penyampaian layanan alternatif 

yang memungkinkan orang yang tinggal di pedesaan dan daerah terpencil 

untuk mengakses perawatan kesehatan dalam komunitas lokalnya. Telehealth 

mengacu pada penyampaian layanan yang memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi seperti telepon, videoconferencing, pesan elektronik, atau 

pemantauan digital untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dengan 

peningkatan internet dan infrastruktur, konferensi video khususnya telah 
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diperoleh guna meningkatkan keunggulan penyampaian telehealth dalam 

pelayanan kesehatan.(Mataxen & Denise Webb, 2019).  

Penggunaan teknologi telehealth adalah pendekatan abad kedua puluh 

satu yang berpusat pada pasien dan melindungi pasien, dokter, serta orang 

lain. Telehealth adalah pemberian layanan perawatan kesehatan oleh 

profesional perawatan kesehatan, di mana jarak merupakan faktor penting, 

melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk 

pertukaran informasi yang valid dan benar (Monaghesh & Hajizadeh, 2020).  

Telehealth dapat memobilisasi semua aspek potensi perawatan kesehatan 

untuk mengurangi penularan penyakit, mengarahkan orang ke tingkat 

perawatan kesehatan yang tepat, memastikan keamanan untuk menyediakan 

layanan kesehatan online, melindungi pasien, dokter, dan masyarakat dari 

paparan infeksi, dan akhirnya mengurangi beban penyedia layanan kesehatan 

dan sistem kesehatan.(Monaghesh & Hajizadeh, 2020) 

Menurut (Anthony Jnr, 2020a) telehealth memiliki tipe- tipe, antara lain: 

a. Synchronous 

Tipe komunikasi online langsung dengan mediasi komputer dan 

layanan daring dengan waktu yang sama menggunakan telepon, video 

konferensi dll 

b. Asynchronous  

Tipe komunikasi online tidak langsung yang menggunakan mediasi 

komputer dan layanan daring, dan waktu pelaksanaanya tidak 

bersamaan/ tertunda menggunakan email, pesan pada portal pasien, 

konsultasi elektronik, dll. 
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c. Agen virtual 

Tipe agen virtual atau chatbot, tipe ini digunakan untuk menjawab 

pertanyaan- pertanyaan yang sering muncul atau ditanyakan oleh 

pasien, dan juga muncul beberapa referensi kesehatan dari World 

Health Organization (WHO). 

d. Artificial intelligence (AI) 

Tipe ini merupakan teknologi yang bisa memberikan data kepada 

tenaga kesehatan berupa tekanan darah, saturasi oksigen melalui 

kecanggihan dan juga dengan bantuan sensory seperti Apple Watch. 

2. Manfaat Telehealth  

Untuk pasien Pengiriman perawatan lebih cepat, efisien, dan lebih 

murah tanpa kendala waktu dan jarak. Biaya perjalanan berkurang. Orang 

harus ingat bahwa ini diperlukan baik untuk pasien maupun kerabat yang 

mendampinginya, yang tidak hanya harus mengambil cuti dari pekerjaan 

tetapi juga membayar untuk tinggal di hotel. Banyak dari masa tinggal 

sebelum prosedur dapat menjadi sia-sia, misalnya penundaan janji untuk tes 

tertentu atau masalah sederhana seperti spesialis sedang cuti. Karena 

pemeriksaan dilakukan bersama-sama dari waktu ke waktu dengan bantuan 

dokter yang merujuk, kecil kemungkinan tes pra prosedur terlewat (Gogia, 

2019a). Telehealth juga terbukti bermanfaat untuk pasien rawat inap 

perawatan, khususnya untuk membantu menyeimbangkan penyediaan layanan 

klinis dengan lonjakan permintaan melintasi batas fisik atau geografis, 

menghemat peralatan pelindung pribadi, dan menyediakan pasien yang 

terisolasi koneksi ke keluarga dan teman (Wosik dkk., 2020). Penelitian juga 
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menunjukkan bahwa penggunaan telehealth dapat mengurangi biaya dan 

meningkatkan akses ke perawatan pasien (Anthony Jnr, 2020b). 

3. Implementasi Telehealth  

Implementasi Telehealth dalam beberapa jurnal menunjukkan 

penggunaan telehealth via Telepon sebagai media komunikasi dengan pasien, 

selain itu implementasi melalui Agent virtual melalui video, telepon dan 

melalui platform web yang di kirim melalui email atau SMS, dan ada pula 

yang menggunakan Platform Zoom. Media Audio visual Toolkit aplikasi di 

ponsel pintar yaitu MyChar. Pada beberapa tinjauan jurnal hasil penelitian 

menunjukkan penggunaan Agen Virtual dan video sebagai model telehealth 

merupakan media yang paling banyak diimplementasikan. Semua model 

telehealth yang disebutkan menunjukkan bahwa model telehealth saat ini 

sangat disarankan untuk digunakan saat pandemi. Karena mengingat dengan 

menggunakan layanan telehealth bisa mengurangi transmisi virus secara 

langsung dan mendukung program physical distancing. Physical distancing 

memiliki kesamaan dengan sebuah wabah penyakit yang terjadi pada masa 

nabi muhammad SAW.  

Dalam H.R Muslim, Rasulullah SAW bersabda :  

ُ عَزه وَجَله بِهِ قاَلَ  جْزِ ابْتلَىَ اللَّه ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ الطهاعُونُ آيةَُ الرِّ ِ صَلهى اللَّه رَسُولُ اللَّه

ناَسًا مِن عِباَدِهِ فإَذَِا سَمِعْتمُْ بِهِ فلَََ تدَْخُلوُا عَليَْهِ وَإِذَا وَقعََ بأِرَْضٍ وَأنَْتمُْ بِهاَ فلَََ 

وا مِنْهُ ْ مسلم( )رواه تفَرُِّ   
 

Artinya: 

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tha'un (penyakit 

menular/wabah kolera) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu 

Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. 
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Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, 

janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di 

negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya." (H.R. 

Muslim: 4109) 

Jika dilihat dari redaksi hadisnya, terdapat kesamaan antara tha’un dan 

Virus Covid-19. Keduanya sama-sama penyakit menular yang tergolong 

berbahaya. Tha’un yang dijelaskan dalam hadis adalah wabah semacam 

penyakit kolera yang menyerang suatu daerah di zaman Nabi saat itu. Adapun 

cara penanggulangan terhadap penyebarannya, Nabi melarang orang yang 

berada di dalam daerah yang sudah terjangkit wabah untuk keluar dari tempat 

itu dan melarang orang dari luar untuk masuk ke dalam daerah yang sudah 

tergolong sebagai zona merah atau daerah yang terjangkit kolera tersebut. Hal 

ini menunjukkan bahwa penanggulangannya adalah dengan melakukan isolasi 

wilayah pada tempat yang memang sudah terjangkit wabah kolera. Adapun  

dengan virus yang beredar saat ini, tingkat penanggulangannya terbilang 

susah karena orang yang terdampak virus cenderung susah diketahui dengan 

hanya penglihatan semata dan membutuhkan bantuan teknologi dan alat-alat 

kesehatan untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, penanganannya dapat 

dilakukan dengan cara menerapkan social distancing serta physical 

distancing. 

Telehealth dan perawatan digital dapat membantu pasien pasien 

mendapatkan perawatan dari dokter serentak ( waktu yang sama 

menggunakan telepon, konferensi video) atau secara asinkron (bukan waktu 

yang sama menggunakan email, pesan portal pasien, konsultasi email). Dapat 

juga dilakukan melalui agen virtual (box chat), perangkat yang dapat 

menggunakan asynchronous melibatkan pertemuan digital yang terjadi dalam 
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waktu nyata yang melibatkan satu rapat tatap muka melalui telekonferensi 

yang mendukung seperti webcam. Sebagai alternative, pemeriksaan hanya 

melalui telepon dapat dilakukan. Sesi diskusi sangat diperlukan seperti saat 

pasien baru selesai konsultasi, konseling, evaluasi dan pemeriksaan tindak 

lanjut. (Anthony Jnr, 2020b).  

Asynchronous memerlukan pengumpulan, peringkasan, penyimpanan dan 

penyebaran data untuk pasien ditinjau dilain waktu. Ini biasanya terdiri dari 

email, pesan video yang direkam, dan rekam medis. Asynchoronous termasuk 

platform semacam klinik konsultasi online, tempat para ahli medis 

bersertifikat tersedia 24 jam/hari untuk melakukan pemutaran utama melalui 

konsultasi jarak jauh. (Song et al, 2020). 

Dalam jurnal (Olayiwola dkk., 2020), mengemukakan bahwa dokter 

perawatan primer (PCC) dilatih untuk menggunakan empat modalitas 

perawatan telehealth, termasuk: 

a. eVisits: kunjungan elektronik antara klinisi dan pasien, dimulai oleh 

pasien melalui portal pasien untuk pilih keluhan 

b. tVisits: kunjungan telepon antara klinisi dan sabar, dijadwalkan oleh tim 

latihan atau diprakarsai oleh sabar, dengan dokumentasi dalam rekam 

medis pasien 

c. vVisits: kunjungan video antara dokter dan pasien, dijadwalkan oleh tim 

latihan dan dilakukan dengan aman melalui platform video terintegrasi 

dengan dokumentasi dalam catatan pasien 
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d. eConsults: konsultasi elektronik antara perawatan primer klinisi dan 

subspesialis-klinisi yang memungkinkan komunikasi klinisi-to-klinisi 

untuk spesialisasi konsultasi terkait perawatan 

4. Faktor-faktor penentu yang mepengaruhi adopsi solusi telehealth dan 

perawatan digital selama pandemi covid-19 (Anthony Jnr, 2021a) 

a. Infrastruktur 

(1) Kompleksitas teknologi TI : persyaratan penting untuk 

menggunakan solusi telehealth dan perawatan digital adalah 

menerapkan teknologi sederhana seperti platform konferensi video 

standar (misalnya Skype, FaceTime, dll.) 

(2) Koneksi internet / broadband yang buruk : Pertimbangan utama saat 

mengadopsi layanan telehealth dan digital adalah akses ke koneksi 

internet broadband yang stabil, yang penting bagi pasien saat 

menggunakan teknologi selain telepon. 

(3) Privasi dan perlindungan data : juga merupakan masalah kritis yang 

mepengaruhi keberhasilan solusi perawatan telehealth dan digital. 

b. Kelembagaan 

(1) Dukungan Teknis : Ketersediaan 24 jam staf dukungan teknis dapat 

membantu memberikan dukungan yang memadai terkait penggunaan 

telehealth dan platform perawatan digital. 

(2) Pelatihan : Solusi perawatan telehealth dan digital yang berhasil 

dibuat dengan staf berpengalaman yang menggunakan layanan ini 

untuk memberikan perawatan. 



15 
 

 

(3) Ketersediaan dana : Penting untuk memprioritaskan alokasi dana, 

dan sumber daya untuk memperluas adopsi solusi telehealth dan 

perawatan digital perawatan medis. 

(4) Persyaratan kepatuhan : Terlepas dari kenyataan bahwa telehealth 

mengurangi waktu tunggu kali, menghilangkan perjalanan, dan 

mungkin mengurangi biaya bagi pasien, belum disetujui secara 

universal untuk diadopsi sebagai metode pengobatan. 

