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ABSTRAK 

Nama : Hikmah Sari 

Nim : 70300117082 

Judul : Hubungan Tingkat Keparahan Gejala Dengan Kejadi Prolong 

Sign Pasien Post Covid-19 

   

Covid-19 telah menginfeksi jutaan orang di dunia dan ditemukan adanya gejala 

jangka panjang setelah terinfeksi yang disebut Prolong sign. Prolong sign adalah 

suatu kondisi adanya gejala-gejala yang muncul pada pasien Covid-19 yang sudah 

dinyatakan sembuh berdasarkan hasil sweb negatif. Tujuan studi ini adalah untuk 

menghubungkan antara tingkat keparahan gejala dengan kejadian prolong sign 

pasien post Covid-19. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif naratif 

dengan metode literature review. Pengumpulan artikel menggunakan electronic 

database dari jurnal yang telah dipublikasi dengan menggunakan kata kunci 

“Covid-19 OR Coronavirus OR SARS-CoV2, Prolong sign OR Long covid OR 

Syndrom post Covid-19 AND Tingkat keparahan Covid-19”. Hasil penelitian 

ditemukan 7 jurnal terkait tingkat keparahan yang mempengaruhi prolong sign 

dan dianalisis yaitu gejala ringan dan berat. Gejala ringan seperti (nyeri dada, 

sesak napas, nyeri otot dan sendi, sakit kepala). Gejala berat seperti (nyeri, ketidak 

nyamanan & kecemasan atau depresi, kelelahan, penurunan kapasitas paru, 

mempengaruhi fungsi organ seperti fibrosis paru, gagal ginjal, miokarditis, aritmia 

dan struk, sakit kepala, gangguan perhatian, anosmia, ketidak mampuan 

berkonsentrasi, dan neuropati). Tingkat keparahan gejala tersebut telah terbukti 

memiliki hubungan pada kejadian prolong sign. Dengan mengetahui gejala-gejala 

prolong sign dan tingkat keparahan Covid-19 sehingga perawat dapat memberikan 

edukasi bagi pasien yang telah sembuh dari Covid-19 seperti rencana pulang yang 

sesuai dengan kondisi pasien. 

 

Kata Kunci: Covid-19, Prolong sign, Tingkat keparahan Covid-19 
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ABSTRACT 

Nama : Hikmah Sari 

Nim : 70300117082 

Judul : Relation Of Symptom Severity Level with Prolong Sign Post Covid-

19 Patien 

  

Covid-19 has infected millions of people in the world and found long term 

symptoms after infection called prolong sign. Prolong sign is a condition of the 

presence of symptoms that appear in the patient Covid-19 that has been declared 

cured based on negative swab results. The aim of this study was to link between 

severity symptoms with the incidence of prolong sign in post Covid-19 patients. 

This research used a descriptive narrative design with a literature review method. 

Article collection used an electronic database from journals that have been 

published with the keywords “Covid-19 OR Coronavirus OR SARS-CoV2, 

Prolong sign OR Long covid OR Post Covid-19 syndrome AND The severity of 

Covid-19”. The results of the study found 7 related journals about the severity 

that affects the prolong sign is analysed, namely mild and severe symptoms. Mild 

symptoms such as (Chest pain, shortness of breath, muscles and joints, 

headaches). Severe symptoms such as (pain or discomfort and anxiety or 

depression, fatigue, decreased lung capacity, affect organ function such as 

pulmonary fibrosis, renal failure, myocarditis, arrhythmias and strokes, 

headache, attention deficit disorder, anosmia, brain fog, & neuropathy). The 

severity of these symptoms has been shown to have relationship to the incidence 

of prolong sign. By knowing the prolong sign symptoms and severity of Covid-19, 

the nurses can provide education for patients who have recovered from Covid-19 

such as prepare discharge plans according to the patient’s condition. 

Keywords: Covid-19, Prolong sign, Severity of Covid-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 atau disingkat 

(SARS-CoV-2) merupakan jenis virus corona terbaru yang kini sedang 

mewabah pada seluruh dunia. Pneumonia virus tersebut untuk pertama kali 

diperoleh di Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember tahun 2019 (S 

Suharmanto, 2020). Adanya penyebaran virus Covid-19 dari kota Wuhan, 

Tiongkok hingga keseluruh dunia, diperkirakan penyebabnya adalah melalui 

penularan aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh pasien terkonfirmasi 

positif Covid-19 dari satu negara ke negara yang lain tanpa adanya 

pengawasan secara ketat (Sirajuddin, 2020).  

Terdapat peningkat terhadap kasus penyebaran Covid-19 di seluruh 

dunia. Kasus Konfirmasi Covid-19 mencapai lebih dari 27,2 juta dengan 

angka kematian 890.000 jiwa berdasarkan laporan World Health 

Organization (WHO) pada tanggal 8 September 2020 di 187 negara (WHO, 

2020). Kemudian kasus konfirmasi yang dilaporkan oleh Negara Indonesia 

pada tanggak 30 Juli 2021 sebanyak 3.372.374 kasus positif dengan 92.311 

angka kematian (KemenKes RI, 2021). Penyebaran virus Covid-19 yang 

terjadi secara cepat di seluruh wilayah Indonesia hingga akhirnya terdampak 

pada wilayah Sulawesi Selatan. Kasus konfirmasi yang dilaporkan pada 

tanggal 24 juni 2021 terdapat 63,390 kasus dengan 965 meninggal dunia 

(DinKes Prov SulSel, 2021). 

Berdasarkan pengamatan melalui mikroskop diperoleh bentuk dari virus 

berbentuk taji-taji seperti mahkota dengan diameter ukur yaitu 70-12 nm 

(Dani et al., 2021). Terminologi yang terkait dengan Covid-19 yang ada di 
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dalam Al-quran seperti lafadz  ًَمَثل (perumpamaan ilmiah), jadi Covid-19 ini 

merupakan perumpamaan ilmiah dari Allah Walaupun bentuknya yang amat 

kecil tetapi virus corona ini tingkat penyebarnya sangat tinggi kemudian 

manusia-manusia di dalamnya harus banyak mengambil pelajaran. Seperti 

yang telah tertuang pada QS Al-Baqarah ayat 26 sebagai berikut: 

 

اً   فمََاًفوَْقهَاًًَۚفأَمََّ ًمَاًبعَُوضَةً  ًَلًََيسَْتحَْييًِأنًَْيضَْرِبًَمَثلًَ  ًاللََّّ إنَِّ

ًمِنًْ اًالَّذِينًَكَفرَُواًفيَقَوُلوُنًًَرَبِّهِمًًْالَّذِينًَآمَنوُاًفيَعَْلمَُونًَأنََّهًُالْحَقُّ ًوَأمََّ  ۖ

ً اًًۚوَمَاًيضُِلُّ اًوَيهَْدِيًبهًِِكَثيِر  ًبهًِِكَثيِر  ًًۘيضُِلُّ ذَاًمَثلًَ  ًُبهََِٰ مَاذَاًأرََادًَاللََّّ

ًالْفاَسِقيِنًَ  بهًِِإلََِّ

Terjemahya:  

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa 

nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang 

beriman, maka mereka yakin bahwa perumbapaan itu benar dari 

tuhan mereka, tetapi mereka kafir mengatakan:” apakah maksud 

Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?”. Dengan 

perumpamaan itu banyak orang yang di sesatkan Allah, dan dengan 

perumpamaan itu (pula) banyak orang yang di beri-Nya petunjuk. 

Dan tidak ada yang di sesatkan Allah kecuali orang-orang fasik” 

(QS Al-baqarah ayat 26). 

 

Corona virus adalah virus jenis baru telah menyebabkan banyaknya 

orang yang terdampak dan mengalami kematian sehingga terjadi kekacauan 

pada dunia saat ini. Tidak hanya tingkat penyebarannya yang sangat tinggi, 

namun Covid-19 juga memiliki efek yang berkepanjangan berupa gejala-

gejala yang muncul setelah sembuh.  Adapun gejala-gejala umum yang bisa 

muncul seperti kelelahan, sesak napas, nyeri dada, dan nyeri otot, gejala 

tersebut hadir sebagai efek dari Covid-19 yang biasanya disebut prolong 

sign atau gejala sisa yang berkepanjangan (Id & Paper, 2021). 
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Masing-masing individu memiliki gejala-gejala Covid-19 yang 

berbeda. Pasien dapat menderita gejala yang berbeda seperti demam, batuk 

kering dan kelelahan yang ringan pada sekitar 80% kasus, tingkat keparahan 

kasus dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan atau gangguan 

kegagalan pernapasan sehingga kebutuhan akan unit perawatan intensif 

(ICU) akan meningkat. Tingkat keparahan penyakit dapat terkait dengan 

usia dan komorbiditas. Tingkat keparahan gejala juga berhubungan dengan 

durasinya, untuk kasus ringan gejala dapat berlangsung selama 2 minggu 

sedangkan untuk kasus berat berkisar antara 3 hingga 6 minggu (Callard & 

Perego, 2021). 

Pada awal-awal mewabahnya Covid-19 sebagian besar pasien 

mulanya memiliki Covid-19 ringan dan tidak di rawat di rumah sakit, 

pasien-pasien ini banyak yang mengalami gejala gejala sisa jangka panjang 

dan banyak yang mengalami gejala-gejala baru yang mengancam jiwa serta 

peristiwa traumatis lainnya, sering kali tanpa dukungan layanan kesehatan. 

Kemudian pada 9 Juli terkonfirmasi tingginya insiden gejala jangka panjang 

pada orang yang di rawat di Rumah Sakit, menunjukkan setidaknya satu 

gejala 60 hari setelah onset (Callard & Perego, 2021). 

Diperkirakan gejala Covid-19 masih dialami orang yang telah sembuh 

setelah pertama kali muncul 60 hari pasca onset (WHO, 2020). Berdasarkan 

artikel tentang gejala pasca Covid-19 mengatakan dari 294 partisipan 

(63,5%) memiliki gejala lanjut pasca Covid-19. Beberapa orang masih 

mempunyai gejala setelah sembuh. Beberapa gejala multisistem dapat 

terjadi seperti gangguan fisik dan psikologis. Adapun masalah pada fisik 

yang terjadi seperti kelelahan kronis, nyeri otot, diare dan gangguan 
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kardiovaskuler sedangkan untuk gangguan psikologis seperti kecemasan, 

depresi, gangguan konsentrasi dan gangguan tidur (Y Kurniawan, 2021). 

Seiring berkembangnya Covid-19 ada beberapa pengakuan bahwa 

pasien memiliki efek jangka panjang, seperti yang telah di laporkan oleh tim 

peneliti dari italia bahwa hampir 9 dari 10 pasien (87%) yang keluar dari 

Rumah Sakit Roma 60 hari setelah pulih dari Covid-19 masih mengalami 

setidanya satu gejala. Mereka menemukan bahwa hanya 13% dari 143 

pasien benar-benar bebas dari gejala apapun, sementara 32% memiliki satu 

atau dua gejala, dan 55% memiliki 3 atau lebih. Meskipun tidak ada pasien 

yang mengalami demam atau gejala penyakit akut, tetapi didapatkan masih 

ada yang mengalami gejala seperti kelelahan (53%), sesak (43%), nyeri 

sendi (27%), nyeri dada (22%). Dan dua perlima pasien melaporkan 

mengalami kualitas hidup yang buruk. Sementara itu studi dari Inggris yang 

menggunakan aplikasi studi gejala Covid-19 untuk mengumpulkan 

informasi gejala dan melibatkan hampir 4 juta pengguna, tim tersebut 

menemukan ada lebih banyak orang yang telah sembuh dari Covid-19 masih 

mengalami berbagai gejala (Mahase, 2020).  

Pada tanggal 9 September 2020, dilaporkan oleh WHO yang 

mengamati orang yang telah sembuh dari Covid-19 mengalami efek jangka 

panjang Covid-19. Kemudia ditemukan bahwa sebagian besar pasien Covid-

19 yang telah sembuh mengalami kondisi kesehatan yang lebih buruk 

setelah terinfeksi Covid-19 (WHO). Ada beberapa bukti anekdot yang 

mengatakan orang yang memiliki gejala ringan memiliki gejala-gejala yang 

berkepanjangan dan terus menerus setelah terinfeksi Covid-19 bahkan 

berminggu-minggu (Goertzet et al.,2020). 
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Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah menyuarakan pentingnya 

perhatian semua pihak terkait fenomena prolong sign pada sejumlah pasien 

corona yang dinyatakan sudah sembuh. Dengan memahami mengenai 

gejala-gejala prolong sign dan tingkat keparahan Covid-19 juga sangat 

membantu bagi para tenaga kesehatan untuk melakukan pemantauan dan 

evaluasi bagi pasien yang sudah dinyatakan negatif Covid-19 seperti 

persiapan rencana pulang (discard planning) yang sesuai dengan kondisi 

pasien. Melihat bahwa yang dijadikan subjek penelitian berdasarkan 

paparan di atas adalah pasien Covid-19 ditambah kondisi pasien yang masih 

berkepanjangan sehingga dilakukan penelitian dengan pendekatan telaah 

literatur mengenai disiplin ilmu Keperawatan Medikal Bedah dengan Judul 

“Hubungan Tingkat Keparahan Gejala dengan Kejadian Prolong Sign 

Pasien Post Covid-19”. 

B. Rumusan Masalah  

Prolon sign merupakan adanya gejala yang dapat muncul sebagai efek 

infeksi Covid-19 bagi orang yang sudah sembuh berdasarkan hasil sweb 

negatif. Gejala prolong sign sangat berpengaruh pada tingkat keparahan 

sehingga dapat berbeda gejala yang muncul pada masing-masing individu. 

Gejala-gejalanya seperti kelelahan, demam, sesak napas dan nyeri sendi, 

fenomena  prolong sign membuat membuat WHO menyuarakan kepada 

semua pihak tentang pentingnya untuk pasien yang telah sembuh dari Covid-

19 tetapi masih memiliki gejala sehingga menemukan bahwa sebagian besar 

pasien Covid-19 yang telah sembuh mengalai kondisi kesehatan yang lebih 

buruk setelah terinfeksi Covid-19. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah penelitian 

yakni: “Bagaimana Hubungan Tingkat Keparahan Gejala Dengan Kejadian 

Prolong Sign Pasien Post Covid 19: Literatur Review?”. 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat 

keparahan gejala dengan kejadian prolong sign pasien post Covid-19. 

D. Manfaat penelitian  

1. Manfaat Ilmiah  

Agar dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan keterampilan 

bagi masyarakat. 

2. Manfaat praktis 

Untuk menambah koleksi bacaan, sebagai masukan atau informasi 

untuk penyusun intervensi terkait dengan tingkat keparahan gejala Covid-

19 dan prolong sign serta sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan 

Mahasiswa (i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

3. Bagi pelayanan keperawatan 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk perawat, 

konselor, pemerintah dan bagian pelayanan masyarakat agar masih tetap 

memantau dan mengevaluasi pasien yang telah dinyatakan negatif Covid-

19. Selain itu, dapat pula digunakan sebagai informasi tambahan berupa 

pendidikan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan (Khususnya 

perawat) kepada pasien yang telah dinyatakan negatif Covid-19 untuk 

tetap memiliki rencana pemulihan. 

4. Manfaat institusi 

Dapat di jadikan sebagai tambahan literatur atau bahan pustaka bagi 

mahasiswa (i) program studi ilmu keperawatan mengenai hubungan 
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tingkat keparahan gejala dengan kejadian prolong sign pada pasien post 

Covid-19. 

5. Manfaat masyarakat 

Dapat dijadikan sebagai informasi untuk memperluas ilmu 

pengetahuan mengenai hubungan prolong sign dengan tingkat keparahan 

gejala pasien post Covid-19. Khususnya kepada pasien post Covid-19 

untuk tetap menjaga kesehaan dan dianjurkan untuk segera ke pusat 

pelayanan kesehatan ketika gejala makin buruk. 
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E. Kajian pustaka  

Tabel 1.1 

 Kajian Pustaka 

 

No 

Judul  

Penelitian 

Tujuan Metode Hasil Perbedaan dengan 

riset 

1. Lebih dari 

50 efek 

jangka 

panjang 

dari 

Covid-19. 

Untuk 

mengidentifi

kasi studi 

yang menilai 

efek jangka 

panjang 

Covid-19 

dan 

memperkirak

an prevalensi 

setelah 

gejala, tanda 

atau 

parameter 

laboratorium 

pasien pada 

tahap pasca 

Covid-19. 

Tinjauan 

sistematis 

dan meta-

analisis.  

Sebanyak 18,251 

publikasi di 

identifikasi, 15 di 

antaranya memenuhi 

kriteria inklusi, 

prevalensi 55 efek 

jangka panjang di 

perkirakan, 21 meta-

analisis dilakukan, 

dan 49,910 pasien di 

libatkan. Waktu 

tindak lanjut berkisar 

antara 14 hingga 110 

hari pasca infeksi 

virus. Usia peserta 

penelitian berkisar 

antara 17 dan 87 

tahun. Diperkirakan 

bahwa 80% (95% CI 

65-92) dari pasien 

yang terinfeksi 

SARS-CoV-2 

mengembangkan 1 

atau lebih gejala 

jangka panjang. 5 

gejala yang paling 

umum adalah 

kelelahan (58%), 

sakit kepala (44%), 

gangguan perhatian 

(27%), rambut 

rontok (25%), dan 

dyspnea (24%), 

semua meta-analisis 

menunjukkan 

heterogenitas sedang 

(n2) hingga tinggi 

(n13). 

Pebedaan dengan 

penelitian ini yaitu 

penelitian oleh 

Sandra Lopez-

Leon, Talia 

Wegman-Ostrosky, 

Carol Perelman, 

Rosalinda 

Sepulved, Paulina 

Rebolledo, 

Angelica Cuapio, 

Sonia Villapol 

Untuk 

mengidentifikasi 

studi yang menilai 

efek jangka 

panjang Covid-19 

dan memperkirakan 

prevalensi setelah 

gejala, tanda atau 

parameter 

laboratorium pasien 

pada tahap pasca 

Covid-19 

sedangkan peneliti 

ingin meneliti 

tentang hubungan 

tingkat keparahan 

gejala dengan 

kejadian prolong 

sign pasien post 

Covid-19. 

2. Assessmen 

dan 

karakterisa

Untuk 

mengetahui 

dan 

Cross 

sectional 

Hanya 10,8% dari 

tidak memiliki 

manifestasi setelah 

Pebedaan dengan 

penelitian ini yaitu 

penelitian oleh 
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si 

manifestas

i pasca 

Covid-19. 

mengkarakte

risasi 

manifestasi 

yang muncul 

setelah 

eradikasi 

infeksi virus 

corona dan 

hubungannya 

dengan 

tingkat 

keparahan 

penyakit.  

sembuh dari penyakit 

ini sementara 

persentase besar 

subyek menderita 

beberapa gejala dan 

penyakit. Gejala 

yang paling umum di 

laporkan adalah 

kelelahan (72,8%), 

manifestasi yang 

lebih kritis seperti 

stroke, gagal ginjal, 

miokarditis, dan 

fibrosis paru di 

laporkan oleh 

beberapa persen 

subjek. Ada 

hubungan antara 

adanya komorbiditas 

lain dan tingkat 

keparahan penyakit. 

