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ABSTRAK 

Nama :    Nur Ainah Abni Abdullah 

Nim :    70300117007 

Judul : Analisis Faktor Risiko yang Memengaruhi Tingkat Keparahan 

Covid-19: Telaah Literatur 

 Covid-19 telah menginfeksi jutaan orang dan muncul dengan berbagai 

gejala klinis yang ditimbulkan bahkan hingga mengakibatkan kematian. 

Perjalanan penyakit Covid-19 yang parah dan fatal dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Tujuan studi ini adalah teranalisisnya faktor risiko yang 

memengaruhi tingkat keparahan Covid-19. Penelitian ini dilakukan menggunakan 

desain deskriptif naratif dengan menggunakan metode literature review. 

Pengumpulan artikel menggunakan electronik database dari jurnal yang telah 

dipublikasikan melalui Portal garuda, Google scholar, Pubmed, dan Science direct 

dengan menggunakan kata kunci kunci “Covid-19 OR SARS-CoV2 OR 

Coronavirus OR Virus Korona AND Risk Factors OR Factor at Risk OR 

Predictor OR Faktor Risiko AND Severity OR Critical Illnes OR Severitas OR 

Tingkat Keparahan”. Seluruh artikel diseleksi menggunakan instrumen penilaian 

Guideline review dari Joanna Briggs Institute. Dari hasil telaah literatur, 12 jurnal 

terkait faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19 telah 

teridentifikasi dan dianalisis yaitu usia; komorbid (hipertenesi, diabetes, penyakit 

paru obstruktif kronik, penyakit kardiovaskular, penyakit serebrovaskular, 

penyakit ginjal kronis, dan keganasan); jenis kelamin laki-laki; temuan 

laboratorium; manifestasi klinis (anosmia, dispnea, durasi demam, anoreksia, 

kelelahan, peningkatan laju pernapasan, hipoksia, takipnea dan tekanan darah 

sistolik yang tinggi); obesitas, perilaku merokok; penghapusan NKG2C. Dari 

beberapa artikel yang telah direview dapat diketahui bahwa faktor-faktor tersebut 

berperan dalam memengaruhi tingkat keparahan Covid-19. Hasil Penelitian telaah 

literatur ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu terkait faktor 

risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19  

Kata Kunci: Virus Korona, Faktor Risiko, Tingkat Keparahan 
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ABSTRACT 

Name :    Nur Ainah Abni Abdullah 

Nim :    70300117007 

Title    :   Analysis of Risk Factors Affecting the Severity of Covid-19: Literature 

Review  

Covid-19 has infected millions of people and appears with various clinical 

symptoms that can even lead to death. The severe and fatal course of Covid-19 

can be influenced by various factors. The purpose of this study is to analyze the 

risk factors that affect the severity of Covid-19. This research was conducted 

using a descriptive narrative design using the literature review method. Article 

collection using electronic databases from journals that have been published 

through the Garuda Portal, Google scholar, Pubmed, and Science direct using the 

keywords ―Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus OR Virus Korona AND 

Risk Factors OR Factor at Risk OR Predictor OR Faktor Risiko AND Severity OR 

Critical Illness OR Severity OR Tingkat Keparahan‖. All articles were selected 

using the Guideline review assessment instrument from the Joanna Briggs 

Institute. From the results of the literature review, 12 articles related to risk 

factors that affect the severity of Covid-19 have been identified and analyzed, 

namely age; comorbidities (hypertension, diabetes, chronic obstructive 

pulmonary disease, cardiovascular disease, cerebrovascular disease, chronic 

kidney disease, and malignancy); male gender; laboratory findings; clinical 

manifestations (anosmia, dyspnea, duration of fever, anorexia, fatigue, increased 

respiratory rate, hypoxia, tachypnea and high systolic blood pressure); obesity, 

smoking behavior; NKG2C deletion. From several articles that have been 

reviewed, it can be seen that these factors play a role in influencing the severity of 

Covid-19. The results of this literature review study can be a reference in the 

development of science related to risk factors that affect the severity of Covid-19 

Keywords: Covid-19, Risk Factors, Severity 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia sedang mengalami salah satu masalah kesehatan global yang 

disebabkan oleh infeksi corona virus jenis baru yakni: severe acute respiratory 

syndrome corona virus-2 (SARS-CoV-2) (Setiadi et al., 2020). Virus yang 

muncul pertama kali pada akhir Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, 

Cina, kemudian oleh World Health Organization (WHO) ditetapkan sebagai 

pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 yang diberi nama atau identitas 

Corona Virus Disease-19 (Covid-19) (Etikasari et al., 2020). 

Covid-19 mengalami peningkatan tren kasus yang terus terjadi setiap hari 

akibat tingginya proses transmisi antarmanusia yang menyebabkan virus ini 

menyebar dengan cepat bahkan sampai ke berbagai negara (Setiadi et al., 2020). 

Berdasarkan data dari WHO, tercatat kasus Covid-19 secara global hingga tanggal 

18 Juni 2021 mencapai 177.108.695 kasus terkonfirmasi positif pada 222 Negara 

terjangkit dengan 3.840.223 kasus meninggal dunia (World Health Organization, 

2020). 

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak pandemi Covid-19 

melaporkan pasien positif Covid-19 pertamakali pada 2 Maret 2020. Setelah kasus 

positif pertama, penyebaran kasus mengalami peningkatan yang sangat cepat di 

Indonesia (Etikasari et al., 2020). Data WHO juga menunjukkan bahwa Indonesia 

menduduki peringkat pertama kasus virus corona di Association of Southeast 

Asian Nations (ASEAN) (World Health Organization, 2020). Kementerian
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Kesehatan Republik Indonesia melaporkan bahwa hingga 18 Juni 2021 terdapat 

1.963.266 kasus terkonfirmasi positif covid-19, 54.043 kasus meninggal dunia 

positif covid-19, dan 1.779.127 kasus berhasil sembuh dari covid-19 di Indonesia 

(Kemenkes RI, 2021). 

Covid-19 telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia termasuk provinsi 

Sulawesi Selatan. Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Sulawesi Selatan 

hingga tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 62.815 kasus, 961 kasus meninggal dunia 

positif covid-19 dan 61.337 kasus berhasil sembuh dari Covid-19 (Kemenkes RI, 

2021). 

Covid-19 yang telah melanda dunia dan ditetapkan sebagai pandemi 

menjadi sebuah bukti bahwa penyebaran Covid-19 memang berlangsung sangat 

cepat. Transmisi atau penularan virus ini bisa terjadi melalui droplet yang berasal 

dari saluran pernapasan. Selain itu, transmisi juga dapat terjadi sebagai akibat dari 

kontak erat dengan penderita. Transmisi udara (airbone) juga dapat terjadi pada 

beberapa kondisi tertentu (Hairunisa and Amalia, 2020). Pemerintah melakukan 

beberapa langkah cepat dan tanggap untuk meminimalkan penularan virus korona 

yang sangat cepat. Langkah diantaranya ialah pemerintah menerapkan bekerja 

dari rumah, jaga jarak, memakai masker, karantina atau isolasi bagi ODP dan 

orang yang terinfeksi covid-19 dan lain-lain (Handayani et al., 2020). 

Wabah penyakit covid-19 yang terjadi saat ini, jika dirujuk pada sejarah 

Nabi merupakan wabah yang sudah pernah terjadi dan dengan kondisi yang 

hampir sama. Dikutip dalam buku berjudul 'Rahasia Sehat Ala Rasulullah saw. : 

Belajar Hidup Melalui Hadist-hadist Nabi oleh Nabil Thawil, di zaman 
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Rasulullah saw. apabila ada sebuah daerah yang terjangkit penyakit Tha'un, 

Rasulullah memerintahkan untuk melakukan isolasi atau mengkarantina para 

penderitanya di sebuah tempat isolasi yang disediakan khusus, jauh dari 

pemukiman penduduk. Tha'un sebagaimana disabdakan Rasulullah saw. adalah 

wabah penyakit menular yang mematikan dan  berasal dari bakteri Pasterella 

Pestis yang menyerang tubuh manusia. Jika umat muslim menghadapi hal ini, 

dalam sebuah hadits disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja 

yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. "Kematian karena wabah 

adalah surga bagi tiap muslim (yang meninggal karenanya) (HR Bukhari). Kala 

itu, Nabi Muhammad saw. juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak 

dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika berada di 

dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Rasulullah saw. 

bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim: 

 ُ جْزِ ابتَْلََّ اللَّه اعُونُ آيٓةَُ الرِّ َ الطه ُ علَيَْوِ وَسَلَّه ِ صَلَّه اللَّه عَزه وَجَله بِوِ  كاَلَ رَسُولُ اللَّه

ذَا وَكعََ بِأرَْضٍ وَآَهتُُْْ بِِاَ فلَََ تفَِر  
ِ
عْتُُْ بِوِ فلَََ تدَْخُلوُا علَيَْوِ وَا ذَا سََِ

ِ
وا نََسًا مِنْ عِبَادِهِ فاَ

ُ  مِنْو  

Artinya: 

”At-Tha‟un (penyakit menular) adalah na‟jis yang dikirimkan kepada suatu 

golongan dari golongan orang israil dan kepada orang-orang sebelummu. 

Maka apabila kamu mendengar penyakit menular tersebut terjangkit disuatu 

tempat, janganlah kamu memasuki daerah tersebut dan apabila di suatu 

tempat berjangkit penyakit menular tersebut sedang kamu berada di 

dalamnya janganlah kamu keluar atau lari dari padanya.” (HR Bukhari 

Muslim). 
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Rasulullah kemudian membangun tembok di sekitar daerah wabah untuk 

memastikan perintah tersebut benar-benar dilaksanakan. Kebijakan karantina dan 

isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah 

penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu 

dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Selama isolasi, 

diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan 

yang tepat kepada penderita. Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar 

tidak ikut tertular. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan bahan makanan 

kepada masyarakat yang terisolasi. Sebagai seorang mu‟min, maka sebaiknya 

selain melakukan ikhtiar karantina atau “social distancing‖ ini, maka diperlukan 

juga peningkatan spiritualitas sebagai bentuk pencegahan dari infeksi virus korona 

(Supriatna, 2020). 

Covid-19 telah menginfeksi jutaan orang dan muncul dengan berbagai 

gejala klinis yang ditimbulkan bahkan hingga mengakibatkan kematian. Di 

Indonesia, gambaran gejala klinis Covid-19 bervariasi (Amalia, 2020). Covid-19 

dibagi kedalam 5 kelompok berdasarkan pada beratnya kasus,  yaitu:1) tanpa 

gejala; 2) ringan atau tidak berkomplikasi; 3) sedang atau moderat; 4) berat atau 

pneumonia berat; dan 5) kritis (Hairunisa and Amalia, 2020). Kasus parah dan 

kritis mewakili 14% dan 5% dari pasien Covid-19 yang dikonfirmasi laboratorium 

masing-masing. Hal ini menjadi beban tinggi bagi sistem perawatan kesehatan 

karena menghabiskan sebagian besar sumber daya medis dan berkontribusi pada 

sebagian besar kematian. Penelitian yang dilakukan oleh Chadeau-Hyam et al, 

(2020) mengadopsi pendekatan yang hati-hati dan menyeluruh dalam populasi 
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kohort yang besar dan memungkinkan untuk melakukan triangulasi bukti yang 

menghubungkan jenis kelamin laki-laki, pendidikan yang lebih rendah dan etnis 

non-kulit putih dengan risiko Covid-19 (Chadeau-Hyam et al., 2020). Tingkat 

keparahan Covid-19 dapat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh, usia dan beberapa 

penyakit komorbid diantaranya adalah diabetes militus, hipertensi, penyakit paru, 

penyakit jantung dan penyakit ginjal (Kemenkes, 2020). Sejalan dengan kajian 

sistematik yang dilakukan oleh Roeroe dkk (2021) yang menyatakan bahwa usia 

tua, diabetes dan penyakit penyerta lainnya dilaporkan sebagai prediktor 

bermakna dari morbiditas dan mortalitas pasien covid-19 (Roeroe, Sedli and 

Umboh, 2021). Selain itu menurut Fang L (2020), Penyakit komorbid hipertensi 

dan diabetes militus, jenis kelamin laki-laki dan perokok aktif merupakan faktor 

risiko dari penyakit Covid-19 (Fang L., 2020). Begitu juga dengan studi kajian 

literatur dengan meta analisis yang dilakukan oleh Mudatsir dkk (2021) 

menghasilkan tiga poin besar faktor risiko atau prediktor yang memengaruhi 

tingkat keparahan Covid-19 yaitu 8 komorbiditas, 19 manifestasi klinik dan 35 

parameter laboratorium (Mudatsir et al., 2021a). Selain itu, hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Putra et.al (2020) berdasarkan gejala klinis, keluhan sesak ber-

hubungan dengan derajat keparahan penyakit. Pada pasien dengan kelompok 

gejala Covid-19 yang berat ditemukan kondisi hipoksemia secara signifikan 

dibandingkan dengan kelompok gejala Covid-19 ringan-sedang sehingga ada 

hubungan yang signifikan antara derajat oksigen dengan tingkat keparahan pasien 

Covid-19 (Putra, Listyoko and Christanto, 2020). 
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Pemahaman yang baik tentang faktor risiko yang mungkin dalam 

kombinasi dengan imunopatologi penyakit terkait dengan tingkat keparahan 

Covid-19 sangat membantu bagi para tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi 

pasien yang berisiko tinggi dan membutuhkan perawatan yang diprioritaskan 

untuk mencegah perkembangan penyakit dan hasil yang merugikan (Gao et al., 

2021a). Melihat bahwa yang dijadikan subjek penelitian berdasarkan paparan di 

atas adalah pasien Covid-19 ditambah kondisi pandemi yang masih 

berkepanjangan sehingga telah dilakukan penelitian dengan pendekatan telaah 

literatur mengenai disiplin ilmu Keperawatan Medikal Bedah dengan judul 

“Analisis Faktor Risiko yang Memengaruhi Tingkat Keparahan Covid-19” 

B. Rumusan Masalah 

Covid-19 telah menginfeksi jutaan orang dan muncul dengan berbagai 

gejala klinis yang ditimbulkan bahkan hingga mengakibatkan kematian 

Pemahaman yang baik tentang faktor risiko yang mungkin dalam kombinasi 

dengan imunopatologi penyakit terkait dengan tingkat keparahan covid-19 sangat 

membantu bagi para tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi pasien yang 

berisiko tinggi dan membutuhkan perawatan yang diprioritaskan untuk mencegah 

perkembangan penyakit dan hasil yang. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah Faktor Risiko yang 

Memengaruhi Tingkat Keparahan Covid 19?” 
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C. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 Kajian Pustaka 

NO Peneliti Judul 

Penelitian 

Tujuan Metode Hasil Perbedaan dengan 

Riset 

1 Ngakan 

Putu 

Parsama

Putra, 

Aditya 

Sri 

Listyoko, 

Anthony 

Christant

o 

PaO2, 

SaO2, dan 

Rasio 

PaO2/FiO2 

Sebagai 

Prediktor 

Derajat 

Keparahan  

Pasien 

Covid-19 

Rawat Inap 

Penelitian 

ini 

dilakukan 

untuk 

mengevalua

si hasil 

analisis gas 

darah pa-

sien-pasien 

Covid-19 

yang 

dirawat 

inap dan 

membandin

gkan hasil 

analisis gas 

darah  pada 

pasien yang 

mendapatka

n ventilasi 

invasif dan 

non-invasif, 

serta 

menilai 

hubungan 

antara hasil 

analisis gas 

darah 

dengan 

derajat 

keparahan 

Desain 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

analitik 

obser-

vasional 

dengan 

pendekatan 

potong 

lintang 

(cross-

sectional), 

single-

center, pada 

71 pasien 

terkonfirma

si Covid-19 

dilakukan 

antara bulan 

April-Juli 

2020 pada 

pasien  yang 

dirawat di 

Ruang 

Covid-19 

RS Dr. 

Saiful 

Anwar 

Malang, 

Subjek terdiri 

dari 71 pasien 

terkonfirmasi 

Covid-19 

terbagi 

menjadi 2 

kelompok, 25 

pasien 

(35,21%) 

kelompok 

ringan sedang 

dan 46 pasien 

(64,79%) 

kelompok 

berat. 

Demografis 

dan 

karakteristik 

klinis 

menunjukkan 

bahwa usia, 

riwayat 

merokok, 

keluhan sesak 

dan 

penggunaan 

oksigen 

berhubungan 

dengan derajat 

keparahan 

penyakit 

Pada penelitian 

yang dilakukan 

 Putra Et al. 

Penelitiannya 

bertujuan untuk 

mengevaluasi hasil 

analisis gas darah 

sebagai prediktor 

keparahan pasien 

Covid-19 

Sedangkan pada 

penelitian ini, 

peneliti bertujuan 

melakukan 

penelitian untuk 

mengidentifikasi 

fakto-faktor risiko 

apa saja yang 

mempengaruhi 

tingkat keparahan 

Covid-19.  
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penyakit 

pada 

Covid-19 

Indonesia. 

Analisis 

statistik 

digunakan 

untuk 

menilai 

hasil 

analisis gas 

darah 

dengan 

derajat 

keparahan 

penyakit. 

(masing 

masing 

dengan 

p<0,05). 

Analisis gas 

darah 

menunjukkan 

hubungan 

antara derajat 

keparahan 

penyakit dan 

derajat 

oksigenasi 

yang dinilai 

dari PaO2, 

SaO2 BGA, 

PaO2/FiO2 

dan original 

PaO2 (masing 

masing 

dengan 

p<0,05). 

2 Chadeau-

Hyam, 

et. al 

Risk 

factors for 

positive 

and 

negative 

COVID-19 

tests: a 

cautious 

and in-

depth 

analysis of 

UK 

biobank 

data 

Untuk 

mengidenti

fikasi 

faktor 

risiko yang 

dapat 

digunakan 

sebagai 

parameter 

ukur dalam 

penentuan 

tes positif 

Covid-19 

Menggunaka

n data uji 

infeksi 

SARS-CoV2 

dari 

kesehatan 

masyarakat 

inggris, 

terkait 

dengan studi 

biobank UK 

penelitian ini 

mengeksplor

asi 

konstribusi 

dari 

demografi, 

sosial, risiko 

kshatan, 

mdis, dan 

faktor 

lingkungan 

Dalam model 

yang 

sepenuhnya 

disesuaikan, 

variabel 

independen 

terkait dengan 

risiko sedang 

diuji untuk 

Covid-19 

dengan odds 

ratio >1,05 

adalah: jenis 

kelamin laki-

laki; etnis kulit 

hitam; sosial 

kerugian 

(yang diukur 

dengan 

pendidikan, 

perumahan 

dan 

Pada penelitian 

yang dilakukan 

Hyam Et al. 

Penelitiannya 

bertujuan untuk 

menganalisis faktor 

risiko yang 

nantinya akan 

digunakan sebagai 

parameter ukur 

dalan tes Covid-19. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

brtujuan untuk 

mengidentifikasi 

faktor-faktor risiko 

yang memengaruhi 

tingkat keparahan 

pasien Covid-19.  
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terhadap 

risiko 

Covid-19, 

uji refresi 

logistik 

multivariabe

l untuk 

risiko 

menjadi 

hasil 

pengujian 

positif, 

pengujian 

positif atau 

negatif 

dalam 

populasi  

penelitian 

dan 

mengadopsi 

desain uji 

negatif, 

risiko 

pengujian 

positif dalam 

populasi 

yang diuji, 

pendapatan); 

pekerjaan 

(kesehatan 

pekerja, 

pensiunan, 

pengangguran)

;pernah 

merokok; 

sangat gemuk; 

komorbiditas; 

dan lebih 

besar paparan 

partikulat 

(PM) 2.5 

absorbansi. 

Dari jumlah 

tersebut, 

hanya jenis 

kelamin laki-

laki, bukan 

kulit putih 

etnis dan 

pencapaian 

pendidikan 

yang lebih 

rendah, dan 

tidak ada 

komorbiditas 

atau risiko 

kesehatan 

faktor, 

dikaitkan 

dengan 

pengujian 

positif di 

antara 

individu yang 

diuji. 

3 Wolff, 

et.al 

Risk 

factors for 

Covid‑19 

severity 

and 

fatality: a 

structured 

literature 

review 

 

Covid-19 

adalah 

ancaman 

global 

yang 

mendorong 

perawatan 

kesehatan 

hingga 

batasnya. 

Karena 

tidak ada 

vaksin atau 

obat untuk 

Covid-19, 

orang 

dengan 

Peninjauan 

dilakukan di 

PubMed dan 

kumpulan 

data 

pracetak 

yang 

tersedia 

untuk 

umum. 