(5) Perizinan kesehatan / ketersediaan penggantian kesehatan : 

Pemberian izin dan perizinan penundaan implementasi telehealth dan 

perawatan digital, karena penyedia layanan kesehatan tersebut tidak 

diberikan hak istimewa atau lisensi untuk mempraktikkan kedokteran 

secara online. 

c. Manusia 

(1) Kesiapan pengguna : Penting untuk memastikan kesediaan dan 

kesiapan pasien dan praktisi medis untuk menggunakan telehealth 

dan solusi perawatan digital. 

(2) Pertimbangan etis : Pasien harus secara eksplisit ditanya apakah 

mereka bersedia terima perawatan medis menggunakan telehealth 

dan 5 solusi perawatan digital sebelum perawatan. 

5. Konsep faktor pendukung dan penghambat penggunaan telehealth 

(Wootton & International Development Research Centre (Canada), 2009) 

dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam 

pengimplementasian telehealth. Dan dalam buku (Latifi dkk., 2021) juga 

menjelaskan beberapa faktor pendukung dalam pengimplementasian 
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telehealth. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa segala sesuatu termasuk 

dengan pengimplementasian telehealth memiliki kekurangan atau penghambat 

dan kelebihan atau pendukung masing-masing.  

Allah SWT berfirman : (QS. at-Tin: 4) 

يمٍ  وِ قْ َ نِ ت سَ َحْ انَ فِي أ سَ نْ َا الِْْ ن َقْ ل دْ خَ قَ َ  ل

Terjemahannya :  

“sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya”. (QS. at-Tin: 4) 

Ayat tersebut memberi penegasan bahwa manusia memiliki keunggulan 

dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Salah satu keunggulan yang 

dimiliki ialah kecerdasan otak yang dimiliki manusia untuk berpikir, dan 

kemampuan untuk membuat serta mengembangkan penemuan baru. Bentuk 

yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya dalam bentuk fisik semata, 

melainkan kemampuan-kemampuan atau skill yang dimiliki oleh manusia 

yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lainnya (Shihab, 2005). Akan tetapi, 

tidak bisa dipungkiri bahwa manusia juga merupakan makhluk biasa dan 

berpotensi melakukan kesalahan serta kekeliruan dalam menciptakan, 

menggagas, dan melaksanakan sesuatu. Oleh karena itu, temuan manusia 

masih sangat memungkingkan memiliki kekurang dan hal ini juga berlaku 

terhadap pengaplikasian telehealth terhadap pasien, khususnya di era pandemi 

seperti sekarang. Hal untuk terus melakukan pengembangan serta introspeksi 

terhadap temuan juga dituntut dalam syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya akhiran ayat-ayat dalam al-Qur’an yang mengharuskan untuk 

menggunakan akal pikiran, seperti afala> ta’qilu>n, afala< tatafakkaru>n, 

dan afala> tataz\akkaru>n. 
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Faktor-faktor yang bisa menghambat pengimplementasian telehealth 

(Wootton & International Development Research Centre (Canada), 2009) 

sebagai berikut  

a. Kurangnya pemahaman tentang telehealth oleh masyarakat  

Seringkali telehealth dianggap oleh otoritas kesehatan sebagai 

prioritas pengeluaran yang rendah. Karena telehealth tidak 

didefinisikan dengan jelas, terdapat perbedaan definisi telehealth, 

yang membuat pasien sulit memahami potensinya. Telehealth 

mungkin berdampak buruk pada hubungan antara profesional 

kesehatan dan pasien dibandingkan dengan konsultasi tatap muka 

biasa. Alasannya meliputi faktor fisik dan mental, depersonalisasi, 

proses konsultasi yang berbeda, kepercayaan diri pasien dan 

profesional kesehatan yang berkurang, pengetahuan dan keterampilan 

yang berbeda yang dibutuhkan oleh profesional kesehatan, dan 

masalah ergonomis. Ada juga berbagai faktor yang mencegah 

profesional kesehatan menerima telehealth, termasuk terlalu banyak 

perubahan, kurangnya antarmuka yang ramah pengguna, kegagalan 

mengumpulkan informasi yang paling penting, pelatihan dokter yang 

tidak memadai untuk menggunakan sistem, dan kurangnya kontrol 

oleh organisasi. atas praktik dokter. Faktor-faktor seperti keraguan 

tentang kualitas telehealth dan konflik antara prosedur telehealth dan 

jadwal klinis tradisional akan menghalangi pasien dan profesional 

kesehatan untuk menerima sistem baru. 
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b. Struktur organisasi telehealth yang tidak lengkap dan kurangnya 

sumber daya manusia  

Di banyak lembaga kesehatan yang menyelenggarakan 

program telehealth, tidak ada departemen atau staf khusus telehealth. 

Kurangnya sumber daya organisasi dan personel merupakan kendala 

utama dalam pengembangan telehealth. 

c. Kurangnya standar  

Sistem dan layanan telehealth berkembang sangat pesat, tetapi 

standardisasi telehealth tertinggal. Standarisasi komponen dan 

layanan sistem telehealth merupakan elemen penting untuk integrasi 

sistem yang heterogen. Tidak ada standar untuk telehealth, dan ini 

membatasi perkembangan. Misalnya, di rumah sakit pedesaan, tidak 

ada peralatan sinar-X digital, jadi, ketika mereka perlu mengirimkan 

gambar sinar-X ke spesialis di kota-kota, film sinar-X seringkali 

didigitalkan menggunakan pemindai. Dalam praktiknya, hasil gambar 

berkualitas buruk, yang akan jauh lebih baik jika ada standar untuk 

mengontrol proses digitalisasi. 

d. Tidak adanya undang-undang dan regulasi  

Kurangnya undang-undang dan regulasi juga merupakan 

penghalang utama untuk pengembangan dan penyebaran telehealth. 

Terdapat beberapa regulasi nasional untuk telehealth, seperti regulasi 

yang mengatur administrasi konsultasi jarak jauh. Namun pengerjaan 

regulasi tertinggal jauh dari perkembangan telehealth. Ada juga 

beberapa hambatan legislatif. Tidak ada undang-undang terkait yang 
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berfokus pada , tanda tangan elektronik, dan perlindungan privasi 

pasien. Ada masalah dengan tanggung jawab malpraktek medis, 

karena ketidakpastian hukum. 

 

e. Biaya tinggi dan dana tidak mencukupi untuk pengembangan 

telehealth  

Telehealth bergantung pada teknologi baru. Perangkat tersebut 

seringkali relatif mahal. Selain itu, biaya telekomunikasi bisa jadi 

tinggi. Namun dana untuk telehealth tidak mencukupi, karena manfaat 

telehealth lebih banyak disadari oleh pasien. Dengan demikian, 

investor tidak memiliki minat yang besar di bidang ini. Masalah 

lainnya adalah rumah sakit di daerah terpencil dan pedesaan memiliki 

permintaan yang lebih tinggi untuk akses ke layanan telehealth, tetapi 

juga memiliki anggaran yang lebih kecil. 

f. Pembangunan tidak seimbang di berbagai daerah  

Karena pembangunan yang tidak seimbang, banyak rumah 

sakit di daerah terpencil dan pedesaan yang tidak dapat menerapkan 

telehealth, karena keterbatasan peralatan, sumber daya manusia dan 

telekomunikasi. 

g. Kurangnya penggantian untuk layanan telehealth  

Asuransi kesehatan tidak mencakup pengeluaran untuk 

pelayanan telehealth. Oleh karena itu, pasien perlu membayar sendiri 

biaya telekomunikasi dan spesialis. Ini merupakan beban ekonomi 

yang besar bagi pasien. 
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h. Kurangnya evaluasi program telehealth  

Pembuat kebijakan kekurangan bukti dari penelitian evaluasi 

untuk membantu mereka memutuskan bagaimana mendukung 

pengembangan telehealth. 

(Latifi dkk., 2021) menjelaskan bahwa bagian penting dari  dan telehealth 

di daerah pedesaan atau perkotaan adalah bahwa interaksi antara pasien dan 

penyedia memiliki standar dan kualitas yang sama dengan interaksi tatap 

muka dan kenyamanan bagi pasien. Mengintegrasikan  dan telehealth ke 

dalam sistem perawatan kesehatan memungkinkan hal-hal berikut: 

keselamatan pasien dan penghapusan semua ketidaknyamanan yang dialami 

pasien, termasuk mengganggu hari mereka, bepergian dengan mobil atau cara 

lain ke kantor dokter, menghabiskan waktu parkir (seringkali mereka harus 

membayar parkir), menunggu di ruang tunggu bersama pasien lain yang sakit, 

dan akhirnya dilihat oleh penyedia. Keuntungan telehealth mencakup 

kemampuan untuk: menyebarkan penyedia dalam jumlah besar dengan cepat, 

memfasilitasi triase sehingga penyedia lini depan tidak kewalahan dengan 

presentasi baru, menyediakan layanan klinis ketika klinik atau rumah sakit 

lokal berusia bendungan atau tidak dapat memenuhi permintaan, dan 

mengurangi risiko penyakit menular yang ditularkan melalui kontak orang ke 

orang (Smith dkk., 2020). 

B. Pandemi Covid-19 

1. Pandemi 

Tingkat penyakit endemik dapat didefinisikan sebagai tingkat penyakit 

yang dapat diamati yang ditemukan dalam suatu komunitas dan dianggap 
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sebagai tingkat dasar atau tingkat yang diharapkan. Kadang-kadang, tingkat 

penyakit yang diharapkan dapat meningkat, seringkali secara tiba-tiba, di 

wilayah geografis tertentu dan disebut sebagai "wabah". Jika peningkatan 

kasus dikelompokkan di tempat tertentu, itu dianggap sebagai "cluster," tetapi 

jika tersebar luas, itu dianggap sebagai "epidemi." Pandemi mengacu pada 

epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, biasanya 

mempengaruhi banyak orang.  

wabah pandemi telah menghancurkan masyarakat, menentukan hasil 

perang, memusnahkan seluruh populasi, namun secara paradoks, mereka telah 

mengantarkan inovasi baru, menciptakan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan termasuk kedokteran, imunologi, genetika, kesehatan masyarakat 

serta bidang ekonomi dan politik.  

(Catania, 2021) menjelaskan, Pandemi ini terjadi ketika agen infeksi 

(seperti virus) cukup kuat dan ditularkan ke sejumlah besar inang yang rentan 

(misalnya manusia). Pandemi ini mungkin disebabkan oleh : 

a. Peningkatan jumlah atau virulensi agen 

b. Penetapan gen virus ke dalam suasana yang belum pernah terjadi 

sebelumnya 

c. Perubahan kerentanan respons host terhadap agen; dan / atau 

d. Faktor-faktor yang meningkatkan eksposur.  

2. Covid-19  

a. Definisi Covid-19 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit akibat suatu 

corona virus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Corona 
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virus merupakan suatu kelompok virus yang telah ditemukan pada hewan dan 

manusia (WHO, 2020). Pada umumnya, COVID-19 dapat menyebabkan 

banyak gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Bagi 

beberapa orang, gejalanya bisa lebih parah, dan menimbulkan radang paru-

paru atau sulit bernapas. Sejumlah kecil kasus penyakit ini menyebabkan 

kematian (WHO, 2020), ((Kesehatan, 2020) juga menjelaskan tentang gejala 

dari Coid-19 yaitu seperti demam >38 C, batuk, sesak napas yang 

membutuhkan perawatan di RS. Gejala ini diperberat jika penderita adalah 

lansia dan mempunyai penyakit penyerta lainnya. 