Juga, tingkat 

keparahan Covid-19 

terkait dengan 

tingkat keparahan 

manifestasi pasca-

Covid-19 tindak 

lanjut. 

Marwa Tolba, Ph. 

D., Marwa Abo 

Omirah, Ph.D., 

Amal Hussein, 

Ph.D.,  dan 

Haitham Saeed, 

Ph.D. untuk 

mengetahu dan 

mengkarakterisasi 

manifestasi yang 

muncul setelah 

eradikasi infeksi 

virus corona dan 

hubungannya 

dengan tingkat 

keparahan penyakit 

sedangkan peneliti 

ingin meneliti 

tentang hubungan 

tingkat keparahan 

gejala dengan 

kejadian prolong 

sign pasien post 

Covid-19. 

3. Menemuka

n GP yang 

tepat: 

pengalama

n orang 

dengan 

Covid-19 

yang 

berkepanja

ngan. 

Untuk 

mengeksplor

asi 

pengalaman 

orang dengan 

gejala yang 

menetap 

setelah 

infeksi 

Covid-19, 

dan 

pandangan 

mereka 

tentang 

dukungan 

perawatan 

primer yang 

di terima. 

Kualitatif Studi eksporasi ini 

menggambarkan 

rentan dan 

kompleksitas gejala 

yang dialami oleh 

orang orang dengan 

gejala yang menetap 

setelah di duga atau 

di konfirmasi Covid-

19, fenomena ini di 

sebut long covid atau 

post acute Covid-19, 

dan merupakan 

gangguan baru yang 

diperkirakan 

mempengaruhi 10% 

orang yang terinfeksi 

Covid-19. Peserta 

menggambarkan 

kerja keras 

mengalami, 

memahami, dan 

Pebedaan dengan 

penelitian ini yaitu 

penelitian oleh 

Tom Kingstone, 

Anna K Taylor, 

Catherine A 

O’donnell, Helen 

Atherton, David N 

Blane, Carolyn A 

Chew-Graham 

mengeksplorasi 

pengalaman orang 

dengan gejala yang 

menetap setelah 

infeksi Covid-19, 

dan pandangan 

mereka tentang 

dukungan 

perawatan primer 

yang di terima 

sedangkan peneliti 

ingin meneliti 
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mengelola gejala 

mereka dan berbagai 

sumber dukungan 

dan bantuan yang 

mereka cari. 

tentang hubungan 

tingkat keparahan 

gejala dengan 

kejadian prolong 

sign pasien post 

Covid-19. 

4. Sekuel 

Covid-19: 

Lintas 

bagian 

evaluasi 

dari gejala 

pasca 

pemulihan 

dan 

perlunya 

rehabilitasi 

korban 

Covid-19. 

Untuk 

menilai 

prevalensi 

dan 

karakteristik 

manifestasi 

pasca-Covid-

19 dan 

pengaruhnya 

terhadap 

kualitas 

hidup (Q0L) 

individu 

yang pulih 

dari Covid-

19.  

Sebuah 

studi 

deskriptif, 

cross-

sectional, 

berbasis 

kuesioner.  

Sebagian besar 

(94,9%) mengalami 

setidaknya 1 gejala 

pasca Covid-19 

dengan kelelahan 

(82,9%) menjadi 

manifesasi pasca-

pemulangan yang 

paling umum. Kami 

mengamati korelasi 

yang signifikan dari 

gejala pasca Covid-

19 dengan jenis 

kelamin, usia, dan 

waktu sejak 

pemulihan. Tingkat 

keparahan Covid-19 

di temukan secara 

signifikan terkait 

dengan 5 dimensi 

kualitas hidup. 

Perbedaan yang 

signifikan antara 

23% (367 dari 1617) 

pasien proporsi 

median jarak jalan 

kaki 6 menit kurang 

dari batas bawah 

rentan normal adalah 

24% untuk skala 

keparahan 3, 22% 

untuk skala 

keparahan 4, dan 

29% untuk skala 

keparahan 5-6. 

Proporsi pasien 

dengan gangguan 

difusi yang sesuai 

adalah 22% untuk 

skala keparahan 3, 

29% untuk skala 4, 

dan 56% untuk skala 

5-6, dan skor CT 

rata-rata adalah 3,0 

Perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu 

penelitian oleh 

Ayman Iqbal, 

Qinza Iqbal, 

Shajeea Arsyad Ali, 

Dua Azim, Eisha 

Farid, Mirza D, 

Baig, Tahah Bin 

Arif, Mohammad 

Raza menilai 

prevalensi dan 

karakteristik 

manifestasi pasca-

Covid-19 dan 

pengaruhnya 

terhadap kualitas 

hidup (Q0L) 

individu yang pulih 

dari Covid-19 

sedangkan 

penelitian ini ingin 

meneliti tentang 

hubungan tingkat 

keparahan gejala 

dengan kejadian 

prolong sign pasien 

post Covid-19. 
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(IQR 2,0-5,0) untuk 

skala keparahan 3, 4-

0 (3,0-5,0) untuk 

skala 4, dan 5,0 (4,0-

6,0) untuk skala 5-6 

setelah penyesuaian 

multivariabel, pasien 

menunjukkan rasio 

odds (OR) 1,61 (95% 

CI 0,80-3,25) untuk 

skala 4 versus skala 3 

dan 4,60 (1,85-

11,48) untuk skala 5-

6 versus skala 3 

untuk gangguan 

difusi; atau 0.88 

(0.66-1.17) untuk 

skala 4 versus skala 3 

dan atau 1.77 (1.05-

2.79) untuk skala 5-6 

versus skala 3 untuk 

kecemasan atau 

depresi, dan atau 

0.74 (0.58-0.96) 

untuk skala 4 versus 

skala 3 dan 2.69 

(1.46-4.96) untuk 

skala 5-6 versus 

skala 3 untuk 

kelelahan atau 

kelemahan otot. Dari 

94 pasien dari 

antibody darah yang 

di uji pada pollow-

up, seropositive 

(96,2% vs 58,5%) 

dan titer median 

(19,0 vs 10,0) dari 

antibodi penetral 

secara signifikan 

lebih rendah di 

bandingkan dengan 

pada fase akut. 107 

dari 822 peserta 

tanpa cedera ginjal 

akut dan dengan 

perkiraan laju filtrasi 

glomerulus (eGFR) 

90 mL/menit per 

1,73 m kuadrat atau 
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lebih pada fase akut 

memiliki eGFR 

kurang dari 90 

mL/menit per 1,73 

kuadrat. 

5. Gejala 

persistem 

pasien long 

covid dan 

konsep 

prinsip 

kualitas 

layanan. 

Untuk 

mengetahui 

Pengalaman 

hidup pasien 

dengan covid 

jangka 

panjang 

termasuk 

mengakses 

dan 

menerima 

perawatan 

kesehatan 

dan ide untuk 

meningkatka

n pelayanan. 

Kualitatif Dari 114 peserta 

berusia 27-73 tahun, 

80 adalah 

perempuan. 84 

berkulit putih 

inggris, 13 asia, 8 

berkulit putih 

lainnya, 5 berkulit 

hitam dan 4 etnis 

campuran. 32 adalah 

dokter dan 19 

profesional 

kesehatan lainnya. 31 

orang telah di rawat 

di rumah sakit, 8 di 

antaranya telah di 

rawat. Analisis 

mengungkapkan 

kebingungan dengan 

gejala yang banyak, 

bervariasi dan sering 

kambuh dan 

prognosis yang tidak 

pasti, rasa kehilangan 

dan stigma yang 

berat, kesulitan 

mengakses dan 

menavigasikan 

layanan, divisuality 

di anggap serius dan 

mencapai diagnosis, 

perawat terputus-

putus dan 

terkungkung 

(termasuk 

kemampuan untuk 

mengakses layanan 

khusus). 

Pebedaan dengan 

penelitian ini yaitu 

penelitian oleh 

Emma Ludds, Alex 

Rushforth, Sietse 

Wieringa, Sharon 

Taylor, Clare 

Rayner, Laiba, 

Husain, Trisha 

Greenhalgh untuk 

mengetahui 

Pengalaman hidup 

pasien dengan 

covid jangka 

panjang termasuk 

mengakses dan 

menerima 

perawatan 

kesehatan dan ide 

untuk 

meningkatkan 

pelayanan 

sedangkan peneliti 

ingin meneliti 

tentang hubungan 

tingkat keparahan 

gejala dengan 

kejadian prolong 

sign pasien post 

Covid-19. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan umum tentang Covid-19  

1. Pengertian  

Covid-19 merupakan virus corona jenis baru yang mengakibatkan 

gangguan pada sistem pernapasan. Virus ini menjadi sangat berbahaya 

karena tingkat penularannya yang tinggi akibatnya jutaan orang di seluruh 

dunia telah terinfeksi oleh virus ini dan ratusan ribu diantaranya 

mengalami kematian (Jee et al., 2021). 

Kasus Covid-19 tercatat pertama kali terjadi di Wuhan, Tiongkok 

pada tanggal 31 Desember 2019. Virus ini dapat mengakibatkan berbagai 

gejala seperti demam diatas 38 derajat Celsius, batuk dan sesak nafas, 

lemas, nyeri otot dan diare. Dalam beberapa kasus terdapat penderita 

Covid-19 yang mengalami gejala berat seperti pneumonia, sindrom 

pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian (Pencegahan & 

Pengendalian, 2020).  

Dalam kajian agama dapat dipahami bahwa Covid-19 sebagai 

musibah sehingga kita dapat mengambil pelajaran dalam bentuk fenomena 

atau gejala alam sehingga gejala alam tersebut  dapat menjadi nasehat 

untuk kita semua.Sebagaimana yang telah dijelaskan pada QS Yunus ayat 

57 sebagai berikut: 
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ايَُّہاًَالنَّاسًُقدًَۡجَاءَٓتۡکُمًۡ بِّکُمًۡوًَشِفاَءًٌٓلِّمَاًيَٰٰۤ نًۡرَّ وۡعِظَۃًٌمِّ مَّ

ًرَحۡمَۃًٌلِّلۡمُؤۡمِنيِۡنًَ ًوًَہدُ یًوَّ  ۖ دُوۡرًِ۬  فيِالصُّ

 

Terjemahnya:  

Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran 

(Alquran) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada 

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman 
(Q.S Yunus:57). 

Allah berseruh kepada sekalian manusia bahwa kepada mereka kelak 

didatangkan Al-Quran melalui rasul-Nya. Didalamnya terkandung 

pedoman-pedoman hidup yang sangat berguna bagi kehidupan mereka. 

Didalam ayat ini disebutkan pedoman-pedoman hidup itu sebagai jawaban 

atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Ayat ini menyimpan 

fungsi Al-Quran Al-Karim dalam memperbaiki jiwa manusia diantaranya 

(Muhammad Nasir Ar-Rafi’i, 2011): 

a. Mau’izah, yaitu pelajaran dari Allah kepada seluruh manusia agar 

mereka mencari yang hak dan benar, serta menjauhi perbuatan yang 

batil dan jahat. Pelajaran ini harus benar-benar dapat terwujud dalam 

perbuatan mereka. Di era Covid-19 ini Allah swt menampakkan 

kekuasaannya dengan menciptakan virus SARS CoV-2 agar manusia 

dapat mengambil pelajaran dari fenomena-fenomena yang terjadi 

sehingga dapat menjadikan nasehat bagi kita semua.  

b. Syifa’ yaitu penyembuh bagi penyakit yang bersarang di dada 

manusia seperti penyakit syirik, kufur dan munafik, termasuk pula 

penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman jiwa manusia seperti 

putus harapan, lemah pendirian, memperturutkan hawa nafsu, 

menyembunyikan rasa hasad dan dengki terhadap manusia, perasaan 

takut dan pengecut, mencintai kebatilan dan kejahatan, serta 
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membenci kebenaran dan keadilan. Pada ayat ini pula dijelaskan 

bahwa ada beberapa yang datang dari Allah swt itu berisi 

pembelajaran dan ada obatnya termasuk Covid-19. Allah swt 

menjelaskan bahwa semua yang ia ciptakan dan ia turunkan berupa 

penyakit atau apapun semua ada obatnya. 

c. Huda, yaitu petunjuk kejalan yang lurus yang menyelamatkan 

manusia dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal 

dan perasaannya agar berkeyakinan yang benar dengan 

memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing 

mereka agar giat beramal, dengan jalan mengutamakan kemaslahatan 

yang akan mereka dapati dari awal yang ikhlas serta menjalankan 

aturan hukum yang berlaku, mana perbuatan yang boleh dilakukan 

mana perbuatan yang harus dijaukan. 

d. Rahmah, yaitu karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang 

mukmin, yang dapat mereka petik dari petunjuk-petunjuk yang 

terdapat dalam al-quran akan merasakan buahnya. Mereka akan hidup 

tolong menolong, sayang menyayangi, bekerja sama dalam 

menegakkan keadilan, menumpas kejahatan dan kekejaman, serta 

saling bantu membantu untuk memperoleh kesejahteraan. 

Berdasarkan buku panduan tatalaksana pneumonia Covid-19 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia per 31 Desember 2020, definisi 

infeksi Covid-19 ini diklasifikasikan sebagai berikut (Tatalaksana Edisi 3., 

2020): 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia mengklasifikasi infeksi 

Covid-19 dalam buku panduan tatalaksana pneumonia Covid-19 pada 

tanggal 31 Desember 2020 (Tatalaksana Edisi 3., 2020): 
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a. Kasus Suspek  

Seseorang yang memiliki satu dari kriteria berikut: 

1) Seseorang yang memenuhi salah satu dari kriteria klinis dan 

salah satu kriteria epidemiologis: 

Kriteria klinis: 

a) Demam akut (≥ 38°)/riwayat demam dan batuk. 

b) Terdapat 3 atau lebih gejala/tanda akut berikut: 

demam/riwayat demam, batuk, kelelahan (fatigue), sakit 

kepala, myalgia, nyeri tenggorokan, pilek/hidung tersumbat, 

sesak nafas, anoreksia/mual/muntah, diare, penurunan 

kesadaran. 

Kriteris Epidemiologis: 

a) Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki 

riwayat tinggal atau bekerja ditempat berisiko tinggi 

penularan. 

b) Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki 

riwayat tinggal atau bepergian  di negara/wilayah Indonesia 

yang melaporkan transmisi lokal. 

c) Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala bekerja di 

fasilitas kesehatan, baik melakukan pelayanan medis, dan 

non medis, serta petugas yang melaksanakan kegiatan 

investigasi, pemantauan kasus dan kontak. 

2) Seseorang dengan ISPA berat.  

3) Seseorang tanpa gejala (asimtomatik) yang tidak memenuhi 

kriteria epidemiologis dengan hasil rapid antigen SARS-CoV-2 

positif. 
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b. Kasus Probable  

Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut: 

1) Seseorang yang memenuhi kriteris klinis dan memiliki riwayat 

kontak erat dengan kasus probable atau terkonfirmasi atau 

berkaitan dengan Covid-19. 

2) Kasus suspek dengan gambaraan radiologis sugestif kearah 

Covid-19. 

3) Seseorang dengan gejala akut anosmia (hilangnya kemampuan 

indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra 

perasa) dengan tidak ada penyebab lain yang dapat diidentifikasi. 

4) Orang dewasa yang meninggal dengan distress pernapasan dan 

memiliki riwayat kontak erat dengan kasus probable atau 

konfirmasi, atau terkait dengan Covid-19. 

c. Kasus Konfirmasi: Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus 

Covid-19 dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Seseorang dengan hasil RT-CPR positif. 

2) Seseorang dengan hasil rapid antigen SARS-CoV-2 positif dan 

memenuhi kriteria definisi kasus probable atau kasus suspek. 

3) Seseorang tanpa gejala (asimtomatik) dengan hasil rapid antigen 

SARS-CoV-2 positif dan memiliki riwayat kontak erat dengan 

kasus probable atau terkonfirmasi. 

Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2 yaitu: 

1) Kasus konfirmasi dengan gejala (simtomatik). 

2) Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik). 
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d. Kontak Erat: Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus 

probable atau konfirmasi Covid-19. Riwayat kontak yang dimaksud 

antara lain: 

1) Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau 

kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 

15 menit atau lebih. 

2) Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi 

(seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain). 

3) Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus 

probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai 

standar. 

4) Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak 

berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim 

penyelidikan epidemiologi setempat. 

2. Etiologi Covid-19 

Penyebab virus ini terjadi karena kelompok coronaviridae. Disebut 

coronavirus sebab permukaannya terlihat menyerupai mahkota 

(Crown/corona). Ada beberapa virus lainnya yang sejenis dengan 

golongan virus ini seperti virus yang mengakibatkan Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS) dan Middle-East Respiratory Syndrome 

(MERS). Virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan ini adalah 

virus varian baru yang tidak pernah teridentifikasi oleh manusia 

sebelumnya. Karenanya, virus ini biasa juga disebut dengan 2019 Novel 

Coronavirus (Moudy et al., 2020). 

Virus corona biasanya didapati pada hewan contohnya ular, unta, 

hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia bisa terjangkit jika 
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melakukan kontak dengan hewan-hewan tersebut, hal ini biasa terjadi  

pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun, adanya lonjakan 

jumlah kasus di Wuhan, China mengartikan bahwa coronavirus dapat di 

tularkan melalui droplet yaitu partikel air liur yang berukuran mikro, 

Droplet ini biasanya dikeluarkan ketika batuk atau bersin (Moudy et al., 

2020). 

3. Gejala Covid-19 

Covid-19 diawali dengan gejala batuk kering yang diikuti oleh 

gangguan pernafasan. Hal tersebut dialami lebih dari satu jam atau bisa 

juga terjadi secara terus menerus sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 24 

jam. Rata-rata orang menunjukkan gejala ini selama lima hari, namun 

untuk sebagian orang gejalanya bisa terjadi lebih lama. World Health 

Organization (WHO) mengatakan masa inkubasi terjadi selama 14 hari. 

Spesialis telinga, hidung, tenggorokan di inggris mengatakan mereka 

mendengar ada gejala lain dari banyak pasien termasuk kehilangan indra 

penciuman dan perasa (Pencegahan & Pengendalian, 2020).  

4. Manifestasi klinis  

Infeksi Covid-19 dapat mengakibatkan 3 gejala yaitu gejala ringan, 

sedang dan berat. Gejala klinis utama yang terjadi adalah demam dengan 

suhu > 38, batuk dan sesak napas. Gejala tersebut biasanya disertai dengan 

sesak, fatigue, myalgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala 

saluran napas lain. Setelah pasien mengalami sesak dalam satu minggu, 

pada kasus yang memburukan secara cepat dan progresif seperti ARDS, 

syok septik, asidosis metabolik yang sulit di korelasikan dan pendarahan 

atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Sebagian pengidap 

Covid-19 mengalami gejala ringan bahkan tidak di sertai dengan demam. 
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Sebagian besar pasien mengalami prognosis baik, dengan sebagian kecil 

mengalami kondisi kritis bahkan meninggal. Berikut sindrom klinis yang 

biasa muncul ketika mengalami infeksi (PDPI, 2020) (Lisiswati, 2020): 

a. Suspek: Gejala yang biasanya muncul adalah gejala yang tidak spesifik 

berupa demam, batuk, biasa juga disertai dengan nyeri tenggorokan, 

sakit kepala, dan nyeri otot. Tetapi pada beberapa pasien dengan lanjut 

usia gejala menjadi tidak khas,kondisi ini merupakan kondisi terringan. 

