
 

 
 

ANALISIS HUBUNGAN PENYAKIT PENYERTA (KOMORBID) 

DENGAN TINGKAT KEPARAHAN GEJALA COVID-19: LITERATURE 

REVIEW 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Meraih  

 Gelar Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada  

 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  

UIN Alauddin Makassar  

 

Oleh:  

 

 

Sri Astuti 

NIM: 70300117004 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2021 

 



 
 

ii 
 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

KATA PENGANTAR 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

             Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 

limpahan rahmat, hidayat serta inayah-nya sehingga Telaah Literature review 

yang berjudul “Analisis Hubungan Penyakit Penyerta (Komorbid) dengan Tingkat 

Keparahan Gejala Covid-19” dapat diselesaikan. Tak lupa kita kirimkan shalawan 

serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw sebagai sosok teladan 

bagi seluruh umat.   

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2021/2022 

Tujuan hasil penelitian ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan 

pada program strata satu (S1) Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan  

Dengan terselesaikannya hasil penelitian ini, peneliti menyadari 

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti, sehingga banyak pihak yang 

telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penelitian skripsi 

ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai 

peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya 

tercinta. Ayahanda tercinta Usman dan Ibundaku Halimah atas kasih sayang, do’a 

dan dukungan semangat serta moril dan materinya, sehingga peneliti dapat berada 

ditahap ini untuk meraih gelar sarjana keperawatan. Ucapan terima kasih yang 

tulus kepada pembimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang 

senantiasa memotivasi, serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-

tingginya.  semoga Allah swt. Memberikan pahala yang setimpal atas bantuan 

yang diberikan. Ucapan terima kasih peneliti kepada:.  



 
 

iv 
 

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar serta seluruh staf dan jajaran yang telah memberikan kesempatan 

kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini. 

2. Ibunda Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, serta Staf Akademik 

yang telah mengatur, membantu, dan mengurus administrasi selama peneliti 

menempuh pendidikan. 

3. Bapak Dr. Muhammad Anwar Hafid., S.Kep., Ns., M.Kes. Selaku Ketua 

Jurusan Keperawatan dan Ibunda Dr. Hasnah, S.Kep., Ns. M.kes. Selaku 

Sekretaris Jurusan Keperawatan serta dosen yang telah memberikan ilmu yang 

sangat bermanfaat dan staf jurusan keperawatan yang telah banyak membantu 

dalam proses penyusunan proposal dan skripsi. 

4. Ibunda Wahdaniah, S.Kep. Ns., M.Kes selaku pembimbing 1 dan Ibunda 

Huriati, S.Kep., Ns., M.kes selaku pembimbing II yang selama ini telah sabar 

membimbing saya dari awal pengurusan  judul, perbaikan penelitian, arahan 

referensi yang berguna untuk penelitian skripsi, motivasi yang membangun 

sehingga peneliti bisa ketahap ini serta informasi yang terupdate 

5. Ibunda Dr Hasnah, S. Sit., S.Kep.,Ns.,M.kes selaku penguji I dan Bapak Dr. 

Saleh Ridwan, S.Ag., M.Ag selaku Penguji II yang sabar dan ikhlas 

meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang 

membangun sehingga peneliti dapat menghasilkan karya yang berkualitas 

6. Teman-teman seangkatan Program Studi Keperawatan angkatan 2017 dan 

terkhususnya kelas keperawatan A atas kebersamaan bergandengan tangan 

saling merangkul satu sama lain, baik suka maupun duka selama proses 

menggapai cita-cita 



 
 

v 
 

7. Kepada  keluarga dan keponakan tercinta yang selalu memberikan dukungan 

dan doa selama saya mulai menginjak di tanah rantuan untuk menuntut ilmu 

dan mengibur saya selama melakukan penelitian. 