Untuk 

analisis, 

faktor risiko 

dikategorika

n dan 

informasi 

mengenai 

28 catatan 

termasuk, 

sebelas di 

antaranya 

adalah 

pracetak, 

menunjukkan 

bahwa kondisi 

dan 

komorbiditas 

terkait dengan 

kondisi 

kesehatan 

yang buruk 

seperti usia 

lanjut, 

obesitas, 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Woff et., al 

meneliti faktor 

risiko yang 

memengaruhi 

tingkat keparahan 

dan kematian 

pasien covid-19 

sedangkan pada 

penelitian ini, 

peneliti akan 

berfokus pada 

faktor risiko yang 

memengaruhi 

tingkat keparahan 

Covid-19 Selain itu, 
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peningkata

n risiko 

penyakit 

parah dan 

fatal sangat 

membutuh

kan 

perlindung

an. Selain 

itu, faktor-

faktor yang 

meningkat

kan risiko 

ini menarik 

dalam 

pencarian 

pengobata

n 

potensial. 

Tinjauan 

literatur 

sistematis 

tentang 

faktor 

risiko 

Covid-19 

yang parah 

dan fatal 

disajikan. 

studi seperti 

ukuran studi 

dan lokasi 

diekstraksi. 

Hasilnya 

dibandingka

n dengan 

faktor risiko 

yangn 

terdaftar 

oleh empat 

otoritas 

publik dari 

negara yang 

berbeda. 

 

diabetes dan 

hipertensi 

merupakan 

faktor risiko 

untuk 

perjalanan 

penyakit yang 

parah dan 

fatal. 

Selanjutnya, 

perjalanan 

yang parah 

dan fatal 

dikaitkan 

dengan 

kerusakan 

organ 

terutama yang 

mempengaruhi 

jantung, hati 

dan ginjal. 

Disfungsi 

koagulasi 

dapat 

memainkan 

peran penting 

dalam 

kerusakan 

organ. Waktu 

masuk rumah 

sakit, 

tuberkulosis, 

gangguan 

inflamasi dan 

disfungsi 

koagulasi 

diidentifikasi 

sebagai faktor 

risiko yang 

ditemukan 

dalam tinjauan 

tetapi tidak 

disebutkan 

oleh otoritas 

publik. 

sumber pencarian 

literatur pada 

penelitian ini hanya 

pada Pubmed saja 

sedangkan pada 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 4 

sumber pencarian.  

4 Grasselli, 

et.al 

Risk 

Factors 

Associatd 

With 

Mortality 

Among 

Patients 

with 

COVID-19 

in intensive 

Untuk 

mengevalu

asi faktor 

risiko 

independe

n yang 

terkait 

dengan 

kematian 

pasien 

Studi kohort 

observasiona

l retrospektif 

ini 

mencakup 

3988 pasien 

sakit kritis 

berturut-

turut dengan 

Covid-19 

Dari 3988 

pasien yang 

termasuk 

dalam studi 

kohort ini, 

usia median 

adalah 63  

tahun; 3188 

adalah laki-

laki, dan 1998 

Pada penelitian 

yang dilakukan. 

Graselli. Et al. 

Penelitiannya  

bertujuan untuk 

mengetahui faktor 

risiko independen 

yang terkait dengan 

kematian pasien 

dengan Covid-19 
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care unit 

in 

Lombardy, 

Italy    

 

dengan 

Covid-19 

yang 

memerluka

n 

perawatan 

di ICU di 

wilayah 

Lombardy, 

Italia 

yang 

dikonfirmasi 

laboratorium 

yang dirujuk 

untuk masuk 

ICU ke pusat 

koordinasi 

(Fondazione 

IRCCS 

[Istituto di 

Ricovero e 

Cura a 

Carattere 

Scientifico] 

Ca' 

GrandaOspe

dale 

Maggiore 

Policlinico, 

Milan, Italia) 

dari Covid-

19 

Lombardy 

ICU 

Jaringan dari 

20 Februari 

hingga 22 

April 2020. 

Infeksi 

dengan 

sindrom 

pernapasan 

akut yang 

parah 

coronavirus 

2 

dikonfirmasi 

oleh uji 

reaksi 

berantai 

transkriptase

-polimerase 

realtime 

dari usapan 

nasofaring. 

Tindak 

lanjut selesai 

pada 30 Mei 

2020. 

dari 3300 

memiliki 

setidaknya 1 

komorbiditas. 

Saat masuk 

ICU, 2929 

pasien 

membutuhkan 

ventilasi 

mekanis 

invasif (IMV). 

Tindak lanjut 

bertema 

adalah 44 hari; 

waktu rata-

rata dari onset 

gejala hingga 

masuk ICU 

adalah 10 hari; 

rata-rata lama 

perawatan di 

ICU adalah 12 

hari; dan 

panjang 

median IMV 

adalah 10 hari. 

Waktu 

pengamatanku

mulatif adalah 

164.305 

pasien-hari. 

Tingkat 

kematian di 

rumah sakit 

dan ICU 

masing-

masing adalah 

12 per 1000 

pasien-hari. 

Dalam 

subkelompok 

dari 1715 

pasien 

pertama, pada 

30 Mei 2020, 

865 telah 

keluar dari 

ICU, 836 

meninggal di 

ICU, dan 14  

masih di ICU; 

secara 

keseluruhan, 

915 pasien 

meninggal di 

sedagkan tujuan 

dari penelitian yang 

dilakukan peneliti 

adalah untuk 

mengetahui faktor  

faktor risiko yang 

mempengaruhi 

tingkat keparahan 

Covid-19 
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rumah sakit. 

Faktor risiko 

independen 

yang terkait 

dengan 

kematian 

termasuk usia 

yang lebih tua 

(rasio bahaya 

jenis kelamin 

laki-laki, 

fraksi oksigen 

inspirasi yang 

tinggi 

(FiHAI2) 

(SDM,tekanan 

akhir ekspirasi 

positif tinggi 

atau Pa . 

rendah 

HAI2:fiHAI2 

rasio (SDM) 

saat masuk 

ICU, dan 

riwayat 

penyakit paru 

obstruktif 

kronik 

5 Xiaoyu 

Fang, et. 

al 

Epidemiol

ogical, 

comorbidit

y factors 

with 

severity 

and 

prognosis 

of 

COVID-

19: a 

systematic 

review and 

meta-

analysis 

Tujuan 

Tinjauan 

sistematis 

dan meta-

analisis 

dilakukan 

dalam 

upaya 

untuk 

mengumpu

lkan dan 

mengevalu

asi secara 

sistematis 

hubungan 

epidemiolo

gis, faktor 

komorbidit

as dengan 

tingkat 

keparahan 

dan 

prognosis 

penyakit 

corona 

virus 2019 

(COVID-

Metode  

Tinjauan dan 

Meta-

Analisis 

Sistematis 

(PRISMA) 

Enam puluh 

sembilan 

publikasi 

memenuhi 

kriteria 

penelitian 

kami, dan 61 

penelitian 

dengan lebih 

dari 10.000 

kasus Covid-

19 memenuhi 

syarat untuk 

sintesis 

kuantitatif. 

Kami 

menemukan 

bahwa laki-

laki memiliki 

tingkat 

keparahan 

penyakit yang 

lebih tinggi 

secara 

signifikan 

(RR: 1,20, 

95% CI: 1,13-

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Fang  et., al. 

Bertujuan untuk 

hubungan 

epidemiologis, 

faktor komorbiditas 

dengan tingkat 

keparahan dan 

prognosis penyakit 

corona virus 2019 

Sedangkan pada 

penelitian ini, 

peneliti bertujuan 

mengidentifaksi 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

tingkat keparahan 

Covid-19 
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19). 1,27, P 

<0,001) dan 

titik akhir 

yang lebih 

prognostik. 

Usia yang 

lebih tua 

ditemukan 

secara 

signifikan 

terkait dengan 

tingkat 

keparahan 

penyakit dan 

enam 

titik akhir 

prognostik. 

Penyakit 

ginjal kronis 

menyumbang 

sebagian besar 

kematian (RR: 

3.14-16.02), 

penyakit paru 

obstruktif 

kronik 

(PPOK) untuk 

tingkat 

keparahan, 

masuk ke unit 

perawatan 

intensif, titik 

akhir 

komposit, 

ventilasi 

invasive, dan 

perkembangan 

penyakit, 

penyakit 

serebrovaskula

r untuk 

sindrom 

gangguan 

pernapasan 

akut (ARDS), 

penyakit 

jantung 

koroner untuk  

kelainan 

jantung  
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan studi ini adalah teranalisisnya faktor risiko yang memengaruhi 

tingkat keparahan Covid-19. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pendidikan Keperawatan 

Hasil dari studi literatur ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi 

dan pengembangan pengetahuan di institusi pendidikan. Penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai bahan pembelajaran dan ilmu pengetahuan khususnya pada 

jurusan keperawatan yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang faktor 

risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19. 

2. Bagi Pelayanan Keperawatan 

Hasil dari studi literatur ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan, 

masukkan/informasi untuk perawat, konselor, pemerintah dan bagian pelayanan 

masyarakat khususnya dalam penyusun pemberian intervensi agar dapat 

mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi dan membutuhkan perawatan yang 

diprioritaskan untuk mencegah perkembangan penyakit. Selain itu, dapat pula 

digunakan sebagai informasi tambahan berupa pendidikan kesehatan yang 

diberikan petugas kesehatan (khususnya Perawat) kepada pasien yang telah 

dinyatakan positif Covid-19 dan juga masyarakat umum mengenai faktor risiko 

yang memengaruhi keparahan Covid 19. 

3. Bagi Penelitian 

Hasil dari studi literatur ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman bagi peneliti yang merupakan pemula dalam melakukan penelitian. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan 

penelitian selanjutnya dan dapat memperkaya jumlah penelitian tentang faktor 

risiko yang mempengaruhi tingkat keparahan Covid-19. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Covid-19 

1. Definisi Virus Corona 

Virus corona awalnya diberi simbol dengan 2019-nCoV oleh WHO, 

dimana huruf  n diartikan dengan Novel atau dalam bahasa Indonesia diartikan 

dengan baru dan CoV berarti corona virus. Virus corona masuk kedalam Ordo 

Nidovirales, keluarga Coronavirinae dan Genus Betacoronavirus (Beta-CoV). 

Virus corona merupakan keluarga coronaviridae dengan untaian tunggal, yang 

diselimuti dengan genom RNA sense positif dengan panjang sekitar 25,5-32 kb 

dan merupakan genom terbesar untuk virus RNA. Berdasarkan penampakan 

virion pada membran virus yang berbentuk taji-taji menyerupai mahkota atau 

dalam bahasa latinnya adalah Corona sehingga virus ini diberi istilah Corona 

virus. Diameter virus berbentuk menyerupai bola ini adalah 70-12 nm. Empat 

genera virus corona yaitu Alphacoronavirus (αCoV), Betacoronavirus (βCoV), 

Deltacoronavirus (δCoV) dan Gammacoronavirus (γCoV). Analisis evolusi 

menyatakan sumber genetik sebagian besar αCoV dan βCoV merupakan 

kelelawar dan hewan pengerat sedangkan sebagian besar δCoV dan γCoV, unggas 

merupakan sumber gennya. Covid-19 adalah Betacoronavirus yang hampir sama 

dengan corona virus penyebab SARS. Virus corona memiliki genom terbesar dan 

banyak mutasi delesi dan sering terjadi rekombinasi sehingga muncul galur baru 

Virus. Virus ini adalah bagian dari keluarga besar virus yang dapat menyebabkan 
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infeksi pada saluran pernapasan bagian atas dengan tingkat ringan dan sedang 

(Fathiyah Isbaniah and Agus Dwi Susanto, 2020). 

Virus corona memiliki bentuk yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat 

dengan bantuan alat khusus. Namun sebagaimana diriwayatkan Abdur Razak dari 

Muammar dari Qotadah menceritakan, bahwa orang-orang musyrik memandang 

remeh dan menyepelekan penyebutan hewan-hewan kecil (binatang) yang 

dijadikan surat dalam al-Qur‟an oleh Allah swt. seperti penyebutan lalat dalam QS 

al-Hajj/22:73. Orang-orang musyrik tersebut menganggap binatang tersebut sama 

sekali tidak penting dan hina. Bahkan mereka menjadikan hal tersebut sebagai 

olok-olokan terhadap al-Qur‟an. Lalu Allah swt. menurunkan QS al-Baqarah/2:26 

sebagai pemberitahuan kepada kaum musyrikin bahwa Allah swt. pun tidak segan 

menciptakan binatang seumpama nyamuk (ba'ūdhah) bahkan Allah tidak segan 

menciptakan binatang yang lebih kecil dari nyamuk yaitu (fauqa ba'ūdhah) 

(Wathoni and Nursyamsu, 2020). Sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS al- 

Baqarah/2:26 

تَحْيِِ آَنْ  َ لََ يسَ ْ نه اللَّه
ِ
هوُ  ا ينَ آمَٓنوُا فيَعَْلمَُونَ آَه ِ ا الَّه يضَِْْبَ مَثلًََ مَا بعَُوضَةً فمََا فوَْكيََا ۚ فأَمَه

ذَا مَثلًََ ۘ يضُِل  بِوِ كَثِ  ُ بِِهََٰ ينَ كَفَرُوا فيَلَُولوُنَ مَاذَا آَرَادَ اللَّه ِ ا الَّه مْ ۖ وَآَمه ِ يًرًا الحَْق  مِنْ رَبِِّ

لَه الفَْاسِلِينوَيََْدِي بِوِ كَثيًِرًا ۚ 
ِ
ُ  وَمَا يضُِل  بِوِ ا  

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk 

atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka 

mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi 

mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini 

untuk perumpamaan?". Dengan perumpamaan itu banyak orang yang 

disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang 
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diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-

orang yang fasik (QS al-Baqarah/2:26)  

 

Quraish Shihab memberikan penjelasan tentang makna yang terkandung 

dari ayat diatas ialah Allah menjelaskan bahwa Allah tidak keberatan menyebut 

menyebut ba’ūdhah (nyamuk) dalam kitab suci meskipun dianggap kecil, remeh, 

tidak berguna dan membawa virus penyakit. Konteksnya dengan Covid-19, maka 

binatang ini adalah bagian dari perumpamaan makhluk terkecil yang Allah 

nmaksudkan pada kata fauqa ba'ūdhah dalam QS al-Baqarah/2:26. Diameter virus 

berbentuk menyerupai bola ini adalah 70-12 nm. Kecil sekali dan tak mungkin 

terlihat oleh mata telanjang. Meskipun sangat kecil, virus ini mampu bertahan 

lebih dari 10 menit dipermukaan, termasuk tangan. Bahkan WHO menyebut 

Covid-19 dapat bertahan selama beberapa jam, bahkan beberapa hari. Covid-19 

bahkann dapat bertahan hidup disuhu 26-27 
o
C. Oleh karena itu, manusia 

diperintahkan untuk selalu bertasbih, memuji dan membesarkan Allah swt. karena 

fakta-fakta dalam kehidupan ini jika dipelajari dengan sungguh-sungguh sangatlah 

lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa (Wathoni and 

Nursyamsu, 2020). 

Virus Corona mengandung empat jenis protein (Master PS, 2019) yakni:  

a. Spike Protein (Protein S) : adalah protein yang mengikat virus ke reseptor sel 

dan virus masuk ke dalam sel 

b. Membrane Protein (M) : menyebabkan pertumbuhan virus 

c. Envelope Protein  (E) : menyebabkan virus berkembang atau tumbuh 

d. Nukleoid Kapsid Protein (N) : protein ini bersama dengan RNA Genom 

membentuk kapsid nukleat 
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2. Etiologi 

Kasus awal yang dilaporkan di Wuhan, Cina, dianggap sebagai infeksi 

yang didapat dari sumber zoonosis dari pasar grosir makanan laut Huanan yang 

menjual unggas, ular, kelelawar, dan hewan ternak lainnya. Untuk mengisolasi 

kemungkinan reservoir virus, analisis urutan genetik yang komprehensif 

dilakukan di antara spesies hewan yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa 

2019-nCov adalah virus rekombinan antara CoV kelelawar dan CoV asal yang 

tidak diketahui. Sebuah penelitian mengungkapkan, berdasarkan penggunaan 

kodon sinonim relatif (RSCU) pada berbagai spesies hewan menunjukkan bahwa 

kelelawar adalah reservoir satwa liar yang paling mungkin 2019-nCov. 

Rekombinasi homolog ini telah dibuktikan sebelumnya pada virus hepatitis B, 

virus hepatitis C, HIV dan virus dengue (Umakanthan et al., 2020). Virus corona 

merupakan virus zoonotik, RNA virus bersirkulasi pada hewan, seperti unta, 

kucing dan kelelawar. Seperti pada kasus MERS dan SARS, hewan dengan virus 

corona dapat berkembang dan menginfeksi manusia (Morfi, 2020). 

3. Manifestasi Klinis 

Gambaran klinis bervariasi dari penyakit ringan hingga penyakit parah 

atau fatal. Gejala Covid-19 yang paling umum yang tidak spesifik termasuk 

demam, batuk, dan mialgia. Gejala ringan lainnya adalah sakit tenggorokan, sakit 

kepala, menggigil, mual atau muntah, diare, ageusia dan kongesti konjungtiva 

(Umakanthan et al., 2020). Manifestasi klinis Covid-19 sangat beragam, mulai 

dari asimptomatik hingga gagal napas yang membutuhkan ventilasi mekanik dan 

perawatan ruang intensif (ICU) dan sepsis dengan kegagalan multi organ atau 
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syok sepsis (Rismala Dewi, 2020). Secara umum, rata-rata gejala infeksi Covid-19 

muncul setelah periode inkubasi selama 5 hari. Lama waktu dari onset gejala 

hingga kematian berkisar antara 6 hingga 41 hari dengan median 14 hari. Periode 

bergantung pada usia dan status imunitas pasien. Rerata usia pasien adalah 47 

tahun dengan rentang umur 35 sampai 58 tahun serta 0,9% adalah pasien yang 

lebih muda dari umur 15 tahun. Gejala umum di awal penyakit adalah demam, 

kelelahan atau myalgia, batuk kering. Beberapa organ yang terlibat seperti 

pernapasan (batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, hemoptisis atau batuk darah, 

nyeri dada), gastrointestinal (diare,mual,muntah), neurologis (kebingungan dan 

sakit kepala). Namun tanda dan gejala yang sering dijumpai adalah demam (83-

98%), batuk (76-82%), dan sesak napas atau dyspnea (31-55%) (Levani, Prastya 

and Mawaddatunnadila, 2021). 

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

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

a. Asimptomatik: Kondisi ini merupakan kondisi paling ringan. Tanpa gejala 

klinis apapun, disertai hasil pemeriksaan fisik dan radiologis yang normal, 

namun hasil pemeriksaan nucleic acid test (NAT) positif. 

b. Ringan: Gejala tanpa ada bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia. Gejala 

yang muncul seperti demam, batuk, fatigue, anoreksia, napas pendek, 

mialgia. Gejala tidak spesifik lainnya seperti sakit tenggorokan, kongesti 

hidung, sakit kepala, diare, mual dan muntah, hilang pembau (anosmia) atau 

hilang perasa (ageusia) yang muncul sebelum onset gejala pernapasan juga 

sering dilaporkan. Pasien usia tua dan immunocompromised gejala atipikal 
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seperti fatigue, penurunan kesadaran, mobilitas menurun, diare, hilang nafsu 

makan, delirium, dan tidak ada demam.  

c. Sedang /Moderat : Pada pasien remaja atau dewasa: pasien dengan tanda 

klinis pneumonia (demam, batuk, sesak, napas cepat) tetapi tidak ada tanda 

pneumonia berat termasuk SpO2 > 93% dengan udara ruangan ATAU Anak-

anak : pasien dengan tanda klinis pneumonia tidak berat (batuk atau sulit 

bernapas + napas cepatdan/atau tarikan dinding dada) dan tidak ada tanda 

pneumonia berat). Kriteria 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 scan 

menunjukkan adanya lesi paru subklinis.  

d. Berat : Pada pasien remaja atau dewasa : pasien dengan tanda klinis 

pneumonia (demam, batuk, sesak, napas cepat) ditambah satu dari: frekuensi 

napas >30x/menit, distres pernapasan berat, atau SpO2 <93% pada udara 

ruangan. ATAU Pada pasien anak : pasien dengan tanda klinis pneumonia 

(batuk atau kesulitan bernapas), ditambah setidaknya satu dari berikut ini: 

1) Sianosis sentral atau SpO2<93% ; 

2) Distres pernapasan berat (seperti napas cepat, grunting, tarikan dinding 

dada yang sangat berat); 

3) Tanda bahaya umum: ketidakmampuan menyusui atau minum, letargi atau 

penurunan kesadaran,atau kejang. 
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4) Napas cepat/ tarikan dinding dada/takipnea: usia <2 bulan, ≥60x/menit; 

usia 2–11 bulan, ≥50x/menit; usia 1–5 tahun, ≥40x/menit; usia >5 tahun, 

≥30x/menit. 

e. Kritis: gagal napas, syok sepsis, dan atau disfungsi atau gagal organ multipel. 

1) Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)  

Kriteria ARDS pada dewasa: 

a) ARDS ringan: 200 mmHg < PaO2/FiO2 <300 mmHg (dengan PEEP atau 

continuous positive airways pressure (CPAP) >5 cmH2O atau yang tidak 

diventilasi 

b) ARDS sedang: 100 mmHg < PaO2/FiO2 <200 mmHg dengan PEEP >5 

cmH2O atau yang tidak diventilasi 

c) ARDS berat PaO2/FiO2 <100 mmHg dengan PEEP >5 cmH2O atau yang 

tidak diventilasi. Ketika PaO2 tidak tersedia SpO2/FiO2 <315 

mengindikasikan ARDS (termasuk pasien yang tidak diventilasi) 

2) Sepsis adalah pasien dengan disfungsi organ yang mengancam jiwa 

disebabkan oleh disregulasi respon tubuh terhadap dugaan atau terbukti 

infeksi. Tanda disfungsi organ yaitu perubahan status mental/kesadaran, 

sesak napas, saturasi oksigen rendah, urin output menurun, denyut jantung 

cepat, nadi lemah, ekstremitas dingin atau tekanan darah, 

petekie/purpura/motled skin atau hasil laboratorium memnunjukkan 

koagulopati, tromosiopenia, asidosis, laktat yang tinggi, hiperbiirubinemia 
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3) Syok sepsis adalah hipotensi yang menetap meskipun sudah dilakukan 

resusitasi cairan dan membutuhkan vasopress.  

4. Transmisi 

Penyebaran virus terjadi dengan sangat cepat. Penularan dari manusia ke 

manusia terjadi melalui rute umum seperti transmisi langsung, transmisi kontak 

dan transmisi udara melalui aerosol dan selama prosedur medis. Batuk, bersin, 

inhalasi tetesan, kontak dengan selaput lendir mulut, hidung dan mata adalah cara 

penyebaran yang umum. Penumpahan virus terjadi dari saluran pernapasan, air 

liur, feses dan urin yang mengakibatkan sumber penyebaran virus lainnya. Viral 

load lebih tinggi dan durasi lebih lama pada pasien dengan Covid-19 yang parah. 

Penyebaran Covid-19 dari pasien ke petugas kesehatan dan pramugari yang 

melakukan kontak dekat dengan pasien yang terinfeksi juga dilaporkan 

(Umakanthan et al., 2020). 

Sumber infeksi adalah penderita dengan pneumonia Covid-19. Transmisi 

atau penularan yang utama terjadi melalui droplet dari saluran nafas. Selain itu, 

transmisi terjadi akibat kontak erat dengan penderita. Pada beberapa kondisi dapat 

melalui transmisi udara (airborne). Pada penderita Covid-19 tidak ditemukan 

RNA di sampel urin maupun serum. Masa inkubasi dapat terjadi pada hari ke 0-5, 

dilaporkan rata-rata sekitar 3-9 hari dengan kisaran antara 0-24 hari. Periode 

seseorang dapat menularkan (periode infeksi) terjadi lebih dulu sebelum muncul 

gejala, yaitu sekitar 2-5 hari lebih awal dari gejala. Diperkirakan 44% penularan 

terjadi pada periode tersebut. Melakukan kontak erat dengan seseorang yang 

berada dalam periode infeksi akan berisiko tertular. Namun, belum dapat 
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diperkirakan faktor apa saja yang memastikan seseorang akan terinfeksi 

(Hairunisa and Amalia, 2020). 

5. Patofisiologi 

Covid-19 termasuk dalam genus betacoronavirus, hasil anasilis 

menunjukkan adanya kemiripan dengan SARS. Pada kasus Covid-19, trenggiling 

diduga sebagai perantaranya karena genomnya mirip dengan coronavirus pada 

kelelawar (90,5%) dan SARS-CoV2 (91%). Coronavirus disease 2019 (Covid-19) 

atau yang sebelumnya disebut SARS-CoV2 pada manusia menyerang saluran 

pernapasan khususnya pada sel yang melapisi alveoli. Covid-19 mempunyai 

glikoprotein pada enveloped spike atau protein S. Untuk dapat menginfeksi 

“manusia” protein S virus akan berikatan dengan reseptor ACE2 pada plasma 

membrane sel tubuh manusia. Di dalam sel, virus ini akan menduplikasi materi 

genetik dan protein yang dibutuhkan dan akan membentuk virion baru di 

permukaan sel. Sama halnya SARS-CoV setelah masuk ke dalam sel selanjutnya 

virus ini akan mengeluarkan genom RNA ke dalam sitoplasma dan golgi sel 

kemudian akan ditranslasikan membentuk dua lipoprotein dan protein struktural 

untuk dapat bereplikasi. Faktor virus dengan respon imun menentukan keparahan 

dari infeksi Covid-19 ini. Efek sitopatik virus dan kemampuannya dalam 

mengalahkan respon imun merupakan faktor keparahan infeksi virus. Sistem imun 

yang tidak adekuat dalam merespon infeksi juga menentukan tingkat keparahan, 

di sisi lain respon imun yang berlebihan juga ikut andil dalam kerusakan jaringan. 

Saat virus masuk ke dalam sel selanjutnya antigen virus akan dipresentasikan ke 

Antigen Presentation Cell (APC). Presentasi sel ke APC akan merespon sistem 
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imun humoral dan seluler yang dimediasi oleh sel T dan sel B. IgM dan IgG 

terbentuk dari sistem imun humoral. Pada SARS-CoV IgM akan hilang pada hari 

ke 12 dan IgG akan bertahan lebih lama. Virus dapat menghindar dari sistem imun 

dengan cara menginduksi vesikel membran ganda yang tidak mempunyai pattern 

recognition receptors (PRRs) dan dapat bereplikasi di dalam vesikel tersebut 

sehingga tidak dapat dikenali oleh sel imun (Levani, Prastya and 

Mawaddatunnadila, 2021). 

Analisis struktural yang luas mengungkapkan interaksi tingkat atom antara 

CoV dan inangnya. Penularan Covid-19 lintas spesies dari manusia ke manusia 

terutama bergantung pada domain pengikat reseptor protein lonjakan dan reseptor 

inangnya ACE2. Ekspresi tinggi ACE2 diidentifikasi di paru-paru (sel alveolar 

tipe II), kerongkongan, ileum, usus besar, ginjal (tubulus berbelit-belit proksimal), 

miokardium, kandung kemih (sel urothelial) dan juga baru-baru ini mukosa 

mulut. Reseptor ACE2 menyediakan masuknya virus ke dalam sel inang dan juga 

replikasi virus berikutnya. Faktor utama yang terlibat dalam patogenesis virus 

2019-nCov adalah protein subunit spike 1, priming oleh transmembran protease 

serine-2 (penting untuk masuk dan replikasi virus), reseptor ACE2-Interaksi 

2019-nCov dan downregulasi protein ACE2. Faktor-faktor ini berkontribusi 

terhadap atrofi, fibrosis, peradangan dan vasokonstriksi yang mengakibatkan 

cedera jaringan inang (Umakanthan et al., 2020). 

Pasien konfirmasi positif Covid-19 dengan gejala klinis ringan 

menunjukkan respon imun didapatkan peningkatan sel T terutama CD8 pada hari 

ke 7-9, selain itu ditemukan T helper folikular dan Antibody Secreting Cells 
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(ASCs). Pada hari ke 7 hingga hari ke 20, ditemukan peningkatan IgM/IgG secara 

progresif. Jika dibandingkan dengan kontrol sehat, jumlah monosit CD14+ dan 

CD16+ mengalami penurunan. Namun pada orang konfirmasi positif Covid-19 

dengan tanda dan gejala yang ringan tidak ditemukan peningkatan kemokin dan 

sitokin proinflamasi. 

Pada pasien konfirmasi positif Covid-19 dengan gejala klinis berat 

memberikan hasil profil imunologi yang berbeda dengan klinis ringan. Pada kasus 

klinis berat ditemukan hitung limfosit yang rendah, serta hasil monosit, basofil, 

dan eosinofil lebih rendah pada pasien Covid-19 dengan klinis berat. Teradapat 

pula peningkatan mediator proinflamasi (TNF-α, IL 1, IL6 dan IL 8) namun pada 

sel T helper, T supresor dan T regulator mengalami penurunan pada kasus covid-

19 klinis berat. Pasien covid-19 yang mengalami Acute Distress Respiratory 

Syndrome (ADRS) juga ditemukan sel T CD4 dan CD8 mengalami penurunan, 

limfosit CD4 dan CD8 mengalami hiperaktivasi. ARDS merupakan salah satu 

penyebab kematian pada kasus Covid-19 yang diakibatkan oleh peningkatan 

mediator proinflamasi (badai sitokin) yang tidak terkontrol. Hal itu akan 

mengakibatkan kerusakan paru terbentuknya jaringan fibrosis sehingga dapat 

terjadinya kegagalan fungsi (Levani, Prastya and Mawaddatunnadila, 2021). 

6. Pemeriksaan Diagnostik  

Temuan laboratorium yang paling konsisten dengan covid-19 adalah 

limfositopenia, peningkatan protein reaktif C, dan peningkatan laju sedimentasi 

eritrosit. Limfositopenia disebabkan oleh nekrosis atau apoptosis limfosit. Tingkat 

keparahan limfositopenia mencerminkan tingkat keparahan covid-19. 
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Prokalsitonin umumnya meningkat dan dikaitkan dengan koinfeksi pada sebagian 

besar kasus pediatrik yang dilaporkan. Deteksi covid-19 didasarkan pada deteksi 

virologi oleh RTPCR menggunakan swab (nasofaring, orofaring), sputum dan 

feses, radiografi dada dan pemantauan dinamis mediator inflamasi (misalnya 

sitokin). Spesimen feses yang terdeteksi untuk asam nukleat Covid-19 sama 

akuratnya dengan spesimen usap faring. Pasien dengan Covid-19 menunjukkan 

kadar sitokin dan kemokin dalam darah yang tinggi seperti interleukin (IL)-7, IL-8, 

IL-9, IL-10, granulocytecolony stimulating factor, granulocyte-macrophage 

colonystimulating factor, tumor necrosis faktor alfa dan VEGFA (Umakanthan et 

al., 2020). 

7. Penatalaksanaan 

Buku diagnosis dan tatalaksana Covid-19 di Indonesia yang disusun oleh 

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) tahun 2020 menjelaskan bahwa 

tatalaksana untuk pasien coronavirus disease 2019 dibagi menjadi tatalaksana 

pemeriksaan PCR Swab, orang tanpa gejala (OTG), orang dengan gejala ringan, 

sedang, dan berat (Levani, Prastya and Mawaddatunnadila, 2021). 

8. Prognostik 

Secara umum seluruh populasi rentan terhadap infeksi virus ini. Terutama 

lanjut usia dan yang memiliki Komorbid akan mengalami kondisi yang serius bila 

terinfeksi. Hampir seluruh penderita memiliki prognosis yang baik, gejala pada 

anak-anak umumnya relatif ringan hanya sebagian kecil yang kritis. Kematian 

lebih sering ditemukan pada lanjut usia dan penderita dengan penyakit kronis 

yang mendasari (comorbid) (Hairunisa and Amalia, 2020). 
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B. Tinjauan Umum Faktor Risiko Keparahan Covid-19 

Mortalitas Covid-19 hingga saat ini mencapai 2% tetapi jumlah kasus berat 

mencapai 10%. Tingkat Keparahan Covid-19 bergantung pada derajat penyakit, 

ada tidaknya komorbid dan faktor usia (Handayani et al., 2020). Tingkat 

keparahan dan mortalitas pada pasien covid-19 utamanya disebabkan oleh 

Sindrom Distres Pernapasan Akut (Acute Respiratory Distress Syndrome/ARDS) 

yang diinduksi oleh pneumonia viral (Putra, Listyoko and Christanto, 2020). 

Orang-orang dengan peningkatan risiko penyakit parah dan fatal sangat 

membutuhkan perlindungan. Selain itu, pentingnya pemahaman lebih bahwa pada 

masa pandemi yang terjadi saat ini mengakibatkan banyak kekhawatiran pada 

masyarakat terlebih pada pasien yang terinfeksi Covid-19. Berdasarkan ilmu 

kesehatan, pasien dengan kondisi sikap mental yang optimis akan lebih cepat 

merespon pengobatan dibandingkan dengan pasien yang merasa takut atau cemas. 

Rasa takut secara signifikan dapat memelemahkan imunitas atau kekebalan tubuh. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Ibnu Sina menyampaikan kata mutiaranya: 

“Delusi (serba Khawatir) adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh 

pengobatan, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan‖ (Nashrullah, 2020). 

Kondisi kesehatan yang buruk seperti usia lanjut, obesitas, diabetes dan hipertensi 

merupakan faktor risiko perjalanan penyakit Covid-19 yang parah dan fatal. 

Selanjutnya, perjalanan yang parah dan fatal dikaitkan dengan kerusakan organ 

terutama yang mempengaruhi jantung, hati dan ginjal. Disfungsi koagulasi dapat 

memainkan peran penting dalam kerusakan organ. Waktu masuk rumah sakit, 
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TBC, peradangan gangguan dan disfungsi koagulasi diidentifikasi sebagai faktor 

risiko yang ditemukan sebagai faktor yang memperparah Covid-19 (Wolff, 2021).  

Selain itu, penelitian lain oleh Handayani (2020) menyebutkan bahwa 

mekanisme ARDS pada SARS-CoV-2 dan bagaimana faktor host berperan dalam 

meningkatkan risiko tersebut masih belum jelas, tetapi salah satu faktor yang 

merupakan prediktor derajat keparahan penyakit serta risiko kematian adalah usia. 

Studi kohort Du, et al (2020) menyatakan bahwa pasien dengan usia lebih dari 60 

tahun menunjukkan gejala yang lebih berat dibandingkan usia di bawah 60 tahun. 

Studi lain Xie, et al (2020) menyatakan bahwa pasien dengan saturasi ≤ 90% 

cenderung didapatkan pada usia lebih tua, berjenis kelamin laki-laki, memiliki 

hipertensi dan lebih didapatkan adanya sesak secara klinis dibanding dengan nilai 

saturasi ≥90%. Studi yang dilakukan Tjahyadi, et al (2020) menyatakan CRP dan 

LDH dapat menjadi prediktor derajat keparahan dan mortalitas serta peningkatan 

LDH berkorelasi terbalik dengan derajat hipoksemia yang dinilai dari PaO2/FiO2 

(Putra, Listyoko and Christanto, 2020). 

  



29 
 

 
 

 

C. Kerangka Teori 

Bagan 2.1 Kerangka Teori  
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D. Kerangka Konsep 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

                    Variabel Independent                Variabel dependent 
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                                              : Penghubung variabel yang diteliti 

Dari gambar kerangka konsep  di atas dapat dijelaskan bahwa faktor risiko 

yang diteliti sebagai variabel dependent dalam penelitian ini terhadap tingkat 
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BAB III 

METODE 

A. Pendekatan dan Desain Penelitian 

Telaah literatur merupakan sebuah proses analisis artikel yang terintegrasi 

dan bukan hanya melakukan ringkasan secara acak dan sesuka hati penulis, akan 

tetapi telaah literatur merupakan tulisan ilmiah yang terkait langsung dengan 

pernyataan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Pada saat proses pengumpulan 

artikel yang dijadikan literatur, maka bisa juga ditemukan penjelasan latar 

belakang penelitian tentang suatu topik, alasan mengapa topik tersebut penting 

untuk diteliti, menemukan keterkaitan antara studi dan permasalahan penelitian, 

mengidentifikasi tema dan konsep, mengidentifikasi kesenjangan utama antara 

permasalahan dan hasil penelitian, serta melakukan peninjauan terhadap 

pertanyaan penelitian lebih lanjut berdasarkan studi terdahulu yang sudah 

dilakukan (M.Nurs, 2020). 

Penelitian ini dilakukan menggunakan desain deskriptif naratif dengan 

menggunakan metode Literature Review yang berisi usulan, rangkuman dan 

pemikiran peneliti tentang beberapa sumber pustaka tentang topik yang dibahas 

dan diuraikan dalam bentuk deskriptif melalui beberapa literatur yang relevan 

dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini yang dilakukan secara terstruktur 

dan terencana (Davies & Crombie, 2009).  
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Penelitian ini menggunakan pendekatan Literature Review untuk 

teridentifikasi dan teranalisisya faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan 

Covid-19 berdasarkan literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

1. Database pencarian 

Telaah literatur yang merupakan rangkuman menyeluruh beberapa studi 

penelitian yang ditentukan berdasarkan tema tertentu. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh bukan dari pengamatan 

langsung, akan tetapi diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-

peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang didapat berupa artikel jurnal 

bereputasi baik nasional maupun internasional dengan tema yang sudah 

ditentukan. Pencarian Literatur dalam telaah literatur ini menggunakan empat 

database yaitu PubMed, Science Direct, Google Scholar dan Portal Garuda. 

2. Kata Kunci 

Pencarian artikel atau jurnal menggunakan keyword dan Boolean operator 

(AND, OR) yang digunakan untuk memperluas atau menspesifikkan pencarian 

sehingga mempermudah dalam penentuan artikel atau jurnal yang digunakan. 

Pertanyaan penelitian terstuktur menggunakan metode strategi PICO (Population, 

Intervention, Comparasion and Outcome) dengan keyword atau kata kunci dalam 

literatur ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Kata Kunci 

 

Pertanyaan penelitian dirumuskan melalui strategi PICO adalah sebagai 

berikut: Apakah Faktor-faktor Risiko yang Memengaruhi Tingkat Keparahan 

Covid-19? 

Tabel 3.2 Strategi PICO 

P Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus OR Virus Korona 

I Risk Factors OR Factor at Risk OR Predictor OR Faktor Risiko 

C Ada pembanding 

O Severity OR Critical Illnes OR Severitas OR Tingkat Keparahan 

Dalam memilih jurnal yang akan dianilisis peneliti memiliki kriteria 

inklusi dan ekslusi yaitu:  

a. Kriteria Inklusi 

1) Artikel yang terbit dalam kurun waktu 2020-2021 

2) Artikel full text yang sesuai dengan tujuan penelitian 

Faktor Risiko Virus Korona Tingkat Keparahan 

OR OR OR 

Predictor  Covid-19 Severitas  

 

OR 

OR OR 

Factor at Risk SARS-CoV2 Severity 

OR OR OR 

Risk Factors Coronavirus Critical llness 
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3) Jurnal berasal dari database bereputasi  

4) Artikel yang menggunakan case control study, cross-sectional studies, 

cohort, qualitative research, quasy eksperimental studies atau systematic 

review with meta analisis 

5) Kualitas penilaian artikel > 50% berdasarkan Guideline review dari 

Joanna Briggs Institute 

6) Menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia  

b. Kriteria Eksklusi 

1) Artikel yang double publication 

2) Artikel dalam bentuk skripsi, tesis dan tidak terpublikasi 

C. Analisa Data 

Adapun cara penilaian kualitas artikel yaitu dengan cara menyaring 

masing-masing artikel penelitian yang masuk dalam kriteria inklusi setelah itu 

disesuaikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada instrumen penilaian 

kritis yang sesuai dengan desain penilitian lalu diberikan checklist pada kolom 

“ya” atau “tidak” atau “tidak jelas” atau “tidak tersedia”. Kemudian dilakukan 

perhitungan skor dari setiap pertanyaan, lalu dijumlahkan total skor setiap artikel. 

Adapun artikel yang akan di review harus memenuhi kriteria yang nilainya 100%-

80% (kualitas baik) dan 79%-50% (kualitas cukup), sedangkan artikel yang yang 

nilainya di bawah 50% tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi kriteria 

(Adref, Syahrul and Saleh, 2019). 

Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan 

informasi yang telah diseleksi kerelevanan menggunakan instrument Guideline 
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review dari Joanna Briggs Institute dengan masalah yang dikaji. Untuk 

menyajikan masalah yang akan dibahas maka data terkumpul di analisis dengan 

menggunakan tabel sintesis grid. 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/mengkaji artikel 

dengan cara membuat identifikasi dan klasifikasi berdasarkan elemen-elemen 

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

sama. Menyintesis merupakan proses mengintegrasikan hasil analisis terhadap 

artikel-artikel berdasarkan kesamaan dan perbedaann masing-masing artikel dan 

membuat kesimpulan berdasarkan kesamaan dan perbedaan setiap artikel tersebut 

dalam bentuk simpulan kolektif dari beberapa artikel yang dianalisis (Rhamdani, 

Ali Ramdhani and Syakur Amin, 2014).  