Selain itu juga, pada beberapa kondisi ditemukan gejala yang tidak 

disertai dengan demam sehingga gejala relatif ringan. Dalam kondisi 

ini pasien biasanya tidak mengalami gejala komplikasi berupa 

dehidrasi, sepsis atau napas pendek.  

b. Pneumonia ringan: Kondisi ini mengakibatkan pasien mengalami 

beberapa gejala seperti demam, batuk dan sesak. Namun pada kondisi 

ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda pneumonia berat. Pada anak-

anak yang mengalami pneumonia ringan yang ditandai dengan 

terjadinya batuk atau susah bernafas. 

c. Pneumonia berat, pada kondisi ini pasien biasanya mengalami 

beberapa gejala seperti demam atau infeksi saluran napas, hal ini biasa 

ditandai dengan munculnya takipnea (frekuensi napas:> 30x/menit), 

distress pernapasan berat atau saturasi oksigen pasien <90% udara luar. 

5. Penegakan diagnosa  

Dari hasil anamnesis ditemukan tiga gejala utama yaitu demam, batuk 

kering (sebagian kecil berdahak) dan sulit bernapas atau sesak. Adapun 

gejala-gejala yang di alami pada pasien yang tidak komplikasi yaitu (S 

Suharmanto, 2020): 

a. Pasien dalam pengawasan atau kasus suspek/ possible 
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1) Pasien yang mengalami demam > 38°C atau memiliki riwayat 

demam, batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan, pneumonia 

ringan sampai berat berdasarkan klinis dan gambaran radiologis. 

(pada pasien yang mengalami immunocompromised kemungkinan 

juga mengalami atipikal) hal ini kemungkinan bisa terjadi karena 

pasien memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok atau wilayah/ 

negara yang terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala. 

Kondisi ini bisa juga terjadi pada petugas medis yang tertular oleh 

pasien setelah merawat pasien yang mengalami infeksi saluran 

pernapasan akut (ISPA) berat yang tidak diketahui penyebab atau 

etiologi penyakitnya, tidak memperhatikan riwayat perjalanan dan 

tempat tinggal. 

2) Pasien yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut dengan 

tingkat keparahan ringan sampai berat serta sebelum 14 hari 

pasien memiliki salah satu dari aktivitas-aktivitas berikut seperti 

melakukan kontak erat dengan pasien yang terinfeksi Covid-19, 

mempunyai riwayat melakukan kontak dengan hewan yang 

berpotensi menularkan (jika hewan sudah terinfeksi), bekerja atau 

mendatangi tempat-tempat layanan kesehatan yang terkonfirmasi 

menangani pasien Covid-19 baik itu di Tiongkok atau 

wilayah/negara yang  terjangkit, memiliki riwayat perjalanan di 

beberapa tempat yang merupakan zona merah seperti Wuhan dan 

beberapa tempat lainnya. 

b. Orang dalam pengawasan, yang mengalami gejala demam atau riwayat 

demam tanpa pneumonia biasanya memiliki riwayat perjalanan ke 

Tiongkok atau wilayah/negara yang terkonfirmasi, dan tidak memiliki 
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riwayat sebagai berikut: melakukan kontak dengan orang yang 

terjangkit Covid-19, bekerja atau mendatangi fasilitas kesehatan yang 

menangani pasien Covid-19, melakukan kontak dengan hewan yang 

berpotensi menularkan Covid-19. 

c. Kasus Probable, Pasien dalam pemantauan di periksakan untuk 

mengetahui terinfeksi Covid-19 tetapi tidak bisa di simpulkan atau 

seseorang pasien yang terkonfirmasi positif pan-coronavirus atau beta 

coronavirus.  

d. Kasus terkonfirmasi, Seseorang dinyatakan positif Covid-19 jika telah 

terkonfirmasi dari hasil laboratorium. 

6. Cara penularan Covid-19  

Proses penularan virus corona (Covid-19) terjadi sangat cepat. Hal ini 

dapat di lihat berdasarkan update kasus setiap harinya seperti yang tercatat 

di halaman facebook Kementrian Kesehatan RI pada tanggal 30 Juli 2021 

jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia menjadi 

3.372.374 kasus dengan 2.730.720 sembuh dan 92.311 meninggal 

(Kemenkes RI,2021). 

Infeksi Covid-19 biasanya mengakibatkan gangguan pernapasan 

ringan hingga berat dan bahkan kematian, namun ada beberapa orang yang 

terkonfirmasi terinfeksi Covid-19 tetapi tidak menunjukkan adanya gejala. 

Kemungkinan-kemungkinan transmisi Covid-19 adalah sebagai berikut 

(Health et al., 2020): 

a. Transmisi kontak dan droplet  

Transmisi Covid-19 bisa terjadi saat melakukan kontak secara 

langsung, kontak tak langsung, atau melakukan kontak erat dengan 

orang yang telah terinfeksi Covid-19 melalui sekresi seperti air liur 
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dan sekresi saluran pernapasan atau droplet saluran napas yang keluar 

saat terjadi batuk, bersin atau menyanyi dari orang yang telah 

terinfeksi Covid-19. Transmisi droplet saluran pernapasan dapat 

terjadi saat seseorang melakukan kontak erat (berada dalam jarak 1 

meter) dari orang yang telah terinfeksi dan talah mengalami gejala-

gejala seperti batuk, bersin atau yang sedang berbicara atau menyanyi. 

dalam keadaan ini, droplet saluran pernanapasan yang mengandung 

virus dapat mencapai mulut, hidung, mata orang yang berpotensi 

menimbulkan infeksi. Perpindahan virus melalui kontak tidak 

langsung adalah kondisi di mana terjadi kontak antara orang yang 

rentan terinfeksi Covid-19 dengan benda atau permukaan sesuatu yang 

terkontaminasi oleh virus Covid-19. 

b. Transmisi melalui udara  

Transmisi ini diartikan sebagai penularan virus yang diakibatkan 

oleh droplet yang mengandung virus dan menetap serta bergerak di 

udara sehingga orang yang rentan dan menghirup udara yang 

terkontaminasi dapat terinfeksi.  

c. Transmisi fomit 

Sekresi saluran pernapasan atau droplet yang dikeluarkan oleh 

pengidap Covid-19 dapat mengontaminasi permukaan-permukaan pada 

benda, sehingga terbentuklah fomit (permukaan yang terkontaminasi). 

Virus yang hidup dan terdeteksi dapat ditemui pada permukaan-

permukaan benda selama berjam-jam hingga berhari-hari, tergantung 

dari pengaruh lingkungan sekitarnya (termasuk suhu dan kelembapan) 

dan jenis permukaan. Biasanya penularan virus ini lebih sering terjadi 

pada tempat-tempat pelayanan kesehatan yang menangani pasien 
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Covid-19. Oleh karena itu, transmisi ini juga dapat terjadi secara tidak 

langsung karena lingkungan sekitar atau benda-benda yang disentuh 

telah terkontaminasi oleh orang yang terinfeksi Covid-19 (misalnya, 

stetoskop atau termometer), yang kemudian setelah menyentuh benda-

benda tersebut tanpa melakukan cuci tangan langsung melakukan 

kontak pada mulut, hidung, atau mata. 

Di langsir dari liputan6.com mengemukakan cara penularan virus 

corona yang biasa terjadi sebagai berikut (Kemenkes, 2020): 

a. Menyentuh benda yang telah terkena percikan air liur pasien 

Covid-19. Benda menjadi media yang bisa menjadi cara penularan 

yang pasif, sebab menurut peneliti virus corona (Covid-19) dapat 

bertahan hidup hingga tiga hari dengan menempel pada 

permukaan benda. Benda-benda tersebut sering tersentuh oleh 

anggota tubuh seperti tangan yang membawa Covid-19. Dengan 

menempelnya virus tersebut di permukaan benda yang sering 

tersentuh, otomatis virus tersebut berpindah apabila orang lain 

menyentuhnya.  

b. Tidak menjaga kebersihan tangan. Cara kedua yang terbukti 

efektif sebagai media penularan virus Covid-19 adalah tidak 

menjaga kebersihan tangan. Sebab, tangan adalah anggota tubuh 

yang paling banyak melakukan aktivitas dan melakukan interaksi 

dengan orang lain atau benda yang ada di sekitarnya. Dengan 

tangan yang tidak terjaga kebersihannya, virus Covid-19 dapat 

mudah menyebar dengan cepat. 

c. Tidak menjaga kebersihan saat melakukan perjalanan. Beraktivitas 

merupakan hal yang wajar yang di lakukan manusia, namun 
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penularan Covid-19 secara tidak langsung sering di lakukan oleh 

orang yang melakukan aktivitas di tempat tertentu apabila tempat 

tersebut terdapat droplet virus Covid-19 dan menempel pada 

pakaian dan benda yang di gunakan sehingga dapat menular pada 

orang-orang terdekat di rumah. 

d. Tidak mempraktikkan etika batuk dan bersin. Penyebaran Covid-

19 sering disebabkan oleh droplet yang kemudian menempel pada 

benda-benda yang gunakan oleh orang lain sehingga virus corona 

mendapat inang baru pada orang lain. Etika batuk dan bersin dapat 

di lakukan dengan menutup mulut dan hidung menggunakan siku 

bagian dalam atau tisu bersih. 

e. Melakukan interaksi dengan banyak orang. Berkumpul atau 

beraktivitas di tengah kerumunan menjadi salah satu cara 

penularan virus corona sebab virus ini dapat menempel secara tak 

kasat mata pada pakaian dan benda yang di bawah oleh orang lain 

yang juga dapat terjadi melalui droplet orang lain ketika batuk dan 

bersin. 

f. Tidak melakukan isolasi mandiri saat kembali dari tempat 

terkonfirmasi tinggi penyebaran Covid-19. Cara lain yang dapat 

menularkan virus Covid-19 adalah tidak melakukan tindakan 

pencegahan setelah kembali dari wilayah atau negara pandemi. 

Cara ini di kabarkan banyak terjadi di Indonesia saat ini mengingat 

banyaknya warga yang kembali ke kampung halaman namun tidak 

melakukan isolasi mandiri. 

Menurut Center For Disease Control And Prevention (CDC) Amerika 

Serikat, virus corona dapat ditularkan melalui kontak erat dengan orang 
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yang telah terinfeksi jika orang tersebut melakukan bersin atau batuk, 

droplet dari orang yang telah terjangkit dapat masuk ketubuh individu di 

sekitarnya lalu menularkannya. Virus ini juga dapat menular jika kita 

berjabat tangan dengan individu yang terkonfirmasi Covid-19, orang yang 

sehat juga dapat tertular apabila ia tidak senantiasa mencuci tangannya 

dengan bersih setelah melakukan kontak dengan orang lain ataupun benda 

sekitar (CDC, 2020). 

7. Pencegahan Covid-19  

Banyak tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan 

virus ini seperti yang telah dihimbau oleh  pemerintah maupun dari pihak 

tertentu. Disampaikan beberapa langkah pencegahan berdasarkan 

Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19) 

sebagai berikut (Pedoman Tatalaksana Covid-19 Jilid II, 2020): 

a. Menjaga kebersihan tangan dengan selalu menggunakan hand 

sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor dan cuci tangan dengan 

sabun jika tangan terlihat kotor. 

b. Sebisa mungkin menghindari melakukan kontak langsung dengan 

mata, hidung, dan mulut. 

c. mempraktikkan etika batuk atau bersin dengan cara menutup hidung 

dan mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu 

buanglah tisu ke tempat sampah. 

d. Selalu menggunakan masker. 

e. Menjaga jarak jarak aman (minimal 1 meter).  

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menghimbau langkah-langkah 

pencegahan bagi semua orang terhadap virus corona (Covid-19) sebagai 

berikut (WHO, 2020): 
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a.  Membersihkan tangan secara rutin dan menyeluruh dengan 

menggunakan cairan yang mengandung alkohol atau bisa juga 

mencuci tangan dengan sabun dan air. 

b. Menjaga jarak minimal 1 meter (3 kaki) antara anda dan orang lain. 

c. Hindari kontak langsung dengan mata, hidung, dan mulut. Tangan 

menyentuh banyak permukaan dan virus bisa dengan gampang 

menempel disana, setelah terkontaminasi tangan dapat memindahkan 

virus ke mata, hidung, atau mulut anda. 

d. Pastikan anda dan orang-orang di lingkungan sekitar anda selalu 

menggunakan masker baik didalam ruangan maupun diluar ruangan. 

e. Pastikan tetap berada dirumah jika anda merasa kurang sehat dan 

ketika mengalami gejala-gejala yang sama dengan gejala Covid-19, 

segera hubungi pihak medis dan ikuti arahan yang diberikan jika 

gejalanya makin parah. 

f.  Baca perkembangan terbaru tentang Covid-19 dan ikuti himbauan 

yang sampaikan oleh pemerintah dan pihak kesehatan tentang cara 

menghindari penularan virus Covid-19. 

8. Faktor Resiko Covid-19  

Faktor risiko yang telah ditetapkan oleh Centers for Disease Contro 

and Provention (CDC) adalah melakukan kontak langsung, termasuk 

berada satu rumah dengan pengidap Covid-19, dan telah bepergian ke area 

terjangkit Covid-19. Dari beberapa kasus berada dalam satu lingkungan 

namun tidak melakukan kontak erat (dalam jarak 2 meter) memiliki risiko 

yang rendah untuk tertular. sedangkan tenaga kesehatan memiliki risiko 

yang sangat tinggi untuk tertular karena selalu berhadapan dengan pasien 

terinfeksi virus. Di italia, sekitar 9% kasus Covid-19 merupakan tenaga 
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kesehatan (Susilo et al., 2020). Di Cina tenaga medis yang tertular 

mencapai angka 3.300 dengan presenntase sebesar 0,6% (WHO, 2020). 

Beberapa faktor risiko Covid-19 yaitu: 

a. Diabetes Militus 

Resiko tertularnya virus corona menjadi lebih tinggi pada 

kelompok yang memiliki riwayat diabetes militus. Diabetes melitus 

adalah salah satu penyakit kronis dengan angka morbiditas dan 

mortalitas yang sangat tinggi di seluruh dunia, baik itu di negara-

negara maju, maupun di negara berkembang. Penyakit ini kemudian 

menjadi lebih berbahaya dan sangat penting untuk diperhatikan 

karena adanya Virus Covid-19. Dalam sebuah meta-analisis yang 

dilakukan oleh Kumar et al mendapati bahwa sebanyak 11,2% pasien 

Covid-19 menderita diabetes (Roeroe et al., 2021). 

Dalam satu kajian yang dilakukan oleh Parveen et al 

mengemukakan bahwa diabetes mengakibatkan perburukan kondisi 

kesehatan pada pasien Covid-19. Hal ini searah dengan tiga kajian 

berbeda yang dilakukan oleh Hussain et al, Bouhanick et al, dan 

Erener. kesimpulan dari ketiganya menunjukkan bahwa diabetes 

merupakan salah satu penyakit yang sangat mempengaruhi tingkat 

keparahan dan kematian pasien Covid-19. Singh et al juga 

melaporkan dalam sebuah kajian yang menunjukkan bahwa penyakit 

diabetes dapat dikaitkan dengan peningkatan kejadian dan tingkat 

keparahan Covid-19 (Roeroe et al., 2021).  

b. Perokok  

 Patanavanich and Glantz, 2021 melakukan meta analisis terkait 

dampak merokok dan keparahan Covid-19 menyatakan bahwa 
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kebiasaan merokok yang dilakukan sebelum seseorang menderita 

Covid-19 dapat menjadi faktor risiko berkembangnya keparahan 

gejala Covid-19 dua kali lipat dibandingkan seseorang yang tidak 

merokok dan menderita Covid-19 (Patanavanich and Glantz, 2021). 

9. Tatalaksana Pasien Covid-19 

Prinsip tatalaksana menurut arahan WHO yaitu: Triase : segera 

mengidentifikasi pasien lalu memisahkan pasien dengan severe acute 

respiratory infection (SARI) dan lakukan hal tersebut sembari 

memperhatikan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) yang 

tepat, terapi suportif dan monitor pasien, pengambilan sampel uji untuk 

diagnosis laboratorium, tata laksana pasien yang penderita hipoksemia 

atau gagal nafas dan acute respiratory distress syndrome (ARDS), syok 

sepsis dan kondisi keadaan lainnya (Widoretno., 2020). 

Pada kasus dalam keadaan ringan terapi dapat dilakukan dengan 

isolasi mandiri dirumah namun tetap memperhatikan asupan cairan dan 

nutrisi, serta melakukan pelaporan terhadap gejala-gejala yang dialaminya.  

Berdasarkan protokol tata laksana Covid-19 di Indonesia bagi penderita 

yang telah terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa melibatkan gejala maka 

dapat melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah dan tetap 

dipantau oleh tenaga kesehatan. Selain itu juga, pasien perlu diberikan 

tatalaksanan non farmakologis seperti edukasi (pengukuran suhu 2x sehari, 

menggunakan masker bila keluar rumah, mencuci tangan dengan air 

mengalir menggunakan sabun atau cairan yang mengandung alkohol, 

physical distancing, tidur terpisah dengan anggota keluarga lain, menjaga 

etika saat batuk, memiliki alat makan dan minum sendiri, menjemur diri 

dibawah sinar matahari selama 10-15 menit/hari, mencuci pakaian secara 



30 

 

   
 

terpisah, memperbaiki ventilasi ruangan dan rutin bersihkan kamar dengan 

disinfektan). Bila pasien mengidap penyakit comorbid disarankan tetap 

melakukan pengobatan rutinnya dan mengonsumsi vitamin C selama 14 

hari ( Widoretno, 2020). 

Hal diatas berbeda dengan pernyataan penelitian lainnya yang 

menyatakan bahwa semua yang memiliki kasus suspek dan terkonfirmasi 

Covid-19 harus melakukan isolasi secara efektif di rumah sakit. Masing-

masing orang yang terkonfirmasi suspek harus dirawat ruangan terpisah, 

sedangkan penderita yang sudah terkonfirmasi Covid-19 dapat digabung 

dengan penderita lainnya yang sudah terkonfirmasi, dan bagi penderita 

yang mengalami kondisi kritis harus dirawat di ruangan ICU ( Widoretno., 

2020). 

Bagi penderita tanpa gejala atau kelompok ringan menurut tatalaksana 

pengobatannya bisa menggunakan kloroquin fosfat 500 mg/12 jam oral (5 

hari, azitromisin 500 mg dosis tunggal oral atau levofloksasi 750 mg dosis 

tunggal oral (5 hari), jika diperlukan dapat tambahan antivirus oseltamivir 

75 mg/12 jam oral atau favipiravir 600 mg/12 jam oral (5 hari) (Levani et 

al., 2019). 

Bagi kelompok sedang atau moderat menurut tatalaksana 

penanganannya harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan 

isolasi dan ditangani selama 14 hari dan dilakukan pemantauan oleh 

tenaga kesehatan. Perlu dilakukan uji laboratorium menggunakan darah 

perifer, CRP (C-Reactive Protein), fungsi ginjal, fungsi hati, dan foto 

rontgen thorak. Pengobatan farmakologis yang diberikan dapat sejenis 

dengan pengidap gejala ringan namun berbeda cara pemberian dan 

dosisnya. Vitamin C 200-400 mg/8jam dalam 100 cc NaCl 0.9% secara 



31 

 

   
 

drip iv (habis dalam 1 jam), kloroquin dosis sama per oral selama 5-7 hari. 