8. Kepada sabahat tercinta Nuraisyah dan Susanti yang selalu senantiasa 

mendoakan,  menyemangati, bantuan dan menghibur peneliti 

9. Kepada teman-teman seperjuang ku Arianti, Nofianti Rahman, Nur Aina Abni 

Adullah, Fina Ekawati Dan Sri Windayanti yang senantiasa menyemangati, 

bantuan dan menghibur peneliti 

10. Kepada sababat-sahabat Squad Mbojo Uswatun Hasanah, Hasanundin, 

Ananag Haryanto, Riyaatul Jinnan, Nurhidaya dan Nely Alfiani yang selalu 

senantaiasa mendoakan, menyemagati, membantu, dan menghibur peneliti. 

11. Kepada Wandy Wahyudin Amd.Farm. orang yang selalu setia menemani, 

menyemangati dan menghibur penelita. 

Penulis menyadari masih banyak pihak yang ikut andil dalam penyelesaian 

penelitian ini, namun peneliti tidak dapat ucapkan secara satu persatu. Teriring 

doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang 

berlimpah dan berlipat ganda dari Allah swt. semoga tulisan ini bermanfaat bagi 

siapa saja yang membacanya 

Wassalamu ‘alaikum 

                                                                   Samata Gowa, 13 Februari 2021 

                                 Penyusun 

 

 

                                   Sri Astuti 

                                                  NIM: 70300117004 

  



 
 

vi 
 

DAFTAR ISI 

SAMPUL .........................................................................................................   i 

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH...................................   ii 

LEMBAR PENGESAHAN  ..........................................................................   iii 

KATA PENGANTAR ....................................................................................   iv 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  x 

DAFTRA BAGAN  .........................................................................................  xi 

ABSTRAK  .....................................................................................................  xii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ........................................................................................   1   

B. Rumusan Masalah ...................................................................................   6  

C. Tujuan Penelitian ....................................................................................    6 

D. Manfaat Penelitian ..................................................................................    6 

E. Kajian Pustaka ........................................................................................    9 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Covid-19  .....................................................................   16 

1. Definisi Virus Corona  ........................................................................   16 

2. Etiologi ...............................................................................................   18 

3. Mekanisme Penularan .........................................................................   19 

4. Manifestasi klinik ...............................................................................   19 

5. Komplikasi ..........................................................................................   20 

6. Transmisi Covid-19 ............................................................................   21 

7.  Protokol Tatalaksana Pasien Belum Terkonfirmasi Covid-19 ..........   22 

8. Diagnostik Covid-19 ...........................................................................   24 

9. Pencegahan Penularan Covid-19 ........................................................   24 



 
 

vii 
 

C. Tinjauan Umum Faktor-faktor Risiko atau Prediktor Covid-19 ………. 25 

B. Tinjauan Umum Penyakit Penyerta (Komorbid)  ...................................   26 

1. Hipertensi ..........................................................................................   28 

2. Diabetes Melitus ...............................................................................   29 

3. Jantung ..............................................................................................   30 

4. Paru-paru ..........................................................................................   32 

5. Ginjal  ...............................................................................................   33 

C. Tinjauan Umum Tingkat Keperahan Gejala Covid-19………………...   34 

1. Tanpa Gejala .....................................................................................   34 

2. Ringan/Tidak Berkomplikasi ............................................................   34 

3. Sedang/Moderat ................................................................................   34 

4. Berat/Pneumonia Berat .....................................................................   35 

5. Kritis .................................................................................................   35 

D. Kerangka Teori ....................................................................................   36 

E. Karangka Konsep  ................................................................................   37 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian .......................................................................................   38 

B. Tehnik pengkumpulan Data ....................................................................   38 

C. Strategi Pencarian Literature  .................................................................   40 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil .....................................................................................................   45 

B. Pembahasan ..........................................................................................   61  

C. Integritas Keislaman terhadap Covid-19 ..............................................   72 

D. Keterbatasan .........................................................................................   76 

E. Implikasi  ..............................................................................................   77 

 



 
 

viii 
 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ..........................................................................................   78 

B. Saran .....................................................................................................   78 

DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................................   80 

LAMPIRAN ....................................................................................................   84 

 

  



 
 

ix 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel          

 Halaman 

1.1 Kajian Pustaka ................................................................................................ 9 

2.1 Strategi PEO…............................................................................................ 39  

2.2 Analisis Sumber Pustaka .............................................................................. 41 

2.3 Kata Kunci Literature Riview ....................................................................... 41 

3.1 Analisis Sintesis Grid Artikel Penelitian  ..................................................... 46 

3.2 Nilai Rata-Rata Hasil Analisis Jurnal  .......................................................... 59

  