D. Rekomendasi 

Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya peneliti memberikan 

alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif sebagai solusi 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kemudian disusun menjadi 

suatu hasil pembahasan dan suatu kesimpulan. Rekomendasi diberikan sebagai 

sebuah hasil pemecahan masalah menjadi sebuah adopsi pengetahuan dan sebagai 

landasan berpikir untuk pencegahan masalah yang telah dirumuskan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Hasil Pencarian 

Tabel 4.1 Hasil Pencarian berdasarkan Kata Kunci 

No Database Kata Kunci Total Artikel 

1 Google Scholar Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus 

OR Virus Korona AND Risk Factors OR 

Factor at Risk OR Predictor OR Faktor 

Risiko AND Severity OR Critical Illnes OR 

Severitas OR Tingkat Keparahan 

68 

2 Portal Garuda -Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus 

OR Virus Korona AND Risk Factors OR 

Factor at Risk OR Predictor OR Faktor 

Risiko AND Severity OR Critical Illnes OR 

Severitas OR Tingkat Keparahan  

- Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus 

AND Risk Factors OR Factor at Risk OR 

Predictor AND Severity OR Critical Illnes 

OR Severitas 

 

- Virus Korona AND Faktor Risiko AND 

Tingkat Keparahan 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

3 Science Direct Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus 

AND Risk Factors OR Factor at Risk OR 

Predictor AND Severity OR Critical Illnes 

OR Severitas  

1.000.000 

4 PubMed Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus 

OR Virus Korona AND Risk Factors OR 

Factor at Risk OR Predictor OR Faktor 

Risiko AND Severity OR Critical Illnes OR 

Severitas OR Tingkat Keparahan 

244.135 

Total Keseluruhan 1.244.203 
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Pencarian artikel telah dilakukan melalui publikasi di empat database 

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

menggunakan kata kunci tersebut sehingga dihasilkan total artikel secara 

keseluruhan berjumlah 1.244.203 artikel. Hasil seleksi artikel studi berdasarkan 

kriteria inklusi dan kriteria eksklusi peneliti dapat digambarkan dalam Diagram 

Flow di bawah ini: 
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Bagan 4.1 Diagram Flow  

 

Google Scholar 

 

 

PubMed 

 

 

Science Direct 

 

  

Portal Garuda 

 

 

( n=68) ( n=244.135) ( n=1.000.000) ( n=0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencarian artikel pada empat database menghasilkan 1.244.203 artikel 

teridentifikasi berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Peneliti kemudian 

melakukan skrining berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan sebelumnya 

dan sebanyak 1.212.081 artikel dieksklusikan. 762.291 Artikel diantaranya adalah 

artikel yang terbit dibawah tahun 2020, tidak full teks sebanyak 256.751 artikel, 

Artikel yang di identifikasi 

(n=1.244.203) 

Hasil skrining  

(n=32.122) 

Sesuai dengan 

pertanyaan penelitian 

(n=12) 

Exklusi :n=32.110 

1. Tidak sesuai pertanyaan 

penelitian dan tidak sesuai 

dengan kategori desain 

penelitian yang telah 

ditentukan di kriteria inklusi 

IDENTIFICATION 

SCREENING 

 

ELIGIBLITY 

Eksklusi : n=1.212.081 

1. Artikel yang terbit dibawah 

tahun 2020  (n=762.231) 

2. Tidak full teks (n=256.751 ) 

3. Publikasi Ganda (n=193.001) 

4. Berbentuk tesis, skripsi,tidak 

terpublikasi (n=98) 
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publikasi ganda sebanyak 193.001 artikel dan sebanyak 98 artikel  berbentuk tesis, 

skripsi atau tidak terpublikasi. Selanjutnya 32.122 artikel yang diinklusi, 

kemudian dilakukan proses assesment berdasarkan kelayakan terhadap kesesuaian 

dengan pertanyaan penelitian dan kategori studi yang telah ditentukan pada 

kriteria inklusi yaitu  menggunakan  case control study, cross-sectional studies, 

cohort, qualitative research, quasy eksperimental studies atau systematic review 

with meta-analisis. Adapun hasil pencarian dan seleksi studi berdasarkan kriteria 

inklusi dan eksklusi didapatkan 12 artikel yang bisa dipergunakan dalam telaah 

literatur ini. 

2. Penilaian Kualitas 

Dalam skrining terakhir berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan 

pada The Joanna Critical Appraisal Tools, 12 studi mencapai skor lebih tinggi 

dari 50% dan siap untuk melakukan sintesis data dalam telaah literatur ini.  

Karakteristik studi dari 4 database tergambarkan dalam table berikut: 

Tabel 4.2 Karakteristik Studi  

Kategori Jumlah 

Database 

Google scholar 1 

Portal garuda 0 

Pubmed 10 

Science direct 1 

TOTAL 12 

Tahun Penerbitan 

2020 7 

2021 5 
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TOTAL 12 

Desain Penelitian 

Case control study 1 

Cohort 6 

Cross-sectional studies 1 

Systematic review with meta 

analisis 

4 

Qualitative research 0 

Quasy eksperimental studies 0 

TOTAL 12 

Negara Penelitian 

Cina 4 

Amerika Serikat 2 

Indonesia 1 

Austria 1 

Germany 1 

Tiongkok 1 

Singapura 1 

Hungaria 1 

TOTAL 12 

 

Faktor yang berkontribusi dalam tingkat keparahan covid-19 berdasarkan 

tabel 4.1 dilakukan dalam bentuk desain penelitian yang paling banyak digunakan 

adalah Cohort (n=6), kemudian Systematic review with meta analisis (n=4), cross-

sectional (n=1) dan 1 artikel dalam bentuk desain penelitian case control study. 

Jumlah rata-rata kasus lebih dari seribu. Secara keseluruhan, setiap penelitian 

membahas tentang faktor risiko yang memengaruhi covid-19. Penelitian tentang 

faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan covid-19 dilakukan di 
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beberapa negara. Studi yang sesuai dengan telaah literatur ini rata-rata dilakukan 

di Cina dengan 4 studi, Amerika Serikat 2 studi dan yang lainnya adalah masing-

masing satu studi yang dilakukan di Tiongkok, Germani, Singapura, Hungaria, 

Austia dan Indonesia. Dua belas studi tentang faktor yang memengaruhi tingkat 

keparahan Covid-19 adalah usia, komorbid, jenis kelamin laki-laki, temuan 

laboratorium, manifestasi klinis, obesitas, perilaku merokok dan pengahapusan 

alel NKG2C. Berikut dua belas artikel yang telah memenuhi syarat untuk 

dimasukan kedalam telaah literatur:   

Tabel 4.3 Sintesis Grid Journal 

NO Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Tujuan Metode Hasil Database 

1. (Zheng et 

al., 2021)  

Risk 

factors for 

the Covid‑
19 severity 

and its 

correlation

with 

viral 

shedding: 

A 

retrospecti

ve cohort 

study 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengeksplor

asi faktor 

risiko tingkat 

keparahan 

pada tahap 

awal Covid-

19 dan 

korelasi 

antara 

pelepasan 

virus dan 

Keparahan  

Design:  
Retrospective 

cohort design 

Sample: 80 

pasien  

Variabel: 

-Dependen: 

keparahan Covid-

19 

-Independen: 

Faktor Risiko  

Instrument: 

Rekam medis 

pasien dan untuk 

 Data 

epidemiologi, 

klinis, 

laboratorium, dan 

pengobatan serta 

hasil 

dikumpulkan 

dengan formulir 

pengumpulan 

data dari rekam 

medis elektronik. 

Analysis: 
Independent 

group t tests, uji 

Mann-Whitney 

- Usia pasien 

dengan Covid-

19 yang parah 

secara nyata 

lebih tua dari 

pada pasien 

umum. 

- Komorbiditas 

hadir pada 

setengah dari 

pasien, dan 

hipertensi  

adalah 

komorbiditas 

yang paling 

umum, diikuti 

oleh diabetes, 

penyakit 

kardiovaskular 

dan karsinoma. 

- Gejala yang 

paling umum 

saat masuk 

adalah demam 

diikuti oleh 

batuk kering, 

dahak, dan sakit 

tenggorokan, 

Durasi demam 

adalah 

PubMed 
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uji χ2 
, atau uji 

Fisher's exact   

,Uji univariable 

and multivariable 

logistic 

regression 

models dan uji 

log-rank . 

perbedaan yang 

signifikan antara 

pasien tipe 

umum dan berat 

Suhu saat masuk 

pada pasien 

yang parah 

secara nyata 

lebih tinggi dari 

pada pasien 

umum.  

- Untuk temuan 

laboratorium 

menemukan 

bahwa jumlah 

trombosit, 

jumlah eosinofil, 

albumin, 

jumlah, 

persentase 

limfosit, dan 

jumlah 

trombosit lebih 

rendah pada 

pasien yang 

parah 

dibandingkan 

pada pasien 

normal, dan 

- Peningkatan 

bertahap suhu 

tubuh dan CRP 

dalam waktu 1 

minggu onset 

penyakit, dan 

penurunan 

bertahap dan 

normal setelah 

intervensi 

pengobatan. 

- Pada tahap awal 

penyakit (sekitar 

2 minggu), suhu 

tubuh dan CRP 

pasien pada 

pasien parah 

lebih tinggi  

daripada pasien 

biasa. 

- Peningkatan N .-

terminal pro-

peptida 

natriuretik otak 

(NT-proBNP) 

- Selama masa 
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rawat inap, 

beberapa pasien 

parah 

menunjukkan 

peningkatan sel 

darah putih dan 

neutrofil, 

anemia, 

peningkatan 

bilirubin, 

peningkatan CK, 

laktat 

dehidrogenase 

dan alfa 

hidroksil butirat. 

asam 

dehidrogenase  

dan peningkatan 

D-dimer.  

 

2.  (Yao et 

al., 2020) 
  

A 

retrospecti

ve study of 

risk  

factors for 

severe 

acute 

respiratory 

syndrome 

coronaviru

s 2 

infections 

in 

hospitalize

d adult 

patients 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengidentifi

kasi 

karakteristik 

klinis dan 

faktor risiko 

yang terkait 

dengan 

insiden 

keparahan 

infeksi 

SARS‑CoV‑2 

Design: 

Retrospective 

cohort design 

Sample: 109 

pasien  

Variable:  

-Dependen: 

keparahan Covid-

19 pada pasien 

dewasa 

-Independen: 

Faktor Risiko 

Instrument: 

Demografi, klinis, 

laboratorium, 

pemeriksaan 

pencitraan, 

pengobatan, dan 

data hasil 

dikumpulkan 

menggunakan 

formulir laporan 

kasus standar. 

Analysis: 

Analisis statistik 

dilakukan dengan 

menggunakan 

perangkat lunak 

SPSS, versi 22.0 

(SPSS Inc. 

Chicago, Illinois, 

Amerika Serikat). 

 

- Usia 108 pasien 

dengan 

Covid‑19 adalah 

52 tahun. 

Dengna rata-rata 

usia pasien yang 

terinfeksi parah 

adalah  pada 

usia 56 tahun 

- Proporsi pasien 

yang lebih tua 

dari 70 tahun 

adalah yang 

tertinggi pada 

pasien parah.  

- Komorbiditas 

hadir pada 25 

pasien dengan 

hipertensi 

menjadi 

komorbiditas 

yang paling 

umum diikuti 

oleh diabetes 

- Adanya 

penyakit 

penyerta lebih 

umum di antara 

pasien dengan 

penyakit parah 

daripada di 

antara mereka 

dengan penyakit 

PubMed 
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tidak parah 

- Jumlah leukosit 

darah yang lebih 

tinggi, jumlah 

neutrofil, tingkat 

protein C‑reaktif 

sensitif yang 

lebih tinggi, 

tingkat D‑dimer, 

skor APACHE 

II, dan skor 

SOFA dikaitkan 

dengan 

perkembangan 

Covid-19 yang 

parah dan begitu 

juga jumlah 

limfosit dan 

kadar albumin 

yang lebih 

rendah.  

3. (Vietzen 

et al., 

2021) 
 

Deletion of 

the 

NKG2C 

receptor 

encoding 

KLRC2 

gene and 

HLA-E 

variants 

are risk 

factors for 

severe 

Covid-19 

Varian 

genetik inang 

dapat 

berkontribusi 

pada tingkat 

keparahan 

Covid-19. Sel 

NKG2C
+
 NK 

adalah sel 

efektor 

antivirus 

yang poten, 

berpotensi 

membatasi 

tingkat 

infeksi 

SARS-CoV-

2. NKG2C 

adalah 

pengaktif 

reseptor sel 

NK yang 

dikodekan 

oleh gen 

KLRC2, 

yang 

mengikat 

HLA-E pada 

sel yang 

terinfeksi 

Design: Study 

cohort design 

Sample: 361 

pasien Covid-19 

Austria 

Variable:  

-Dependen : 

Keparahan 

Covid-19 

-Independen : 

penghapusan 

gene NKG2C 

Instrument: 

- 

Analysis: 
Analisis statistik 

dilakukan dengan 

menggunakan 

IBM SPSS 

Statistic 24.  

Dengan uji χ2, 

analisis varians 

(ANOVA) dan 

post test Dunn 

- Pasien Covid-19 

yang dirawat di 

rumah sakit 

dengan dan  

tanpa 

memerlukan 

perawatan ICU 

secara signifikan 

lebih tua, lebih 

cenderung laki-

laki, dan 

memiliki 

signifikansi 

penyakit 

penyerta seperti 

obesitas, 

hipertensi, 

penyakit paru 

obstruktif kronik 

(PPOK), dan 

penyakit arteri 

koroner (CAD) 

lebih banyak 

dibandingkan 

dengan pasien 

Covid-19 yang 

tidak dirawat di 

rumah sakit. 

- Penghapusan 

NKG2C serta 

PubMed 
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menyebabkan 

aktivasi sel 

NK. 

Penelitian ini 

untuk 

mengetahui 

apakah 

tingkat 

keparahan 

Covid-19 

dikaitkan 

dengan 

varian 

genetik ini. 

varian HLA-E 

ditemukan 

sebagai faktor 

risiko 

independen 

untuk Covid-19. 

4. (Wang et 

al., 2020) 
 

Epidemiol

ogic 

Characteri

stics, 

Transmissi

on Chain, 

and Risk 

Factors of 

Severe 

Infection of  

COVID-19 

in Tianjin, 

a 

Representa

tive 

Municipali

ty City of 

China 

Penelitian ini 

dilakukan 

untuk 

mendeskripsi

kan 

karakteristik 

epidemiologi 

penyakit 

coronavirus 

2019 (Covid-

19) dan 

mengeksplor

asi faktor 

risiko infeksi 

berat 

Design: 

Case control 

study 

Sample: 

131 kasus 

terdiagnosis 

Covid-19 di 

Tianjin 

Variable:  

Data kasus 

 Instrument: 

Data epidemi 

Covid-19 yang 

dirilis dari situs 

resmi pemerintah 

kota Tianjin 

(http://www.tj.go

v.cn/)  

Analysis: 

Analisis spatio-

temporal, 

Perangkat lunak 

ESRI ArcMap 

10.4.1,uji 

chisquared, 

independentT-

test, uji Mann-

Whitney, Analisis 

regresi logistik 

univariat dan 

multivariat  

Pasien dengan 

infeksi Covid-19 

yang berat lebih 

cenderung laki-

laki  

PubMed 

5. (Fang et 

al., 2020) 
 

Epidemiol

ogical, 

comorbidit

y factors 

with 

severity 

and 

prognosis 

Tinjauan 

sistematis 

dan meta-

analisis 

dilakukan 

dalam  upaya 

untuk 

Design: 

Systematic 

review and meta-

analysis 

Sample: 

lebih dari 

sepuluh ribu 

- Laki-laki 

memiliki tingkat 

keparahan 

penyakit yang 

lebih tinggi 

secara signifikan 

- Selain itu, 

penyakit 

PubMed 
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of COVID-

19: a 

systematic 

review and 

meta-

analysis 

mengumpulk

an dan 

mengevaluasi 

secara 

sistematis 

hubungan 

epidemiologi, 

faktor 

komorbiditas 

dengan 

tingkat 

keparahan 

dan prognosis 

Covid-19 

Covid-19 kasus 

dari 69 publikasi 

Instrument: 

PubMed, 

medRxiv dan 

bioRxiv 

Analysis: 
Semua analisis 

statistik untuk 

penelitian ini 

dilakukan oleh 

STATA, versi 

12.0 (Stata 

Corporation, 

College Station, 

Texas).  

penyerta, 

termasuk 

penyakit 

penyerta, 

hipertensi, 

diabetes, 

keganasan, 

penyakit 

kardiovaskular, 

penyakit jantung 

koroner, 

penyakit 

serebrovaskular, 

penyakit 

kardiovaskular/s

erebrovaskular, 

penyakit paru 

obstruktif kronik 

(PPOK), 

penyakit sistem 

pernapasan, 

penyakit ginjal 

kronis, infeksi 

hepatitis B, dan 

penyakit 

penyerta. 

penyakit 

pencernaan 

secara signifikan 

terkait dengan 

keparahan 

penyakit  

6. (Zhang et 

al., 2020) 
 

Risk 

Factors for 

Severe 

Disease 

and 

Efficacy of 

Treatment 

in Patients 

Infected 

With 

COVID-

19: A 

Systematic 

Review, 

Meta-

Analysis, 

and Meta-

Regression 

Analysis 

Untuk 

mengumpulk

an 

keselurahan  

faktor Risiko 

Penyakit 

Parah dan 

Kemanjuran 

Pengobatan 

pada Pasien 

Terinfeksi 

Covid-19 

Design: 
Systematic 

Review, Meta-

Analysis, and 

Meta-Regression 

Analysis 

Sample: Empat 

puluh lima studi 

melaporkan  

4203 pasien 

Covid-19 

dilibatkan 

Variable: 

Rincian 

penelitian, 

ukuran sampel 

penelitian, 

metode 

diagnosis, usia, 

jenis kelamin, 

kondisi medis 

yang menyertai, 

Peningkatan 

jumlah  leukosit, 

alanin 

aminotransferase, 

dan aspartat 

transaminase; 

peningkatan laktat 

dehidrogenase 

(LDH); dan 

peningkatan 

prokalsitonin 

secara signifikan 

berpengaruh 

dalam tingkat 

keparahan 

penyakit Covid-

19 

PubMed 
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gejala klinis, 

pemeriksaan 

laboratorium, 

temuan 

radiologis, 

rincian 

pengobatan, dan 

hasil pasien. 

Instrument: 

Ovid MEDLINE, 

Embase, 

Cochrane 

Central Register 

of Controlled 

Trials 

(CENTRAL), dan 

PubMed 

Analysis: 

Metode varians 

terbalik 

menggunakan 

transformasi 

double arcsine 

Freeman-Tukey  

7. (Pandita 

et al., 

2021) 

Predictors 

of severity 

and 

mortality 

among 

patients 

hospitalize

d with 

COVID-19 

in Rhode 

Island 

Untuk 

mengidentifi

kasi (1) 

demografi 

pasien dan 

komorbiditas 

yang terkait 

dengan 

penyakit 

parah dan 

kematian, 

dan (2) 

menunjukka

n gejala dan 

tanda vital 

yang 

memprediksi 

perkembang

an penyakit 

dan 

kematian 

yang parah. 

Design: 

Retrospective 

cohort study 

Sample: 

259 pasien yang 

dirawat di rumah 

sakit Rhode 

Island 

Variable:  

-Dependen : 

Tingkat 

keparahan dan 

kematian pasien 

di Rhode Island 

-Independen : 

Prediktor 

Instrumen: 

Data demografi 

dan laboratorium 

diambil dari 

EMR 

Analysis: 

Uji Chi-square, 

uji Fisher, uji-t 

Student, SAS 

9.4 (SAS 

Institute, Cary, 

USA) dan R 3.6.3 

(R Computing, 

Usia tua dan  jenis 

kelamin laki-laki 

menjadi faktor 

dari 

perkembangan 

Covid-19 menjadi 

penyakit parah 

PubMed 
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Vienna, Austria)  

8. (Malik et 

al., 2020) 

Higher 

body mass 

index is an 

important 

risk factor 

in COVID-

19 

patients: a 

systematic 

review and 

meta-

analysis 

Studi ini 

secara 

sistematis 

memeriksa 

bukti yang 

muncul 

untuk 

mengidentifi

kasi 

hubungan 

antara 

indeks 

massa tubuh 

(BMI) 

dan hasil 

penyakit 

Covid-19. 