Azitromisin dosis sama dapat per oral atau iv selama 5-7 hari demikin pula 

jika diberi levofloksasin. Dosis oseltamivir sama namun bila diberikan 

favipiravir secara loading dose 1600 mg/12jam/oral hari ke-1 dan 

selanjutnya 2x600 mg (hari 2-5) (Levani et al., 2019). 

Bagi kelompok berat atau pneumonia berat dan kritis menurut tata 

laksana penanganannya sesuai dengan kelompok sedang. Namun, pada 

pemeriksaan laboratorium darah ditambahkan hemostasis, LDH (Lactate 

dehydrogenase) dan D-Dimer (pemeriksaan fibrin degradation fragment). 

Monitoring pernafasan, saturasi oksigen, limfopenia, kadar CRP, asidosis, 

dan kondisi kritis lainnya. Diberikan tata laksana sesuai keadaan pasien. 

Tata laksana yang diberikan pada penderita infeksi berat harus sesuai 

dengan protokol dan terapi oksigen sebagai intervensi utama. Pada pasien 

dengan kegagalan pernapasan dapat diberikan ventilasi mekanik ketika 

tidak bereaksi terhadap terapi oksigen, Kemudian sangat dibutuhkan juga 

bantuan hemodinamik agar dapat menjaga syok yang diakibatkan oleh 

septik. Ketika ingin melakukan tindakan inkubasi untuk ventilasi mekanik 

mulai dari persiapan alat sampai dengan melakukan tindakan harus 

dilakukan oleh orang yang berwenanang (tenaga medis) dan memakai alat 

pelindung diri seperti baju hazmat disposable, masker N95, kaus kaki 2 

lapis disposable, sarung tangan dan kacamata pelindung. (Levani et al., 

2019). 

Bagi kelompok yang rentan terkena Covid-19 yaitu orang dengan usia 

lebih dari 60 tahun dapat melakukan upaya pencegahan seperti melakukan 

social and physical distancing, dan memakai masker, serta mengetahui 

juga kesehatan mental menjadi hal yang perlu diperhatikan. Untuk orang 
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yang memiliki penyakit autoimun terdapat perburukan kondisi sehingga 

dianjurkan untuk tetap melanjutkan pengobatan yang sedang dijalani. Pada 

orang-orang yang menderita penyakit ginjal dapat dengan mudah 

ditularkan penyakit ini terutama pada pengidap penyakit ginjal kronis 

(PGK), akibatnya perlu melakukan tindakan pencegahan seperti 

mengurangi aktivitas di luar ruangan, mengurangi kontak langsung 

maupun tidak langsung, memakai masker, dan selalu mengonsumsi obat 

rutinnya. Seluruh pengidap dianjurkan untuk tetap melaksanakan terapinya 

(Levani et al., 2019). 

Setelah kita telah melaksanakan protokol kesehatan yang di tetapkan 

oleh Kementrian Kesehatan tetapi kita tidak boleh lupa ada campur tangan 

Allah swt terhadap wabah ini. Segala sesuatu yang terjadi didunia ini 

seperti wabah yang bersifat internasional dan merata di seluruh dunia ini 

tentunya tidak terlepas dari campur tangan Allah swt. Sehingga kita tidak 

hanya mengandalkan prokes yang telah di buat oleh manusia tapi 

selebihnya kita kembalikan kepada sang maha pencipta. Seperti yang telah 

di gambarkan pada Qur’an surah Al-Baqarah Ayat 117 sebagai berikut: 

 

اًفإَنَِّمَاًيقَوُلًُبدَِيعًُالسَّمَاوَاتًِ ًأمَْر  وَإذَِاًقضََىَٰ وَالْْرَْضًًِ 

 لهَكُُنًْفيَكَُونًُ

 

Terjemahnya: 

Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak 

(untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya 

mengatakan kepadanya: "Jadilah!" Lalu jadilah ia. 

Hanya Allah yang mampu mengadakan segala sesuatu yang terdapat 

di langit serta di bumi dan ketika Allah ingin memutuskan menetapkan 
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ا ًفيَكَُونًُ maka Allah mengatakan (musibah) أمَْر   jadilah! Maka) كُنْ

jadilah ia), sebagaimana Covid-19 yang saat ini dianggap sebagai musibah 

diseluruh dunia, artinya ketika kita telah mengikuti anjuran kesehatan 

(menggunakan masker, jaga jarak, membasuh tangan, mengurangi 

keramaian, mengurangi mobilisasi) kemudian kita jangan lupa dengan 

ketetapan Allah tetap kita masukkan sebagai bagian dari protokol 

kesehatan tersebut agar tidak ada kepanikan dalam menghadapi wabah 

Covid-19 ini sehingga imun yang kita miliki tidak menurun kita harus 

berserah diri pada Allah sebab Allah-Lah yang mengatur segala sesuatu 

(Muhammad Nasir Ar-Rafi’i, 2011). 

Adapun protokol tata laksana Covid-19 sebagai berikut (Tatalaksana, 

2020): 

1. Protokol tatalaksana pasien positif Covid-19. 

a. Tanpa Gejala 

1) Isolasi dan pemantauan 

a) Selama 14 hari melakukan isolasi mandiri di rumah. 

b) Petugas medis memantau pasien  menggunakan telepon. 

c) Kontrol pada petugas kesehatan setalah 14 hari karantina 

pemantauan klinis.  

2) Non-Farmakologi  

Memberikan edukasi tentang suatu tindakan yang perlu 

dikerjakan (leaflet untuk dibawah kerumah): 

a) Pasien 

(1) Pagi dan malam hari pasien diukur suhu tubuh 2 kali 

sehari. 
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(2) Senantiasa memakai masker bila keluar serta saat 

beraktivitas dengan anggota keluarga. 

(3) Membasuh tangan menggunakan hand sanitizer atau 

sabun memakai air mengalir sesering mungkin. 

(4) Physical distancing (jaga jarak dengan keluarga). 

(5) Usahakan menggunakan kamar tidur  terpisah.  

(6) Mempraktikkan etika batuk  yang dicontohkan oleh 

tenaga medis. 

(7) Setelah menggunakan tempat makan-minum upayakan 

langsung dicuci menggunakan air/sabun. 

(8) Setiap hari berjemur dimatahari kurang lebih 10-15 

menit. 

(9) Pakaian yang sudah digunakan usahakan masukkan 

didalam kantong plastik atau wadah tertutup yang 

terpisah dengan pakaian kotor keluarga yang lain 

sebelum dicuci. 

(10) Melakukan pengukuran dan pencatatan suhu tubuh 

pada jam 7 pagi, 12 siang dan 19 malam. 

(11) Jika terjadi peningkatan suhu tubuh >38
 o

C segera 

menginformasikan ke petugas pemantauan. 

b) Lingkungan/kamar 

(1) memperhatikan cahaya,udara dan ventilasi. 

(2) Sesekali membuka jendela kamar. 

(3) Jika perlu menggunakan  APD pada waktu 

membersihkan (setidaknya mengunakan masker, dan 

memakai sarung tangan (handscon). 
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(4) Rajin membersihkan tangan menggunakan sabun dan 

hand sanitizer sesering mungkin. 

(5) Membersihkan dengan air sabun atau cairan 

desinfektan setiap hari.  

c) Keluarga 

(1) Dianjurkan untuk memeriksakan diri bagi setiap 

anggota keluarga yang berkontak erat dengan pasien. 

(2) Dianjurkan seluruh keluarga untuk menggunkan 

masker. 

(3) Menjaga jarak dengan pasien sekitar 1 meter. 

(4) Pastikan tangan bersih ketika ingin menyentuh wajah. 

(5) Membiasakan membuka jendela agar sirkulasi udara 

berganti.  

(6) Pastikan gagang pintu dll yang tersentuh oleh pasien 

bersih. 

d) Farmakologi 

(1) Ketika memiliki penyakit penyerta / komorbid, 

dianjurkan untuk tetap mengonsumsi obat sesuai 

penyakit penyerta. Apabila pasien rutin meminum terapi 

obat antihipertensi dengan golongan obat ACE-inhibitor 

dan Angiotensin Reseptor Blocker perlu berkonsultasi 

ke Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau Dokter 

Spesialis Jantung. 

(2) Vitamin C (selama14 hari), menggunakan pilihan ; 

(a) Tablet Vitamin C non acidic 500 mg/6-8 jam oral 

(untuk 14 hari). 
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(b) Tablet isap vitamin C 500 mg/12 jam oral (selama 

30 hari). 

(c) Multivitamin yang mengandung vitamin C 1-2 

tablet /24 jam (selama 30 hari). 

(d) disarankan multivitamin yang mengandung vitamin 

C,B, E, Zink. 

b. Gejala ringan 

1) Isolasi mandiri 

a) Selama 14 hari isolasi mandiri di rumah. 

b) Pasien rawat jalan di datangi oleh petugas kesehatan. 

c) Setalah 14 hari dilakukan control oleh pemantauan klinik. 

2) Non farmakologis 

Melakukan edukasi tentang tindakan (perlakuan yang sama 

dengan edukasi tanpa gejala). 

3) Farmakologis 

a) Vitamin C menggunakan pilihan: 

(1) Tablet Vitamin C non acidic 500 mg/6-8 jam oral 

(untuk 14 hari). 

(2) Tablet isap vitamin C 500 mg/12 jam oral (selama 30 

hari). 

(3) Multivitamin yang mengandung vitamin C 1-2 tablet 

/24 jam (selama 30 hari). 

(4) Disarankan mengonsumsi vitamin yang komposisi 

mengandung vitamin C,B, E, zink. 

b) Hidroksiklorokuin (persediaan 200 mg) 400 mg/24 jam atau  

Klorokuin fosfat 500 mg/12 jam oral (selama 5 hari). 
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c) Azitromisin 500 mg/24 jam/oral (untuk 5 hari) dengan 

alternatif Levofloxacin 750 mg/24 jam (5 hari). 

d) Pengobatan simtomatis seperti paracetamol jika demam. 

e) Jika diperlukan dapat diberikan Antivirus : Oseltamivir 75 

mg/12 jam/oral atau Favipiravir (Avigan) 600mg/12 jam / 

oral (untuk 5 hari). 

c. Gejela sedang  

1) Isolasi dan pemantauan 

a) Rujukan di Rumah Sakit Darurat Covid-19/ rumah sakit 

ke ruang perawatan Covid-19. 

b) Melakukan Isolasi mandiri di Rumah Sakit atau Ruang 

Perawatan Covid-19/Rumah Sakit Darurat Covid-19 

selama 14 hari. 

2) Non Farmakologi 

a) Melakukan Istirahat total, intake kalori adekuat, control 

elektrolit,status hidrasi, saturasi oksigen. 

b) Pemantauan laboratorium Darah Perifer Lengkap berikut 

dengan hitung jenis, jika memungkinkan bisa 

ditambahkan dengan CRP, fungsi ginjal, fungsi hati dan 

ronsen dada secara berkala. 

3) Farmakologis 

a) Memberikan Vitamin C 200 – 400 mg/8 jam dalam 100 cc 

NaCl 0,9% menggunakan drips intravena (IV) dihabiskan 

selama 1 jam. 

b) Mengonsumsi obat oral seperti Klorokuin fosfat 500 mg/12 

jam oral (untuk 5-7 hari) atau Hidroksiklorokuin (sediaan 
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yg ada 200 mg) hari pertama 400 mg/12 jam/oral, 

selanjutnya 400 mg/24 jam (selama 5-7 hari). 

c) Diberikan azitromisin 500 mg/24 jam menggunakan drips 

intravena atau per oral (selama 5-7 hari) menggunakan 

alternatif Levofloxacin 750 mg/24 jam per oral (selama 5-7 

hari). 

d) Pemberian obat simtomatis seperti parasetamol dan lain-lain. 

e) Antivirus : Oseltamivir 75 mg/12 jam oral atau Favipiravir 

(Avigan sediaan 200 mg) loading dose 1600 mg/12 jam/oral 

hari ke-1 dan selanjutnya 2 x 600 mg (hari ke 2-5).   

d. Gejala berat 

1) Isolasi dan pemantauan  

a) Rujukan atau rawat di ruang isolasi rumah sakit.  

2) Non Farmakologi 

a) Status hidrasi (terapi cairan). Oksigen kontrol 

elektrolit, dan istrahat total. 

b) jika memungkinkan disarankan menggunakan CRP, 

fungsi ginjal, fungsi hati, Hemostasis, LDH, D-dimer 

dan pemantauan laboratorium darah perifer lengkap 

dengan hitung jenis. 

c) foto toraks.  

(1) memperhatikan tanda-tanda yaitu sebagai berikut: 

(a) frekuensi napas ≥ 30x/mnt Takipnea. 

(b) Saturasi Oksigen menggunakan pulse oximetry 

≤93% (pada jari). 

(c) PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg. 
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(d) Mengalami peningkatan sebanyak >50% pada  

area paru-paru di pencitraan thoraks selama 24-

48 jam. 

(e) Limfopenia progresif. 

(f) meningkatnya CRP progresif. 

(g) Asidosis laktat progresif. 

(2) Monitor keadaan kritis  

(a) Gagal napas yg memerlukan ventilasi mekanik, 

shock atau gagal Multiorgan yang membutuhkan 

perawatan ICU. 

(b) ketika terjadi gagal napas disertai ARDS 

pertimbangkan memakai ventilator mekanik.  

(c) 3 upaya yang dapat dilakukan dalam 

mengantisipasi perburukan penyakit yaitu:  

- Memakai high flow nasal canulla (HFNC) 

atau  non-invasive mechanical ventilation 

(NIV) pada pasien dengan ARDS atau efusi 

paru luas. HFNC lebih disarankan dari pada 

NIV). 

- Pada pasien yang mengalami edema paru, 

mengalami juga pembatasan resusitasi 

cairan. 

- Pasien yang sadar diposisikan tengkurap 

(awake prone position). 

d) Prinsip terapi oksigen  

(1) NRM : 15 liter per menit. 
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(2) HFNC:  

(a) Bila dibutuhkan, tenaga medis perlu memakai 

respirator (PAPR, N95). 

(b) kurangi flow agar tidak lebih dari 30 liter/menit. 

(c) Melakukan pemberian HFNC selama 1 jam, 

dan melakukan evaluasi. Apabila pasien makin 

membaik dan mencapai syarat ventilasi aman 

(indeks ROX >4.88 pada jam ke-2, 6, dan 12 

menunjukkan bahwa pasien tidak memerlukan 

lagi ventilasi invasif, sedangkan ROX <3.85 

menunjukkan tingginya risiko untuk kebutuhan 

intubasi). 

(3) Farmakologis  

(a) Klorokuin fosfat, 500 mg/12 jam/oral ( 

diberikan pada hari ke 1-3) kemudian 250 

mg/12 jam/oral (hari ke 4-10) atau 

Hidroksiklorokuin dosis 400 mg /24 jam/oral 

(untuk 5 hari), setiap 3 hari kontrol EKG. 

(b) Azitromisin 500 mg/24 jam (untuk 5 hari) atau 

levofloxacin 750 mg/24 jam/intravena (5 hari). 

(c) jika mengalami sepsis yang diperkirakan karena 

ko-infeksi bakteri, penentuan antibiotic dapat 

disesuaikan dengan kondisi klinis, berfokus 

pada infeksi dan faktor risiko yang terlihat pada 

pasien. Pemeriksaan kultur darah perlu 

dikerjakan dan pemeriksaan kultur sputum 
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(dengan kehati-hatian khusus) patut 

dipertimbangkan. 

(d) Antivirus : Oseltamivir 75 mg/12 jam oral 

ATAU Favipiravir (Avigan sediaan 200 mg) 

loading dose 1600 mg/12 jam/oral hari ke-1 dan 

selanjutnya 2 x 600 mg (hari ke 2-5). 

(e) Vitamin C 200 – 400 mg/8 jam dalam 100 cc 

NaCl 0,9% habis dalam 1 jam diberikan secara 

drips Intravena (IV)selama perawatan. 

(f) Vitamin B1 1 ampul/24 jam/intravena. 

(g) Hydroxycortison 100 mg/24 jam/ intravena (3 

hari pertama). 

(h) Tetap mengonsumsi obat yang memiliki 

penyakit komorbit. 

(i) Disarankan mengonsumsi obat suportif 

lainnya. 

2. Protokol tatalaksana pasien belum terkonfirmasi Covid-19 

Berdasarkan hasik rapid test serologi negative, orang dalam 

pemantau (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) dapat 

mengelompokkan antara lain: 

a. Tanpa gejala 

1) Dalam kurun waktu 14 hari tetap berada di rumah. 

2) Leaflet untuk dibawa ke rumah (Memberikan edukasi apa yang 

harus dikerjakan). 

3) Tablet vitamin C 3x1. 
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b. Gejala ringan 

1) Isolasi dan pemantauan 

a) Kurun waktu 14 hari melakukan isolasi di rumah. 

b) Pemeriksaan laboratorium RDT swab nasofaring dan PCR 

sesuai Pedoman Covid-19 Kemenkes. 

2) Non farmakologi 

a) Melakukan Pemeriksaan hematologi lengkap di pelayanan 

kesehatan. 

b) Rutin memeriksa dari hematologi, menghitung jenis 

leukosit, dan laju endapan darah. 

B. Tinjauan Umum tentang Prolong Sign 

1. Definisi prolong sign 

Prolong sign dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat 

gejala-gejala yang timbul pada pasien Covid-19 yang telah di nyatakan 

sembuh sesuai hasil swab negatif. Prolong sign ialah nama yang dibuat 

untuk mendeskripsikan suatu gejala yang masih dialami oleh mereka yang 

dites positif virus corona, beberapa bulan sesudah sembuh. Inggris 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) memilah 

Covid-19 jangka panjang menjadi 3 definisi klinis (NICE, 2019):  

1. Covid-19 akut tanda dan gejala berdurasi 4 minggu setelah 

terkonfirmasi dengan sindrom pernapasan akut para coronavirus 2 

(SARS CoV-2). Gejala yang baru dialami atau yang sedang dirasakan 

4 minggu atau lebih dimulainya Covid-19 akut, yang terbagi menjadi:  

a. Gejala Covid-19 yang sementara dialami memiliki efek 4 sampai 

12 minggu setelah dinyatakan positif. 
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b. Sindrom pasca Covid-19 untuk yang bertahan 12 minggu atau 

lebih.  

2. NICE mendeskripsikan istilah covid jangka panjang yang di 

gunakannya “diluar definisi klinis”, yang biasanya di gunakan untuk 

berkembang setelah Covid-19 yang sementara dialami (dari 4 sampai 

12 minggu) dan sindrom pasca Covid-19 (12 minggu atau lebih). 

3. NICE mendefinisikan sindrom pasca Covid-19 yaitu tanda dan gejala 

yang meluas ketika sembuh dari infeksi yang konsisten dengan 

Covid-19 yang berlangsung sejak lebih dari 12 minggu dan tidak 

berlaku oleh diagnose alternatif. Biasanya muncul dengan kelompok 

gejala, sering kali tumpang tindih, yang dapat berfluktuasi dan 

berubah seiring waktu dan dapat memengaruhi system apa pun di 

tubuh. Sindrom pasca Covid-19 dapat di anggap sebelum 12 minggu 

setelah kemungkinan penyakit lain yang mendasari. 