  

 

 

 

 

  



 
 

x 
 

DAFTAR BAGAN 

Bagan          

 Halaman 

3.3 Kerangka Teori  ............................................................................................ 36 

3.4 Kerangka Konsep  ........................................................................................ 37 

1.3  Alur Seleksi Studi  ....................................................................................... 44 

 

 

 



 
 

xi 
 

ABSTRAK 

Nama   : Sri Astuti  

NIM     : 70300117004 

Judul   :  Analisis Hubungan Penyakit Penyerta (Komorbid) dengan Tingkat 

Keparahan Gejala Covid-19  

 

 Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akut (SARSCoV-2) 
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 yang disebakan oleh 
Coronavirus yang pertama kali dilaporkan di Wuhan China. Menurut beberapa 
penelitian sebelumnya, banyak yang telah menemukan penyakit penyerta 
(komorbid) sebagai faktor risiko keparahan, tingkat keparahan diantara Covid-19 
dan kematian pasien Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
hubungan penyakit penyerta (komorbid) dengan tingkat keparahan gejala Covid-
19. Untuk itu rumusan masalah yang ingin diungkap yakni, bagaimana hubungan 
antara penyakit penyerta (komorbid) berupa DM, Jantung, PPOK (Penyakit Paru 
Obstruktif Kronik), Ginjal, dan Hipertensi dengan tingkat keparahan gejala Covid-
19, dan mana diantaranya yang memiliki tingkat keparahan berisiko tinggi.  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode 
deskriptif naratif dengan pendekatan literature review. Adapun tekhnik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara pencarian literatur melalui beberapa 
situs/database yaitu: PubMed, Science Direct, Scopus dan Google Scholar, 
dengan pertanyaan penelitian terstruktur menggunakan metode elektronik PEO 
(Patient, Exposure of  Interest, Outcome or responses). Sedangkan pengolahan 
data dilakukan dengan menggunakan instrument Guideline review dari Joanna 
Briggs Institute dengan masalah yang dikaji, kemudian dianalisis menggunakan 
tabel sintesis grid. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, penyakit Hipertensi, 
Diabetes Melitus, PPOK, Jantung dan Ginjal yang sebelumnya dimiliki oleh 
pasien sangat berpengaruh pada peningkatan keparahan Covid-19 dan berisiko 
terhadap kematian pasien yang terinfeksi Covid-19. Dimana, penyakit Hipertensi 
dan  Diabetes Melitus memiliki resiko tertinggi terhadap tingkat keparahan Covid-
19 dibanding dengan penyakit penyerta (komorbid) lainnya. 

Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu, dapat dijadikan sebagai 
sumber atau rujukan untuk perawat, konselor, pemerintah dan bagi pelayanan 
masyarakat agar  masih tetap memantau dan mengevaluasi pasien yang telah 
dinyatakan negatif Covid-19. Selain itu, dapat pula digunakan sebagai informasi 
tambahan berupa pendidikan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan 
(khususnya Perawat) kepada pasien yang telah dinyatakan negatif Covid-19 untuk 
tetap memiliki rencana pemulihan.  

 
Kata Kunci: Penyakit Penyerta (komorbid), Covid-19, Tingkat Keparahan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Virus Corona telah menyebabkan kekhawatiran besar bagi seluruh manusia 

di dunia karena potensinya yang telah menjadi pandemi. Seperti yang kita ketahui 

bahwa Covid-19 sangat menular. Virus ini diklasifikasikan sebagai jenis virus 

RNA, termasuk family virus Corona, yang menyebabkan infeksi sistem 

pernapasan. (Harapap, 2020) Corona virus (CoV) dapat menyebabkan penyakit 

mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis virus corona yang 

diketahuai menimbulkan penyakit atau gejala berat seperti Middle East 

Respiratory syndrome (MERS) dan Severe Acute Respirastory Syndrome (SARS). 