Design: 

Systematic 

review and meta-

analysis 

Sample: Pasien 

covid-19 

Variable:  

- 

Instrument: 

Analysis: 
 Penilaian kualitas 

Skala Newcastle.  

Analisis data 

dilakukan dengan 

menggunakan 

Microsoft Excel 

(Neyeloff et al. 

2012). 

Penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa BMI 

memainkan peran 

penting dalam 

tingkat keparahan 

Covid-19 di 

semua kelompok 

umur, terutama 

individu yang 

lebih tua.  

PubMed 

9.  (Puebla 

Neira et 

al., 2021) 

 Smoking 

and risk of 

COVID-19 

hospitaliza

tion 

Untuk 

menilai 

risiko rawat 

inap 

(sebagai 

penanda 

COVID-19 

parah) pada 

pasien 

berdasarkan 

status 

merokok: 

mantan, saat 

ini, dan tidak 

pernah 

perokok, 

yang dites 

positif 

mengidap 

Sindrom 

Pernafasan 

Akut Parah 

Coronavirus 

2 (SARS-

COV2) di 

pusat medis 

akademik di 

Amerika 

Serikat 

Design: 

Retrospective 

cohort study 

Sample:  
10216 pasien 

positif SARS-

CoV2 

Variable:  

-risiko rawat inap 

pasien  

-Independen: 

Perilaku 

Merokok 

Instrument: 

Data dikumpul 

dari Epic, the 

institution’s 

electronic health 

records system 

(EHR).  

Analysis: 

Uji Chi-square, 

Fisher's , regresi 

logistik 

multivariabel, 

SAS versi 9.4 

(SAS Inc., Cary, 

NC).  

Secara signifikan 

lebih banyak 

mantan perokok 

dirawat di rumah 

sakit karena 

Covid-19 

daripada perokok 

saat ini atau tidak 

pernah merokok  

PubMed 

10. (Földi et 

al., 

2020a) 

Obesity is 

a risk 

factor for 

developing 

critical 

Untuk 

memeriksa 

apakah 

obesitas 

merupakan 

faktor risiko 

Design: 

Systematic 

review and meta-

analysis  

Sample:  
33.987 artikel 

Obesitas 

merupakan faktor 

risiko yang 

signifikan untuk 

masuk unit 

perawatan intensif 

PubMed 
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condition 

in COVID-

19 

patients: A 

systematic 

review and 

meta-

analysis 

untuk 

kondisi kritis 

pada pasien 

Covid-19 

dengan 

melakukan 

meta-analisis 

Variable:  

-Dependen 

Risiko kritis 

pasien 

-Independen: 

Obesitas  

Instrument: 

Medline (via 

PubMed), 

Embase, 

Cochrane 

Central Register 

of Controlled 

Trials 

(CENTRAL), 

Scopus and Web 

of Science—for 

studies 

Analysis: 

Perangkat lunak 

statistik Meta-

Analysis (Versi 

3) (Biostat, Inc., 

Engelwood, MJ, 

AS). 

 

(ICU). Obesitas 

dapat berfungsi 

sebagai prediktor 

klinis untuk hasil 

yang merugikan; 

oleh karena itu, 

dimasukkannya 

BMI dalam skor 

prognostik dan 

peningkatan 

pedoman untuk 

perawatan pasien 

dengan BMI 

tinggi sangat 

dianjurkan. 

11. (Liu et 

al., 2020) 

Risk factor 

for 

developing 

into 

critical 

COVI-19 

patients in 

Wuhan, 

China: 

Amulticent

er, 

retrospecti

ve, cohort 

study 

Untuk secara 

komprehensi

f 

menggambar

kan fitur 

klinis 

COVID-19 

dan 

mengeksplor

asi faktor 

risiko 

pengembang

an penyakit 

kritis 

Design: 

Retrospective 

cohort study 

Sample:  
2044 pasien 

Covid-19 

Variable:  

-Dependen 

Risiko kritis 

pasien 

-Independen: 

faktor risiko 

Instrument: 

Ectronic medical 

record 

menggunakan  

sebuah designed 

data collection 

dari.Experienced 

clinicians dari 

Tongji Hospita 

lanalyzed 

patients’medica 

lrecords. 

Analysis: 

Kruskal-

Wallistest,chi-

squaretest,andFis

Tingkat 

keparahan Covid-

19 naik lurus 

seiring 

bertambahnya 

usia. Kelompok 

kritis ditandai 

dengan proporsi 

dispnea yang 

lebih tinggi, 

kerusakan organ 

sistemik, dan 

badai inflamasi 

yang berlangsung 

lama.  

Science 

direct 
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her’sexacttest 

12. (Hadi et 

al., 2021) 

Anosmia 

Sebagai 

Faktor 

Prediktor 

Derajat 

Keparahan 

Ringan 

pada 

Pasien 

Covid-19 

Rawat Inap 

Melalui 

penelitian ini 

diharapkan 

dapat 

menggambar

kan 

karakteristik 

pasien 

Covid-19 

dengan 

gejala 

anosmia 

serta 

hubunganny

a dengan 

derajat 

keparahan. 

Design:  
 Studi deskriptif, 

cross-sectional, 

retrospektif 

Sample: 149 

pasien 

terkonfirmasi 

Covid-19 di 

rumah sakit 

Primasatya 

Husada Citra 

Surabaya (RS 

PHC Surabaya). 

Variable:  

-Dependen: 

Derajat 

keparahan ringan 

-Independen: 

Anosmia  

Instrument: 

Data rekam 

medis elektronik 

(Identitas, 

keluhan, darah 

lengkap, 

diagnosis, dan uji 

rRT-PCR). 

Analysis: 
Analisa penelitian 

ini menggunakan 

program SPSS 

versi 23.00. Uji 

chi square, odd 

ratio, uji inde-

pendent T-test, 

Mann-Whitney U 

test. 

Pasien dengan 

gejala anosmia 

lebih banyak 

ditemukan pada 

derajat keparahan 

ringan. Pasien 

dengan anosmia 

memiliki odd 

ratio 0,578 

terjadinya tingkat 

keparahan yang 

berat yang 

menandakan bah-

wa gejala 

anosmia sebagai 

faktor protektif 

terhadap 

terjadinya tingkat 

keparahan yang 

berat pada pasien 

Covid-19. 

Google 

Scholar 

 

Dua belas artikel yang diidentifikasi, sebagian besar membahas faktor-

faktor risiko yang memengaruhi Covid-19 secara umum. Meskipun, ada 3 artikel 

yang membahas satu faktor risiko tertentu saja. Faktor risiko yang memengaruhi 

tingkat keparahan covid-19 adalah sebagai berikut: 
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1. Usia 

Berdasarkan hasil analisis di atas, 6 jurnal teridentifikasi menjelaskan 

bahwa usia lanjut menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat 

keparahan pasien Covid-19.  

2. Komorbid 

Berdasarkan hasil analisis di atas, 6 jurnal teridentifikasi menjelaskan 

bahwa komorbid terutama hipertensi adalah faktor risiko yang memengaruhi 

tingkat keparahan pasien covid-19.  

3. Jenis Kelamin Laki-laki 

Berdasarkan hasil analisis di atas, 5 jurnal teridentifikasi menjelaskan 

bahwa umumnya, laki-laki menunjukkan kerentanan yang lebih tinggi terhadap 

tingkat keparahan infeksi dibandingkan perempuan sehingga jenis kelamin laki-

laki adalah salah satu faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien 

covid-19. 

4. Temuan Laboratorium 

Berdasarkan hasil analisis di atas, 3 jurnal teridentifikasi menjelaskan 

bahwa temuan laboratorium seperti penurunan persentase limfosit, jumlah 

trombosit, jumlah eosinofil, albumin, tekanan parsial oksigen (PO2), tekanan 

parsial karbon dioksida (PCO2) dan peningkatan AST, LDH, Alpha-

hidroksibutirat dehidrogenase, CRP, d-dimer, fibrinogen secara signifikan terjadi 

pada pasien dengan covid-19 yang parah dibandingkan dengan pasien dengan 

kondisi ringan sehingga temuan laboratorium juga termasuk faktor risiko yang 

dapat memengaruhi tingkat keparahan pasien covid-19.  
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5. Manifestasi Klinis 

Berdasarkan hasil analisis di atas, 3 jurnal teridentifikasi menjelaskan 

bahwa manifestasi klinis adalah faktor risiko yang memengaruhi tingkat 

keparahan pasien covid-19. Anosmia merupakan tanda awal dari tingkat 

keparahan ringan yang dijadikan sebagai faktor proteksi menuju ketingkat 

keparahan berat, sedangkan durasi demam dan dispnea menjadi tanda semakin 

memburuknya kondisi pasien covid-19.  

6. Obesitas 

Berdasarkan hasil analisis di atas, 2 jurnal teridentifikasi menjelaskan 

bahwa obesitas dikaitkan dengan peningkatan risiko infeksi bahkan kematian 

covid-19. Sehingga obesitas adalah faktor risiko yang memengaruhi tingkat 

keparahan pasien Covid-19. 

7. Perilaku Merokok 

Berdasarkan hasil analisis di atas, 1 jurnal teridentifikasi menjelaskan 

bahwa pasien dengan riwayat rokok aktif maupun mantan perokok adalah faktor 

risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien covid-19. 

8. Penghapusan NKG2C 

Berdasarkan hasil analisis di atas, 1 jurnal teridentifikasi menjelaskan 

bahwa penghapusan NKG2C adalah faktor risiko yang memengaruhi tingkat 

keparahan pasien covid-19. NKG2C mungkin menjadi faktor utama yang 

membatasi infeksi virus dan tingkat keparahan covid-19 dan bahwa penghapusan 

reseptor NKG2C/CD94 yang diaktifkan dikaitkan dengan perkembangan covid-19 

yang parah. 
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B. Pembahasan 

Faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19 adalah 

sebagai berikut: 

1. Usia 

Usia lanjut menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat 

keparahan pasien Covid-19. Pasien yang mengembangkan penyakit parah adalah 

pasien dengan usia lebih tua (Pandita et al., 2021). Usia menjadi salah satu faktor 

yang menjadi penyebab keparahan Covid-19. Penelitian yang dilakukan oleh 

Zheng et al., (2021) menunjukkan bahwa usia pasien covid-19 dengan kondisi 

yang parah lebih tua dari pada pasien dengan kondisi ringan yaitu usia rata-rata 

dari 80 pasien yang diteliti adalah 50 tahun. Penelitian ini juga menyebutkan 

bahwa usia yang lebih tua sangat berkaitan dengan risiko lebih tinggi terjadinya 

komplikasi parah pada pasien dengan Covid-19 seperti terkena ARDS (Zheng et 

al., 2021).  Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yao et al., (2020) 

bahwa rata-rata usia 108 pasien dengan Covid‑19 adalah 52 tahun. Pasien yang 

meninggal dengan kondisi infeksi yang parah rata-rata berusia 65 tahun dan lebih 

tua dari pasien hidup yang terinfeksi parah yaitu rata-rata usia 56 tahun atau 

pasien tidak parah yang rata-rata usia pasien adalah 50 tahun. Proporsi pasien 

yang lebih tua dari 70 tahun adalah yang tertinggi pada kelompok pasien parah 

yang meninggal. Dalam penelitian ini, pasien dengan penyakit parah secara 

signifikan lebih tua dari pasien tidak parah. Hal ini menunjukkan bahwa pasien 

yang lebih tua berada pada risiko yang lebih tinggi dari penyakit Covid-19 yang 

parah (Yao et al., 2020).  
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Studi cohort yang dilakukan oleh Vietzen et al., (2021) juga menyatakan 

bahwa pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit dengan dan tanpa 

memerlukan perawatan ICU secara signifikan berusia lebih tua sehingga usia yang 

lebih tinggi merupakan faktor risiko untuk Covid-19 yang parah (Vietzen et al., 

2021). Penelitian ini juga sejalan dengan tinjauan sistematis yang dilakukan Fang 

et al., (2020) bahwa usia yang lebih tua ditemukan secara signifikan terkait 

dengan tingkat keparahan penyakit dan prognosis akhir yang buruk 

sehingga menunjukkan bukti epidemiologis yang kuat tentang hubungan usia 

lebih tua dengan tingkat keparahan dan prognosis Covid-19 (Fang et al., 2020). 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Putra et al., bahwa pasien dengan usia 

lebih dari 60 tahun menunjukkan gejala yang lebih berat dibandingkan usia di bawah 

60 tahun (Putra, Listyoko and Christanto, 2020). 

Faktor usia lanjut mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap 

morbiditas dan mortalitas pasien Covid-19, tidak terlepas dari fakta bahwa 

mayoritas kelompok umur usia lanjut sangat rentan mempunyai penyakit 

degenaratif (Kristanto and Kosala, 2021). Usia sangat memengaruhi derajat 

keparahan penyakit dan mortalitas pada pasien Covid-19. Usia yang memiliki 

tingkat keparahan yang tinggi terjadi pada orang lanjut usia yaitu individu yang 

berumur 60 tahun ke atas. Hal tersebut diduga dikarenakan oleh kompetensi 

sistem imun seseorang akan semakin berkurang seiring bertambahnya usia (Haq et 

al., 2021). Jika imunitas seseorang rendah atau menurun, barulah proses infeksi 

akan terjadi (Kristanto and Kosala, 2021) Penurunan  kompetensi sistem imun ini 

disebabkan oleh terjadinya degenerasi pada seluruh komponen sistem imun 
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bawaan dan sistem imun adaptif. Degenerasi ini bermanifestasi dalam dua bentuk 

yaitu penurunan kuantitas seluler (sel neutrofil, sel limfosit T dan sel dendritik), 

penurunan jumlah reseptor yang terlibat dalam respon imun (reseptor TLR dan 

reseptor permukaan sel monosit dan makrofag), penurunan kemampuan untuk 

berdiferensiasi (sel limfosit B) (Haq et al., 2021). Al-qur‟an juga telah 

menjelaskan bahwa proses degenerasi itu merupakan proses alami sejalan dengan 

pertambahan umur, secara tegas Allah berfirman dalam QS ar-Rum/30: 54 

 

ةٍ ضَعْفًا   ةً ثُُه جَعَلَ مِنْ بعَْدِ كُوه ي خَللََكُُْ مِنْ ضَعْفٍ ثُُه جَعَلَ مِنْ بعَْدِ ضَعْفٍ كوُه ِ ُ الَّه اللَّه

لقُُ مَا يشََاءُ ۖ وَىُوَ العَْلِيُم اللَْدِيرُ   وَشَيبَْةً ۚ يََْ

Terjemahnya: 

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia 

menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia 

menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia 

menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui 

lagi Maha Kuasa” (QS ar-Rum/30: 54) 

 

Allah lah yang menciptakan kalian dari air mani, lalu kalian tumbuh dalam 

keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kalian kuat setelah keadaan lemah itu 

dengan pertumbuhan kalian sampai dewasa. Setelah itu menjadikan kalian lemah 

kembali setelah keadaan kuat itu, yaitu dengan sampainya kalian pada usia tua dan 

beruban. Dia menciptakan segala yang dikehendaki-Nya. Dia Maha Mengetahui 

untuk mengurus ciptaan-Nya dan Mahakuasa untuk menjadikan segala yang 

dikehendaki-Nya (Shihab, 2002). 

Analisis telah dilakukan pada beberapa artikel yang ditelaah terkait usia 

sebagai faktor risiko tingkat keparahan Covid-19 sehingga peneliti berasumsi 
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bahwa usia menjadi salah satu faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan 

pasien dengan Covid-19. 

2. Komorbid 

Komorbiditas seperti diabetes, hipertensi, obesitas, telah dikaitkan dengan 

hasil Covid-19 yang buruk. Dalam penelitian yang dilakukan Liu et al, (2020) 

menjelaskan bahwa komorbiditas juga ditemukan terkait dengan penyakit parah. 

Untuk sementara prevalensi diabetes, obesitas, dan PPOK lebih tinggi pada 

mereka dengan penyakit parah (Liu et al., 2020). 

Komorbiditas hadir sebagai faktor yang menyebabkan keparahan Covid-19 

pada setengah dari keseluruhan pasien yang dijadikan sampel penelitian dalam 

penelitian Zheng et al., (2021). Hipertensi adalah komorbiditas yang paling 

umum, diikuti oleh diabetes, penyakit kardiovaskular dan karsinoma (Zheng et al., 

2021). Penelitian yang dilakukan oleh Yao et al., (2020) sejalan dengan hasil 

penelitian Zheng et al., (2021) bahwa komorbiditas menjadi salah satu faktor 

risiko yang menyebabkan keparahan Covid-19. Pada penelitian ini, komorbiditas 

hadir pada 25 pasien dan hipertensi menjadi komorbiditas yang paling umum, 

diikuti oleh diabetes. Adanya penyakit penyerta lebih umum di antara pasien 

dengan penyakit parah daripada di antara mereka dengan penyakit tidak parah. 

Dalam penelitian ini, pasien dengan penyakit parah secara signifikan memiliki 

lebih banyak penyakit penyerta. Hal ini menunjukkan bahwa pasien yang 

memiliki penyakit yang mendasari berada pada risiko yang lebih tinggi dari 

penyakit parah (Yao et al., 2020). 
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Studi kohort oleh Vietzen et al., (2021) juga menjelaskan bahwa pasien 

Covid-19 yang dirawat di rumah sakit memiliki signifikansi penyakit penyerta 

seperti obesitas, hipertensi, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), dan penyakit 

arteri koroner lebih banyak dibandingkan dengan pasien Covid-19 yang tidak 

dirawat di rumah sakit sehingga komorbiditas menjadi salah satu faktor risiko 

untuk Covid-19 yang parah (Vietzen et al., 2021). Hal serupa juga dijelaskan 

dalam tinjauan sistematis dan meta-analisis Fang et al., (2020) mengemukakan 

Selain faktor epidemiologi, penyakit penyerta juga berpotensi menjadi aspek 

penting yang dapat mempengaruhi tingkat keparahan penyakit dan prognosis 

Covid-19. Komorbiditas menunjukkan bukti epidemiologis yang kuat tentang 

hubungan dengan tingkat keparahan dan prognosis Covid-19. Penyakit penyerta, 

termasuk hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskular, penyakit serebrovaskular, 

PPOK, penyakit ginjal kronis, dan keganasan berkontribusi signifikan terhadap 

tingkat keparahan penyakit dan titik akhir prognostik Covid-19 (Fang et al., 

2020).  

Data hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudatsir et al., (2021) 

menunjukkan bahwa komorbiditas, seperti penyakit pernapasan kronis, penyakit 

kardiovaskular, diabetes, dan hipertensi, dikaitkan dengan risiko Covid-19 parah 

yang lebih tinggi, di antaranya, hipertensi adalah faktor risiko terkuat. Respons 

imun mungkin menjadi faktor paling penting yang mendasari hubungan ini. 

Pasien dengan penyakit penyerta seperti penyakit kardiovaskular, penyakit 

pernapasan kronis, hipertensi, dan diabetes diamati memiliki status kekebalan 

yang lebih rendah daripada individu yang sehat. Karena covid-19 terutama 
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mempengaruhi saluran pernapasan, pasien dengan penyakit pernapasan kronis 

mungkin berisiko lebih tinggi tertular Covid-19 yang parah. Selain itu, disfungsi 

endotel mungkin juga memainkan peran penting (Mudatsir et al., 2021b). 

a. Hipertensi 

Penelitian Zheng et al., (2021) menjelaskan bahwa pasien Covid-19 

dengan penyakit penyerta hipertensi lebih berakibat pada kondisi infeksi yang 

parah. Pasien dengan Covid-19 memiliki tingkat enzim jantung dan penanda 

nekrosis miokard yang lebih tinggi. Konsisten dengan hasil ini, pasien dengan 

Covid-19 yang parah dengan mudah terjadi peningkatan NT-proBNP, CK, LDH 

danα- hydroxybutyrate dehydrogenase, menunjukkan adanya disfungsi jantung 

dan cedera jantung. Berdasarkan invasi SARS-CoV-2 ke sel melalui pengikatan 

reseptor ACE2 dan jaringan jantung yang mengekspresikan ACE2, mekanisme 

cedera jantung terkait dengan Covid-19 secara teoritis hadir bahwa SARS-CoV-2 

secara langsung dapat merusak jantung oleh reseptor ACE2. Oleh karena itu jalur 

pensinyalan terkait ACE2 dapat memainkan peran kunci dalam cedera miokard. 