Prolong sign juga di kenal sebagai gejala sisa pasca infeksi SARS-

CoV-2 (Covid-19), sindrom covid kronis, dan long covid, adalah kondiri 

yang memiliki jangka panjang gejala sisa tetap ada setelah periode 

pemulihan. Penyakit coronavirus 2019 (Covid-19). Gejala yang terus 

menerus termasuk sakit kepala, sesak napas, anosmia (kehilngan 

penciuman), kelemahan otot, demam rendah dan disfungsi kognitif  

(kabut otak). Penderita Covid lama kadang di sebut Long haulers. Jumlah 

pasti orang yang mengalami gejala jangka panjang tidak diketahui dan 

bervariasi. Siapapun yang terinfeksi Covid-19 dapat menderita covid lama 

setelah infeksinya berakhir, termasuk orang muda yang sehat, bahkan jika 

penyakit awal mencapai puncaknya hanya menimbulkan gejala kecil. 

Pada februari 2021, National Institutes of Health mengatakan gejala 
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gejala covid yang dapat berupa demam, gejala gastrointestinal dan 

depresi. Gejalanya mulai dari gejala ringan hingga tidak berdaya serta 

gejala gejala baru yang muncul setelah infeksi (Ladds et al., 2020). 

2. Gejala prolong sign  

Beberapa orang yang mengalami infeksi Covid-19, bahkan yang 

digambarkan sebagai infeksi ringan, terus menderita gejala yang menetap 

atau siklis, seperti nyeri dada dan jantung berdebar, sesak napas, nyeri 

otot, sendi. dan sakit kepala, gangguan kognitif (kabut otak), neuropati 

dan paresthesia, dan kelelahan (Suki Newman, 2019).
 
 

Covid-19 pasca-akut (long-Covid) dilaporkan sebagai penyakit 

multi-sistem yang kadang-kadang muncul setelah penyakit akut yang 

relatif ringan,
 
dan orang-orang yang berjuang dengan gejala yang terus-

menerus ini menyebut diri mereka sendiri sebagai 'pengangkut jarak jauh'. 

Gejalanya tampak seperti siklus dan variabel.
 
Orang mungkin mengalami 

kombinasi gejala,
 

termasuk pernapasan,
 

kardiovaskular,
 

neurologis, 

dermatologis, dan gastrointestinal (Suki Newman et al, 2019). 

Menurut Pusat Pengendalian Penyakit Korea Selatan, hingga April 

2020, tercatat 292/8922 (3,3%) pasien yang telah di pulangkan setelah 

Covid-19 memiliki SARS CoV-2 yang terdeteksi kembali selama masa 

pemulihan. Waktu antara pemulangan dan tes re-positif pertama berkisar 

antara 1-35 hari, waktu antara timbulnya gejala awal dan pengujian positif 

setelah keluar berkisar antara 8-82 hari. Sebagian besar pasien berusia 20-

29 tahun (24,0%), di ikuti oleh mereka yang berusia 50-59 tahun (16,8%), 

30-39 tahun (14,0%) 60-69 tahun (10,6%), dan di atas 80 tahun (8,2%). 

Penyelidikan klinis dan epidemiologi menunjukkan bahwa 44,7% pasien 

re-positif memiliki gejala ringan, seperti demam, batuk, dan sakit 
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tenggorokan. Mei dkk melakukan survey terhadap 651 pasien Covid 19 

yang sembuh di Wuhan China. Dari pasien ini 23 (3,5%) di temukan 

kembali positif dengan pengujian RT-PCR. Waktu rata-rata antara keluar 

dari rumah sakit dan tes re-positif antara 4-38 hari. Sebanyak 15/32 

(65,2%) pasien kembali positif tidak menunjukkan gejala. 9 (34,8%) 

memiliki setidaknya 1 gejala yang terkait dengan Covid-19 aktif, dengan 

6 (26,1%) demam, 2 (8,7%) melaporkan batuk, 1(4,3%) melaporkan 

dispnea dan sesak dada (Dao et al., 2021). 

Di italia, sebagian besar pasien dengan penyakit coronavirus 2019 

(Covid-19) menunjukkan gejala (71,4% dari 31,84 kasus yang di 

konfirmasi pada 3 jani 2020). Gejala umum antara lain batuk, demam, 

dispnea, gejala musculoskeletal (mialgi, nyeri sendi, kelelahan), gejala 

gastrointestinal dan anosmia atau disgeusia. Studi ini menemukan bahwa 

pasien yang sembuh dari Covid-19 87,4% melaporkan adanya setidaknya 

1 gejala yang menetap, terutama kelelahan dan dyspnea. Pasien di 

tawarkan pemeriksaan medis yang komprehensif dengan riwayat rinci dan 

pemeriksaan fisik. Pasien dinilai rata-rata 60,3 (13,6%) hari setelah timbul 

gejala Covid-19. Pada saat evaluasi, hanya 18 (12,6%) yang benar-benar 

bebas dari gejala terkait Covid-19, sementara 32% memiliki 1 atau 2 

gejala dan 55% memiliki 3 atau lebih. Tidak ada pasien yang mengalami 

demam atau tanda atau gejala penyakit akut. Kualitas hidup yang 

memburuk di amati dengan 44,1% pasien. Semua gejala memiliki risiko 

seperti yang ditunjukkan bahwa sebagian besar individu masih 

melaporkan kelelahan (53,1%), dispnea (43,4%), nyeri sendi (27,3%) dan 

nyeri dada (21,7%) (Carfi et.al, 2020). 
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Fenomena prolong sign dapat terjadi pada pasien Covid-19 baik 

gejala ringan, sedang maupun berat. Dalam studi terkontrol yang 

dilakukan Journal of American Medical Association (JAMA) dan 

sekelompok dokter dari Italia, Studi ini menemukan bahwa pada pasien 

yang sembuh dari gejala yang menetap, terutama kelelahan dan sesak 

napas yang bisa muncul selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-

bulan setelah sembuh (Carfi et al., 2020). Selain itu dalam penelitian yang 

dilakukan Goertzet al (2020) tentang gejala persisten 3 bulan setelah 

infeksi SARS CoV-2 mengemukakan fenomena bahwa gejala masih 

bertahan berbulan-bulan setelah infeksi yang berarti menunjukkan adanya 

“sindrom pasca-Covid-19” (Goertzet et al.,2020). Penyebab gejala yang 

menetap tidak di ketahui, tetapi mungkin melibatkan beberapa mekanisme 

penyakit yang berbeda  termasuk reaksi inflamasi dengan komponen 

vaskulitik (Ladds et al.,2020). Penelitian yang di lakukan oleh Ladds et al 

(2020) juga menjelaskan bahwa “Long Covid” adalah istilah yang di 

gunakan pasien untuk menggambarkan gejala Covid-19 yang 

berkelanjutan. Orang dengan gejala Covid-19 yang berkelanjutan 

mengalami gejala yang terus-menerus dan berfluktuasi yang 

membingungkan termasuk batuk, sesak napas, demam, sakit tenggorokan, 

nyeri dada, palpitadi, defisit kognitif, mialgia, gejala neurologis, ruam 

kulit, dan diare; beberapa juga memiliki saturasi oksigen rendah persisten 

atau intermiten (Ladds et al.,2020). 

3. Penyebab prolong sign  

Saat ini tidak di ketahui kebanyakan orang pulih dalam dua hingga 

tiga minggu dan yang lain mengalami gejala selama berminggu-minggu 

atau berbulan-bulan lebih lama. Analisis awal pada oktober 2020 oleh 
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Institut Riset Kesehatan Nasional Inggris menunjukkan bahwa gejala 

covid yang berlangsung lama mungkin di sebabkan oleh empat sindrom 

yaitu (NIH, 2019): 

a. Kerusakan permanen pada paru-paru dan jantung.  

b. Sindrom perawatan pasca intensif. 

c. Kelelahan pasca virus, juga di kenal sebagai Myalgyc 

Encephalomyelitis/ sindrom kelelahan kronis (ME/ MFS). 

d. Lanjutan gejala Covid-19 Status lain yang mungkin menyebabkan 

gejala baru dan berkelanjutan meliputi: 

1) Yang virus hadir untuk waktu yang lebih lama dari biasanya, 

karena respon imun yang tidak efektif. 

2) Infeksi ulang (misalnya, dengan jenis virus lain). 

3) Kerusakan yang di sebabkan oleh peradangan respon yang kuat 

terhadap infeksi. 

4) Penurunan kondisi fisik karena kurang olahraga saat sakit.  

5) Stress pasca trauma atau gejala sisa mental lainnya, terutama 

pada orang yang sebelumnya mengalami masalah, depresi, 

insomnia, atau kesulitan kesehatan mental lainnya.  

Pada artikel ulasan maret 2021 mengutip patofisiologi berikut 

sebagai penyebab utama covid panjang (NIH, 2019): 

a. Toksitas langsung pada jaringan yang terinfeksi virus, terutama 

paru-paru. 

b. Peradangan yang sedang berlangsung karena disregulasi sistem 

kekebalan pasca-infeksi.  

c. Cedera vascular dan iskemia yang di sebabkan oleh 

hiperkoagulabilitas dan thrombosis yang diinduksi virus.  
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d. Gangguan sistem regulasi renin-angiotensin terkait dengan efek 

SARS-CoV-2 pada bantalan jaringan. 

4. Faktor risiko  

Menurut studi King’s College London yang di posting pada 21 

oktober 2020 faktor risiko covid jangka panjang dapat mencakup (James 

Gallagher et al, 2019): 

a. Usia terutama yang berusia di atas 50 tahun.  

b. Kelebihan berat. 

c. Asma.  

d. Melaporkan lebih dari lima gejala (misalnya lebih dari batuk, demam, 

sakit kepala, diare, kehilangan indra penciuman). 

C. Tinjauan Umum Tingkat Keparahan Gejala 

Berdasarkan pada beratnya kasus, gejala Covid-19 dibagi menjadi 5 

kelompok yaitu (Levani, Prastya and Mawaddatunnadila, 2021): 

1. Asimtomatik (Tanpa gejala) 

Kondisi ini adalah kondisi terringan, tanpa adanya gejala klinis 

apapun, disertai hasil pemeriksaan fisik dan radiologis yang normal, 

namun hasil pemeriksaan nucleic acid test (NAT) positif. 

2. Ringan  

Gejala tidak disertai dengan pneumonia virus atau tanpa hipoksia. 

Gejalanya dapat timbul seprti demam, batuk, fatigue, anoreksia, napas 

pendek, mialgia. Tidak memiliki gejala yang spesifik seperti sakit 

tenggorokan, kongestif hidung, sakit kepala, diare, mual dan muntah, 

hilang pembau (anosmia) atau hilang perasa (ageusia) yang timbul 

setelah onset gejala pernapasan juga selalus di laporkan. Pasien yang 

memiliki penyakit immunocompromised dan usia lebih dari 60 tahun 
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memiliki gejala atipikal seperti fatigue, penurunan kesadaran, mobilitas 

menurun, diare, hilang nafsu makan, delirium, dan tidak ada demam. 

3. Sedang/ moderat 

Untuk pasien remaja dan dewasa: Pasien memiliki gejala gejala 

pneumonia  tetapi masih dalam taraf yang sedang seperti demam, batuk, 

sesak dan napas cepat. Tidak memiliki gejala pneumonia berat seperti 

SpO2 >93% menggunakan udara ruangan. Untuk anak-anak: pasien 

dengan gejala pneumonia ringan seprti batuk atau sulit bernapas, napas 

cepat dan tarikan dinding dada, tidak memiliki gejala pneumonia berat 

seperti napas cepat: usia <2 bulan, >60x/menit: usia 2-11 bulan, 

>50x/menit; usia 1-5 tahun, 40x/menit; usia >5 tahun, >30x/menit. Pada 

pemeriksaan paru dapat ditemukan bunyi slem. Pada beberapa kasus 

mungkin tidak ditemukan tanda dan gejala namun pada CT csan 

menunjukkan adanya lesi paru subklinis. 

4. Berat  

Bagi pasien remaja atau dewasa: memiliki gejala pneumonia yang 

berat seperti demam, batuk, sesak, napas cepat. Akan makin parah jika 

memiliki satu gejala berikut: frekuensi napas >30x/menit, distress 

pernapasan berat atau SpO2 <93% menggunakan udara ruangan. Dan 

untuk pasien anak: memiliki gejala pneumonia seperti batuk atau 

kesulitan bernapas, dan mengalami satu dari gejala berikut: 

a. Sianosis sentral atau SpO2 <93%. 

b. Distress pernapasan berat (seperti napas cepat, grunting, tarikan 

dinding dada yang sangat berat). 

c. Tanda bahaya umum: ketidak mampuan menyusui atau minum, 

litergi atau penurunan kesadaran, atau kejang. 
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d. Napas cepat/tarikan dinding dada/takibnea: usia <2 bulan, 

>60x/menit; usia 2-11 bulan, >50x/menit; usia 1-5 tahun, > 

40x/menit; usia >5 tahun, >30x/menit. 

5. Kritis 

Gagal napas, syok sepsis, dan atau disfungsi atau gagal organ 

multiple. 

a. Acute respiratory distress syndrome (ARDS) kriteria ARDS pada 

dewasa: 

1) ARDS ringan: 200 mmHg<PaO2-FiOO<300mmHg (dengan 

PEEP atau continuous positive airways ressure CPAP) 

>5cmH2O atau yang tidak diventilasi. 

2) ARDS sedang: 100 mmHg<PaO2-FiOO<200mmHg dengan 

PEEP >5cmH2O atau yang tidak diventilasi. 

3) ARDS berat: PaO2-FiOO<100mmHg dengan PEEP>5cmH2O 

atau yang tidak di ventilasi. Ketika PaO2 tidak tersedia 

SpO2/FiOO <315 mengindikasikan ARDS (termasuk pasien 

yang tidak diventilasi). 

b. Sepsis merupakan pasien yang mengalami disfungsi organ 

mengancap jiwa yang diakibatkan oleh disregulasi respon tubuh 

terhadap dugaan atau terbukti infeksi. Indikasi disfungsi organ 

seperti berubahnya status mental/kesadaran, sesak napas, saturasi 

oksigen rendah, urine out put menurun, denyut jantung cepat, nadi 

lemah, ekstremitas dingin atau tekanan darah, ptqe/purpura/motled 

skin atau hasil laboratorium menunjukkan goagulopati, 

tromosiopenia, asidosis, laktat yang tinggi, hiperbiiruinemia. 
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c. Syok sepsis yaitu hipotensi yang dapat mempengaruhi cairan 

walaupun telah dilakukan resusitasi cairan. 
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D. Kerangka Teori  

Bagan 2.1  

Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.  Kerangka Konsep 

Bagan 2.2  

Kerangka Konsep 

 

  

1. Pengertian  

2. Etiologi 

3. Gejala 

4. Manifestasi klinis 

5. Penegakan diagnosa 

6. Cara penularan 

7. Pencegahan 

8. Faktor risiko 

9. Tatalaksana pasien 

Covid-19 

Tingkat Keparahan 

Gejala 

1. Tanpa gejala 

2. Ringan  

3. Sedang  

4. Berat 

5. Kritis 

 

1. Batuk  

2. Kelelahan otot 

3. Nyeri  sendi 

4. Demam 

5. Diare dan muntah-

muntah 

6. Sakit tenggorokan 

7. Sesak napas 

8. Depresi 

9. Sakit kepala 

10. Kardiovaskuler 
 

Covid-19 Prolong Sign 

Covid-19 Tingkat Keparahan Gejala 

1. Tanpa gejala 

2. Ringan  

3. Sedang  

4. Berat 

5. Kritis 

 

 

 

Prolong Sign 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Literatur review merupakan sebuah proses analisis artikel yang 

terintegrasi dan bukan hanya melakukan ringkasan secara acak dan sesuka 

hati penulis, akan tetapi literatur review merupakan tulisan ilmiah yang 

terkait langsung dengan pernyataan yang sudah di rumuskan sebelumnya. 

Pada saat proses pengumpulan artikel yang di jadikan literatur, maka bisa 

juga di temukan penjelasan latar belakang penelitian tentang suatu topik, 

alasan mengapa topik tersebut penting untuk di teliti, menemukan keterkaitan 

antara studi dan permasalahan penelitian, mengidentifikasi tema dan konsep, 

mengidentifikasi kesenjangan utama antara permasalahan dan hasil 

penelitian, serta melakukan peninjauan terhadap pertanyaan yang sudah 

dilakukan berdasarkan studi terdahulu yang sudah di lakukan (M, Nurs, 

2020). 

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif naratif dengan pendekatan 

literatur review, untuk mengidentifikasi hubungan kejadian prolong sign 

dengan tingkat keparahan gejala Covid-19. Penelitian deskriptif, berfokus 

pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian di 

lakukan. Penelitian deskriptif tidak di maksudkan untuk menguji hipotesis 

tertentu, tetap menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel gejala 

dan keadaan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan desain deskriptif 

naratif karena tingkat keparahan gejala Covid-19 mempengaruhi kejadian 

prolong sign berdasarkan literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya 

(Davies & Crombire, 2009). 
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B. Teknik Pengumpulan Data 

Pencarian literatur melalui beberapa situs atau database yaitu: PubMed, 

Science Direct, Google Scholar, Portal Garuda dengan pertanyaan penelitian 

terstruktur menggunakan metode elektronik PICO (Patient, Intervention, 

Comparison, and Outcome) dengan keyword atau kata kunci: Covid-19 OR 

Coronavirus OR SARS-CoV2, Prolong sign OR Long covid OR Syndrom post 

Covid-19 AND Tingkat keparahan Covid-19, (Nining & Burhannudin, 2020). 

Adapun PICO dalam artikel ini sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Strategi PICO 

P  Covid-19 

I Prolong sign 

C Ada pembanding  

O Tingkat keparahan gejala Covid-19 

S Cross sectional study, Study cohort, Literatur review and 

Kualitatif 

T 2020-2021 

L English, Indonesia  

 

Pertanyaan penelitian dirumuskan melalui strategi PICO adalah sebagai 

berikut: ‘Bagaimana hubungan tingkat keparahan gejala dengan kejadian 

prolong sign pada pasien post Covid-19?' dalam memilih literatur peneliti 

memiliki kriteria inklusi dan ekslusi : 
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Tabel 3.2  

Kriterian Inklusi dan Ekslusi 

Kriteria Inklusi Kriteria Ekslusi 

1. Artikel yang terbit dalam kurun 

waktu 2020-2021. 

2. Artikel full text yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

3. Jurnal berasal dari database 

bereputasi. 

4. Artikel yang menggunakan 

Cross sectional study, study 

kohort, Literatur revie and 

kualitatif. 

5. Kualitas penilaian artikel > 50% 

berdasarkan Guideline Review 

dari Joanna Briggs Instute.  

6. Menggunakan bahasa Inggris 

atau bahas Indonesia. 

1. Artikel yang double publication. 

2. Artikel dalam bentuk skripsi, 

tesis, dan tidak terpublikasi. 