(SocialDistancingdanBudayaKita.pdf, t.t.) menjelaskan bahwa sebagai 

penyakit yang baru saja muncul, covid-19 masih berkembang dengan pesat 

trendnya, untuk membantu pemerintah dan pihak kesehatan menganalisis 

pasiennya, maka ada 4 istilah sebutan orang dalam pengawasan covid-19, 

yaitu: 

1. Orang dalam pantauan (ODP) 

Orang dalam pemantauan (ODP) merupakan orang yang memenuhi 

sejumlah kriteria: demam ( suhu ≥ 38̊C) atau riwayat demam, batuk atau 

pilek, memiliki riwayat perjalanan ke negara yang memiliki transmidi 

lokal covid-19, tinggal di daerah dengan transmisi lokal di Indonesia 

dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, namun tidak memiliki 

riwayat kontang dengan orang positif covid-19. 

2. Pasien dalam Pengawasan (PDP) 

Pasien dalam Pengawasan (PDP) merupakan orang yang memenuhi 

kriteria: demam atau riwayat demam dan satu dari gejala berikut batuk, 
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pilek, sesak nafas tanpa disertai pneumonia, memiliki riwayat perjalanan 

ke negara yang memiliki transmisi lokal covid-19, tinggal di daerah 

dengan transmisi lokal di Indonesia dalam 14 hari terakhir sebelum timbul 

gejala, atau riwayat demam, batuk, pilek tanpa disertai pneumonia, dan 

memiliki riwayat kontak dengan kasus positif covid-19. 

3. Orang tanpa gejala (OTG) 

Orang tanpa gejala (OTG) merupakan orang-orang yang tidak 

menunjukkan gejala tetapi mempunyai risiko tertular dari orang 

terkonfirmasi positif-covid-19. 

4. Positif Covid-19 

Pasa status ini, seseorang yang terbukti positif terinfeksi “SARS-CoV-2” 

berdasarkan hasil laboratorium. Diagnosis covid-19 harus dikonfirmasikan 

dengan reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) atau 

sekuensing gen untuk spesimen pernapasan atau darah, sebagai indikator 

kunci untuk rawat inap. 

Kondisi peningkatan virus corona terus menerus, berdampak pada 

hampir seluruh sektor yang ada baik sektor kesehatan, pendidikan, 

perekonomian hingga sektor sosial. Pengaruh dari setiap sektor dapat 

mempengaruhi sektor yang lain. Hal inilah yang dapat memperburuk situasi 

sekarang ini. Di ranah pendidikan, para pelajar wajibkan untuk melakukan 

study for home atau belajar dari rumah secara online atau virtual. Sosial, 

masyarakat dihimbau untuk stay at home atau berada di rumah sebagai upaya 

tanggap darurat dalam mencegah tertular virus. Perekonomian, para pekerja 

harus melakukan work for home atau bekerja dari rumah (Santoso dkk., 2020). 
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Struktur genom virus ini memiliki pola seperti coronavirus pada 

umumnya SARS-CoV-2 memiliki kemiripan dengan coronavirus yang 

diisolasi pada kelelawar, sehingga muncul hipotesis bahwa SARS-CoV-2 

berasal dari kelelawar yang kemudian bermutasi dan menginfeksi manusia 

(Zhang,2020). Mamalia dan burung diduga sebagai reservoir perantara 

(Rothan,2020). Pada kasus COVID-19, trenggiling diduga sebagai reservoir 

perantara. Strain coronavirus pada trenggiling adalah yang mirip genomnya 

dengan coronavirus kelelawar (90,5%) dan SARS-CoV-2 (91%). Genom 

SARS-CoV-2 sendiri memiliki homologi 89% terhadap coronavirus kelelawar 

ZXC21 dan 82% terhadap SARSCoV. (Chan JF-W,2020). Hasil pemodelan 

melalui komputer menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 memiliki struktur tiga 

dimensi pada protein spike domain receptor-binding yang hampir identik 

dengan SARS-CoV. Pada SARS-CoV, protein ini memiliki afinitas yang kuat 

terhadap angiotensin converting-enzyme ACE2 (Zhang H,2020). Pada SARS-

CoV-2, data in vitro mendukung kemungkinan virus mampu masuk ke dalam 

sel menggunakan reseptor ACE2. Studi tersebut juga menemukan bahwa 

SARS-CoV2 tidak menggunakan reseptor coronavirus lainnya seperti 

Aminopeptidase N (APN) dan Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) (Zhou dkk., 

2020). 

b. Epidemiologi 

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 

di China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal 

Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan 

provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain 
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dan seluruh China. (Wu Z, McGoogan JM,2019). Per 30 Maret 2020, 

terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan 

Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus 

dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki 

peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan 

penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 

2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki 

tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%. (WHO,2020). 

c. Manifestasi Klinis  

Infeksi Covid-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, atau berat. 

Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu.38
o
C), batuk dan 

kesulitan bernapas. Selain itu dapat juga memberat dengan munculnya 

gejala lain, seperti kelelahan (Fatigue), nyeri otot (Myalgia), gejala 

gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lainnya. Pada kasus 

pasien yang berat, dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan 

akut, gagal ginjal bahkan kematian. Hal tersebut dapat diperparah jika 

daya tahan tubuh penderita tidak kuat dan dipengaruhi oleh usia dan 

penyakit bawaan lainnya, seperti asma, hipertensi dan diabetes mellitus 

(DM). Manifestasi klinis Covid-19 biasanya muncul dalam 2 hari hingga 

14 hari setelah paparan. Seperti penyakit infeksi saluran pernapasan 

lainnya, Covid-19 dapat menular melalui percikan saat bersin atau batuk. 

(Kemenkes RI, 2020). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah review dengan menggunakan metode 

Systematic Review yakni sebuah sintesis dari studi literature yang bersifat 

sistematik, jelas, menyeluruh, dengan mengidentifikasi, menganalisis, 

mengevaluasi melalui pengumpulan data dari 4 database, yaitu PubMed, Scopus, 

ScienceDirect, dan ProQuest  

Penelitian ini menggunakan systematic review untuk mengetahui apa faktor 

pendukung dan penghambat implementasi telehealth di masa pandemi covid-19.  

B. Teknik Pengumpulan Data 

Review ini menggunakan cara berpikir yang sistematis dan kritis dalam 

memeriksa berbagai penelitian menggunakan pedoman daftar periksa PRISMA 

2009 yang merupakan pedoman pelaporan berbasis bukti untuk tinjauan 

sistematis dan meta-analisis. Selanjutnya, dilakukan critical appraisal skills 

programme (CASP) dan Fineout-Gallagher-Ford Critical Appraisal Checklist 

digunakan dalam tinjauan ini untuk menilai kelayakan artikel untuk dimasukkan 

dalam penelitian. Pencarian literatur dilakukan di PubMed, Scopus, 

ScienceDirect, dan ProQuest.  

Pertanyaan penelitian disusun berdasarkan PEO (Population, Exposure, 

Outcome). PEO dan kata kunci didasarkan pada database (Tabel 3.1). Pertanyaan 

penelitian dirumuskan sebagai: ‘Bagaimana faktor pendukung dan penghambat 

implementasi telehealth di masa pandemi covid-19? 

Tabel 3.1 Description of PEO (Population, Exposure, Outcome)  

P  Nurse OR Nursing 

E  Support AND barrier factor 

O   Implementation AND telehealth OR Telemedicine AND covid-19 
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Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai: ‘Bagaimana faktor pendukung dan 

penghambat implementasi telehealth di masa pandemi covid-19?' dalam memilih 

literatur peneliti memiliki kriteria inklusi dan ekslusi : 

1. Kriteria Inklusi : 

a. Artikel 3 tahun terakhir  

b. Artikel fulltext yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu faktor 

pendukung dan penghambat implementasi telehealth di masa pandemi 

covid-19 

c. Terdapat ISSN atau DOI dan Volume 

d. Penelitian menggunakan subjek manusia 

e. Artikel yang berbahasa inggris 

2. Kriteria Ekslusi: 

a. Judul dan abstrak tidak sesuai pertanyaan penelitian 

b. Tidak memiliki metode dan desain penelitian 

c. Double publikasi  

d. Tidak memiliki abstrak / tidak fulltext 

e. Tidak memiliki DOI/ISSN 

C. Analisa data  

Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan informasi 

tersebut di seleksi ke relevan menggunakan instrumen alat Critical Appraisal 

Skill Programme (CASP) dan Fineout-Gallagher-Ford Critical Appraisal 

Checklist digunakan dalam tinjauan ini untuk menilai kelayakan artikel untuk 

dimasukkan dalam penelitian. Untuk menyajikan masalah yang akan dibahas 

maka data terkumpul di analisis dengan menggunakan tabel sintesis grid. 

D. Rekomendasi 

Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya penulis memberikan 

alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif sebagai solusi 

permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini kemudian disusun menjadi 
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suatu hasil pembahasan dan suatu kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah 

rekomendasi hasil pemecahan masalah.  

E. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 

Sebanyak 23.042 artikel yang telah diidentifikasi dari 4 (empat ) jenis 

pencarian database yaitu, PubMed, Scopus, Science Direct dan ProQuest yang 

telah disaring dengan batasan 3 tahun terakhir (2019-2021). Namun setelah 

dilakukan screening didapatkan 23.028 artikel yang tidak sesuai dengan 

pertanyaan dan tujuan penelitian, sehingga tersisa 14 artikel yang memiliki 

kesamaan topik penelitian. Dari 14 artikel, beberapa artikel di ekslusikan 

karena terdapat artikel yang berbentuk skripsi dan tidak dalam bentuk fulltext. 

sehingga terdapat 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi
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Flow diagram pencarian literatur dari empat database dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Bagan 3.1 flowchart pencarian jurnal 

Scopus 

(n=1) 

Pubmed 

(n=1) 

Science Direct 

(n=103) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pencarian literatur melalui 4 database yaitu 

Pubmed,Scopus, ScienceDirect, dan Proquest yang menggunakan kata kunci 

sesuai dengan MeSH, jurnal yang didapatkan sebanyak 8 jurnal, dan 

didapatkan sebanyak 23.034 artikel yang tidak sesuai dengan tujuan 

penelitian. Sehingga penelitian ini melibatkan 8 artikel yang sesuai dengan 

kriteria inklusi. Literatur terkait Systematic Review yang terkumpul kemudian 

dianalisis menggunakan tabel Critical Appraisal Skills Programme dan 

Fineout-Gallagher-Ford Critical Appraisal Checklist untuk menjawab tujuan 

dari penelitian ini. 
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Tabel 4.1  Analisis Sintesis Grid Artikel Penelitian 

No Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian  Metode Penelitian  Hasil Penelitian Database 

1. (Bhatia, 

2021b) / 

India 

Telehealth and 

COVID-19: Using 

technology to 

accelerate the curve on 

access and quality 

healthcare for citizens 

in India 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mempelajari 

secara empiris prospek 

telehealth di India dalam 

hal memahami pendukung 

utama inisiatif telehealth 

dari perspektif konsumen 

layanan kesehatan selama 

dan pasca krisis Covid 19. 