Virus corona bersifat zoonosis dimana dapat ditularkan dari hewan ke manusia. 

Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet 

cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang 

dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi. (Kemenkes, 

2021)  

WHO (2020), corona virus (Covid-19) sebagai penyakit yang mendunia 

telah ditetapkan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus 

Corona di Indonesia secara nasional melalui keputusan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 yang diperbarui melalui 

Keputusan nomor 13 A Tahun 2020. Selanjutnya, dengan memperhatikan 

pertambahan jumlah  kasus dan perluasan wilayah terdampak, pemerintah 

menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, 

serta Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan 
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Kesehatan Masyarakat Covid-19, kemudian diperbaharui dengan Keputusan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Nasional. (Kemenkes, 2020) 

Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akut (SARSCoV-2) 

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 yang disebakan oleh 

Coronavirus yang pertama kali dilaporkan pada bulan Desember di Wuhan China 

(Pranata et al., 2020). Virus tersebut menyebar dengan sangat cepat ke seluruh 

dunia dan menyebabkan pandemi dengan jumlah data kasus yang dilaporkan  pada 

tanggal 31 Juli 2020 sebanyak  17,1 juta jiwa sehingga yang menyebabkan 

kematian sekitar 700 ribu jiwa (WHO, 2020). Di Negara Amerika Serikat, jumlah 

kasus kurang lerbih mencapai 9 Juta jiwa dengan jumlah total kematian hingga 

350 ribu kematian, disusul oleh Negara Eropa dan Asia Tenggara dengan jumlah 

kasus 2-3 juta jiwa, jumlah kematian mencapai 40 ribu orang di Asia Tenggara 

serta 200 ribu orang di Negara Eropa. (WHO, 2020)  

Berdasarkan laporan yang telah ada, manifestasi klinik Covid-19 sangatlah 

bervariasi antara lain seperti: Demam, nyeri kepala, batuk, lemas, batuk berdahak, 

sesak nafas, mata merah, anosmia (indra penciuman) serta diare (Liu et al., 2020). 

Masa inkubasi Covid-19 sekitar 1-14 hari, rata-rata gejala muncul di hari kelima, 

sedangkan pneumonia dan gejala sesak nafas dapat muncul di hari ke delapan 

setelah gejala klinis muncul. Gejala klinis dapat berbeda-beda pada masing-

masing individu karena sangat berpengaruh dengan faktor komorbid. Pasien 

Covid-19 yang memiliki pernyakit bawaan (komorbid) seperti hipertensi diabetes 

mellitus, penyakit jantung, dan penyakit paru-paru pasien ini sering mengalami 

gejala yang parah dan meningkatkan kematian yang banyak. (Casay A. Pollard, 

2020). 

Indonesia sebagai Negara tertinggi kasus konfirmasi di ASEAN, update 27 

Januari 2021 dengan rincian jumlah orang yang diperiksa sebanyak 5.978.128 
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orang, yang Konfirmasi Covid-19 sebanyak 1.024.298 orang, Sembuh (Positif 

Covid-19): 831.330 orang, Meninggal (Positif Covid- 19) : 28.855 (CFR 2,8%), 

Negatif Covid-19: 4.953.030. Terdapat 3 provinsi dengan total kasus konfirmasi 

tertinggi yaitu Jawa Timur memberi kontribusi tertinggi mencapai 7,0% atau 

sebanyak 109081 kasus, disusul oleh DKI Jakarta 1,6% atau sebanyak 256416 

kasus dan Sulawesi Selatan berada diurutan ketiga dengan kontribusi kasus 

Covid-19 mencapai 1,6% atau sebanyak 45919. (Kemenkes, 2021) 

Pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan komorbid atau penyakit 

penyerta menjadi kelompok rentang. Bahkan komorbid menjadi penyebab 

terbanyak kematian pasien Covid-19 Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi 

Selatan. Pasien komorbid Jawa Timur sebanyak 95% pasien postif Covid-19 

meninggal. Sulawesi Selatan Kasus kematian di wilayanya hampir 97% 

diakibatkan oleh komorbid. Dari Sulawesi Selatan jumlah kematian mengalami 

penurunan hingga 2,6% yang memberatkan pasien Covid-19 dengan komorbid. Di 

Jawah Tengah penyebab kematian pasien Covid-19 disebabkan oleh berbagi 

faktor yaitu faktor agent, host, environment dan pelayanan kesehatan. (Kemenkes, 

2021) 