3. Artikel yang tidak full text. 

 

C. Strategi pencarian literatur  

1. Database pencarian  

Literature review yang merupakan rangkuman menyeluruh beberapa 

studi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang di peroleh bukan dari pengalaman langsung, akan tetapi di 

peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti 

terdahulu. Sumber data sekunder di dapatkan berupa artikel jurnal 

bereputasi baik nasional maupun internasional dengan tema yang sudah di 

tentukan. Pencarian literatur dalam literatur review ini menggunakan 

empat database yaitu PubMed, Science Direct, Google Scholar, Portal 

Garuda (Iv,2020). 
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2. Kata kunci 

Pencarian artikel atau jurnal menggunakan keyword dan boolean 

operator (AND, OR NOT or AND NOT) yang digunakan untuk 

memperluas atau menspesifikkan pencarian, sehingga mempermudah 

dalam penentuan artikel atau jurnal yang di gunakan. Kata kunci dalam 

literatur review ini disesuaikan dengan Medical Subject Heading (MeSH) 

yang terdiri dari sebagai berikut: 

Tabel 3.3  

Kata Kunci 

Covid-19 Prolong sign Tingkat keparahan 

Covid-19 

Remaja, dewasa, 

lansia. 

Batuk  

Kelelahan otot 

Nyeri  sendi 

Demam 

Diare dan muntah-

muntah 

Sakit tenggorokan 

Sesak napas 

Perubahan suasana 

hati 

Depresi 

Sakit kepala 

Kardiovaskuler 

Tingkat keparahan 

gejala 

OR  

Covid-19 

OR 

 prolong sign 

OR  

tingkat keparahan 

gejala  

 

3. Seleksi studi dan penilaian kualitas  

Setelah di lakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan 

informasi tersebut diselesaikan kerelevanan menggunakan instrument 

guideline review dari Joanna Briggs Instritute dengan masalah yang di 
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kaji. Untuk menyajikan masalah yang akan dibahas maka data terkumpul 

di analisis dengan menggunakan tabel sintesis naratif. Membuat tabel 

sintesis artikel hasil pemikiran atau hasil penelitian diawali dengan 

menganalisis artikel-artikel yang relevan dengan topik yang akan di 

review. maksudnya adalah membahas atau mengkaji artikel dengan cara 

membuat indentifikasi dan klarifikasi berdasarkan elemen-elemen yang 

akan di review dari beberapa artikel yang membahas topik hampir sama. 

Menyintesis merupakan proses mengintegrasikan hasil analisis terhadap 

artikel-artikel berdasarkan kesamaan dan perbedaan masing-masing 

artikel dan membuat kesimpulan berdasarkan kesamaan dan perbedaan 

setiap artikel tersebut dalam bentuk simpulan kolektif dari beberapa 

artikel yang di analisis (Rhamdani et al., 2014). 

4. Rekomendasi  

Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya penulis 

memberikan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif 

sebagai solusi permasalah yang diangkat dalam karya tulis ini kemudian 

disusun menjadi suatu hasil pembahasan dan suatu kesimpulan. Kemudian 

diberikan sebuah rekomendasi hasil pemecahan masalah menjadi sebuah 

adopsi pengetahuan dan sebagai landasan berpikir untuk mencegah 

masalah yang telah di rumuskan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Hasil Pencarian 

Pencarian artikel telah dilakukan melalui publikasi di empat database 

yaitu PubMed, Science Direct, Google Scholar dan Portal Garuda dengan 

menggunakan kata kunci ”Covid-19 OR Coronavirus OR SARS-CoV2 OR 

Prolong sign OR Long covid OR Syndrom post Covid-19 OR Tingkat 

keparahan Covid-19”. Hasil seleksi artikel studi berdasarkan kriteria 

inklusi dan ekslusi peneliti dapat digambarkan dalam Diagram Flaw 

dibawah ini: 

Bagan 4.1  

Diagram Flow 

 

  
Google 

Scholar 

( n=115) 

PubMed 

( n=190,504) 

Science Direct 

( n=171,748) 

Portal 

Garuda 

( n=0) 

Artikel yang di identifikasi 

(n=362.367) 

IDENTIFIKASI Eksklusi: (n=221.212) 

1. Artikel yang terbit dibawah 

tahun 2020 (n=118.970) 

2. Tidak full teks (n=49.422) 

3. Publikasi ganda (n=35,446) 

4. Berbentuk tesis, skripsi, dan 

tidak terpublikasi 

(n=17,374) 

 Hasil skrining (n=141.155) 

SCREENING 

Eksklusi: (n=141.148) 

1. Tidak sesuai pertanyaan 

penelitian dan tidak sesuai 

dengan kategori desain 

penelitian yang telah 

ditentukan di kriteria inklusi 

ELIGIBLITY 

Sesuai dengan pertanyaan 

penelitian (n=7) 
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Pencarian artikel pada empat database tersebut menghasilkan 362.367 

artikel yang teridentifikasi berdasarkan kata kunci yang sudah di tentukan. 

Peneliti kemudian melakukan skrining berdasarkan kriteria inklusi yang 

telah ditetapkan sebelumnya dan sebanyak 221.212 artikel dieksklusi. 

118.970 artikel di antaranya adalah artikel yang terbit dibawah tahun 2020, 

tidak  full teks sebanyak 49.422 artikel, publikasi ganda sebanyak 35.446 

artikel dan sebanyak 17.374 artikel berbentuk tesis, skripsi atau tidak 

terpublikasi. Selanjutnya 141.155 artikel yang diinklusi, kemudian 

dilakukan proses assesment berdasarkan kelayakan terhadap kesesuaian 

dengan pertanyaan penelitian dan kategori studi yang telah di tentukan 

pada kriteria inklusi yaitu menggunakan scross sectional study, study 

cohort, study kualitatif, sistematis dan meta-analisis. Adapun hasil 

pencarian dan seleksi studi berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi 

didapatkan 7 artikel yang bisa digunakan dalam review literatur ini. 

2.  Penilaian kualitas  

Dalam skrining terakhir berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan pada The Joanna Critical Appraisal Tools. 7 studi mencapai 

skor lebih tinggi dari 50% dan siap untuk melakukan sintesis data dalam 

review literatur ini. Karakteristik studi dari 4 database tergambar dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4.1  

Karakteiristik Studi 

Kategori Jumlah 

Database 

Google Scholar 0 

Portal Garuda 0 

PubMed 7 

Science direct 0 

Total 7 

Tahun Penerbitan 



60 

 

 
 

2020 2 

2021 5 

Total 7 

Desain Penelitian 

Cross Secrtional Studies 3 

Study Cohort 1 

Sistematik riview dan metaanalisa 1 

Kualitatif 2 

Total 7 

Negara Penelitian 

Inggris 2 

Wuhan, china 1 

Amerika Serikat 1 

Pakistan 1 

Mexico  1 

Mesir 1 

Total 7 

Tingkat keparahan gejala yang berkontribusi dalam kejadian prolong 

sign, berdasarkan tabel dilakukan dalam bentuk desain penelitian yang 

paling banyak digunakan adalah Cross sectional study (n=3), kemudian 

penelitian kualitatif (n=2), literatur review dan meta-analisa 1 dan 1 

artikel dalam bentuk desain penelitian study cohort. Jumlah rata-rata kasus 

lebih dari seribu. Secara keseluruhan, setiap penelitian membahas tentang 

tingkat keparahan gejala yang mempengaruhi prolong sign. Penelitian 

tentang tingkat keparahan gejala yang mempengaruhi tingkat prolong sign 

dilakukan diberbagai negara. Studi yang sesuai dengan review literatur ini 

rata-rata dilakukan di Inggris dengan 2 studi, dan yang lainnya masing-

masing 1 studi yang dilakukan di Wuhan, China, Amerika Serikat, 

Pakistan, Mexico dan Mesir. Tujuh studi tentang tingkat keparahan gejala 

dengan kejadian prolong sign gejala-gejalanya seperti sakit kepala, sesak 

napas, anosmia (kehilangan penciuman), kelelahan otot, demam rendah, 

nyerti dada, kelelahan, nyeri sendi dan lain-lain. berikut tujuh artikel yang 

telah memenuhi syarat untuk dimasukkan kedalam review literatur: 
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Tabel 4.2  

Sintesis Grid Jurnal 

No Peneliti 

dan tahun 

Judul 

Penelitian 

Tujuan Metode 
Hasil Database 

1 Marwah 

Kamal, 

Ph,D, 

Marwah 

Abo 

Omirah, 

Ph,D, 

Haitham 

Saeed, 

Ph,D 

(2021) 

Assesment 

and 

characteri

zation of 

post 

Covid-19 

manifestat

ions. 

Untuk 

mengetahui dan 

mengkarakterisa

si manifestasi 

yang muncul 

setelah eradikasi 

infeksi virus 

corona dan 

hubungannya 

dengan tingkat 

keparahan 

penyakit. 

Design: Cross Sectional Studi 

Sampel: 287 penyintas Covid-

19 

Variabel: 

- Dependen: manifestasi post 

Covid-19 

- Independen: tingkat 

keparahan penyakit 

Instrumen: 

Pasien yang telah sembuh dari 

Covid-19 menerima kuasioner 

yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data terkait 

manifestasi pasca Covid-19. 

Kuasioner ini dibagi menjadi 

beberapa bagian mulai dari 

data demografi subjek (umur, 

jenis kelamin, tinggi badan, 

merokok dan berat badan) 

kemudian data tentang status 

Covid-19 dan penyakit 

penyerta subjek lainnya 

(keparahan penyakit, 

penggunaan vitamin, dan 

adanya penyakit lain) akhir 

Tingkat keparahan gejala Covid-19 

dibagi menjadi 3 kategori. Pertama 

adalah kasus ringan yang diisolasi 

dirumah dan dinyatakan 80%, 

kategori ke2 adalah kasus sedang 

yang mendapatkan terapi oksigen 

dan mewakili 14,9%, kategori ke3 

ada kasus parah yang memerlukan 

perawatan ICU dan kategori ini 

mewakili sebagian kecil (4,9%). 

Analisis manifestasi pasca Covid-

19 mengungkapkan bahwa 10,8% 

dari semua subjek yang tidak 

memiliki manifestasi setelah 

sembuh dari penyakit, sementara 

sebagian besar subjek menderita 

beberapa penyakit , sebagian besar 

subjek mengalami kelelahan 

(72,8%), kecemasan (38%), nyeri 

sendi (31,4%), sakit kepala terus 

menerus (28,9%), demensia 

(28,6%), depresi (28,6%) dan sesak 

(28,2%) beberapa persen dari 

subjek yang pulih baru di diagnosa 

dengan diabetes (2,4%). Sebagian 
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data tentang manifestasi pasca 

Covid-19 (gejala, pemeriksaan 

obat untuk gejala pasca Covid-

19 dan pemulihan gejala pasca 

Covid-19 

Analysis: 

Respon setiap item di analisis 

terlebih dahulu untuk 

menunjukkan tingkat 

kemunculan manifestasi pasca 

Covid-19. Plot permukaan 

respons diproduksi 

menggunakan perangkat lunak 

ahli desain versi 11 (Stat-Ease 

Inc, Minneapolis, MN, USA). 

Faktor yang di ekspresikan 

pada plat permukaan respon 

telah dikodekan sebagai 

berikut: usia (1=20-30 tahun, 

2=31-40 tahun dan 3=40 

tahun), penyakit penyerta (1= 

tidak ada penyakit penyerta 

dan 2= ada penyakit penyerta), 

keparahan manifestasi pasca 

Covid-19 (1= ringan dan 2= 

parah) dan tingkat keparahan 

Covid-19 (1= ringan, 2= 

sedang dan 3= parah). 

besar manifestasi yang dilaporkan 

ringan. Gejala reversibel yang dapat 

di hilangkan tanpa intervensi medis 

seperti kelelahan dan sakit kepala 

yang mungkin terkait dengan 

Covid-19, gejala ringan lainnya 

seperti nyeri sendi dan otot juga di 

laporkan banyak subjek dan dapat 

diklasifikasikan sebagai manifestasi 

ringan. Tercatat bahwa banyak 

manifestasi terkait dengan sistem 

sataf pusat seperti sakit kepala terus 

menerus, migrain, depresi, 

kecemasan dan gangguan obsesif 

kompulsif. Beberapa persen subjek 

telah menderita stroke, miokarditis, 

gagal ginjal dan fibrosis paru yang 

dapat reversibel dan memerlukan 

pemeriksaan ekstra. Mengenai 

obesitas sebagian faktor yang 

memengaruhi keparahan penyakit 

atau gejala pasca penyakit, 

ditunjukkan bahwa sebagian besar 

subjek mengalami kelebihan berat 

badan atau obesitas tetapi tidak ada 

pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat keparahan atau jenis gejala 

pasca Covid-19. Manifestasi pasca 

Covid-19 yang tercatat selama 

penelitian ini dapat diklasifikasikan 

sebagai ringan dan kritis, 
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manifestasi kritis adalah yang 

mempengaruhi fungsi organ seperti 

fibrosis paru, gagal ginjal, 

miokarditis, aritmia dan stroke. 

Sehingga ada hubungan yang 

signifikan antara berat ringan 

manifestasi pasca Covid-19 dengan 

tingkat keparahan Covid-19. Kasus 

berat menunjukkan manifestasi 

keparahan yang tinggi 

dibandingkan dengan yang 

menderita kondisi ringan. 

2 Chaoling 

Huang, 

Lixue 

Huang, 

Yeming 

Wang et 

al (2021) 

6 minth 

conseque

nces of 

Covid-19 

in patiens 

discarged 

feom 

hospital: 

a cohort 

study. 

Untuk 

menggambarkan 

konsekuensi 

kesehatan 

jangka panjang 

dari pasien 

dengan Covid-

19 yang telah 

keluar dari 

Rumah Sakit 

dan menyelidiki 

faktor risiko 

terkait 

khususnya 

tingkat 

keparahan 

penyakit. 

Design: Studi Cohort 

Sampel: pasien dengan 

konfirmasi Covid-19 yang 

telah keluar dari Rumah Sakit 

Jin Yin Tan (Wuhan,China) 

antara 7 Januari 2020 sampai 

29 Mei 2020. 

Variabel: 

- Dependen: konsekuensi 

kesehatan jangka panjang dari 

pasien Covid-19 yang telah 

sembuh 

- Independen: keparahan 

penyakit 

Instrumen: semua pasien 

diwawancarai dengan 

serangkaian kuesioner untuk 

evaluasi gejala dan kualitas 

hidup terkait kesehatan, 

Secara total 1,733 dari 2,469 pasien 

sembuh dengan Covid-19 terdaftar 

setelah 736 dikeluarkan dari rumah 

sakit, pasien memiliki usia rata-rata 

57,0 (IQR 47,0-65,0) tahun dan 897 

(52%) adalah laki-laki. Studi tindak 

lanjut dilakukan dari 16 Juni hingga 

03 September 2020 dan waktu 

tindak lanjut rata-rata setelah 

timbul gejala adalah 186,0 (175,0-

199,0) hari, kelelahan atau 

kelemahan otot (63,%, 1038 dari 

1655) dan kesulitan tidur (26%, 437 

dari 1655) adalah gejala yang 

paling umum. Kecemasan atau 

depresi dilaporkan diantara 23% 

(367 dari 1617) pasien. Proporsi 

median jarak jalan kaki enam menit 

kurang dari batas waktu rentan 
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menjalani pemeriksaan fisik 

dan tes berjalan 6 menit dan 

menerima tes darah. 

Analysis: proses pengambilan 

sampel pasien menurut skala 

tujuh kategori tertinggi selama 

mereka tinggal di rumah sakit 

sebagai 3,4 dan 5,6 untuk 

menerima tes fungsi paru, CT 

revolusi tinggi dada, dan 

ultrasonografi. Pasien terdaftar 

yang telah berpartisipasi dalam 

uji coba lapinovir untuk 

penindasan SARS-CoV-2 di 

china menerima tes anti bodi 

coronavirus2 sindrom 

pernapasan akut yang parah. 

Model regresi liner atau 

logistik multivariabel untuk 

mengevaluasi hubungan antara 

keparahan penyakit dan 

konsekuensi kesehatan jangka 

panjang. 

normal adalah 24% untuk skala 

keparahan 3, 22% untuk skala 

keparahan 4 dan 29% untuk skala 

keparahan 5,6. Proporsi pasien 

dengan gangguan difusi yang sesuai 

adalah 22% untuk skala keparahan 

3, 29% untuk skala 4, dan 56% 

untuk skala keparahn 5-6, dan 

median skor CT adalah 3,0 (IQR 

2,0-5,0) untuk skala keparahan 3, 

4,0 (3,0-5,0) untuk skala 4 dan 5,0 

(4,0-6,0) untuk skala 5-6. Setelah 

menyelesaikan multivariabel, 

pasien menunjukkan risiko OODS 

(OR) 1,61 (95% CI 0,80-3,25) 

untuk skala 4 versus skala 5-6 

versus skala 3 untuk ganguan difusi 

atau 0,80 (0,66-1m17) untuk skala 

4 versus skala 3 dan atau 1,77 

(1,05-2,97) untuk skala 5-6 versus 

skala 3 untuk kecemasan atau 

depresi, dan atau 0,74 (0,58-0,96) 

untuk skala 4 versus skala 3 dan 

2,69 (1,46-4,96) untuk skala 5-6 

versus skala 3 untuk kekuatan atau 

kelemahan otot dari 94 pasien 

dengan antibodi darah yang di uji 

pada follow up, seropositif (96,2% 

VS 58,5%) dan titer median (19,0 

vs 10,0) antibodi menetralkan 

secara signifikan lebih rendah 
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dibandingkan dengan pada pase 

akut. 107 dari 822 peserta tanpa 

cedera ginjal akut dan dengan 

perkiraan laju filtrasi glomelurus 

(eGFR) 909 ml/menit per 1,73 m2 

atau lebih pada fase akut memiliki 

eGFR kurang dari 90 ml/menit per 

1,73 m2 pada follow up. 

3 Nitzan C 

Roth, 

MD, PhD, 

Angela 

Kim, MD, 

Taisia 

VitkovskI

, DO et al 

(2021) 

Post 

Covid-19 

cholangio

pathy: A 

Novel 

Emtity. 

Untuk 

mengetahui 3 

kasus 

kolangiopati 

berat baru yang 

timbul selama 

pemulihan dari 

Covid-19 kritis 

dengan potensi 

morbiditas hati 

jangka panjang. 

Design: Cross sectional 

studies 

Sampel: mengidentifikasi 3 

orang dewasa muda yang 

menjalani biopsi hati untuk 

evaluasi korelasi yang 

berkepanjangan dan parah 

selama masa pemulihan dari 

Covid-19. 

Variabel: 

- Dependen: potensi 

morbiditas hati jangka panjang 

- Independen: kolangiopati 

berat 

Instrumen: dikonfirmasi oleh 

penguji reaksi berantai 

polimerase swab nasofaring 

Analysis: pasien-pasien yang 

memiliki gambaran klinis dan 

kolangitis sklerosis sekunder 

pada pasien yang mengalami 

covid 19 kritis, tetapi dengan 

fitur histologis yang unik 

Pada awal perawatan di Ruumah 

Sakit, setiap pasoien mengalami 

peningkatan aminotransferase yang 

parah tetapi singkat dan diyakini 

sebagai sekunder dari hepatitis 

iskemik, selanjutnya setiap pasien 

mengalami kolestatis yang ditandai 

dengan ikterus terkait dengan 

bertaham lama setelah pemulihan 

kardiopulmoner dan ginjal. Studi 

laboratorium untuk infeksi virus 

akut atau kronis non SARS CoV-2 

dan serologi autoimun negatif. 