Desain Penelitian: 
Kualitatif 

Sampel Penelitian: 

Kami mengumpulkan data 

dari 1170 peserta 

Sampling : wawancara 

terstruktur 

Analisis data : Semua data 

dikumpulkan secara anonim. 

Setiap survei yang tidak 

mencapai penyelesaian lebih 

dari 50% telah dihapus dari 

analisis selanjutnya untuk 

memastikan kualitas. Data 

dikumpulkan dari survei 

yang telah diselesaikan, dan 

statistik deskriptif dari data 

survei dihitung bila perlu. 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

sebagian besar populasi memiliki 

kebutuhan perawatan kesehatan 

yang tinggi, memiliki aspirasi 

untuk mengakses perawatan 

kesehatan yang lebih baik untuk 

diri mereka sendiri dan anggota 

keluarga mereka dan 

menggunakan TIK secara 

signifikan. Pada saat yang sama, 

mereka memiliki sikap positif 

terhadap telehealth dan faktor 

sosio-demografis seperti usia, 

lokasi geografis, kualifikasi 

pendidikan, ukuran keluarga 

mempengaruhi sikap terhadap 

layanan telehealth. 

ScienceDirect 

2. (Kemp dkk., 

2021a) /  

Michigan 

Surgery Provider 

Perceptions on 

Telehealth Visits 

During the COVID-19 

Pandemic: Room for 

Improvement 

Studi ini mengevaluasi 

perspektif penyedia bedah 

yang mempraktikkan 

perawatan telehealth 

selama COVID-19 untuk 

membantu 

mengidentifikasi target 

untuk optimasi telehealth . 

Desain Penelitian: 

Descriptive statistics 

Sampel Penelitian: 

Karakteristik responden 145 

Sampling : survei sukarela  

Analisis data : Semua data 

dikumpulkan secara anonim. 

Setiap survei yang tidak 

mencapai penyelesaian lebih 

dari 50% telah dihapus dari 

analisis selanjutnya untuk 

memastikan kualitas. Data 

dikumpulkan dari survei 

Tingkat penyelesaiannya adalah 

41,3% (145/351). Penyedia 

melaporkan peningkatan 

penggunaan telehealth relatif 

terhadap pandemi (P <0,001). 

Dari responden, 80% (116/145) 

tidak memiliki pelatihan 

telehealth formal. Penyedia 

memperkirakan bahwa kunjungan 

video pasien baru membutuhkan 

waktu lebih sedikit daripada 

kunjungan tradisional (P 0,001). 

Kepuasan tinggi untuk beberapa 

ScienceDirect 
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yang telah diselesaikan, dan 

statistik deskriptif dari data 

survei dihitung bila perlu. 

aspek kunjungan video. Skor 

kepuasan yang relatif lebih rendah 

dilaporkan untuk kemampuan 

melakukan pemeriksaan fisik 

(sensitif dan tidak sensitif) dan 

menyampaikan berita buruk. 

Hambatan terbesar untuk 

kunjungan video yang efektif 

adalah terbatasnya pemeriksaan 

fisik (55,6%; 45/81) dan 

kurangnya 

akses/peralatan/koneksi internet 

penyedia atau pasien (34,6%; 

28/81). 

3. (Gómez 

Rivas dkk., 

2020a) / 

Madrid, 

Spain 

Telemedicine and 

smart working: Spanish 

adaptation of the 

European Association 

of Urology 

recommendations 

Untuk memberikan 

rekomendasi praktis untuk 

penggunaan yang efektif 

dari alat-alat teknologi 

dalam . 

 

 

 

 

 

  

Desain Penelitian: SR 

Sampel Penelitian: 
menghasilkan 149 artikel  

Sampling : menggunakan 

database Medline dan 

literatur abu-abu  

Analisis data : dalam 

penelitian ini mencari istilah 

berikut: ''wabah COVID-19'' 

dan/atau ''kerja cerdas'' dan 

/atau ''telemedicine'' dan/atau 

''telehealth'' dan/atau 

''urologi''. 

Telemedicine mengacu pada 

penggunaan informasi elektronik 

dan alat telekomunikasi untuk 

memberikan dukungan klinis 

jarak jauh untuk perawatan 

kesehatan. Kerja cerdas adalah 

model kerja yang menggunakan 

teknologi baru atau yang sudah 

ada untuk meningkatkan kinerja. 

Telemedicine menjadi alat yang 

berguna dan diperlukan selama 

pandemi COVID-19 dan bahkan 

setelahnya. Sudah waktunya bagi 

kita untuk meresmikan dan 

memberikan telemedicine tempat 

yang layak dalam praktik klinis 

kita dan merupakan tanggung 

jawab kita untuk beradaptasi dan 

mengetahui semua alat dan 

strategi yang mungkin untuk 

implementasi yang optimal, 

ScienceDirect 
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menjamin perawatan yang 

berkualitas kepada pasien dan 

bahwa perawatan tersebut 

dirasakan oleh pasien dan anggota 

keluarga sebagai tingkat tinggi 

4. (Datta dkk., 

2021a) / 

Nebraskan 

US 

Ambulatory care for 

epilepsy via 

telemedicine during the 

COVID-19 pandemic 

Untuk menilai kelayakan, 

kepuasan pasien, dan 

keuntungan finansial dari  

untuk perawatan rawat 

jalan epilepsi selama 

pandemi COVID-19 saat 

ini 

Desain Penelitian: Cohort 

Sampel Penelitian: 

Dari 223 pasien yang 

menerima perawatan  di 

pusat perawatan dari tujuh 

penyedia  

Sampling : uji Wilcoxon 

Rank Sum 

Analisis data : Perbedaan 

distribusi variabel 

kepentingan non kategorik 

antara kelompok variabel 

dikotomis diperiksa dengan 

menggunakan uji Wilcoxon 

Rank Sum. Semua analisis 

dilakukan dengan 

menggunakan perangkat 

lunak SAS 9.4 (SAS 

Institute Inc., Cary, NC). 

Data kode pos pasien 

digunakan untuk 

menghasilkan peta 

permukaan prediktif yang 

diinterpolasi menggunakan 

pembobotan jarak terbalik 

untuk membantu 

memvisualisasikan perkiraan 

distribusi geografis pasien 

yang menggunakan 

telemedicine menggunakan 

Di antara 223 pasien telehealth, 

85,7% menggunakan teknologi 

audio dan video sinkron. Selama 

kunjungan, 39% pasien telah 

disesuaikan antikonvulsan 

sementara 18,8% dan 11,2% 

dirujuk ke pengujian 

laboratorium/diagnostik dan 

konsultasi spesialis, masing-

masing. Dalam survei pasca-

kunjungan, tingkat kepuasan 

tertinggi dengan perawatan 

diungkapkan oleh 76,9% pasien. 

Tingkat kepuasan cenderung 

meningkat semakin jauh pasien 

tinggal dari klinik (p = 0,05). Di 

luar pandemi, 89% pasien 

melaporkan preferensi untuk 

melanjutkan pengobatan jarak 

jauh jika gejala epilepsi mereka 

tetap stabil, sementara hanya 

44,4% memilih pengobatan jarak 

jauh jika gejalanya memburuk. 

Cuaca buruk dan kurangnya 

transportasi merupakan faktor 

yang mendukung penggunaan 

telemedicine secara terus-

menerus. Penghematan biaya 

diperkirakan untuk pasien 

dikaitkan dengan telemedicine 

ScienceDirect 



34 
 

 

ArcGIS Pro 2.6.1 (Esri, 

Redlands, CA) 

adalah $30,20 ± 3,8 per 

kunjungan. dengan  adalah $ 

30,20 ± 3,8 per kunjungan. 

5. (Siow dkk., 

2020a) / 

California 

What Was the Change 

in Telehealth Usage 

and Proportion of No-

show Visits for an 

Orthopaedic Trauma 

Clinic During the 

COVID-19 Pandemic? 

Oleh karena itu kami 

bertanya: (1) Sejauh mana 

peningkatan penggunaan 

telehealth untuk klinik 

trauma ortopedi rawat 

jalan di pusat trauma Level 

1 dari bulan sebelum 

perintah tinggal di rumah 

COVID-19 dibandingkan 

dengan bulan segera 

setelah perintah? (2) 

Berapa proporsi kunjungan 

no-show sebelum dan 

sesudah penerapan 

telehealth? 

Desain Penelitian: Cohort 

Sampel Penelitian: 

periode sebelum COVID-19 

dan COVID-19 (0% [0 dari 

340] versus 37% [86 dari 

233]; p <0,001 

Sampling : kunjungan 

klinik 

Analisis data : 

membandingkan volume 

klinik untuk periode 

sebelum perintah tinggal di 

rumah (17 Februari 2020 

hingga 15 Maret 2020; 

periode pra-COVID-19) 

dengan bulan segera 

setelahnya (16 Maret 2020 

hingga April 10, 2020; 

periode COVID-19) 

Ada peningkatan persentase 

kunjungan kantor yang dilakukan 

melalui telehealth antara periode 

pra-COVID-19 dan COVID-19 

(0% [0 dari 340] versus 37% [86 

dari 233]; p <0,001), dan oleh 

minggu ketiga implementasi, 

telehealth terdiri sekitar setengah 

dari semua kunjungan klinik 

(57%; [30 dari 53]). Tidak ada 

perbedaan proporsi 

ketidakhadiran antara kedua 

periode (13% [53 dari 393] untuk 

periode pra-COVID-19 dan 14% 

[37 dari 270] untuk periode 

COVID-19; p = 0,91). 

Scopus 

6. (Chen dkk., 

2020a) /  

Maryland  

Evaluating Telehealth 

Adoption and Related 

Barriers Among 

Hospitals Located in 

Rural and Urban Areas 

Untuk menilai adopsi 

telehealth di antara rumah 

sakit yang berlokasi di 

daerah pedesaan dan 

perkotaan, dan 

mengidentifikasi hambatan 

yang terkait dengan 

peningkatan kemampuan 

telehealth di bidang 

keterlibatan pasien dan 

kapasitas pertukaran 

informasi kesehatan (HIE) 

dengan penyedia eksternal 

Desain Penelitian: Survey 

descriptive 

Sampel Penelitian: 

Penelitian ini berfokus pada 

rumah sakit medis dan bedah 

umum yang menanggapi 

bagian telehealth untuk 

mengukur adopsi telehealth 

(n = 3,537)  

Sampling : menggunakan 

Survei Tahunan Asosiasi 

Rumah Sakit Amerika 

(AHA) 2018 dan Survei 

Rumah sakit pedesaan paling 

tidak mungkin memiliki sistem 

telehealth dengan kemampuan 

keterlibatan pasien seperti 

kemampuan untuk melihat 

informasi kesehatan mereka 

secara online dan secara 

elektronik mengirimkan informasi 

medis ke pihak ketiga. Mereka 

juga paling kecil 

kemungkinannya untuk 

melaporkan bahwa informasi 

klinis tersedia secara elektronik 

PubMed 
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dan mitra masyarakat. Suplemen TI. 