Faktor lain seperti hipoksemia yang disebabkan oleh pneumonia berat, stres 

psikologis dan kecemasan pada pasien juga dapat menyebabkan hipoksia-

kerusakan jantung iskemik (Zheng et al., 2021). Rasa takut atau kecemasan secara 

signifikan dapat memelemahkan imunitas atau kekebalan tubuh. Sehubungan 

dengan hal tersebut, perihal wabah penyakit, Ibnu Sina menyam paikan kata 

mutiaranya:  
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 اَلوَهُْْ هِصْفُ الَداءِ، وَالَإطْمِئْناَنُ هِصْفُ الَدوَاءِ، وَالصَبُْْ بِدَايةَُ الشِفَاءِ 

Artinya : 

 “Delusi (serba Khawatir) adalah separuh penyakit, ketenangan adalah 

separuh pengobatan, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan‖  

 

Stres psikologis dan kecemasan pada pasien Covid-19 juga dapat 

menyebabkan hipoksia-kerusakan jantung iskemik (Zheng et al., 2021). Selain itu, 

pasien dengan kondisi sikap mental yang optimis akan lebih cepat merespon 

pengobatan dibandingkan dengan pasien yang merasa takut atau cemas. 

Kecemasan adalah perasaan khawatir, gugup atau kegelisahan. Namun, sebagai 

orang yang beriman kita sudah diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama apabila 

kita ditimpa sebuah musibah maka segeralah mengingat dan mengagungkan 

Allah. Mengingat dan mengagungkan Allah secara terus-menerus disebut Zikir 

(Nashrullah, 2020). Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam dalam QS ar-

Ra‟d/13: 28 

 

ِ تطَْمَئِِ  اللُْلوُبُ  ِ ۗ آَلََ بِذِكْرِ اللَّه ينَ آمَٓنوُا وَتطَْمَئِِ  كُلوُبُِمُْ بِذِكْرِ اللَّه ِ  الَّه

Terjemahnya : 

“yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 

tenteram” (QS ar-Ra‟d/13: 28) 

 

Orang-orang yang selalu kembali kepada Allah dan menyambut kebenaran 

itu adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang ketika 

berzikir mengingat Allah dengan membaca al-Qur'ân dan sebagainya, hati mereka 

menjadi tenang. Hati memang tidak akan dapat tenang tanpa mengingat dan 
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merenungkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah, dengan selalu mengharap 

keridaan-Nya (Shihab, 2002). 

Tinjaun sistematis yang dilakukan (Fang et al., 2020) mengemukakan 

Sebagai pengatur utama tekanan darah, angiotensin-converting enzyme (ACE) 

juga merupakan tempat pengikatan SARS-CoV, menjadikan hipertensi sebagai 

komorbiditas yang paling terfokus. Dalam meta-analisis ini, peneliti menemukan 

hipertensi dikaitkan dengan tingkat keparahan penyakit yang lebih tinggi dan 

semua titik akhir prognostic yang buruk. Sebagai catatan, penggunaan 

penghambat enzim pengubah angiotensin (ACEI) dan penghambat reseptor tipe 1 

angiotensin II (ARB) dapat berkontribusi pada peningkatan hasil pasien Covid-19 

dengan hipertensi (Fang et al., 2020). 

b. Diabetes 

Diabetes merupakan salah satu faktor risiko utama yang meningkatkan 

tingkat keparahan Covid-19. Penderita diabetes rentan terhadap infeksi yang 

disebabkan oleh hiperglikemia, gangguan fungsi kekebalan, komplikasi vaskular 

dan beberapa penyakit penyerta seperti hipertensi, dislipidemia, dan penyakit 

kardiovaskular. Tingkat keparahan dan mortalitas dari Covid-19 secara bermakna 

lebih tinggi pada pasien dengan diabetes dibandingkan pasien non-diabetes. 

Penurunan fungsi kekebalan tubuh yang terjadi pada penderita diabetes menjadi 

salah satu faktor yang menyebabkan orang dengan penyakit bawaan diabetes 

melitus akan menjadi masalah yang serius di masa pandemik Covid-19 (Roeroe, 

Sedli and Umboh, 2021).   
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Studi Kohort yang dilakukan oleh Pandita et al., (2021) mengemukakan bahwa 

diabetes ditemukan sebagai prediktor independen penyakit parah. Diabetes 

menciptakan keadaan hiperinflamasi dan merusak kekebalan bawaan dan yang 

diperantarai sel, yang dapat mempengaruhi pasien terhadap badai sitokin yang 

diketahui terjadi pada Covid-19 yang parah. Selanjutnya, peningkatan 

pelepasan sitokin seperti interleukin-6 pada pasien dengan diabetes dan Covid-

19, dalam menghadapi kemungkinan respons interferon antivirus yang tumpul 

dan aktivasi yang tertunda dari Th1/Th17, dapat berkontribusi pada hasil yang 

lebih buruk (Pandita et al., 2021). 

c. Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) 

Sebuah laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa PPOK bukan 

merupakan faktor predisposisi untuk infeksi SARS-CoV-2, tetapi begitu pasien 

mengembangkan penyakit, mereka memiliki peningkatan risiko rawat inap, 

masuk ICU dan menerima ventilasi mekanis invasif. Dalam studi multisenter 

yang melibatkan 476 pasien Covid-19, prevalensi PPOK ditemukan berbeda 

secara signifikan menurut tingkat keparahan penyakit: terendah pada kelompok 

sedang (2,3%), menengah pada kelompok berat (5,6 %) dan tertinggi pada 

kelompok sakit kritis (15,7%). Demikian pula, dalam kohort dari 289 pasien 

Covid-19 yang dirawat di rumah sakit, 6,1% pasien yang tidak bertahan diamati 

dengan komorbiditas PPOK, jauh lebih tinggi daripada prevalensi PPOK 0,6% 

dari pasien yang tidak parah. Fungsi paru yang terbatas merupakan faktor 

pengganggu yang penting dan beberapa mekanisme molekuler. Ekspresi ACE2 

yang lebih tinggi di saluran napas pada PPOK subjek berkorelasi negatif dengan 
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volume ekspirasi paksa dalam detik pertama (FEV1)%. Molekul lain yang 

terkait dengan infeksi SARS-CoV-2 juga dicatat dengan peningkatan ekspresi 

pada subjek PPOK, seperti SLC2A1 dalam sel epitel bronkial manusia, 

SLC7A5(CD98), ITGA3, dan ITGA6 dalam biopsi bronkial. Untuk ARDS,  

Secara konsisten ekspresi ACE2 di saluran napas bawah meningkat pada pasien 

PPOK dan berkurang pada pasien asma. Selain itu, dibandingkan dengan 

penderita asma, pasien dengan PPOK koeksistensi ditandai dengan penurunan 

sel T CD4+ dan CD8+ dan sel B dan peningkatan kadar sitokin termasuk faktor 

nekrosis tumor-α (TNF-α), IL-10, IL-8, dan IL-6 (Gao et al., 2021). 

d. Dsfsfsf 

fgtr 

Sehingga Peneliti berasumsi bahwa komorbid menjadi salah satu faktor 

risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien dengan covid-19. 

3. Jenis Kelamin Laki-laki 

laki-laki menunjukkan kerentanan yang lebih tinggi terhadap tingkat 

keparahan infeksi dibandingkan perempuan. Penelitian Wang et al., (2020) 

menemukan bahwa laki-laki merupakan faktor risiko independen untuk infeksi 

berat Covid-19. Peneliti berspekulasi tentang penyebab hubungan antara pria dan 

infeksi Covid-19 yang parah. Laki-laki dan perempuan berbeda dalam respon 

imunologi mereka terhadap patogen. Laki-laki umumnya menunjukkan 

kerentanan yang lebih tinggi, prevalensi, dan tingkat keparahan infeksi 

dibandingkan perempuan, termasuk infeksi saluran pernapasan. Diamati pada 

tikus yang terinfeksi Mycoplasma pulmonis, penyakit parenkim paru mencit 
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jantan selalu lebih serius daripada mencit betina. Di sisi lain, merokok umumnya 

lebih umum di kalangan pria daripada wanita. Meskipun tidak ada kesimpulan 

pasti yang dapat ditarik tentang hubungan antara merokok dan tingkat keparahan 

Covid-19, beberapa bukti menunjukkan bahwa merokok aktif dan peningkatan 

regulasi ekspresi ACE-2 (reseptor masuk SARSCoV-2) di saluran udara bagian 

bawah dapat berkontribusi pada peningkatan risiko Covid-19 yang parah (Wang et 

al., 2020). 

Studi kohort yang dilakukan Vietzen et al., (2021) sejalan dengan 

penelitian Wang et al., (2020). Studi ini menemukan bahwa pasien Covid-19 yang 

dirawat di rumah sakit dengan dan tanpa memerlukan perawatan ICU secara 

signifikan lebih cenderung laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pasien 

Covid-19 yang tidak dirawat di rumah sakit sehingga jenis kelamin laki-laki 

merupakan salah satu faktor risiko untuk Covid-19 yang parah (Vietzen et al., 

2021). Dalam penelitian kohor oleh Pandita et al., (2021) menunjukkan bahwa 

259 pasien yang dengan penyakit Covid-19 yang parah, didominasi oleh laki-

dengan jumlah 138 pasien laki-laki (Pandita et al., 2021). Hasil tinjauan sistematis 

yang dilakukan oleh Fang et al., (2020) juga mendukung bahwa jenis kelamin 

laki-laki menunjukkan bukti epidemiologis yang kuat tentang hubungan dengan 

tingkat keparahan dan prognosis Covid-19 (Fang et al., 2020). Kesimpulan dalam 

penelitian Liu et al., (2020) juga menyebutkan bahwa jenis kelamin laki-laki 

berpengaruh dalam tingkat keparahan covid-19 terutama menuju fase kritis (Liu et 

al., 2021). 
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Hasil penelitian dari artikel-artikel tersebut menjadi dasar asumsi peneliti 

bahwa jenis kelamin laki-laki menjadi salah satu faktor risiko yang memengaruhi 

tingkat keparahan pasien dengan Covid-19. 

 

4. Temuan Laboratorium 

Penurunan persentase limfosit, jumlah trombosit, jumlah eosinofil, 

albumin, tekanan parsial oksigen (PO2), tekanan parsial karbon dioksida (PCO2) 

dan peningkatan AST, LDH, Alpha-hidroksibutirat dehidrogenase, CRP, d-dimer, 

fibrinogen secara signifikan terjadi pada pasien dengan covid-19 yang parah 

dibandingkan dengan pasien dengan kondisi ringan sehingga temuan laboratorium 

juga termasuk faktor risiko yang dapat memengaruhi tingkat keparahan pasien 

Covid-19.  

Penelitian Zheng et al., (2021) mengemukakan bahwa penurunan 

persentase limfosit, jumlah trombosit, jumlah eosinofil, albumin, tekanan parsial 

oksigen (PO2), tekanan parsial karbon dioksida (PCO2) dan peningkatan AST, 

LDH, Alpha-hidroksibutirat dehidrogenase, CRP, d-dimer, fibrinogen secara 

signifikan terjadi pada pasien dengan covid-19 yang parah dibandingkan dengan 

pasien dengan kondisi ringan. Analisis menunjukkan bahwa peningkatan CRP, 

tekanan parsial oksigen kurang dari 80mmHg berkaitan dengan tingkat keparahan 

Covid-19. Obat antibakteri dan agen antijamur digunakan lebih sering pada pasien 

yang parah dibandingkan dengan pasien umum. Kortikosteroid sistematis, 

imunoglobulin intravena, plasma beku segar dan penggunaan albumin serum 

manusia berbeda secara signifikan antara pasien umum dan pasien berat. 100% 
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pasien pada pasien parah dirawat dengan inhalasi oksigen (Zheng et al., 2021). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yao et al., (2020) 

bahwa jumlah leukosit darah yang lebih tinggi, jumlah neutrofil, tingkat protein 

C-reaktif sensitif yang lebih tinggi, tingkat D-dimer, skor APACHE II, dan skor 

SOFA lebih sering terlihat pada pasien dengan penyakit Covid-19 yang parah, 

begitu pula jumlah limfosit dan kadar albumin yang lebih rendah. Selain itu, 

penelitian Yao et al., (2020) menyebutkan bahwa limfositopenia saat masuk 

adalah faktor risiko lain yang terkait dengan infeksi Covid-19 yang parah 

berdasarkan penelitiannya. Jumlah limfosit absolut menurun ke tingkat yang sama 

rendahnya pada pasien yang hidup dan mati yang parah pada awal Covid-19, 

sementara jumlah limfosit absolut pada pasien mati yang parah tetap rendah 

sementara pasien yang masih hidup dengan kondisi parah tetap rendah dan pasien 

mengalami pemulihan limfosit. Selain itu, jumlah WBC dan neutrofil secara 

signifikan lebih tinggi pada pasien yang tidak bertahan hidup dengan Covid‑19. 

Limfositopenia mungkin berfungsi sebagai biomarker untuk imunosupresi yang 

diinduksi infeksi dan merupakan faktor penting yang terkait dengan beberapa 

tingkat keparahan dan kematian penyakit. Penelitian telah menunjukkan bahwa 

topenia limfositik persisten pada sepsis memprediksi kematian awal dan akhir 

(Yao et al., 2020).  

Hasil tinjauan sistematis yang dilakukan oleh Zhang et al., (2020) juga 

menyimpulkan bahwa perlu adanya perhatian khusus pada pasien dengan 

peningkatan jumlah leukosit, ALT, AST, peningkatan LDH, dan peningkatan 

prokalsitonin karena faktor-faktor ini memprediksi masuk ICU, mortalitas, dan 
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ARDS. Peningkatan ALT dan AST pada Covid-19 yang parah mungkin 

merupakan akibat dari kerusakan hati yang disebabkan oleh pengikatan langsung 

SARS-CoV-2 ke angiotensin-converting enzyme 2- positive cholangiocytes. 

Dalam analisis ini, LDH adalah satu satunya penanda yang secara signifikan 

memprediksi semua hasil yang diukur: masuk ICU, ARDS, dan kematian. LDH 

dilepaskan dari sel saat terjadi kerusakan pada membran sitoplasma dan tidak 

hanya sebagai metabolik tetapi juga biomarker prognostik pengawasan imun. 

LDH meningkatkan produksi laktat, yang mengarah pada peningkatan sel penekan 

kekebalan dan penghambatan sel sitolitik. Perubahan ini dapat melemahkan 

respons imun yang dipasang terhadap infeksi virus, yang mengakibatkan penyakit 

yang lebih parah  (Zhang et al., 2020).  

Tinjauan sistemastis juga dilakukan oleh Mudatsir et al., (2021) yang 

menjelaskan bahwa tingkat limfosit dan hemoglobin yang lebih rendah; 

peningkatan kadar leukosit, aspartat aminotransferase, alanine aminotransferase, 

kreatinin darah, nitrogen urea darah, troponin sensitivitas tinggi, kreatin kinase, 

protein C-reaktif sensitivitas tinggi, interleukin 6, D-dimer, feritin, laktat 

dehidrogenase, dan prokalsitonin; dan tingkat sedimentasi eritrosit yang tinggi 

juga dikaitkan dengan Covid-19 yang parah. Covid-19 adalah penyakit baru, dan 

respons imun dari penyakit ini tidak sepenuhnya dipahami. Data penelitiannya 

menunjukkan bahwa peningkatan kadar leukosit dan neutrofil serta penurunan 

kadar limfosit dikaitkan dengan Covid-19 yang parah. Pada infeksi virus lain, 

seperti influenza, peningkatan kadar leukosit dan neutrofil berfungsi sebagai 

prediktor penting keparahan penyakit. Peran leukosit dalam patogenesis covid-19 
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saling bertentangan. Dalam kebanyakan kasus, infeksi virus telah diamati 

menyebabkan leukopenia. Selain itu, sebuah penelitian juga melaporkan bahwa 

leukopenia diamati pada frekuensi yang jauh lebih tinggi di antara pasien Covid-

19 daripada di antara pasien non-Covid-19. Faktor utama yang tampaknya 

mempengaruhi tinjauan sistematisnya adalah terjadinya badai sitokin pada pasien. 

Pada Covid-19, ada reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh, yang 

mengakibatkan badai sitokin. Dalam kondisi ini, leukosit mungkin terlalu aktif, 

yang dapat menyebabkan pelepasan sitokin tingkat tinggi. Penelitian ini telah 

mengkonfirmasi bahwa badai sitokin secara signifikan terkait dengan Covid-19 

yang parah. Teori yang mendasari peran neutrofil dalam Covid-19, seperti yang 

dilaporkan dalam penelitian ini, masih belum jelas. Spekulasi mungkin dikaitkan 

dengan keterlibatan perangkap ekstraseluler neutrofil (NET). Meskipun tidak ada 

penelitian yang menilai peran tepat NET dalam patogenesis Covid-19, peneliti 

tertentu berspekulasi bahwa SARS-CoV-2 dapat merangsang neutrofil untuk 

menghasilkan NET, mirip dengan beberapa patogen virus lainnya. Selanjutnya, ini 

dapat menyebabkan infiltrasi neutrofil di kapiler paru, kerusakan organ, dan 

perkembangan sindrom gangguan pernapasan akut. Tingkat limfosit yang rendah 

diamati pada pasien dengan Covid-19 parah dibandingkan dengan pasien dengan 

Covid-19 ringan. Dalam konteks mekanisme imunologi, hasil penelitian ini 

mungkin bertentangan. Subset limfosit diketahui memainkan peran penting dalam 

aksi melawan infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit oleh karena itu, tingkat 

limfosit yang bersirkulasi harus meningkat. Respon imunologis pada Covid-19 

unik dan masih belum jelas. Namun, proposisi tertentu mungkin membantu 
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menggambarkan temuan ini. Pertama, virus corona menginfeksi sel manusia 

melalui reseptor ACE2. Karena reseptor ACE2 juga diekspresikan oleh limfosit, 

virus corona dapat memasuki limfosit dan menginduksi apoptosis. Kedua, 

mekanisme umpan balik antara sitokin pro-inflamasi (seperti IL-6) dan limfosit. 

Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa peningkatan kadar sitokin pro-inflamasi 

berkorelasi dengan penurunan kadar limfosit. Selain itu, temuan ini juga 

mengkonfirmasi peningkatan yang signifikan dalam tingkat IL-6. Ketiga, reseptor 

ACE2, kadar dehidrogenase, dan prokalsitonin, ditemukan meningkat terutama 

pada pasien dengan covid-19 yang parah. Temuan ini konsisten dengan 

menunjukkan bahwa tingkat tinggi CRP, laktat dehidrogenase, dan ESR dikaitkan 

dengan hasil yang merugikan pada Covid-19. Meta-analisis ini juga 

mengkonfirmasi bahwa peningkatan kadar IL-6 diamati pada pasien dengan 

Covid-19 yang menunjukkan hasil klinis yang buruk. Oleh karena itu, kadar CRP, 

ESR, IL-6, feritin, prokalsitonin, dan laktat dehidrogenase dapat menjadi penanda 

potensial untuk evaluasi prognosis covid-19. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

peningkatan kadar urea dan kreatinin, dan bukan penyakit ginjal kronis, dikaitkan 

dengan covid-19 yang parah, yang menunjukkan bahwa peradangan akut mungkin 

disebabkan oleh infeksi SARS-CoV-2. Selain itu, studi anatomi telah melaporkan 

peradangan ginjal yang signifikan pada pasien dengan Covid-19 yang parah. 

Mungkin ada dua mekanisme di mana SARS-CoV-2 menginduksi peradangan 

ginjal. Pertama, SARS-CoV-2 mungkin secara langsung menginfeksi sel epitel 

tubulus ginjal dan podosit melalui reseptor ACE2, yang memfasilitasi infeksi 

target sel tertentu oleh virus. Akibatnya, nekrosis tubular akut, podositopati, 
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mikroangiopati, dan glomerulopati kolaps dapat terjadi karena peradangan masif 

pada sel epitel tubulus ginjal dan podosit. Kedua, pengikatan antara reseptor 

SARS-CoV-2 dan ACE2 dapatmengaktifkan angiotensin II dan menginduksi 

produksi sitokin yang dapat menyebabkan hiperkoagulopati dan mikroangiopati, 

dan akhirnya menyebabkan hipoksia ginjal. Sebaliknya, sehubungan dengan 

fungsi hati, menunjukkan kadar enzim hati lebih tinggi pada pasien dengan Covid-

19 yang parah. Penelitian ini telah menjelaskan bahwa reseptor ACE2 sangat 

diekspresikan dalam sel saluran empedu; oleh karena itu, infeksi sel-sel ini oleh 

virus corona dapat menyebabkan kelainan pada tingkat enzim hati. Namun, studi 

anatomi pada spesimen biopsi hati dari pasien dengan Covid-19 yang parah 

mengungkapkan bahwa steatosis mikrovaskular sedang dan aktivitas lobular dan 

portal ringan diamati (Mudatsir et al., 2021b). 