Pencitraan hati tidak menunjukkan 

bukti sirosis pada pasien manapun, 

kolangiografi resonansi magnetik 

tidak normal untuk 2 pasien, 

mendorong kolangiografi 

retrograde endoskopik dengan 

pembuangan lumpur empedu dan 

untuk 2 pasien ekstrasi batu saluran 

ekstrahepatik kecil. 
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termasuk cedera kolangiosit 

parah dan mikroangiopati 

intrahepatik yang 

menunjukkan cedera hati 

langsung akibat Covid-19. 

4 Ayman 

Iqbal, 

Kinza 

Iqbal, 

Shajeea 

Arshad 

Ali et al 

(2021) 

The 

Covid-19 

sequelae: 

a cross 

sectional 

evaluatio

n post 

recovery 

symptoms 

and the 

need for 

rehabilita

tion of 

Covid-19 

survivors. 

Untuk 

mengetahui 

hubungan 

signifikan antara 

keparahan 

penyakit dan 

manifestasi 

pasca Covid-19. 

 Design: Cross sectional 

Studies 

Sampel: 158 pasien Covid-19 

yang pulih 

Variabel: 

- Dependen: manifestasi pasca 

Covid-19 

- Independen: keparahan 

penyakit 

Instrumen: dengan 

menggunakan kuesioner 

dilakukan dari September 2020 

hingga Desember 2020 yang 

informasinya diperoleh dari 

Laboratorium Ojha, Karachi, 

Pakistan. Kuesioner terdiri dari 

4 bagian yaitu data 

sosiodemografi, manifestasi 

pasca Covid-19, pertanyaan 

terkait stigma  dan kualitas 

hidup pasien Covid-19 yang 

sembuh. 

Analysis: penelitian ini 

menggunakan lima tingkat 

dimensi EuroQol untuk 

menilai kualitas hidup, 

Sebagian besar (94,9%) mengalami 

setidaknya satu gejala pasca Covid-

19, dengan kelelahan (82,9%) 

menjadi manifestasi pasca 

pemulangan yang paling umum. 

Artikel ini mengamati korelasi yang 

signifikan dari gejala pasca Covid-

19 dengan jenis kelamin, usia dan 

waktu sejak pemulihan. Tingkat 

keparahan Covid-19 ditemukan 

secara signifikan terkait dengan 

lima dimensi kualitas hidup. 

Perbedaan yang signifikan dalam 

skor kesehatan skala analog visual 

EuroQol diamati antara peserta 

dengan infeksi Covid ringan, 

sedang dan berat (p<0,001). Selain 

itu, stigma terkait infeksi SARS 

CoV-2 ditemukan lebih umum pada 

peserta kelas atas dibandingkan 

dengan kelas lain (p<0,05). 

Meskipun demikian, literatur ini 

juga mengamati hubungan yang 

signifikan antara keparahan Covid-

19 dengan manifestasi pasca Covid-

19 dan komorbiditas yang sudah 
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sedangkan klasifikasi sosial 

ekonomi bagi prasad yang di 

perbaharui untuk 2019 

digunakan untuk menentukan 

status sosial ekonomi para 

peserta. Data dianalisis 

menggunakan SPSS versi 24,0 

(IBM Corp., Armonk, 

NY,USA). Data disajikan 

dalam bentuk frekuensi dan 

persentase. 

ada sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

5 Sandra 

lopez-

Leon MD, 

PhD, 

Talia 

Wegman- 

Ostroksy 

MD, PhD, 

Carol 

Perelman, 

BSc et al 

(2021) 

More 

than 50 

long-term 

effects of 

Covid-19: 

a 

sistematik 

review 

and meta-

analisa. 

Untuk 

mengidentifikasi 

studi yang 

menilai efek 

jangka panjang 

Covid-19 dan 

memperkirakan 

prevalensi setiap 

gejala, tanda 

atau parameter 

laboratorium 

pasir n pada 

tahap pasca 

Covid-19. 

Design: Sistematik riview dan 

metaanalisa 

Sampel: semua artikel dengan 

data asli untuk mendeteksi 

Covid-19 jangka panjang yang 

di terbitkan sebelum 1 Januari 

2021 dan dengan minimal 100 

pasien dimasukkan. 

Instrumen: PubMed dan 

Medline 

Analisys: untuk efek yang di 

laporkan dalam dua atau lebih 

peneliti, metaanalisis 

menggunakan model acak 

dilakukan menggunakan 

perangkat lunak MetaXL 

untuk memperkirakan 

prevalensi gambaran dengan 

95% CI. Heterogenitas dinilai 

menggunakan statistik 12. 

Usia peserta penelitian berkisar 

antara 17 dan 87 tahun. 

Diperkirakan bahwa 80% (95% CI 

65-92) dari pasien yang terinfeksi 

SARS CoV-2 mengembangkan satu 

atau lebih gejala jangka panjang. 

Lima gejala yang paling umum 

adalah kelelahan (58%), sakit 

kepala (44%), gangguan perhatian 

(27%), rambut rontok (25%) dan 

dispnea (24%). Semua metaanalisa 

menunjukkan heterogen sedang 

(n=2) hingga tinggi (n=13). 
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Tinjauan sistematis ini 

mengikuti pedoman item 

pelaporan pilihan untuk 

meninjau sistematik dan Meta-

analisis (PRIMA), meskipun 

protokol penelitian tidak 

terdaftar. Sebanyak 18.251 

publikaasi diidentifikasi, 15 di 

antaranya memenuhi kriteria 

inkluasi. Prevalensi 55 efek 

jangka panjang diperkirakan, 

21 meta-analisis dilakukan dan 

47,910 paien dilibatkan. 

Waktu tindak lanjut berkisar 

antara 14 hingga 110 hari 

pasca infeksi virus. 

6 Tom 

Kingstone

, Anna K 

Taylor, 

Catherine 

A 

O’Donnel

l et al 

(2020) 

Finding 

the ‘right’ 

GP: a 

qualitive 

study of 

the 

experienc

es of 

people 

with long-

Covid-19. 

Untuk 

mengeksplorasi 

pengalaman 

orang dengan 

gejala yang 

menetap setelah 

infeksi Covid-

19, dan 

pandangan 

mereka tentang 

dukungan 

perawatan 

primer yang di 

terima. 

Disign: metodologi Kualitatif 

Sampel: orang-orang yang 

terus mengalami gejala 

persisten Covid-19 

Variabel: 

- Dependen: gejala jangka 

panjang Covid-19 

- Independen: infeksi Covid-19 

Instrumen: dengan wawancara 

semi-struktural 

Analysis: metode kualitatif 

cocok untuk penelitian ini 

karena sifat pertanyaan 

penelitian yang eksploratif, 

yang berusaha 

Studi eksporasi ini menggambarkan 

rentan dan kompleksitas gejala 

yang dialami oleh orang orang 

dengan gejala yang menetap setelah 

di duga atau di konfirmasi Covid-

19, fenomena ini di sebut long 

covid atau post acute Covid-19, dan 

merupakan gangguan baru yang 

diperkirakan mempengaruhi 10% 

orang yang terinfeksi Covid-19. 

Peserta menggambarkan kerja keras 

mengalami, memahami, dan 

mengelola gejala mereka dan 

berbagai sumber dukungan dan 
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mengungkapkan perspektif 

dan pemahaman, dan 

menafsirkan pengalaman 

orang-orang dengan Covid 

yang lama. penelitian kualitatif 

dikatakan memiliki banyak 

kontribusi untuk layanan 

kesehatan dan penelitian 

kebijakan kesehatan dengan 

mengembangkan kedalaman 

pengetahuan dan dasar teori 

yang lebih komprehensif. 

bantuan yang mereka cari. 

7 Emma 

Ladds, 

Alex 

Rushforth

, Sietse 

Wieringa 

et al 

(2020) 

Persisten 

symptoms 

after 

Covid-19: 

qualitativ

e studi of 

114 “long 

Covid-

19” 

patients 

and draft 

quality 

principles 

for 

services. 

Untuk 

mendokumentas

ikan keparahan 

gejala dengan 

kualitas hidup 

pasien Covid 

gejala 

berkepanjangan 

dan kualitas 

layanan. 

Design: study kualitatif 

Sampel: 114 pasien Covid-19 

gejala berkepanjangan 

Variabel: 

- Dependen: kuualitaas hidup 

pasien Covid-19 gejala 

berkepanjangan 

- Independen: tingkat 

keparahan gejala Covid-19 

Instrumen: dengan melakukan 

wawancara dimana peserta 

diundang untuk memilih antara 

wawancara naratif individu 

atau partisipasi dalam 

kelompok fokus. Awalnya 

berusahan untuk 

mewawancarai orang-orang 

yang melakukan telah 

konsultasi melalui telepon atau 

Rincian demografi dan pekerjaan 

yang dipilih dari peserta 

ditunjukkan pada tabel 1 sampai 

akhir adalah 70% perempuan dan 

75% putih. Sebagai perbandingan, 

kelompok pendukung Covid-19 

yang lama terdiri dari 86% 

perempuan dan populasi Inggris 

adalah 80-85% inggris kulit putih. 

Proporsi yang tinggi adalah 

propoprsional kesehatan, banyak 

diantaranya menunjukkan bahwa 

keahlian dan pengalaman mereka 

tentang penyakit dan gagasan untuk 

perubahan layanan. 55 wawancara 

dari 8 kelompok fokys 

menghasilkan lebih banyak dari 

1000 halaman transrip dan catatan. 

Analisis ini memunculkan tema 
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vidio untuk Covid-19 akut. 

Sebagai bagian dari studi yang 

lebih luas tentang layanan 

jarak jauh. Cara 

mengidentifikasi orang-orang 

tersebut melalui twiter dan 

tautan yang dibagiakan di grub 

facebook. Tanggapan besar 

dari orang-orang yang telah di 

wawancarai yang melaporakn 

gejala beberapa minggu 

setelah penyakit akut. 

Analisys: 10 wawancara 

individu pertama dan semua 

kelompok fokus 

ditranskripsikan secara penuh. 

Untuk alasan sumber daya dan 

kecepatan karena banyak tema 

yang di angkat telah di bahas, 

hanya bagian terpilih dari 45 

wawancara lainnya yang 

ditranskipsi. Transkrip data 

catatan dihilangkan 

identitasnya dengan 

menghapusa referensi kenama 

asli dan dimasukkan ke 

perangkat lunak NVIVO versi 

12. Data fase pengenalan awal, 

teks dikelompokkan kedalam 

kategori menyeluruh (misalnya 

pengalaman sakit, mengakses 

dalam lima kategori yang saling 

terkait yang kami diskusikan secara 

lebih rinci yaitu: pengalaman sakit, 

mengakses perawatan, hubungan 

(atau kurangknya) dengan dokter, 

titik sentuh emosional dalam 

pertemuan dengan layanan 

kesehatan dan ide untuk 

peningkatan layanan. Sebelum 

mempertimbangkan pengalaman 

Covid-19 yang panjang, perlu 

diperhatikan bahwa hanya sebagian 

kecil dari peserta (8 dari 114) yang 

dirawat dirumah sakit, dan 96 dari 

114 bahkan belum diperiksa di 

departemen kecelakaan dan darurat 

(A&E). Pemyakit tidak pasti dan 

membingungkan peserta dengan 

Covid yang lama menggambarkan 

gejala disetiap bagian tubuh yang 

terkadang parah atau berfluktuasi, 

diperparah oleh prognosis yang 

tidak pasti dan pemulihan yang 

berhenti yang semuanya digabung 

menjadi penyakit yang 

menakutkan. 
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layanan) dan subkategori 

secara luas dikodekan dalam 

ini. Sintesis sementara 

dihasilkan dari awal transkrip 

dan semakin disempurnakan 

menggunakan metode 

komperatif konstan (data dari 

setiap transkrip baru 

digunakan untuk menambah 

nuansa pemahaman 

hermeneutik tentang 

pengalaman pasien penyakit 

dan layanan). 
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Tujuh artikel yang diidentifikasi, sebagian besar membahas tingkat 

keparahan gejala memengaruhi prolong sign secara umum, meskipun ada 

2 artikel yang membahas keparahan tertentu saja. Tingkat keparahan 

gejala yang mempengaruhi kejadian prolong sign sebagai berikut: 

1. Gejala ringan  

Berdasarkan hasil analisis diatas, 6 jurnal terintegrasi menjelaskan 

bahwa beberapa orang yang telah sembuh dari Covid-19 ringan masih 

memiliki setidaknya satu gejala yang berkepanjangan. 

2. Gejala berat  

Berdasarkan hasil analisis diatas, 6 jurnal teridentifikasi 

menjelaskan bahwa orang yang telah sembuh dari Covid-19 berat 

memiliki setidaknya 3 efek jangka panjang. 

B. Pembahasan  

Tingkat keparahan gejala yang mempengaruhi kejadian prolong sign 

adalah sebagai berikut: 

1. Tanpa Gejala 

Tidak ditemukan. 

2. Gejala ringan  

Berdasarkan hasil analisis di atas, 6 jurnal teridentifikasi 

menjelaskan bahwa tingkat keparahan gejala Covid-19 ringan memiliki 

prolong sign setidaknya satu gejala. Gejala-gejala yang kemungkinan 

terjadi seperti batuk, sesak napas, demam, sakit tenggorokan, kelelahan 

dan ruam kulit. Termasuk nyeri dada, sesak napas, nyeri otot dan sendi, 

sakit kepala, gangguan kognitif (kabut otak, dan kelemahan). Beberapa 

orang mungkin mengalami kombinasi gejala termasuk pernapasan, 

neurologis, dan gastrointestinal. Meskipus demikian, gejala-gejala 
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tersebut tidak semua di alami oleh pasien dengan gejala ringan (Kingstone 

et al., 2020). 

Cross sectional study yang di lakukan oleh (Iqbal et al., 2021) 

mengatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara tingkat 

keparahan gejala saat terinfeksi Covid-19 dengan kejadian prolong sign. 

Iqbal et al melaporkan gejala-gejala yang berkepanjangan seperti kabut 

otak, tinitus, kualitas tidur yang buruk, depresi dan kecemasan. Sekitar 

56,3% dari subjek penelitian ini mengeluhkan kualitas tidur yang buruk 

dan 19% dari populasi penelitian ini mengeluhkan tinnitus (telinga 

berdenging). Oleh karena itu, laporan kasus dengan Covid-19 ringan 

mengalami tinnitus selama infeksi dan bahkan setelah pemulihan. (Iqbal 

et al., 2021). 

Covid-19 yang disebabkan oleh SARS CoV-2 dapat melibatkan 

gejala sisa dan komplikasi medis lainnya yang berlangsung berminggu-

minggu setelah pemulihan. Analisis gejala pasca Covid-19 

mengungkapkan hanya 10% dari semua subjek tidak memiliki gejala 

setelah sembuh dari Covid-19, sementara sebagian besar subjek menderita 

gejala. Sebagian besar subjek menderita kelelahan (72,8%), kecemasan 

(38%), nyeri sendi (31,4%), sakit kepala terus menerus (28,9%). Literatur 

oleh Sandra et al (2021) mengungkapkan bahwa penyakit Covid-19 

ringan dapat mengakibatkan gejala yang menetap seperti hiposmia, 

anosmia, hipogeusia, dan kelelahan. Didukung juga oleh literatur oleh 

(Perelman et al., 2021) mengatakan bahwa orang dengan penyintas 

Covid-19 ringan sangat umum mengalami kelelahan atau kelemahan otot, 

kesulitan tidur, dan kecemasan atau depresi. 
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Cross sectional study yang di lakukan oleh (Marwah Tolba et al, 

2021) mengatakan bahwa Sebagian besar orang dengan penyintas Covid-

19 dengan gejala ringan yang dapat dihilangkan tanpa intervensi medis. 

Gejala-gejala tersebut seperti kelelahan, sakit kepala, nyeri sendi, dan 

nyeri otot. Tercatat bahwa banyak manifestasi terkait dengan sistem saraf 

pusat seperti sakit kepala terus menerus, migraine, depresi, dan 

kecemasan. Sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh (Emma Ladds 

et al, 2020) mengatakan bahwa banyak subjek pasca Covid-19 dengan 

gejala ringan masih mengalami kelelahan, kecemasan, dan sakit kepala. 

Fenomena Prolong sign dapat terjadi pada pasien Covid-19 gejala 

ringan. Dalam studi terkontrol yang di lakukan Journal Of Americal 

Association (JAMA) dan sekelompok dokter dari Italia, studi ini 

menemukan bahwa pasien yang sembuh dari gejala yang menetap, 

terutama kelelahan dan sesak napas yang bisa muncul selama berminggu-

minggu atau bahkan berbulan-bulan setelah sembuh (Carfi et al., 2020) 

selain itu dalam penelitian yang di lakukan oleh Goertzet et al (2020) 

tentang gejala persisten 3 bulan setelah terinfeksi Covid-19 

mengemukakan fenomena bahwa gejala masih bertahan berbulan-bulan 

setelah infeksi yang berarti menunjukkan adanya “syndrome pasca Covid-

19” (Goertzet et al., 2020). Orang dengan gejala Covid-19 yang 

berkelanjutan mengalami gejala yang terus menerus dan berfluktuasi yang 

membingungkan termasuk batuk, sesak napas, demam, sakit tenggorokan, 

nyeri dada, mialgi, ruam kulit, dan diare (Ladds et al., 2020). Dalam 

penelitian yang dilakukan Goertzet et al (2020) juga terdapat bukti 

anekdot bahwa pasien dengan Covid-19 “gejala ringan” mungkin 
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mengeluhkan tentang gejala yang terus menerus, bahkan berminggu-

minggu setelah mengalami infeksi (Goertzet et al., 2020). 

Orang dengan Covid-19 yang bergejala ringan tidak menuntut 

kemungkinan dapat menderita gejala yang berkepanjangan. Seperti yang 

telah di jelaskan oleh marwah bahwa 90% pasien Covid-19 yang pulih 

masih memiliki gejala jangka panjang. Gejala-gejala jangka panjang 

orang yang terinfeksi Covid-19 gejala ringan tidak hanya terbatas pada 

gejala ringan saja namun dapat juga komplikasi pada pernapasan, 

neurologis, dan gastrointestinal. Oleh karena itu, segera laporkan ketenaga 

kesehatan bila terjadi masalah-masalah yang tidak dapat diatasi sendiri. 

Adapun gejala-gejala umum yang di rasakan seperti batuk, sesak napas, 

demam, sakit tenggorokan, kelelahan dan ruam kulit. Termasuk nyeri 

dada, sesak napas, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, gangguan kognitif 

(kabut otak, dan kelemahan) dll. 

3. Gejala Sedang  

Tidak ditemukan. 

4. Gejala Berat 

Berdasarkan hasil analisis di atas, 6 jurnal teridentifikasi 

menjelaskan bahwa orang yang menderita Covid-19 berat memiliki efek 

yang berkepanjangan lebih banyak masalah dalam mobilitas. Masalah-

masalah tersebut dapat berupa nyeri atau ketidak nyamanan dan 

kecemasan atau depresi, kelelahan, dan penurunan kapasitas paru. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh marwah (Id & Paper, 2021) mengatakan 

bahwa tingkat keparahan gejala pasca Covid-19 terkait dengan tingkat 

keparahan Covid-19. Gejala berat adalah yang mempengaruhi fungsi 

organ seperti fibrosis paru, gagal ginjal, miokarditis, aritmia dan struk 
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yang memerlukan pemeriksaan ekstra. Gejala yang paling banyak di 

laporkan yaitu kelelahan. 