Analisis data :  Penelitian 

ini berfokus pada rumah 

sakit medis dan bedah umum 

yang menanggapi bagian 

telehealth untuk mengukur 

adopsi telehealth (n = 

3,537). Kami selanjutnya 

menghubungkan Survei 

Tahunan AHA dengan data 

dari Survei Tambahan 

Teknologi Informasi (TI) 

Tahunan AHA 2018 untuk 

melacak langkah-langkah 

mendalam tentang hambatan 

terhadap kemampuan 

telehealth (n = 2.277). 

dari penyedia luar. rumah sakit 

yang terletak di daerah pedesaan 

lebih mungkin melaporkan 

ketidakmampuan atau kesulitan 

pasien mereka untuk melihat 

rekam medis online mereka, 

mengirimkan informasi medis 

secara elektronik kepada pihak 

ketiga, meminta amandemen 

untuk mengubah / memperbarui 

rekam medis mereka, meminta isi 

ulang untuk resep online, 

menjadwalkan janji temu online, 

membayar tagihan secara online, 

mengirimkan data yang dibuat 

oleh pasien, dan berkomunikasi 

melalui pesan aman dengan 

penyedia 

7. (Imlach 

dkk., 2020b) 

/ Wellington 

NZ 

Telehealth 

consultations in general 

practice during a 

pandemic lockdown: 

survey and interviews 

on patient experiences 

and preferences  

untuk mengeksplorasi 

bagaimana pasien 

mengakses praktik umum 

selama penguncian dan 

mengevaluasi pengalaman 

mereka dengan telehealth, 

untuk menginformasikan 

bagaimana telehealth dapat 

digunakan paling efektif di 

masa depan. 

Desain Penelitian: Mix-

method 

Sampel Penelitian: 

Sampel dari penelitian ini 

orang dewasa (>18 tahun) 

Survey data (1010 orang), 

interview data (38 orang) 

Sampling : melakukan 

survei online dan wawancara 

mendalam 

Analisis data : 

responden survei dapat 

memberikan rincian kontak 

mereka (dikumpulkan secara 

terpisah dan terputus dari 

tanggapan survei) jika 

mereka bersedia untuk 

Secara umum, pasien melaporkan 

kepuasan tinggi dengan telehealth 

dalam praktik umum selama 

penguncian. Telehealth nyaman 

dan memungkinkan pasien untuk 

mengakses perawatan kesehatan 

dengan aman tanpa harus 

mempertimbangkan rasa takut 

akan infeksi COVID-19 

dibandingkan dengan kebutuhan 

untuk dilihat. Telehealth bekerja 

paling baik untuk masalah 

kesehatan rutin dan umum dan 

ketika hubungan terjalin antara 

pasien dan dokter. Ini lebih 

mudah dengan hubungan klinis 

yang sudah ada sebelumnya, 

PubMed 
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diwawancarai. Dari 436 

responden yang memberikan 

rinciannya, kami memilih 75 

secara acak, dikelompokkan 

berdasarkan jenis kelamin, 

untuk diundang melalui 

email ke wawancara telepon 

atau video (Zoom).  

tetapi bukan tidak mungkin 

tanpanya. Telehealth kurang 

cocok ketika pemeriksaan fisik 

diperlukan, ketika diagnosis tidak 

diketahui atau untuk pasien yang 

memiliki preferensi kuat untuk 

bertemu langsung. 

8. (O’Donovan 

dkk., 2020a) 

/ Ireland 

Telehealth for delivery 

of haemophilia 

comprehensive care 

during the COVID-19 

pandemic  

Untuk mengeksplorasi 

pengalaman pasien dan 

penyedia layanan 

kesehatan (HCP) dari 

telehealth di Pusat 

Perawatan Komprehensif 

Hemofilia Eropa. 

Desain Penelitian: SR 

Sampel Penelitian: 
731 pasien ditinjau oleh 

konsultasi telehealth 

medis/keperawatan, 

termasuk 130 pasien baru 

dan 601 pasien kembali (usia 

rata-rata 44 tahun (kisaran 

16-91 tahun), 54% pasien 

wanita dan 46% pasien pria) 

Sampling :  menggunakan 

survei online 

Analisis data : data 

dikumpulkan langsung dari 

pasien yang menghubungi 

saluran bantuan gigi yang 

didirikan untuk 

menyediakan akses ke 

layanan teledentistry yang 

dioperasikan oleh konsultan 

ahli bedah gigi dan perawat 

gigi yang bekerja dari jarak 

jauh, selama periode 6 

minggu. 

Penerapan jalur perawatan digital 

menghasilkan peningkatan 

aktivitas yang nyata (52% lebih 

besar dari 2019). Yang penting, 

peningkatan keterlibatan pasien 

dicatat, dengan pengurangan 60% 

dalam tingkat ketidakhadiran. 

Survei pasien yang telah 

berpartisipasi dalam 

telekonsultasi medis/keperawatan 

menunjukkan bahwa 

telekonsultasi meningkatkan 

akses (79%), mengurangi 

ketidaknyamanan (82%), mudah 

digunakan (94%) dan 

memfasilitasi komunikasi yang 

baik dengan HCP (97%). Sebuah 

survei yang mengeksplorasi 

pengalaman telemedicine dari 

HCP, menggambarkan bahwa 

HCP puas dengan 

teleconsultation dan mayoritas 

(79%) ingin terus menawarkan 

teleconsultation sebagai bagian 

dari perawatan pasien rutin. 

PubMed 
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Berdasarkan hasil dari 8 artikel yang telah telah dilakukan dalam 4 

database menghasilkan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam 

telehealth di masa pandemi covid 19. Terdapat 6 artikel yang telah diuji 

menggunakan critical appraisal skill program(CASP) dan 2 artikel telah diuji 

menggunakan Fineout-Gallagher-Ford Critical Appraisal Checklist. Dari 8 

artikel telah dibagi dalam beberapa metode yaitu 2  artikel menggunakan 

metode qualitative, 2 artikel menggunakan metode cohort, 1 artikel 

menggunakan metode RCT, 1 artikel menggunakan metode systematic 

Review, dan 2 artikel menggunakan metode descriptive.  

Tabel 4.2  Faktor pendukung dan penghambat 

No Nama 

penulis/Negara/Tahun 

Pendukung Penghambat 

1. (Bhatia, 2021b) / India Pendidikan  - 

2. (Kemp dkk., 2021a) /  

Michigan 

- akses internet 

3. (Gómez Rivas dkk., 

2020a) / Eropa 

pendidikan, administrasi 

kesehatan, penyimpanan 

data,  

perlindungan data, kesulitan 

untuk terhubung ke 

konsultasi video karena 

masalah jaringan. 

4. (Datta dkk., 2021a) / 

Nebraskan US 

- ketidakmampuan beberapa 

pasien untuk memahami 

langkah-langkah yang 

diperlukan untuk pertemuan 

yang berhasil  

5 (Siow dkk., 2020a) / 

California 

- pemeriksaan fisik 

6. (Chen dkk., 2020a) /  

Maryland 

- ketidakmampuan atau 

kesulitan pasien mereka 

untuk melihat rekam medis 

online 

7. (Imlach dkk., 2020b) / 

Wellington NZ 

Kenyamanannya masalah konektivitas 

termasuk akses internet yang 

buruk, kurangnya 

pengetahuan pasien atau 

dokter dengan alat online, 

kesulitan pendengaran 

8. (O’Donovan dkk., 2020a) 

/ Ireland 

mudah digunakan, 

mengurangi 

ketidaknyamanan 

- 
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Berdasarkan tabel 4.2 dengan pengelompokan faktor pendukung dan 

penghambat dapat disimpulkan : 

a. Faktor pendukung yaitu pendidikan, administrasi kesehatan, 

penyimpanan data, dan  kenyamanannya  

b. Faktor penghambat yaitu  pemeriksaan fisik yang terbatas, akses internet, 

perlindungan data, kesulitan pasien mereka untuk melihat rekam medis 

online atau kurangnya pengetahuan pasien atau dokter dengan alat 

online, kesulitan pendengaran.  

B. Pembahasan  

1. Faktor pendukung dalam implementasi telehealth  

a. Pendidikan  

Dalam jurnal (Fadhila & Afriani, 2019) menjelaskan bahwa hal 

yang mendukung dalam penerapan telenursing adalah keterampilan 

dan pengetahuan. Maka dari itu perawat harus pengetahuan tentang 

komunikasi yang cukup dalam penerapan telenursing karena dalam 

pelaksanaannya perawat akan dihadapkan dengan berbagai tipe pasien 

yang hanya kita kenal melalui dunia maya atau komunikasi jarak jauh. 

Serta keterampilan dan pengetahuan dalam penggunaan alat online 

sehingga pada saat penggunaan media telehealth dapat dilakukan 

dengan baik dan benar.  

Pendidikan atau menuntut ilmu merupakan peran penting bagi 

setiap orang dan merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim.  

Dalam H.R Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda :  

طَلَبُ الْعِلْمِ فَريِضَةٌ عَلَى كُلِّ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ انََسِ بْنِ مَلِكِ قَالَ 
 .)رواه ابن ماجه( م  مُسْلِ 
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Artinya : 

  “Dari Anas Bin Malik berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi 

setiap muslim”. (H.R Ibnu Majah). 

Seperti yang telah disebutkan dalam hadis bahwa wajib bagi 

setiap umat muslim untuk menuntut ilmu. Karena, ilmu adalah kunci 

segala kebaikan. Dalam islam dikatakan bahwa tak akan sempurna 

agama dan amal ibadah seorang muslim tanpa menuntut ilmu.  

b. Administrasi kesehatan  

Dalam buku (Wootton & International Development Research 

Centre (Canada), 2009) menjelaskan bahwa Informasi dilindungi oleh 

enkripsi lapisan soket aman (SSL), yang memenuhi pedoman 

Administrasi Pembiayaan Perawatan Kesehatan saat ini untuk 

penggunaan klinis yang aman dari Internet. Konsultasi ditampilkan 

saat penyedia mengetiknya, dengan gambar terlampir ditampilkan jika 

disertakan. Direktur kemudian mengomentari kasus tersebut dan 

meneruskannya ke spesialis yang sesuai jika diperlukan. Semua 

komentar disimpan dalam database, lengkap dengan cap waktu/tanggal 

dan informasi pengguna. 

c. Penyimpanan data 

Dalam buku (Eren & Webster, t.t.) menjelaskan data kesehatan 

global sangat besar dan tidak ada metode standar dan diterima secara 

global untuk menanganinya. Namun, pada prinsipnya, persyaratan 

penyimpanan data besar tersebut adalah kemampuan untuk menangani 

data dalam jumlah besar dan menyediakan operasi input/output per 

detik (IOPS), yang diperlukan untuk mengirimkan data ke alat 

analitik. Pengidentifikasi ini memberi pengguna akhir kemampuan 

untuk memulihkan objek tanpa harus mengetahui lokasi fisik 
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sebenarnya dari data. Pendekatan ini sangat membantu dalam 

lingkungan komputasi awan untuk mengotomatisasi penyimpanan 

data. Jadi kesimpulannya, latensi rendah untuk pekerjaan analitik dan 

kemampuan untuk mengelola kapasitas adalah dua prasyarat utama 

untuk penyimpanan data besar dan dapat dicapai dalam lingkungan 

hyperscale seperti perusahaan besar. Dibandingkan dengan rekam 

medis berbasis kertas, konsep EMR memiliki keunggulan yang jelas. 