Studi yang dilakukan oleh Putra et al., (2020) menyatakan bahwa hasil 

analisis gas darah menunjukkan hubungan antara derajat keperahan penyakit dan 

derajat oksigenasi yang dinilai dari  PaO2, SaO2 BGA, PaO2/FiO2 dan original 

PaO2. Pasien dengan saturasi ≤ 90% cenderung didapatkan pada usia lebih tua, 

berjenis kelamin laki-laki, memiliki hipertensi dan lebih didapatkan adanya sesak 

secara klinis dibanding dengan nilai saturasi ≥90.  pada pasien yang terpasang 

ventilator mekanis didapatkan kecenderungan asidosis dan hiperkarbia dengan 

SaO2, original PaO2 dan PaO2/FiO2 lebih rendah bermakna dibanding pada 

pasien yang tidak terventilator. Peningkatan PaCO2 didapatkan pada seting 

ventilator dengan tidal volume rendah. Pada pasien tersebut didapatkan rasio 

ventilasi yang tinggi, merefleksikan peningkatan dead space dan menunjukkan 
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ketidakcukupan ventilasi pada pasien Covid-19 dengan ARDS. Strategi dengan 

tidal volume menengah (7-8 ml/kg/BB) diterapkan pada sebagai pasien untuk 

meningkatkan efisiensi paru untuk memperbaiki PaCO2 (Putra, Listyoko and 

Christanto, 2020). Peneliti kemudian berasumsi bahwa temuan laboratorium 

menjadi salah satu faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien 

dengan Covid-19. 

5. Manifestasi Klinis 

Tinjauan sistematis yang dilakukan oleh Mudatsir et al., (2021) 

menemukan bahwa dibandingkan dengan bentuk ringan, Covid-19 berat dikaitkan 

dengan gejala seperti dispnea, anoreksia, kelelahan, peningkatan laju pernapasan, 

dan tekanan darah sistolik yang tinggi (Mudatsir et al., 2021b). Kelompok kritis 

ditandai dengan proporsi dispnea yang lebih tinggi (Liu et al., 2021). Durasi 

demam juga dapat menjadi faktor risiko untuk prognosis pasien yang buruk. 

Penelitian Zheng et al., (2021) menunjukkan bahwa demam tinggi dikaitkan 

dengan risiko lebih tinggi terkena ARDS pada pasien dengan Covid-19. Analisis 

durasi demam dikaitkan dengan tingkat keparahan penyakit Covid-19 (Zheng et 

al., 2021). Demam lebih sering dilaporkan pada pasien yang parah daripada 

pasien yang tidak parah. Penelitian lain yang melibatkan 52 pasien Covid-19 yang 

sakit kritis menunjukkan bahwa 98% menunjukkan demam. Demam lebih tinggi 

dari 38,5 °C saat masuk berkorelasi positif dengan tingkat keparahan dan 

kematian Covid-19. Pada pasien Covid-19 pediatrik, demam juga lebih sering 

diamati pada pasien dengan pneumonia dibandingkan tanpa pneumonia (50% vs 

27,8%). Kadar IL-6 serum lebih tinggi pada pasien Covid-19 dengan demam 
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dibandingkan dengan mereka yang tidak demam. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa demam mungkin disebabkan oleh peningkatan IL-6, sitokin utama yang 

berkontribusi terhadap badai sitokin (Gao et al., 2021b). Selain itu, studi cross-

sectional yang dilakukan oleh Hadi et al., (2020) menemukan anosmia sebagai 

prediktor tingkat keparahan Covid-19. Anosmia menjadi salah satu gejala utama 

pada pasien dengan Covid-19. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa gejala 

anosmia sebagai faktor protektif  terhadap terjadinya tingkat keparahan yang berat 

pada pasien Covid-19. Pada beberapa laporan menunjukkan bahwa anosmia 

muncul sebagai gejala pertama tanpa adanya gejala lain. Patofisiologi terjadinya 

anosmia pada pasien Covid-19 masih belum diketahui secara jelas. Terdapat 

hipotesis yang menyatakan anosmia pada pasien Covid-19 disebabkan oleh virus 

SARS-COV-2 yang merusak secara langsung pada jalur olfaktori (Hadi et al., 

2021). 

Dalam studi kohort yang dilakukan oleh Pandita et al, (2021) menemukan 

bahwa hipoksia dalam 24 jam pertama merupakan prediktor independen 

perkembangan penyakit parah. Demikian juga, adanya takipnea juga merupakan 

indikator awal perburukan selanjutnya. Hipotensi memprediksi kematian selain 

perburukan klinis. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pemantauan dini 

yang sering dari tanda-tanda vital, yang dapat memberikan petunjuk awal dari 

dekompensasi atau kematian yang akan datang. Pasien dengan kelainan tanda vital 

ini memerlukan pemantauan ketat (Pandita et al., 2021). Berdasarkan hasil dari 

beberapa penelitian tersebut sehingga peneliti berasumsi bahwa manifestasi klinis 
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menjadi salah satu faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien 

dengan Covid-19. 

6. Obesitas 

Secara global, baik obesitas maupun kekurangan berat badan merupakan 

risiko kesehatan yang parah untuk berbagai penyakit. Studi yang dilakukan oleh 

Malik et al., (2020) secara sistematis memeriksa bukti yang muncul untuk 

mengidentifikasi hubungan antara indeks massa tubuh (BMI) dan hasil penyakit 

covid-19. BMI memainkan peran penting dalam tingkat keparahan covid-19 di 

semua kelompok umur, terutama individu yang lebih tua. Pasien Covid-19 dengan 

IMT tinggi memiliki risiko komplikasi medis dengan infeksi sedang hingga 

tinggi. Oleh karena itu, status kesehatan berkala mereka dari penyakit penyerta, 

misalnya, hipertensi dan diabetes, harus dievaluasi. Pada pasien AS, <60 tahun 

dan dengan BMI 30-40 lebih mungkin dirawat di perawatan akut dan kritis untuk 

individu dengan BMI <30 yang telah dilaporkan untuk pertama kalinya. Penelitian 

ini kemudian menegaskan bahwa BMI memainkan peran penting dalam infeksi 

dan tingkat keparahan Covid-19 di segala usia, terutama populasi lanjut usia. 

Pasien Covid-19 dengan BMI lebih tinggi harus ditinjau oleh para tenaga 

kesehatan untuk faktor risiko (Malik et al., 2020). 

Obesitas merupakan salah satu kondisi yang sering dikaitkan dengan 

peningkatan risiko infeksi bahkan kematian Covid-19. Obesitas mampu 

menimbulkan efek buruk pada fungsi paru-paru terlepas dari konsekuensi 

kardiovaskular, metabolik, dan trombotik. Obesitas memberi efek negatif terhadap 

forced expiratory volume maupun forced vital capacity paru-paru. Pada kondisi 
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obesitas ekstrem (IMT>40 kg/m2), sulit dilakukan tindakan imaging, ventilasi, 

maupun rehabilitasi pada pasien-pasien ICU. Literatur tinjauan sistematis yang 

dipublikasikan pada tahun 2020 mengonfirmasi bahwa obesitas atau peningkatan 

IMT mampu meningkatkan risiko seseorang yang terinfeksi Covid-19 untuk 

membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Sejalan dengan data tersebut, 

beberapa meta-analysis juga menunjukkan bahwa pasien obesitas dengan Covid-

19 mengalami peningkatan risiko untuk menimbulkan manifestasi klinis yang 

lebih berat. Didapatkan terjadi peningkatan risiko sebesar 76% pada orang yang 

mengalami obesitas terhadap manifestasi berat dari infeksi covid-19 dengan 

peningkatan hingga lebih dari dua kali lipat pada tingkat admisi ICU. Meskipun 

mekanisme yang mendasari hubungan tersebut masih merupakan hipotesis 

potensial yang mengaitkan pengaruh obesitas terhadap Covid-19, secara 

keseluruhan obesitas menurunkan reserve kardiorespirasi, mengakibatkan 

disregulasi metabolik-inflamasi sistemik, serta meningkatkan risiko terjadinya 

trombosis. Semua hal itu berpotensi memperburuk luaran Covid-19 (Haq et al., 

2021). 

Penelitian yang dilakukan oleh Foldi (2021) mengaitkan antara obesitas 

dan usia pasien Covid-19. Penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan antara 

obesitas dan hasil klinis yang buruk adalah tentu multifaktorial karena obesitas itu 

sendiri secara luas dikaitkan dengan beberapa faktor prognostik. Pada pasien 

covid-19, hipertensi, diabetes dan masalah kardiovaskular adalah komorbiditas 

yang paling umum yang mungkin berbagi jalur yang sama dengan obesitas terkait 

dengan sistem renin-angiotensin (RAS). Obesitas memodulasi RAS aktivitas,42 
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yang dapat menyebabkan proses patologis pada Covid-19. Dalam hubungan ini, 

BMI 35 ke atas merupakan faktor risiko untuk ICU masuk pada pasien berusia 

kurang dari 60 tahun, tetapi tidak pada orang tua mempresentasikan temuan 

serupa pada persyaratan IMV. Obesitas tampaknya meningkatkan kematian umum 

risiko pada usia yang lebih tua, tetapi pada tingkat yang lebih rendah daripada 

pada usia yang lebih muda (Földi et al., 2020b) sehingga peneliti berasumsi 

bahwa obesitas menjadi salah satu faktor risiko yang memengaruhi tingkat 

keparahan pasien dengan Covid-19. 

7. Perilaku Merokok 

Pada umumnya, penyakit yang terutama memengaruhi paru-paru akan 

berisiko meningkat menjadi penyakit parah jika disertai dengan perilaku merusak 

paru-paru, seperti merokok, atau penyakit paru-paru yang sudah ada sebelumnya. 

Merokok menunjukkan pengaruh yang signifikan hanya dalam satu publikasi serta 

penyakit paru-paru yang tidak secara umum terdaftar sebagai faktor risiko untuk 

perkembangan penyakit yang parah atau fatal (Wolff et al., 2021).  

Merokok menjadi suatu predisposisi untuk terjadinya berbagai infeksi 

pernapasan akut yang disebabkan mikroba pathogen dimana rokok dapat 

mensupresi efek protektif dari epitel saluran napas, makrofag alveolar, sel 

dendritik, sel NK dan mekanisme imun adaptif. Selain mengganggu epitel napas 

sebagai lini pertama pertahanan paru dari patogen luar, asap rokok juga 

menyebabkan gangguan pada endositosis yaitu fungsi sel untuk pengambilan 

nutrient, cell signaling dan penginderaan lingkungan ekstraseluler dimana asap 

rokok mengubah fungsi beberapa jalur endositik yang penting pada epitel saluran 
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napas kecil. Asap rokok mengganggu endositosis yang dimediasi clathrin dan 

fluid phase macropinocytosis dimana endositosis yang dimediasi caveolin 

meningkat. Uptake virus influenza meningkat oleh karena paparan asap rokok dan 

hal ini mendukung konsep bahwa disregulasi endositosis akibat asap rokok 

berkontribusi terhadap infeksi paru pada perokok. Seorang perokok rentan 

terhadap infeksi virus pernapasan. Merokok dapat meningkatkan reseptor 

Angiotensin-Converting Enzyme-2 (ACE2) yang telah dikenal baik merupakan 

reseptor untuk Severe Acute Respiratory Coronavirus. Identifikasi terhadap 

reseksi jaringan paru post mortem didapatkan peningkatan ekspresi ACE2 pada 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) dan perokok dengan paru yang 

masih sehat, walaupun temuan nomer dua didapatkan peningkatan ekspresi yang 

lebih sedikit, sementara tidak didapatkan peningkatan ekspresi ACE2 pada 

individu yang tidak merokok. Studi ini menggunakan 77 subjek pasien yang 

dilakukan rawat inap di rumah sakit menyatakan bahwa pada pasien dengan 

kategori ringan-sedang didapatkan 87,09% subjek tidak merokok, 6,45% subjek 

mantan perokok dan 6,45% subjek tidak merokok dimana pada kategori berat 

termasuk disini adalah pasien critically ill didapatkan 58,69% tidak merokok, 

15,21% mantan perokok dan 26,08% perokok aktif. Analisis statistik menyatakan 

bahwa status merokok berhubungan dengan derajat keparahan penyakit dan 

mortalitas masing-masing. Beberapa studi sebelumnya menyatakan status 

merokok berhubungan dengan derajat keparahan penyakit pada pasien yang 

dilakukan rawat inap di ruang intensif. Selain itu, status merokok berhubungan 

dengan derajat keparahan dan mortalitas Covid-19 pada analisis luaran klinis 
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pasien ―unfavorable‖ yaitu pasien meninggal atau kondisi menjadi semakin berat. 

Merokok meningkatkan derajat tingkat keparahan sekitar dua kali lipat (Listyoko, 

Djajalaksana and Astuti, 2020). 

Merokok dikaitkan dengan ekspresi ACE2 yang lebih tinggi dalam sel 

epitel saluran napas, yang membuat seseorang rentan terhadap infeksi SARS-

CoV-2 (Gao et al., 2021b). Mekanisme yang mengawali SARS-CoV-2 dan sel 

host adalah masuknya virus ke epitel jalan napas dan paru melalui penempelan 

glikoprotein S (spike) pada reseptor ACE-220. Up-regulasi ekspresi gene 

pulmonary ACE-2 terdapat pada perokok dibandingkan non- perokok. Temuan 

peningkatan ekspresi ACE-2 pada perokok ini diperkirakan terdapat peningkatan 

risiko untuk viral binding dan risiko masuknya SARS-CoV dan SARS-CoV-2 

pada perokok. Menilai efek rokok terhadap ekspresi ACE-2 pada satu sel epitel 

bronkial dan menyatakan rokok menyebabkan remodeling sel epitel bronkial 

dengan hilangnya club cells dan hyperplasia yang berlebihan dari sel goblet. 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa perokok memiliki risiko komplikasi infeksi 

Covid-19 berdasarkan profil ekspresi ACE-2 dimana berkontribusi pada 

kerentanan infeksi, derajat keparahan dan luaran terapinya. WHO menyatakan 

bahwa merokok berkaitan dengan peningkatan derajat keparahan dan mortalitas 

akibat Covid-19 yang dilakukan perawatan di rumah sakit meskipun kemungkinan 

terkait dengan penilaian derajat keparahan penyakit saat ini masih belum ada bukti 

untuk menilai perokok dengan Covid-19 yang dirawat di rumah sakit ditemukan 

dalam literature peer–review. WHO juga merekomendasikan untuk berhenti 
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merokok mengingat bahaya penggunaan tembakau dan paparan dari second hand 

smoke (Listyoko, Djajalaksana and Astuti, 2020). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Puebla Neira et al., (2021) 

menjelaskan bahwa beberapa mekanisme telah diusulkan untuk menggambarkan 

hubungan antara penggunaan tembakau dan Covid-19 yang parah. Asap tembakau 

merusak pembersihan mukosiliar, melemahkan respon imun bawaan dan adaptif 

serta meningkatkan risiko infeksi paru virus dan bakteri. Penggunaan tembakau 

telah terbukti meningkatkan kadar enzim pengubah angiotensin 2 (ACE2), 

reseptor unik yang digunakan oleh SARS-COV2 untuk memasuki sel inang. 

Sebagai alternatif, peran penggunaan tembakau yang berpotensi protektif dalam 

infeksi Covid-19 telah diteorikan. Nikotin, alkaloid psikoaktif yang sangat adiktif 

yang terkandung dalam produk tembakau, telah menunjukkan efek 

imunomodulator dan antiinflamasi. Penggunaan tembakau juga dikaitkan dengan 

peningkatan produksi oksida nitrat di paru-paru, yang mengakibatkan 

berkurangnya replikasi virus dan gangguan masuknya virus ke dalam sel inang. 

Nikotin juga telah menunjukkan efek perlindungan untuk model hewan ARDS, 

dan diperkirakan berpotensi menghambat Interleukin-6.(Puebla Neira et al., 2021) 

sehingga peneliti berasumsi bahwa perilaku merokok menjadi salah satu faktor 

risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien dengan covid-19. 

8. Penghapusan NKG2C 

Respon imun antivirus membatasi infeksi virus dan mempengaruhi tingkat 

keparahan penyakit virus. Di antaranya, respons sel pembunuh alami atau natural 

killer cell (NK) sangat penting dan signifikan berkontribusi pada pertahanan awal 



78 
 

 
 

terhadap infeksi virus pada paru. Aktivasi sel NK tergantung pada panel aktivasi 

germline-encoded atau reseptor penghambat. Sel NKG2C
+
 NK dicirikan oleh 

peningkatan ekspresi reseptor CD94/NKG2C yang aktif dan sebagai respons 

terhadap infeksi virus pada paru, sebagian dari sel NKG2C
+
 NK yang sangat 

poten ini bermigrasi ke paru-paru. Studi ini menunjukkan bahwa sel NKG2C
+
 NK 

pasien Covid-19 sangat lazim pada pasien dengan penyakit parah. Interaksi 

CD94/NKG2C dan ligan selulernya HLA-E selanjutnya memediasi respon sel NK 

sitotoksik dan pelepasan pro-inflmolekul efektor inflamasi sel NKG2C
+
 melawan 

sel yang terinfeksi virus. Oleh karena itu variasi dari gen KLRC2, yang mengkode 

reseptor NKG2C, mungkin memiliki dampak besar pada aktivasi sel NKG2C
+
 dan 

dengan demikian pada tingkat keparahan Covid-19. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa penghapusan homozigot dan heterozigot dari gen KLRC2 ada di sekitar 

4% dan 32,4% dari populasi kulit putih. Penghapusan homozigot dan heterozigot 

dari KLRC2 terkait dengan penurunan atau tidak adanya ekspresi reseptor 

NKG2C dan dikaitkan dengan tingkat keparahan infeksi virus yang berbeda 

(Vietzen et al., 2021). 

Studi kohort yang dilakukan oleh Vietzen et al., (2021) memberikan bukti 

bahwa respons sel NK yang digerakkan oleh NKG2C mungkin menjadi faktor 

utama yang membatasi infeksi virus dan tingkat keparahan Covid-19 dan bahwa 

penghapusan reseptor NKG2C/CD94 yang diaktifkan dikaitkan dengan 

perkembangan Covid-19 yang parah. Jumlah sel NK signifikan tidak dapat 

dikurangi pada pasien dengan parah dibandingkan dengan mereka dengan Covid-

19 ringan. Selain itu, sel NK dari pasien dengan Covid-19 yang parah 
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menunjukkan peningkatan ekspresi reseptor penghambat NKG2A
+,

 yang terkait 

dengan kelelahan fungsional sel NK. Karena penghapusan reseptor pengaktif 

NKG2C terkait dengan penurunan atau kurangnya ekspresi reseptor NKG2C, ada 

kemungkinan bahwa penghapusan ini lebih lanjut dikaitkan dengan  Covid-19 

yang parah. Penelitian ini menjelaskan peran penting dari respons sel antivirus 

NKG2C
+
 NK yang kuat terhadap SARS-CoV-2 dan menyoroti bahwa respons sel 

NK yang dimediasi NKG2C
+ 

 signifikan berkontribusi untuk mencegah Covid-19 

yang parah (Vietzen et al., 2021).  

Sel epitel saluran pernapasan adalah target utama masuknya virus karena 

ekspresi reseptor ACE2 seluler tingkat tinggi. Sebuah penelitian yang baru-baru 

ini diterbitkan menunjukkan peningkatan regulasi HLA-E dalam sel epitel paru-

paru pada pasien Covid-19 sedang dan berat. Dengan demikian benar adanya 

bahwa respons sel NK yang dimediasi NKG2C mewakili mekanisme pertahanan 

kekebalan yang penting terhadap sel yang terinfeksi SARSCoV-2 di saluran 

pernapasan. Hebatnya, NKG2C juga diekspresikan pada sebagian kecil sel CD8
+ 

T yang terdiferensiasi yang mungkin lebih lanjut mempengaruhi pertahanan 

terhadap SARS-CoV-2. Dalam penelitian Vietzen et al., (2021)  juga menemukan 

bahwa secara keseluruhan, peneliti tidak menemukan korelasi antara varian 

genetik dan pasien usia atau jenis kelamin dalam kelompok studi individu alel 

NKG2C pada gen KLRC2  dan varian sebagai faktor risiko independen untuk 

Covid-19 (Vietzen et al., 2021). 
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Sehingga, berdasarkan hasil analisis diatas peneliti berasumsi bahwa 

penghapusan NKG2C menjadi salah satu faktor risiko yang memengaruhi tingkat 

keparahan pasien dengan Covid-19. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian pustaka yaitu ada batasan bahasa pada 

artikel yang diinklusi, peneliti hanya mengambil artikel yang berbahasa Inggris 

atau berbahasa Indonesia. 