Cross sectional study oleh (Iqbal et al., 2021) mengatakan adanya 

hubungan beratnya gejala yang signifikan secara statistik dengan adanya 

gejala pasca Covid-19. Gejala-gejala tersebut berupa dispnea, batuk 

terus-menerus, nyeri sendi, dan nyeri dada, kesulitan dalam melakukan 

aktifitas biasa, kesulitan dalam mencuci atau berpakaian, kesulitan 

berjalan, nyeri, ketidak nyamanan, kecemasan dan depresi. Dari subjek 

yang terkena dampak parah, 77% mengalami masalah berat atau tidak 

dapat melakukan aktivitas seperti biasa (Iqbal et al., 2021). 

Tinjauan Sistematik dan meta-analisa oleh (Perelman et al., 2021) 

mengatakan adanya beberapa gejala neuropatik telah dilaporkan. Gejala-

gejala yang di timbulkan seperti sakit kepala (44%), gangguan perhatian 

(27%) dan anosmia (21%). Etiologi gejala neuropsikoatri pada pasien 

Covid-19 sangat kompleks dan multifaktorial. Mereka mungkin terkait 

langsung dari efek langsung dari infeksi, penyakit serebrovaskular 

(termasuk hiperkoagulasi), kompromi fisiologis (hipoksia), efek samping 

obat, dan aspek sosial memiliki penyakit yang berpotensi fatal.  

Gejala berat menimbulkan gejala-gejala pasca Covid-19 yang 

mengakibatkan kelainan pada sistem organ. Hal tersebut dapat terjadi 

pada paru-paru (batuk, rasa tidak nyaman didada, penurunan kapasitas 

difusi paru, sleep apnea, dan fibrosis paru), kardiovaskular (aritmia dan 

miokarditis), neurologis (demensia, depresi, kecemasan, gangguan 

perhatian, dan gangguan obsesif-kompulsif). Gejala lain tidak spesifik 

seperti rambut rontok, tinitus, dan keringat malam (Perelman et al., 

2021). Hal di atas sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh (Iqbal 
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et al., 2021) mengatakan bahwa beberapa orang didapatkan mengalami 

kerusakan organ seperti fibrosis paru dan gagal ginjal. 

Tinjauan Sistematik dan meta-analisa oleh (Perelman et al., 2021) 

mengatakan bahwa orang dewasa memiliki risiko ganda untuk 

didiagnosa dengan gangguan kejiwaan setelah sembuh dari Covid-19. 

Kondisi kejiwaan yang paling umum didapatkan adalah gangguan 

kecemasan, insomnia dan demensia. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Iqbal et al., 2021) yang mengatakan bahwa beberapa 

subjek yang telah sembuh dari Covid-19 menderita depresi dan 

kecemasan. 

Cross sectional study oleh (Roth et al., 2021) mengidentifikasi 

bahwa ada beberapa penyakit baru yang dapat muncul setelah terinfeksi 

Covid-19. Hal ini terjadi seperti pada laporan 3 orang dewasa muda yang 

mengalami biopsi hati yang berkepanjangan dan parah selama pemulihan 

dari Covid-19. Tidak ada yang memiliki penyakit hati kronis yang sudah 

ada sebelumnya. 3 subjek penelitian ini menunjukkan cedera 

kolangiospati degneratif yang luas, dengan vaskulisasi kolangiosit yang 

menonjol. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Emma 

Ladds et al., 2020) mengatakan bahwa orang yang telah sembuh dari 

Covid-19 memiliki penyakit multisistem dengan bukti kerusakan jantung 

yang sebelumnya tidak di miliki. Didukung juga oleh penelitian yang di 

lakukan oleh (Id & Paper, 2021) yang melaporkan sebuah kasus dengan 

subjek perempuan umur 80 tahun yang telah sembuh dari Covid-19 dan 

tidak memiliki riwayat penyakit paru sebelumnya, namun menderita 

fibrosis paru bilateral akibat Covid-19 yang mengakibatkan kematian. 

Penelitian ini juga menemukan keterlibatan jantung, dilaporkan beberapa 
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subjek Covid-19 menderita miokarditis sebagai komplikasi dari Covid-

19. 

Ada beberapa sikap yang dapat dilakukan dalam menghadapi sebuah 

penyakit seperti yang telah dicerminkan oleh kisah Nabi Ayyub setelah 

melalui periode sakit yang panjang, Allah memberikan kesembuhan 

kepadanya. Allah bahkan memberikan Ayub nikmat yang lebih 

melimpah setelahnya dikarenakan Nabi Ayyub selalu mengingat Allah 

dan tidak pernah melupakannya, iapun selalu berdoa meminta 

pertolongan agar di sembuhkan dari penyakitnya seperti yang tertuang 

dalam Quran surah Al-Ambiya ayat 83 sebagai berikut: 

 

ًوَانَْتًَارَْحَمًُالرًَّ رُّ ًٓانَِّيًْمَسَّنيًَِالضُّ ىًرَبَّه  احِمِيْنًَۚوَايَُّوْبًَاذًِْناَدَٰ  

Terjemahannya:  

Dan (Ingatlah kisah) Ayub, ketika dia kedoa kepada Tuhannya, 

(YA Tuhanku), sunggu, aku telah ditimpa penyakit, padahal 

engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang 

penyayang. 

5. Kritis  

Tidak ditemukan 

C. Keterbatasan penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian pustaka ini yaitu sumber database 

pencarian artikel hanya menggunakan 4 database dengan jumlah artikel yang 

digunakan sebagai referensi yang sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi 

masih terbatas. Ada batasan bahasa pada artikel yang diinklusi yaitu hanya 

mengambil artikel yang berbahasa inggris atau berbahasa indonesia. Tingkat 

keparahan gejala hanya di jelaskan dua tingkat yaitu gejala ringan dan berat. 
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Pelitian ini juga tidak mampu mengeluarkan usia dalam kriteria inklusi 

sehingga mempengaruhi prolong sign. 

D. Implikasi Penelitian  

1. Pelayanan Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi untuk tenaga 

kesehatan khususnya perawat agar memiliki pemahaman yang memadai 

bahwa terdapat gejala yang berkepanjangan setelah terinfeksi Covid-19. 

Sehingga perawat dapat menjadikan hasil temuan dalam penelitian ini 

sebagai landasan ilmiah yang nantinya digunakan saat membuat rencana 

pulang pasien (Discar plening). Sehingga pasien tidak kaget lagi nantinya 

jika terjadi gejala-gejala yang telah disebutkan pada penelitian ini. 

2. Bidang pendidikan  

Hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi tambahan referensi 

dalam pengembangan ilmu baik secara nasional maupun internasional 

terkait tingkat keparahan gejala dengan kejadian prolong sign. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tingkat keparahan gejala yang mempengaruhi kejadian prolong sign 

berdasarkan telaah literatur pada 7 artikel yang teridentifikasi dan dianalisis 

yaitu gejala ringan dan berat. Gejala ringan seperti (nyeri dada, sesak napas, 

nyeri otot dan sendi, sakit kepala, gangguan kognitif (kabut otak, dan 

kelemahan) batuk, demam, sakit tenggorokan, kelelahan dan ruam kulit) dan 

gejala berat seperti (nyeri atau ketidak nyamanan dan kecemasan atau depresi, 

kelelahan, penurunan kapasitas paru, mempengaruhi fungsi organ seperti 

fibrosis paru, gagal ginjal, miokarditis, aritmia dan struk, sakit kepala, 

gangguan perhatian, anosmia, kabut otak, neuropati) risiko untuk baru di 

diagnosa dengan penyakit hati dan gangguan kejiwaan setelah sembuh dari 

Covid-19 dan kondisi kejiwaan yang paling umum disajikan adalah gangguan 

kecemasan, insomnia dan demensia. Gejala-gejala tersebut telah terbukti 

berpengaruh pada kejadian prolong sign. Pelitian ini juga tidak mampu 

mengeluarkan usia dalam kriteria inklusi sehingga mempengaruhi prolong 

sign. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil review literatur mengenai tingkat keparahan gejala 

yang mempengaruhi kejadian prolong sign, terdapat beberapa saran sebagai 

upaya dalam mengembangkan hasil penelitian tersebut, yaitu: 

1. Bagi penelitian  

Bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai 

tingkat keparahan gejala Covid-19 dengan kejadian prolong sign 

sebaiknya melakukan penelitian dengan desain penelitian restrospektif, 
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baik itu kualitatif study dan cross sectional study. Hal tersebut sebagai 

upaya memperkaya jumlah penelitian dengan kasus yang nyata meskipun 

hanya melalui sumber data sekunder dan tidak melakukan penelitian 

langsung dengan subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini dapat 

dijadikan dasar untuk memperkuat hasil penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Pelayanan Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan rujukan, 

masukkan/informasi untuk para tenaga kesehatan khususnya perawat 

dalam mengatur rencana pulang (Discar Plening) bagi pasien Covid-19 

yang telah pulih agar tidak adanya rasa khawatir atau kecemasan yang 

berlebihan saat gejala tersebut muncul. Selain itu, dapat pula digunakan 

sebagai informasi tambahan berupa pendidikan kesehatan yang di berikan 

petugas kesehatan (khususnya perawat) kepada masyarakat umum 

mengenai gejala-gejala Covid-19 yang menetap. 
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LAMPIRAN  

JBI Critical Appraisal Checklist For Analytical Cross Sectional Studies 

Jurnal: Assesment and characterization of post Covid-19 manifestations 

NO PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK 

JELAS 

TIDAK 

DAPAT DI 

JELASKAN 

1. Apakah kriteria untuk 

dimasukkan dalam sampel 

didefinisikan dengan jelas? 

 √   

2. Apakah subyek penelitian dan 

pengaturan dijelaskan secara 

rinci? 

√    

3. Apakah paparan diukur 

dengan cara yang sah dan 

dapat diandalkan? 

√    

4. Apakah tujuan, kriteria 

standar yang di gunakan 

untuk pengukuran kondisi? 

√    

5. Apakah membingungkan 

faktor di identifikasi? 

√    

6. Apakah strategi untuk 

menghadapi pengganggu 

faktor menyatakan? 

√    

7. Apakah hasil diukur dengan 

cara yang sah dan dapat 

diandalkan? 

√    

8. Apakah analisis statistik yang 

sesuai digunakan? 

√    

Hasil telaah keseluruhan: 87,5% (Include/Dimasukkan) 
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LAMPIRAN  

JBI Critical Appraisal Checklist For Analytical Cross Sectional Studies 

Jurnal: The Covid-19 sequelae: a cross sectional evaluation post recovery symptoms and 

the need for rehabilitation of Covid-19 survivors 

NO PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK 

JELAS 

TIDAK 

DAPAT DI 

JELASKAN 

1. Apakah kriteria untuk 

dimasukkan dalam sampel 

didefinisikan dengan jelas? 

√    

2. Apakah subyek penelitian dan 

pengaturan dijelaskan secara 

rinci? 

  √  

3. Apakah paparan diukur 

dengan cara yang sah dan 

dapat diandalkan? 

√    

4. Apakah tujuan, kriteria 

standar yang di gunakan 

untuk pengukuran kondisi? 

√    

5. Apakah membingungkan 

faktor di identifikasi? 

√    

6. Apakah strategi untuk 

menghadapi pengganggu 

faktor menyatakan? 

√    

7. Apakah hasil diukur dengan 

cara yang sah dan dapat 

diandalkan? 

√    

8. Apakah analisis statistik yang 

sesuai digunakan? 

√    

Hasil telaah keseluruhan: 87,5% (Include/Dimasukkan) 
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LAMPIRAN  

JBI Critical Appraisal Checklist For Analytical Cross Sectional Studies 

Jurnal: Post Covid-19 cholangiopathy: A Novel Emtity 

NO PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK 

JELAS 

TIDAK 

DAPAT DI 

JELASKAN 

1. Apakah kriteria untuk 

dimasukkan dalam sampel 

didefinisikan dengan jelas? 

√    

2. Apakah subyek penelitian dan 

pengaturan dijelaskan secara 

rinci? 

√    

3. Apakah paparan diukur 

dengan cara yang sah dan 

dapat diandalkan? 

√    

4. Apakah tujuan, kriteria 

standar yang di gunakan 

untuk pengukuran kondisi? 

 √   

5. Apakah membingungkan 

faktor di identifikasi? 

√    

6. Apakah strategi untuk 

menghadapi pengganggu 

faktor menyatakan? 

 √   

7. Apakah hasil diukur dengan 

cara yang sah dan dapat 

diandalkan? 

√    

8. Apakah analisis statistik yang 

sesuai digunakan? 

√    

Hasil telaah keseluruhan: 75% (Include/Dimasukkan) 
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LAMPIRAN  

JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort 

Jurnal: 6 minth consequences of Covid-19 in patiens discarged feom hospital: a cohort 

study. 

NO PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK 

JELAS 

TIDAK 

DAPAT DI 

JELASKAN  

1. Apakah kedua kelompok 

serupa dan direkrut dari 

populasi yang sama? 

 √   

2. Apakah eksposur diukur 

sama untuk menetapkan 

orang? 

√    

3. untuk kedua kelompok 

terpajan dan tidak terpajan? 

 √   

4. Apakah paparan diukur 

dengan cara yang sah dan 

dapat diandalkan? 

√    

5. Apakah membingungkan 

faktor diidentifikasi? 

√    

6. Apakah strategi untuk 

menghadapi pengganggu 

faktor menyatakan? 

√    

7. Apakah kelompok / peserta 

membebaskan hasilnya pada 

awal penelitian (atau pada 

saat paparan)? 

√    

8. Apakah hasil diukur dengan 

cara yang sah dan dapat 

diandalkan? 

√    

9. Apakah tindak waktu 

dilaporkan dan cukup untuk 

menjadi cukup lama untuk 

hasil terjadi? 

√    

10. Apakah menindaklanjuti √    



89 
 

 
 

lengkap, dan jika tidak, 

adalah alasan untuk mangkir 

dijelaskan dan dieksplorasi? 

11. Apakah strategi ke alamat 

yang tidak lengkap 

menindaklanjuti 

dimanfaatkan? 

√    

12. Apakah analisis statistik 

yang sesuai digunakan? 
√    

Hasil telaah keseluruhan: 83% (Include/Dimasukkan) 
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LAMPIRAN 

JBI Critical Appraisal Checklist for Kualitatif study 

Jurnal: Finding the ‘right’ GP: a qualitative study of the experiences of people with long 

Covid. 

NO PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK 

JELAS 

TIDAK 

DAPAT DI 

JELASKAN 

1 Apakah ada kesesuaian 

antara perspektif 

filosofis yang dinyatakan 

dan metodologi 

penelitian? 

√    

2 Apakah ada kesesuaian 

antara metodologi 

penelitian dan 

pernyataan atau tujuan 

penelitian? 

√    

3 Apakah ada kesesuaian 

antara metodologi 

penelitian dengan 

metode yang digunakan 

untuk pengumpulan 

data? 

√    

4 Apakah ada kesesuaian 

antara metodologi 

penelitian dengan 

representasi dan analisis 

data? 

√    

5 Apakah ada kesesuaian 

antara metodologi 

penelitian dan 

interpretasi hasil? 

√    

6 Apakah ada pernyataan 

yang menempatkan 

peneliti secara kultural 

atau teoritis? 

 √   
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7 Apakah pengaruh 

peneliti pada penelitian, 

dan sebaliknya 

ditangani? 

√    

8 Apakah peserta, dan 

suara mereka, cukup 

terwakili? 

√    

9 Apakah penelitian etis 

menurut kriteria saat ini 

atau, untuk penelitian 

terbaru, dan apakah ada 

bukti persetujuan etis 

oleh badan yang sesuai? 

 √   

10 Apakah kesimpulan 

yang ditarik dalam 

laporan penelitian 

mengalir dari analisis 

atau interpretasi data? 

√    

Hasil telaah keseluruhan: 80% (Include/Dimasukkan) 
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LAMPIRAN 

JBI Critical Appraisal Checklist for Kualitatif study 

Jurnal: Persistent symptoms after Covid-19: qualitative study of 114 “long Covid” 

patients and draft quality principles for setvices. 

NO PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK 

JELAS 

TIDAK 

DAPAT DI 

JELASKAN 

1 Apakah ada kesesuaian 

antara perspektif 

filosofis yang dinyatakan 

dan metodologi 

penelitian? 

√    

2 Apakah ada kesesuaian 

antara metodologi 

penelitian dan 

pernyataan atau tujuan 

penelitian? 

√    

3 Apakah ada kesesuaian 

antara metodologi 

penelitian dengan 

metode yang digunakan 

untuk pengumpulan 

data? 

√    

4 Apakah ada kesesuaian 

antara metodologi 

penelitian dengan 

representasi dan analisis 

data? 

√    

5 Apakah ada kesesuaian 

antara metodologi 

penelitian dan 

interpretasi hasil? 

√    

6 Apakah ada pernyataan 

yang menempatkan 

peneliti secara kultural 

atau teoritis? 

  √  
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7 Apakah pengaruh 

peneliti pada penelitian, 

dan sebaliknya 

ditangani? 

√    

8 Apakah peserta, dan 

suara mereka, cukup 

terwakili? 

√    

9 Apakah penelitian etis 

menurut kriteria saat ini 

atau, untuk penelitian 

terbaru, dan apakah ada 

bukti persetujuan etis 

oleh badan yang sesuai? 

 √   

10 Apakah kesimpulan 

yang ditarik dalam 

laporan penelitian 

mengalir dari analisis 

atau interpretasi data? 

√    

Hasil telaah keseluruhan: 80% (Include/Dimasukkan) 
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LAMPIRAN 

JBI Critical Appraisal Checklist for Sistematic review and meta-analisis 

Jurnal: More than 50 long-term effects of Covid-19: a systematic review and meta-

analisis. 

NO PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK 

JELAS 

TIDAK 

DAPAT 

DIJELASKAN 

1 Apakah pertanyaan review 

dinyatakan dengan jelas dan 

eksplisi? 

√    

2 Apakah kriteria inklusi 

sesuai untuk peranyaan 

tinjauan? 

√    

3 Apakah strategi pencarian 

sudah tepat?   √  

4 Apakah sumber dan sumber 

daya digunakan untuk 

mencari studi memadai? 

√    

5 Apakah kriteria untuk 

menilai studi sesuai? √    

6 Apakah penilaian kritis 

dilakukan oleh dua orang 

atau lebih reviewer secara 

independen? 

 √   

7 Apakah ada metode untuk 

meminimalkan kesalahan 

dalam ekstraksi data? 

√    

8 Apakah metode yang di 

gunakan untuk 

menggabungkan studi 

sesuai? 

√    

9 Apakah kemungkinan bias 

publikasi dinilai 
√    

10 Apakah rekomendasi 

untuk kebijakan dan/atau 

praktik didukung oleh 

data yang dilaporkan? 

√    
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11 Apakah arahan khusus 

untuk penelitian baru 

sudah selesai? 

√    

Hasil telaah keseluruhan: 81% (Include/Dimasukkan) 
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