Ini meningkatkan ketersediaan data; catatan medis dapat dibagikan 

dengan beberapa penyedia layanan dan dapat diakses dari mana saja 

melalui tautan komunikasi oleh beberapa pengguna secara bersamaan, 

jika pasien pindah atau jatuh sakit jauh dari rumah. Ini meningkatkan 

efisiensi penyimpanan data, kontrol kualitas data, dan fleksibilitas 

abstraksi data dan pelaporan. Ini memungkinkan catatan yang dibuat 

oleh beberapa penyedia di lokasi dan unit yang berbeda untuk 

dihubungkan, dibagikan, dan disinkronkan menjadi satu catatan untuk 

setiap individu. 

Dalam buku (Gogia, 2019b) juga menjelaskan Integrasi 

informasi genomik, kemampuan analisis data besar, ketersediaan 

penyimpanan data digital dan transmisi hasil (seperti dalam 

/telehealth), dan penggunaan sistem kedokteran yang mempelajari 

jaringan pada tingkat genetik, molekuler, dan jaringan sosial disebut 

sebagai kesehatan yang “dipersonalisasi, prediktif, preventif, dan 

partisipatif”.  

d. Kenyamanan 

Dalam buku  (Latifi dkk., 2021) menjelaskan bahwa bagian 

penting dari  dan telehealth di daerah pedesaan atau perkotaan adalah 

bahwa interaksi antara pasien dan penyedia memiliki standar dan 

kualitas yang sama dengan interaksi tatap muka dan kenyamanan bagi 
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pasien. Mengintegrasikan telemedicine dan telehealth ke dalam sistem 

perawatan kesehatan memungkinkan hal-hal berikut: keselamatan 

pasien dan penghapusan semua ketidaknyamanan yang dialami pasien, 

termasuk mengganggu hari mereka, bepergian dengan mobil atau cara 

lain ke kantor dokter, menghabiskan waktu parkir (seringkali mereka 

harus membayar parkir), menunggu di ruang tunggu bersama pasien 

lain yang sakit, dan akhirnya dilihat oleh penyedia.  

Dalam jurnal (Wahezi dkk., 2020) juga menjelaskan bahwa 

Sifat penyakit COVID dan potensi penyebaran infeksi dengan cepat 

mengharuskan penggunaan  sejak dini. Laporan menunjukkan bahwa  

telah sangat bermanfaat untuk mengobati nyeri kronis dalam hal 

kepuasan pasien, kenyamanan, menghilangkan stres dan 

ketidaknyamanan karena kebutuhan transportasi, akses perawatan 

spesialis yang terjangkau dan lebih baik, pengurangan biaya, dan 

waktu tunggu. (Novara dkk., 2020) mengemukakan bahwa studi ini 

menunjukkan waktu median dari permintaan konsultasi hingga 

pengangkatan 12 hari dan setelah itu hingga sistoskopi 16 hari. Pasien 

melaporkan kepuasan yang tinggi dengan evaluasi telepon, dengan 

skor melebihi 9 dari 10 untuk kepuasan keseluruhan, efisiensi, 

kenyamanan, keramahan, kualitas perawatan, pemahaman, privasi, dan 

profesionalisme. Serta dalam jurnal (Sattar & Kuperman, 2020) juga 

menjelaskan bahwa dalam sebuah penelitian yang mensurvei 1.100 

veteran pedesaan yang menerima layanan neurologi kronis melalui 

telehealth, 90% merasa mereka menerima perawatan yang baik, 91% 

merasa ada komunikasi yang baik, 88% menyukai kenyamanan, dan 

87% melaporkan bahwa mereka ingin melanjutkan perawatan tele 

neurologi. 
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2. Faktor Penghambat dalam implementasi telehealth 

a. Pemeriksaan fisik yang terbatas 

Pemeriksaan fisik yang terbatas juga dijelaskan dalam buku 

(Latifi dkk., 2021) bahwa mengenali keterbatasan teknologi yang 

relevan dan mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi 

keterbatasan tersebut. Dokter harus memastikan bahwa mereka 

memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk membuat 

rekomendasi klinis yang beralasan ketika mereka tidak dapat 

melakukan pemeriksaan fisik secara pribadi, seperti dengan meminta 

profesional perawatan kesehatan lain di lokasi pasien untuk melakukan 

pemeriksaan atau memperoleh informasi penting melalui teknologi 

jarak jauh. Dalam jurnal (Caetano dkk., 2020) juga menjelaskan 

bahwa Beberapa konsultasi memerlukan pemeriksaan fisik yang 

mungkin sulit dilakukan jarak jauh (seperti auskultasi) dan metode 

diagnostik tambahan (mendapatkan gambar dan kultur) yang tidak 

dapat dilakukan dilakukan dari jarak jauh.  

b. Akses internet yang tidak baik 

Dalam hal tersebut, buku (Gogia, 2019b) juga menjelaskan 

bahwa di sisi lain, undang-undang Brasil (kunjungan medis melalui 

konferensi video dibatasi), infrastruktur teknologi yang buruk (akses 

internet terbatas di tempat-tempat terpencil), dan masalah tagihan dan 

penggantian merupakan hambatan untuk perluasan telehealth yang 

lebih besar di negara tersebut. Dalam buku (Latifi dkk., 2021) juga 

menjelaskan bahwa beberapa hambatan utama penerapan tele 

neurologi untuk manajemen dan pemantauan jarak jauh pasien dengan 

kondisi neurologis kronis termasuk kurangnya akses internet di 
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pedesaan. Serta  dalam buku (Wootton & International Development 

Research Centre (Canada), 2009) juga menjelaskan bahwa Kurangnya 

infrastruktur yang memadai untuk mendukung koneksi Internet 

berkecepatan tinggi yang berkualitas tinggi merupakan hambatan 

utama bagi pembangunan ekonomi dan sosial, dan kurangnya 

bandwidth membuat negara-negara tidak dapat mengambil bagian 

dalam masyarakat informasi global. 

Dalam jurnal (Abigael & Ernawaty, 2020) juga menjelaskan 

bahwa penghambat untuk implementasi telehealth adalah jaringan 

yang sepenuhnya belum baik, kegagalan koneksi internet yang 

membuat konsultasi menjadi terganggu dan tidak adanya jaringan 

yang khusus antar organisasi untuk memudahkan komunikasi.  

c. Perlindungan data 

Hal tersebut juga dijelaskan dalam buku (Wootton & 

International Development Research Centre (Canada), 2009) bahwa 

Dalam pengembangan kebijakan apa pun, ada kemungkinan bahwa 

keputusan kebijakan 'domestik' (yaitu lokal) dapat mencegah e-health 

berfungsi pada skala dunia (yaitu global) dengan menempatkan secara 

tidak sengaja atau sengaja - hambatan administratif dan kebijakan. 

Saat mempersiapkan arahan mereka tahun 1998 tentang perlindungan 

informasi pribadi, UE berkomentar bahwa: 'Jika setiap Negara 

Anggota memiliki seperangkat aturannya sendiri tentang perlindungan 

data, misalnya tentang bagaimana subjek data dapat memverifikasi 

informasi yang disimpan di dalamnya, penyediaan layanan lintas 

batas, terutama di atas jalan raya informasi, hampir tidak mungkin. 

Dan beberapa hambatan legislatif. Tidak ada undang-undang terkait 

yang berfokus pada , tanda tangan elektronik, dan perlindungan privasi 
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pasien. Ada masalah dengan tanggung jawab malpraktek medis, 

karena ketidakpastian hukum.  

Dalam jurnal (Istifada & Laagu, 2017) menjelaskan bahwa 

pelayanan homecare dengan menggunakan telehealth memberikan 

dampak perubahan pada penerapan layanan kesehatan, seperti 

perubahan pada sistem dokumentasi dengan menggunakan e-

documentation. Hal ini dapat meminimalisir hilangnya data pasien 

yang sebelumnya menggunakan paper-based pada dokumentasi.  

d. Kurangnya pengetahuan pasien dan dokter dengan alat online 

Sama dengan hal tersebut juga menjelaskan dalam jurnal 

(Anthony Jnr, 2021b) tentang penggunaan telehealth dan perawatan 

digital solusi mungkin menantang bagi sebagian warga karena mereka 

akan membutuhkan pelatihan dalam mengadopsi telehealth. 7 Temuan 

dari Leite et al.5 menunjukkan bahwa ketidaktahuan dengan teknologi 

digital dan pelatihan yang tidak memadai merupakan hambatan utama 

untuk adopsi telehealth. Mengingat terbatasnya penggunaan telehealth 

di kalangan dokter, perlu diberikan pelatihan tentang penggunaan 

telehealth. Dalam penelitian (Elawady dkk., 2020) menjelaskan bahwa 

hambatan yang paling umum dalam penggunaan telehealth adalah 

ketidakmampuan untuk mengakses catatan pasien yang diajukan oleh 

43 responden (37%).  

Dalam buku (Wootton & International Development Research 

Centre (Canada), 2009) juga menjelaskan bahwa Kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang telehealth merupakan suatu hambatan 

dalam kunjungan telehealth. Seringkali, telehealth dianggap oleh 

otoritas kesehatan sebagai prioritas pengeluaran yang rendah. Karena 

telehealth tidak didefinisikan dengan jelas, ada definisi telehealth yang 

berbeda, yang menyulitkan pasien untuk memahami potensinya. 
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Telehealth dapat berdampak buruk pada hubungan antara profesional 

kesehatan dan pasien dibandingkan dengan konsultasi tatap muka yang 

normal. Penyebabnya antara lain faktor fisik dan mental, 

depersonalisasi, perbedaan proses konsultasi, berkurangnya 

kepercayaan pasien dan tenaga kesehatan, perbedaan pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan tenaga kesehatan, dan masalah 

ergonomis. Ada juga berbagai faktor yang mencegah profesional 

kesehatan menerima telehealth, termasuk terlalu banyak perubahan, 

kurangnya antarmuka yang ramah pengguna, kegagalan untuk 

mengumpulkan informasi yang paling penting, pelatihan dokter yang 

tidak memadai untuk menggunakan sistem, dan kurangnya kontrol 

oleh organisasi. atas praktik dokter. Faktor-faktor seperti keraguan 

tentang kualitas telehealth dan konflik antara prosedur telehealth dan 

jadwal klinis tradisional akan mencegah pasien dan profesional 

kesehatan menerima sistem baru.  

(Purbaningsih & Hariyanti, 2020) menjelaskan tentang 

Penggunaan telehealth memiliki kelemahan dalam penerapannya. 

Kelemahan itu terjadi karena adanya kesulitan yang dialami pasien 

dalam melakukan akses telehealth dengan sistem komputerisasi. Serta 

dalam jurnal (Fadhila & Afriani, 2019) juga menjelaskan tentang 

masalah yang berhubungan dengan telenursing yaitu kesulitan dalam 

penggunaan teknologi karena kurangnya petunjuk, dan kurangnya 

bantuan dan dukungan bagi perawat dan pasien.  