D. Implikasi Penelitian 

1. Pelayanan Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi untuk tenaga 

kesehatan khususnya  perawat agar memiliki pemahaman yang memadai bahwa 

terdapat beberapa faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19. 

Perawat sebagai tenaga kesehatan dapat menjadikan hasil temuan dalam penelitian 

ini sebagai landasan ilmiah dalam memberikan intervesi keperawatan yang tepat 

dengan mempertimbangkan beberapa faktor risiko yang telah terbukti 

berpengaruh dalam penigkatan risiko keparahan penyakit Covid-19. 

2. Bidang Pendidikan 

Hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi referensi dalam 

pengembangan ilmu baik secara nasional maupun internasional terkait faktor 

risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19 berdasarkan 

telaah literatur pada 12 artikel yang teridentifikasi dan dianalisis yaitu usia, 

komorbiditas (hipertenesi, diabetes, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit 

kardiovaskular, penyakit serebrovaskular, penyakit ginjal kronis, dan keganasan),  

jenis kelamin laki-laki, temuan laboratorium, manifestasi klinis (anosmia, 

dispnea, durasi demam, anoreksia, kelelahan, peningkatan laju pernapasan, 

hipoksia, takipnea dan tekanan darah sistolik yang tinggi), obesitas, perilaku 

merokok dan penghapusan NKG2C. Faktor-faktor tersebut telah terbukti 

berpengaruh pada tingkat keparahan Covid-19. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil telaah literatur mengenai faktor risiko yang 

memengaruhi tingkat keparahan Covid-19, terdapat beberapa saran sebagai upaya 

dalam mengembangkan hasil penelitian tersebut, yaitu: 

1. Bagi Penelitian 

Bagi peneliti yang selanjutnya akan melakukan penelitian mengenai faktor 

risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19 sebaiknya melakukan 

penelitian dalam bentuk desain penelitian restrospective, baik itu cohort study, 

case control study atau 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, peneliti selanjutnya juga dapat menambah database 

pencarian literatur karena mungkin saja ada artikel pada database lain yang tidak 

terinklusi dalam penelitian ini. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk 

memperkuat hasil penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Pelayanan Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan, masukkan/informasi 

untuk para tenaga kesehatanan khususnya perawat dalam penyusun pemberian 

intervensi sehingga dapat mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi dan 

membutuhkan perawatan yang diprioritaskan untuk mencegah perkembangan 

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

pendidikan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan (khususnya Perawat) 

kepada pasien yang telah dinyatakan positif Covid-19 dan juga masyarakat umum 

mengenai kewaspadaan bagi masyarakat yang memiliki salah satu dari beberapa 

faktor risiko yang memengaruhi keparahan Covid-19. 
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 Lampiran I 

JBI Critical Appraisal Checklist for Case Control Study 

Jurnal  4: Epidemiologic Characteristics, Transmission Chain, and Risk Factors of Severe 

Infection of  COVID-19 in Tianjin, a Representative Municipality City of China 

NO. PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK 

JELAS 

TIDAK 

TERSEDIA 

1. Apakah kelompok-kelompok 

tersebut sebanding selain adanya 

penyakit dalam kasus atau tidak 

adanya penyakit dalam 

kelompok kontrol?  

√    

2. Apakah kasus dan kontrol 

dicocokkan dengan tepat?  

√    

3. Apakah kriteria yang sama 

digunakan untuk identifikasi 

kasus dan kontrol?  

 √   

4. Apakah keterpaparan diukur 

dengan cara yang standar, valid 

dan dapat diandalkan?  

√    

5. Apakah keterpaparan diukur 

dengan cara yang sama untuk 

kasus dan kontrol?  

√    

6. Apakah faktor perancu 

diidentifikasi?  

√    

7. Apakah strategi untuk 

menangani faktor perancu 

dinyatakan?  

√    

8. Apakah hasil dinilai dengan cara 

yang standar, valid dan dapat 

diandalkan untuk kasus dan 

kontrol?  

√    

9. Apakah periode eksposur minat 

cukup lama untuk menjadi 

bermakna?  

  √  

10. Apakah analisis statistik yang 

tepat digunakan?  

√    

 

Hasil telaah Keseluruhan : 80 % (Include/Dimasukkan)         



 

 
 

 

Lampiran II 

JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross Secional studies 

Jurnal 12 : Anosmia Sebagai Faktor Prediktor Derajat Keparahan Ringan pada 

Pasien Covid-19 Rawat Inap 

NO. PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK 

JELAS 

TIDAK 

TERSEDIA 

1. Apakah kriteria inklusi dalam 

sampel didefinisikan dengan 

jelas?  

√    

2. Apakah subjek penelitian dan 

latarnya dijelaskan secara rinci?  

√    

3. Apakah eksposur diukur 

dengan cara yang valid dan 

andal?  

√    

4. Apakah kriteria standar yang 

obyektif digunakan untuk 

mengukur kondisi?  

 √   

5. Apakah faktor perancu 

teridentifikasi?  

√    

6. Apakah strategi untuk 

menangani faktor perancu 

dinyatakan?  

 √   

7. Apakah hasil diukur dengan 

cara yang valid dan dapat 

diandalkan?  

√    

8. Apakah analisis statistik yang 

tepat digunakan?  

√    

Hasil telaah Keseluruhan : 75 % (Include/Dimasukkan) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Lampiran III 

JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort 

Jurnal 1 : Risk factors for the Covid‑19 severity and its correlationwith viral 

shedding: A retrospective cohort study 

 

NO

. 

PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK 

JELAS 

TIDAK 

TERSE

DIA 

1. Apakah kedua kelompok serupa dan 

direkrut dari populasi yang sama? 

√    

2. Apakah keterpaparan diukur dengan 

cara yang sama untuk menetapkan 

orang ke kelompok terpapar dan 

tidak terpapar? 

√    

3. Apakah eksposur diukur dengan cara 

yang valid dan dapat diandalkan? 

√    

4. Apakah faktor perancu 

diidentifikasi? 

√    

5. Apakah strategi untuk menangani 

faktor perancu dinyatakan? 

√    

6. Apakah kelompok / peserta bebas 

dari hasil pada awal studi (atau pada 

saat pemaparan)? 

 √   

7. Apakah hasil diukur dengan cara 

yang valid dan dapat diandalkan? 

√    

8. Apakah waktu tindak lanjut 

dilaporkan dan cukup lama untuk 

menghasilkan hasil? 

√    

9. Apakah tindak lanjut selesai, dan jika 

tidak, apakah alasan mangkir 

dijelaskan dan dieksplorasi? 

√    

10. Apakah strategi untuk menangani 

tindak lanjut yang tidak lengkap 

digunakan? 

√    

Hasil telaah Keseluruhan : 90,90 % (Include/Dimasukkan) 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Lampiran IV 

JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort 

Jurnal 2 : A retrospective study of risk  factors for severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2 infections in hospitalized adult patients 
 

NO

. 

PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK 

JELAS 

TIDA

K 

TERS

EDIA 

1. Apakah kedua kelompok serupa dan 

direkrut dari populasi yang sama? 

√    

2. Apakah keterpaparan diukur dengan 

cara yang sama untuk menetapkan 

orang ke kelompok terpapar dan 

tidak terpapar? 

√    

3. Apakah eksposur diukur dengan cara 

yang valid dan dapat diandalkan? 

√    

4. Apakah faktor perancu 

diidentifikasi? 

√    

5. Apakah strategi untuk menangani 

faktor perancu dinyatakan? 

√    

6. Apakah kelompok / peserta bebas 

dari hasil pada awal studi (atau pada 

saat pemaparan)? 

 √   

7. Apakah hasil diukur dengan cara 

yang valid dan dapat diandalkan? 

√    

8. Apakah waktu tindak lanjut 

dilaporkan dan cukup lama untuk 

menghasilkan hasil? 

√    

9. Apakah tindak lanjut selesai, dan jika 

tidak, apakah alasan mangkir 

dijelaskan dan dieksplorasi? 

√    

10. Apakah strategi untuk menangani 

tindak lanjut yang tidak lengkap 

digunakan? 

√    

11. Apakah analisis statistik yang tepat 

digunakan? 

√    

 

Hasil telaah Keseluruhan : 90,90 % (Include/Dimasukkan)  

 

 



 

 
 

 

Lampiran V 

JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort 

Jurnal 3 : Deletion of the NKG2C receptor encoding KLRC2 gene and HLA-E 

variants are risk factors for severe Covid-19 

NO

. 

PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK 

JELAS 

TIDAK 

TERSE

DIA 

1. Apakah kedua kelompok serupa dan 

direkrut dari populasi yang sama? 

√    

2. Apakah keterpaparan diukur dengan 

cara yang sama untuk menetapkan 

orang ke kelompok terpapar dan 

tidak terpapar? 

√    

3. Apakah eksposur diukur dengan cara 

yang valid dan dapat diandalkan? 

√    

4. Apakah faktor perancu 

diidentifikasi? 

   √ 

5. Apakah strategi untuk menangani 

faktor perancu dinyatakan? 

   √ 

6. Apakah kelompok / peserta bebas 

dari hasil pada awal studi (atau pada 

saat pemaparan)? 

√    

7. Apakah hasil diukur dengan cara 

yang valid dan dapat diandalkan? 

√    

8. Apakah waktu tindak lanjut 

dilaporkan dan cukup lama untuk 

menghasilkan hasil? 

√    

9. Apakah tindak lanjut selesai, dan jika 

tidak, apakah alasan mangkir 

dijelaskan dan dieksplorasi? 

  √  

10. Apakah strategi untuk menangani 

tindak lanjut yang tidak lengkap 

digunakan? 

   √ 

11. Apakah analisis statistik yang tepat 

digunakan? 

√    

 

Hasil telaah Keseluruhan : 63,63 % (Include/Dimasukkan) 

 

  



 

 
 

 

Lampiran VI 

JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort 

Jurnal 7 : Predictors of severity and mortality among patients hospitalized with 

COVID-19 in Rhode Island 

NO

. 

PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK 

JELAS 

TIDAK 

TERSE

DIA 

1. Apakah kedua kelompok serupa dan 

direkrut dari populasi yang sama? 

√    

2. Apakah keterpaparan diukur dengan 

cara yang sama untuk menetapkan 

orang ke kelompok terpapar dan 

tidak terpapar? 

√    

3. Apakah eksposur diukur dengan cara 

yang valid dan dapat diandalkan? 

√    

4. Apakah faktor perancu 

diidentifikasi? 

√    

5. Apakah strategi untuk menangani 

faktor perancu dinyatakan? 

√    

6. Apakah kelompok / peserta bebas 

dari hasil pada awal studi (atau pada 

saat pemaparan)? 

√    

7. Apakah hasil diukur dengan cara 

yang valid dan dapat diandalkan? 

√    

8. Apakah waktu tindak lanjut 

dilaporkan dan cukup lama untuk 

menghasilkan hasil? 

√    

9. Apakah tindak lanjut selesai, dan jika 

tidak, apakah alasan mangkir 

dijelaskan dan dieksplorasi? 

  √  

10. Apakah strategi untuk menangani 

tindak lanjut yang tidak lengkap 

digunakan? 

   √ 

11. Apakah analisis statistik yang tepat 

digunakan? 

√    

 

Hasil telaah Keseluruhan : 81,81 % (Include/Dimasukkan) 

 

  



 

 
 

 

Lampiran VII 

JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort 

Jurnal 9 : Smoking and risk of COVID-19 hospitalization 

NO

. 

PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK 

JELAS 

TIDAK 

TERSE

DIA 

1. Apakah kedua kelompok serupa dan 

direkrut dari populasi yang sama? 

√    

2. Apakah keterpaparan diukur dengan 

cara yang sama untuk menetapkan 

orang ke kelompok terpapar dan 

tidak terpapar? 

√    

3. Apakah eksposur diukur dengan cara 

yang valid dan dapat diandalkan? 

√    

4. Apakah faktor perancu 

diidentifikasi? 

√    

5. Apakah strategi untuk menangani 

faktor perancu dinyatakan? 

 √   

6. Apakah kelompok / peserta bebas 

dari hasil pada awal studi (atau pada 

saat pemaparan)? 

√    

7. Apakah hasil diukur dengan cara 

yang valid dan dapat diandalkan? 

√    

8. Apakah waktu tindak lanjut 

dilaporkan dan cukup lama untuk 

menghasilkan hasil? 

√    

9. Apakah tindak lanjut selesai, dan jika 

tidak, apakah alasan mangkir 

dijelaskan dan dieksplorasi? 

  √  

10. Apakah strategi untuk menangani 

tindak lanjut yang tidak lengkap 

digunakan? 

√    

11. Apakah analisis statistik yang tepat 

digunakan? 

√    

 

Hasil telaah Keseluruhan : 81,81 % (Include/Dimasukkan) 

 

  



 

 
 

 

Lampiran VIII 

JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort 

Jurnal 11 : Risk factors for developing into critical COVID-19 patients in Wuhan, 

China : Amulticenter, retrospective, cohortstudy 

NO

. 

PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK 

JELAS 

TIDAK 

TERSE

DIA 

1. Apakah kedua kelompok serupa dan 

direkrut dari populasi yang sama? 

√    

2. Apakah keterpaparan diukur dengan 

cara yang sama untuk menetapkan 

orang ke kelompok terpapar dan 

tidak terpapar? 

√    

3. Apakah eksposur diukur dengan cara 

yang valid dan dapat diandalkan? 

√    

4. Apakah faktor perancu 

diidentifikasi? 

√    

5. Apakah strategi untuk menangani 

faktor perancu dinyatakan? 

√    

6. Apakah kelompok / peserta bebas 

dari hasil pada awal studi (atau pada 

saat pemaparan)? 

√    

7. Apakah hasil diukur dengan cara 

yang valid dan dapat diandalkan? 

√    

8. Apakah waktu tindak lanjut 

dilaporkan dan cukup lama untuk 

menghasilkan hasil? 

√    

9. Apakah tindak lanjut selesai, dan jika 

tidak, apakah alasan mangkir 

dijelaskan dan dieksplorasi? 

  √  

10. Apakah strategi untuk menangani 

tindak lanjut yang tidak lengkap 

digunakan? 

   √ 

11. Apakah analisis statistik yang tepat 

digunakan? 

√    

 

Hasil telaah Keseluruhan : 81,81 % (Include/Dimasukkan) 

 

 

 

  



 

 
 

 

Lampiran IX 

Checklist Telaah Kritis JBI Untuk systematic reviews and research 

syntheses 

(Systematic reviews) 

Jurnal 5: Epidemiological, comorbidity factors with severity and prognosis of  

COVID-19: a systematic review and meta-analysis 

Hasil telaah Keseluruhan : 90,90 % (Include/Dimasukkan)

 

No 

 

Pertanyaan Ya 

 

Tida

k 

 

Tida

k 

jelas 

 

Tidak 

tersed

ia 

1 Apakah pertanyaan review dinyatakan dengan jelas 

eksplisit? 

  √  

2 Apakah kreteria inklusi sesuai untuk pertanyaan? √    

3  Apakah strategis pencarian sudah jelas? √    

4 Apakah sumber dan sumber daya yang digunakan untuk 

mencari studi memadai? 

√    

5 Apakah kreteria untuk menilai studi sesuai? √    

6 Apakah penilaian kritis dilakukan oleh dua atau lebih 

pengulas secara independen?  

√    

7 Apakah metode untuk meminimalkan kesalahan dalam 

data? 

√    

8 Apakah metode yang digunakan untuk menggabungan 

studi sesuai? 

√    

9 Apakah kemungkinan bias publikasi dinilai? √    

10 Apakah rekomentasi untuk kebijakan dan/atau praktek 

didukung oleh data yang dilaporkan? 

√    

11 Apakah arahan khusus untuk penelitian baru sudah sesuai? √    



 

 
 

 

Lampiran X 

Checklist Telaah Kritis JBI Untuk systematic reviews and research 

syntheses 

(Systematic reviews) 

Jurnal 6: Risk Factors for Severe Disease and Efficacy of Treatment in Patients 

Infected With COVID-19: A Systematic Review, Meta-Analysis, and Meta-

Regression Analysis 

Hasil telaah Keseluruhan : 90,90 % (Include/Dimasukkan) 

 

 

 

 

No 

 

Pertanyaan Ya 

 

Tida

k 

 

Tida

k 

jelas 

 

Tidak 

tersed

ia 

1 Apakah pertanyaan review dinyatakan dengan jelas 

eksplisit? 

√    

2 Apakah kreteria inklusi sesuai untuk pertanyaan? √    

3  Apakah strategis pencarian sudah jelas? √    

4 Apakah sumber dan sumber daya yang digunakan untuk 

mencari studi memadai? 

√    

5 Apakah kreteria untuk menilai studi sesuai? √    

6 Apakah penilaian kritis dilakukan oleh dua atau lebih 

pengulas secara independen?  

√    

7 Apakah metode untuk meminimalkan kesalahan dalam 

data? 

√    

8 Apakah metode yang digunakan untuk menggabungan 

studi sesuai? 

√    

9 Apakah kemungkinan bias publikasi dinilai? √    

10 Apakah rekomentasi untuk kebijakan dan/atau praktek 

didukung oleh data yang dilaporkan? 

 √   

11 Apakah arahan khusus untuk penelitian baru sudah sesuai? √    



 

 
 

 

Lampiran XI 

Checklist Telaah Kritis JBI Untuk systematic reviews and research 

syntheses 

(Systematic reviews) 

 Jurnal 10:  Obesity is a risk factor for developing critical condition in COVID-

19 patients: A systematic review and meta-analysis 

Hasil telaah Keseluruhan : 90,90 % (Include/Dimasukkan) 

 

No 

 

Pertanyaan 
Ya 

 

Tida

k 

 

Tida

k 

jelas 

 

Tidak 

tersed

ia 

1 Apakah pertanyaan review dinyatakan dengan jelas 

eksplisit? 

√    

2 Apakah kreteria inklusi sesuai untuk pertanyaan? √    

3  Apakah strategis pencarian sudah jelas? √    

4 Apakah sumber dan sumber daya yang digunakan untuk 

mencari studi memadai? 

√    

5 Apakah kreteria untuk menilai studi sesuai? √    

6 Apakah penilaian kritis dilakukan oleh dua atau lebih 

pengulas secara independen?  

  √  

7 Apakah metode untuk meminimalkan kesalahan dalam 

data? 

√    

8 Apakah metode yang digunakan untuk menggabungan 

studi sesuai? 

√    

9 Apakah kemungkinan bias publikasi dinilai? √    

10 Apakah rekomentasi untuk kebijakan dan/atau praktek 

didukung oleh data yang dilaporkan? 

√    

11 Apakah arahan khusus untuk penelitian baru sudah sesuai? √    



 

 
 

 

Lampiran XII 

Checklist Telaah Kritis JBI Untuk systematic reviews and research 

syntheses 

(Systematic reviews) 

Jurnal 8 : Higher body mass index is an important risk factor in COVID-19 

patients: a systematic review and meta-analysis 

Hasil telaah Keseluruhan : 72,72 % (Include/Dimasukkan) 

 

 

 

 

No 

 

Pertanyaan 

Ya 

 

Tida

k 

 

Tida

k 

jelas 

 

Tidak 

tersed

ia 

1 Apakah pertanyaan review dinyatakan dengan jelas 

eksplisit? 

√    

2 Apakah kreteria inklusi sesuai untuk pertanyaan? √    

3  Apakah strategis pencarian sudah jelas? √    

4 Apakah sumber dan sumber daya yang digunakan untuk 

mencari studi memadai? 

 √   

5 Apakah kreteria untuk menilai studi sesuai? √    

6 Apakah penilaian kritis dilakukan oleh dua atau lebih 

pengulas secara independen?  

  √  

7 Apakah metode untuk meminimalkan kesalahan dalam 

data? 

√    

8 Apakah metode yang digunakan untuk menggabungan 

studi sesuai? 

√    

9 Apakah kemungkinan bias publikasi dinilai? √    

10 Apakah rekomentasi untuk kebijakan dan/atau praktek 

didukung oleh data yang dilaporkan? 

√    

11 Apakah arahan khusus untuk penelitian baru sudah sesuai?    √ 



 

 
 

 

Lampiran XIII 

1. Bukti pencarian literature pada 4 database berdasarkan kata kunci: 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2. Bukti 12 artikel yang dianalisis: 

Jurnal 1: 

 

 
Jurnal 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Jurnal 3 

 
 

Jurnal 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Jurnal 5 

 
 

Jurnal 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Jurnal 7 
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