(Abigael & Ernawaty, 2020) juga menjelaskan bahwa tidak 

adanya pelatihan dapat menjadi penghambat ketidaksiapan tenaga 

kesehatan dalam menghadapi telehealth dan . Hal ini disebabkan juga 

karena kurang sadarnya tenaga kesehatan tentang pentingnya 

telehealth dan  dan apabila sudah sadar pun tetap tidak memiliki 
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kemampuan IT yang memadai untuk siap secara penuh 

mengimplementasikan telehealth dan , Maka dari itu, dengan tidak 

adanya pengembangan kemampuan melalui pelatihan kepada tenaga 

kesehatan membuat infrastruktur yang baik pun akan menjadi percuma 

karena tidak maksimalnya kemampuan untuk menjalankan teknologi 

yang ada.  

e. Kesulitan pendengaran 

Dalam penelitian (Elawady dkk., 2020) juga menjelaskan 

bahwa Beberapa fitur yang lebih mencolok dari survei berasal dari 

tanggapan teks bebas, misalnya "sebagai dokter geriatri, pasien kami 

sering mengalami gangguan pendengaran atau tidak memiliki akses ke 

internet untuk konsultasi video. 

C.  Keterbatasan peneliti 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan serta keterbatasan 

didalamnya, diantaranya keterbatasan dalam penelitian ini adalah artikel yang 

dijadikan sebagai referensi yang memenuhi syarat inklusi dan enklusi masih 

kurang, terbatasnya artikel yang membahas sesuai dengan tujuan penelitian. 

D. Implikasi  

Implikasi  dari hasil penelitian ini  yang telah diperoleh dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai bidang, diantaranya : 

1. Pelayanan Keperawatan  

Pada penelitian ini bagi pelayanan keperawatan dapat dijadikan 

sebagai pedoman dan bahan evaluasi untuk melakukan pemeriksaan 

penggunaan telehealth sehingga pada saat penggunaan telehealth dapat 

berjalan dengan lancar.  

2. Bagi pendidikan  



47 
 

 

 Pada penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam ilmu 

pengetahuan khususnya dalam ilmu keperawatan di departemen 

keperawatan manajemen.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan systematic review yang telah dilakukan terdapat beberapa 

faktor pendukung dalam implementasi telehealth adalah pendidikan, 

administrasi, penyimpanan data dan kenyamanan.  

2. Berdasarkan systematic review yang telah dilakukan terdapat beberapa 

faktor penghambat dalam implementasi telehealth adalah akses internet 

yang kurang bagus, perlindungan data, pemeriksaan fisik, kesulitan pasien 

melihat rekam medis atau kurangnya pengetahuan pasien atau dokter 

dengan alat online dan pasien yang kesulitan pendengaran.  

B. Saran  

1. Bagi peneliti  

Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian terhadap 

faktor pendukung dan penghambat implementasi telehealth yang sesuai 

dengan artikel yang telah dipaparkan pada systematic review ini.  

2. Bagi pendidikan  

Masyarakat yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan dengan 

menggunakan telehealth baiknya untuk memperhatikan hambatan yang 

sudah dijelaskan dalam systematic review ini 

3. Bagi institusi 

Untuk memperhatikan setiap kendala yang akan terjadi sebelum 

melakukan pemeriksaan melalui telehealth. 

C. Rekomendasi 

Sebelum melakukan pemberian pelayanan dengan telehealth, 

sebaiknya dilakukan penyampaian terlebih dahulu apa-apa saja yang dapat 

menghambat proses pemeriksaan dengan telehealth dan diberikan edukasi 

terkait penggunaan telehealth. 
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LAMPIRAN 

Lampiran I: Prisma Checklist 2009 

Section And Topic  No Checlist Item  Location where 

item is reported  

TITLE  

Title  1 Identify the report as a systematic review. √ 

ABSTRACT 

Abstract  2 See the PRISMA 2020 for Abstracts 

checklist. 

√ 

INTRODUCTION 

Rationale 3 Describe the rationale for the review in the 

context of existing knowledge 

√ 

Objectives 4 Provide an explicit statement of the 

objective(s) or question(s) the review 

addresses. 

√ 

METHODS 

Eligibility criteria 5 Specify the inclusion and exclusion criteria 

for the review and how studies were 

grouped for the syntheses. 

√ 

Information sources 6 Specify all database, regosters, websites, 

organisations, reference lists and other 

sources searched or consulted to identify. 

Specify the date when each source was last 

searched or consulted. 

√ 

Search strategy 7 Present the full search strategies for all 

databases, registers and websites, 

including any filters and limits used. 

√ 

Selection process 8 Specify the methods used to decide 

whether a study met the inclusion criteria 

of the review, including how many 

reviewers screened each record and each 

report retrieved, whether they worked 

independently, and if applicable, details of 

automation tools used in the process. 

√ 

Data collection process 9 Specify the methods used to collect data 

from reports, including how many 

reviewers collected data from each report, 

whether they worked independently, any 

processes for obtaining or confirming data 

from study investigators, and if applicable, 

details of automation tools used in the 

process. 

√ 

Data items 10a List and define all outcomes for which 

data were sought. Specify whether all 

results that were compatible with each 

outcome domain in each study were sought 

(e.g. for all measures, time points, 

√ 
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analyses), and if not, the methods used to 

decide which results to collect. 

10b  List and define all other variables for 

which data were sought (e.g. participant 

and intervention characteristics, funding 

sources). Describe any assumptions made 

about any missing or unclear information. 

√ 

Study risk of bias assessment 11 Specify the methods used to assess risk of 

bias in the included studies, including 

details of the tool(s) used, how many 

reviewers assessed each study and whether 

they worked independently, and if 

applicable, details of automation tools used 

in the process. 

√ 

Effect measures 12 Specify for each outcome the effect 

measure(s) (e.g. risk ratio, mean 

difference) used in the synthesis or 

presentation of results. 

√ 

Synthesis methods  13a Describe the processes used to decide 

which studies were eligible for each 

synthesis (e.g. tabulating the study 

intervention characteristics and comparing 

against the planned groups for each 

synthesis (item #5)). 

√ 

13b Describe any methods required to prepare 

the data for presentation or synthesis, such 

as handling of missing summary statistics, 

or data conversions. 

√ 

13c Describe any methods used to tabulate or 

visually display results of individual 

studies and syntheses. 

√ 

13d Describe any methods used to synthesize 

results and provide a rationale for the 

choice(s). If meta-analysis was performed, 

describe the model(s), method(s) to 

identify the presence and extent of 

statistical heterogeneity, and software 

package(s) used. 

√ 

13e Describe any methods used to explore 

possible causes of heterogeneity among 

study results (e.g. subgroup analysis, meta-

regression). 

√ 

13f Describe any sensitivity analyses 

conducted to assess robustness of the 

synthesized results. 

√ 

Reporting bias assessment 14 Describe any methods used to assess risk 

of bias due to missing results in a synthesis 

(arising from reporting biases). 

√ 

Certainly assessment 15 Describe any methods used to assess 

certainty (or confidence) in the body of 

evidence for an outcome. 

√ 
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RESULTS 

Study selection  16a Describe the results of the search and 

selection process, from the number of 

records identified in the search to the 

number of studies included in the review, 

ideally using a flow diagram. 

√ 

 16b Cite studies that might appear to meet the 

inclusion criteria, but which were 

excluded, and explain why they were 

excluded. 

√ 

Study characteristics 17 Cite each included study and present its 

characteristics. 

√ 

Risk of bias in studies 18 Present assessments of risk of bias for each 

included study. 

√ 

Results of individual studies 19 For all outcomes, present, for each study: 

(a) summary statistics for each group 

(where appropriate) and (b) an effect 

estimate and its precision (e.g. 

confidence/credible interval), ideally using 

structured tables or plots. 

√ 

Results of syntheses 20a For each synthesis, briefly summarise the 

characteristics and risk of bias among 

contributing studies. 

√ 

20b Present results of all statistical syntheses 

conducted. If meta-analysis was done, 

present for each the summary estimate and 

its precision (e.g. confidence/credible 

interval) and measures of statistical 

heterogeneity. If comparing groups, 

describe the direction of the effect. 

√ 

20c Present results of all investigations of 

possible causes of heterogeneity among 

study results. 

√ 

20d Present results of all sensitivity analyses 

conducted to assess the robustness of the 

synthesized results. 

- 

Reporting biases 21 Present assessments of risk of bias due to 

missing results (arising from reporting 

biases) for each synthesis assessed. 

√ 

Certainty of evidence 22 Present assessments of certainty (or 

confidence) in the body of evidence for 

each outcome assessed. 

√ 

DISCUSSION 

Discussion 23a Provide a general interpretation of the 

results in the context of other evidence. 

√ 

23b Discuss any limitations of the evidence 

included in the review. 

√ 

23c Discuss any limitations of the review 

processes used. 

√ 

23d Discuss implications of the results for √ 
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practice, policy, and future research. 

OTHER INFORMATION 

Registration and protocol 24a Provide registration information for the 

review, including register name and 

registration number, or state that the 

review was not registered. 

- 

24b Indicate where the review protocol can be 

accessed, or state that a protocol was not 

prepared. 

- 

24c Describe and explain any amendments to 

information provided at registration or in 

the protocol. 

- 

Support 25 Describe and explain any amendments to 

information provided at registration or in 

the protocol. 

√ 

Competing Interests 26 Declare any competing interests of review 

authors. 

√ 

Availability of data, code, and 

other materials 

27 Report which of the following are publicly 

available and where they can be found: 

template data collection forms; data 

extracted from included studies; data used 

for all analyses; analytic code; any other 

materials used in the review. 

√ 
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Lampiran II: CASP 

1. CASP (COHORT) 

No Question (Siow dkk., 2020b) (Datta dkk., 2021a) 

1 Apakah penelitian ditujukan 

pada masalah yang jelas? 

Yes Yes  

2 Apakah proses cohort dapat 

diterima? 

Yes Yes 

3 Apakah exposure diukur dengan 

akurat sehingga meminimalkan 

bias? 

Can’t tell Yes 

4 Apakah outcome itu diukur 

untuk meminimalkan bias? 

Yes Yes 

5 a. Apakah penulis 

mengidentifikasi factor 

perancu yang penting? 

b. Apakah factor perancu 

dipertimbangkan dalam 

desain atau analisa? 

a. Can’t tell 

b. Can’t tell  

a. Yes 

b. Yes  

 

6 a. Apakah follow up 

terhadap subject 

tuntas? 

b. Apakah periode follow 

up mencukupi? 

a. Can’t tell 

b. Can’t tell 

a. Yes  

b. Yes  

 

7 Bagaimana hasil penelitian? Ada peningkatan 

persentase kunjungan 

kantor yang dilakukan 

melalui telehealth 

antara periode pra-

COVID-19 dan 

COVID-19 (0% [0 dari 

340] versus 37% [86 

dari 233]; p <0,001), 

dan oleh minggu ketiga 

implementasi, 

telehealth terdiri sekitar 

setengah dari semua 

kunjungan klinik (57%; 

[30 dari 53]). Tidak ada 

perbedaan proporsi 

ketidakhadiran antara 

kedua periode (13% 

[53 dari 393] untuk 

periode pra-COVID-19 

dan 14% [37 dari 270] 

untuk periode COVID-

19; p = 0,91). 

Temuan 

menunjukkan bahwa 

perawatan epilepsi 

melalui 

telemedicine 

memberikan 

kepuasan tinggi dan 

manfaat ekonomi, 

tanpa 

mengorbankan 

kualitas perawatan 

pasien, sehingga 

mendukung 

penggunaan 

perawatan virtual 

selama kejatuhan 

epidemiologis saat 

ini dan masa depan. 

8 Seberapa akurat hasil Yes Interval 
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penelitian? (Convidence 

Interval) 

kepercayaan tidak 

menjelaskan dengan 

jelas 

9 Apakah anda percaya dengan 

hasil penelitian ini? 

Yes Yes 

10 Apakah penelitian ini dapat 

diaplikasikan pada populasi 

local? 

Yes Yes 

11 Apakah hasil penelitian ini 

sesuai dengan evidence yang 

sudah ada? 

Can’t tell Yes 

12 Apakah implikasi dari hasil 

penelitian ini ke dalam praktek 

Yes  Yes 

 

2. CASP (QUALITATIVE) 

NO QUESTION (Bhatia, 2021c) 

1 Apakah ada pernyataan yang jelas 

tentang tujuan penelitian? 

Yes 

2 Apakah metodologi kualitatif?  Yes 

3 Apakah desain penelitian sesuai 

untuk memenuhi tujuan penelitian? 

Yes 

4 Apakah strategi rekrutmen sesuai 

dengan tujuan penelitian? 

Yes  

5 Apakah data dikumpulkan dengan 

cara yang membahas masalah 

penelitian 

Yes  

6 Apakah hubungan antara peneliti dan 

partisipan telah dipertimbangkan 

secara memadai? 

Can’t tell  

7 Apakah masalah etika telah 

dipertimbangkan? 

Can’t tell 

8 Apakah analisis datanya cukup teliti? Yes  

9 Apakah ada pernyataan temuan yang 

jelas? 

Yes 

10 Bagaimana dalam penelitian ini Studi menyimpulkan bahwa 

faktor penentu utama dan faktor 

pendukung adalah kebutuhan 

perawatan kesehatan individu, 

aksesibilitas fasilitas perawatan 

kesehatan, penggunaan 

teknologi dan perilaku 

pencarian informasi, manfaat 

yang dirasakan, dan kemudahan 

penggunaan telehealth. 

 

3. CASP (SR) 
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NO QUESTION (Gómez Rivas dkk., 

2020a) 

(O’Donovan dkk., 

2020a) 

1 Apakah ulasan tersebut menjawab 

pertanyaan dengan fokus yang jelas? 

Yes  Yes  

2 Apakah penulis mencari jenis makalah 

yang tepat? 

Can’t tell Cen’t tell  

3 Apakah menurut Anda semua studi 

penting dan relevan disertakan?  

Yes  Yes  

4 Apakah penulis ulasan melakukan 

cukup banyak untuk menilai kualitas 

studi yang disertakan? 

Can’t tell Cen’t tell  

       

5 

Jika hasil tinjauan tersebut telah 

digabungkan, apakah hal tersebut 

masuk akal untuk dilakukan? 

Yes  Cen’t tell  

6 Apa hasil keseluruhan dari tinjauan 

tersebut? 

Telemedicine dan 

kerja cerdas 

memberikan 

dukungan klinis 

khusus untuk ahli 

urologi dari jarak 

jauh menggunakan 

alat teknologi sebagai 

alternatif logistik 

yang layak untuk 

konsultasi di tempat. 

Praktik medis baru 

ini mengurangi 

kunjungan yang tidak 

perlu ke fasilitas 

medis dan berguna 

untuk mengurangi 

risiko penularan di 

masa pandemi 

COVID-19 saat ini 

dalam jurnal ini 

menunjukkan 

bahwa alternatif 

ini dapat diterima 

oleh pasien dan 

HCP dan 

menawarkan 

peluang baru di 

masa depan. 

7 Seberapa tepat hasilnya? Yes  Yes  

8  Bisakah hasilnya diterapkan pada 

populasi lokal? 

Yes Yes  

9 Apakah semua hasil penting 

dipertimbangkan? 

Yes Yes  

10 Apakah manfaatnya sepadan dengan 

kerugian dan biayanya? 

Yes  Yes  

 

 

4. CASP Randomized Controlled Trials (RTC) 

NO QUESTION (Imlach dkk., 2020b) 
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1 apakah penelitian tersebut menjawab 

pertanyaan penelitian yang terfokus 

dengan jelas? 

Yes  

2 Apakah penugasan peserta untuk 

intervensi diacak? 

Yes  

3 Apakah semua peserta yang memasuki 

penelitian ini bertanggung jawab pada 

kesimpulannya? 

Yes  

4 a. Apakah peserta “buta” 

terhadap intervensi yang 

diberikan? 

b. Apakah peneliti “buta” 

terhadap intervensi yang 

mereka berikan kepada 

peserta? 

c. Apakah orang yang 

menilai/menganalisis hasil 

“dibutakan”? 

a. No  

 

 

b. No  

 

 

 

c. No  

5 Apakah kelompok studi serupa pada 

awal uji coba terkontrol secara acak?  

Can’t tell 

6 Terlepas dari intervensi eksperimental, 

apakah setiap studi menerima tingkat 

perawatan yang sama (yaitu, apakah 

mereka diperlakukan sama)? 

Yes  

7 Apakah efek intervensi dilaporkan 

secara komprehensif? 

Yes  

8 Apakah ketepatan estimasi intervensi 

atau efek pengobatan dilaporkan? 

Yes  

9 Apakah manfaat dari intervensi 

eksperimental lebih besar daripada 

kerugian dan biayanya? 

No  

10 Bisakah hasilnya diterapkan pada 

populasi lokal Anda/ dalam konteks 

Anda? 

Yes  

11. Akankah intervensi eksperimental 

memberikan nilai yang lebih besar 

kepada orang-orang dalam perawatan 

Anda daripada intervensi apa pun yang 

ada? 

Can’t tell 

 

5. Descriptive Studies  
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NO QUESTION (Kemp dkk., 2021a)   (Chen dkk., 2020a  

1.  apakah hasil penelitiannya valid? 

  

 Apakah metode studi/survei 

sesuai untuk pertanyaan 

tersebut? 

Yes  Yes  

 Apakah metode pengambilan 

sampel sesuai untuk pertanyaan 

penelitian?  

Yes  Yes  

 Apakah implikasi ukuran 

sampel pada hasil studi 

dibahas? 

No  Unknown 

 Apakah variabel yang 

dipelajari sesuai untuk 

pertanyaan tersebut? 

 Yes  Yes  

 Apakah hasil yang sesuai untuk 

pertanyaan itu? 

Yes  Yes  

 Apakah instrumen yang valid 

dan reliabel digunakan untuk 

mengukur hasil? 

Unknown Yes  

 Apakah langkah-langkah yang 

dipilih sesuai untuk hasil studi? 

Yes  Yes  

 Apakah hasil dijelaskan dengan 

jelas? 

Yes  Yes  

 Apakah penyidik dan/atau 

lembaga pendanaan 

menyatakan bebas dari 

benturan kepentingan?  

Unknown Unknown 

2. apakah hasil utama dari 

penelitian tersebut? 

Tingkat penyelesaiannya 

adalah 41,3% (145/351). 

Penyedia melaporkan 

peningkatan penggunaan 

telehealth relatif terhadap 

pandemi (P <0,001). 

Dari responden, 80% 

(116/145) tidak memiliki 

pelatihan telehealth 

formal. Penyedia 

memperkirakan bahwa 

kunjungan video pasien 

baru membutuhkan 

waktu lebih sedikit 

daripada kunjungan 

tradisional (P 0,001). 

Kepuasan tinggi untuk 

beberapa aspek 

kunjungan video. Skor 

kepuasan yang relatif 

Rumah sakit pedesaan 

paling tidak mungkin 

memiliki sistem 

telehealth dengan 

kemampuan 

keterlibatan pasien 

seperti kemampuan 

untuk melihat 

informasi kesehatan 

mereka secara online 

dan secara elektronik 

mengirimkan informasi 

medis ke pihak ketiga. 

Mereka juga paling 

kecil kemungkinannya 

untuk melaporkan 

bahwa informasi klinis 

tersedia secara 

elektronik dari 

penyedia luar. rumah 
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lebih rendah dilaporkan 

untuk kemampuan 

melakukan pemeriksaan 

fisik (sensitif dan tidak 

sensitif) dan 

menyampaikan berita 

buruk. Hambatan 

terbesar untuk kunjungan 

video yang efektif adalah 

terbatasnya pemeriksaan 

fisik (55,6%; 45/81) dan 

kurangnya 

akses/peralatan/koneksi 

internet penyedia atau 

pasien (34,6%; 28/81). 

sakit yang terletak di 

daerah pedesaan lebih 

mungkin melaporkan 

ketidakmampuan atau 

kesulitan pasien 

mereka untuk melihat 

rekam medis online 

mereka, mengirimkan 

informasi medis secara 

elektronik kepada 

pihak ketiga, meminta 

amandemen untuk 

mengubah / 

memperbarui rekam 

medis mereka, 

meminta isi ulang 

untuk resep online, 

menjadwalkan janji 

temu online, membayar 

tagihan secara online, 

mengirimkan data yang 

dibuat oleh pasien, dan 

berkomunikasi melalui 

pesan aman dengan 

penyedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran III: Bukti pencaharian Jurnal 
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Lampiran VI:  

Lampiran VII : 

Daftar ayat yang berkaitan dengan topik penelitian  

No Nama Surah  Ayat 

1.  QS. At-Tin 4 

 

 

 

 



 

68 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Erlinda, lahir di Polmas pada tanggal 18 Maret 1999. 

Penulis merupakan anak ke-4 dari pasangan bapak 

(Alm) Abd. Karim dan Ibu Naim. Penulis dengan 

nama panggilan Erlin ini mulai mangikuti pendidikan 

Sekolah Dasar pada tahun 2005 di SD 029 Paluppung 

dan selesai di tahun 2011. Kemudian melanjutkan 

pendidikan di Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas 

pada tahun 2011 dan selesai di tahun 2014, kemudian 

melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 

2 Majene pada tahun 2014 dan selesai di tahun 2017. Setelah itu, ditahun yang sama 

penulis memasuki kuliah disalah satu Universitas di Kota Makassar yaitu Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur UMK, tepatnya di Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Keperawatan. Syukur Alhamdulillah sampai 

saat ini masih diberi kesehatan sehingga bisa melewati perjuangan yang disertai 

dengan doa dari orang tua penulis, keluarga, serta rekan-rekan yang dapat membantu 

penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun skripsi 

yang berjudul “Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Telehealth di Masa 

Pandemi Covid-19 : Systematic Review”. Penulis aktif didalam organisasi pada masa 

SD, SMP, SMA dan pada saat di perguruan tinggi bergabung di Himpunan 

Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan UIN Alauddin Makassar sebagai anggota 

Sanggar Seni Rufaidah dan menjabat sebagai Kabid  Informasi dan Komunikasi 

periode 2018-2019.   

 