Menurut Eman Supriatna (2020). 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. Rasulallah saw. bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim 

yang berbunyi sebagai berikut: 

 

ُ عَزه وَجَله بهِِ ناَس   جْزِ ابْتلَىَ اللَّه ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ الطهاعُونُ آيةَُ الرِّ ِ صَلهى اللَّه ا مِنْ قاَلَ رَسُولُ اللَّه

وا مِنْهُ  عِباَدِهِ فإَذَِا سَمِعْتمُْ بهِِ فلَََ تدَْخُلوُا عَليَْهِ وَإِذَا وَقعََ بأِرَْضٍ وَأنَْتمُْ بِهاَ فلَََ  تفَرُِّ  
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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 sedang kamu 

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

Bukhari Muslim). 

Penyakit komorbid hipertensi dan diabetes melitus, jenis kelamin laki-laki 

serta perokok aktif merupakan faktor risiko penyakit Covid-19. (Fang L., 2020). 

Telah menginfeksi jutaan orang, ada berbagai gejala klinis yang ditimbulkan 

Covid-19 bahkan hingga mengakibatkan kematian. Di Indonesia, gambaran gejala 

klinis Covid-19 bervariasi.  Berdasarkan pada beratnya kasus, Covid-19 dibagi 

kedalam 5 kelompok  yaitu:1) tanpa gejala; 2) ringan atau tidak berkomplikasi; 3) 

sedang atau moderat; 4) berat atau pneumonia berat; dan 5) kritis. Pada umumnya 

infeksi Covid-19 menyebabkan gejala yang sering muncul pada sistem pernapasan 

seperti sesak napas (33,9%) dan batuk (70,5%). Selain itu, muncul gejala yang 

lainnya meliputi demam (36,8%), sakit tenggorokan (25,3%), pilek (25,3%), mual 

(19,4%), kram otot (15,8%), dan diare (7,6%). (Amalia, 2020). 

Menurut  (Harapap, 2020), gejala klinis Covid-19 yang dialami dari 20-51% 

pasien dilaporkan memiliki setidaknya satu komorbid dengan hipertensi (10–

15%), diabetes (10-20%), dan penyakit jantung serta serebrovaskular lainnya (7–

40%) merupakan penyakit yang paling umum. Berdasarkan kasus sebelumnya 

menunjukkan keberadaan bahwa komorbiditas dikaitkan dengan tingkat risiko 3-4 

kali lipat mengalami gangguan pernapasan akut atau sindrom pada pasien dengan 

Infeksi virus. Sindrom Pernafasan seperti coronavirus (MERS-CoV) dan SARS-

CoV-2 lebih mudah sesorang mengalami kegagalan pernapasan dan kematian 

pada pasien yang rentan dengan komorbiditas (Covid-, 2020). SARSCoV-2 juga 

lebih memungkinan menginfeksi orang dengan komorbiditas kronis seperti 
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penyakit jantung, system perdarahan pada otak dan diabetes. (Harapap, 2020). 

Menurut (Covid-, 2020). Pasien Covid-19 dengan riwayat penyakit kardiovaskular 

atau penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) mempunyai kecenderungan 

meninggal yang lebih tinggi, disebabkan terjadinya peradangan akut dan 

penurunan fungsi organ (jantung, ginjal, hati, dan hematologi) yang dialami oleh 

pasien diawal perawatan dapat meningkatkan resiko kematian karena infeksi 

Covid-19. (Satria R.M.A, Tutupoho, R.V, Chalidyanto, 2020)  

Tingkat keparahan Covid-19 dapat mempengaruhi daya tahan tubuh, usia 

dan beberapa penyakit komorbid diantaranya seperti, diabetes melitus, hipertensi, 

penyakit paru, penyakit, jantung dan penyakit ginjal. Angka kasus Covid-19 di 

dunia hingga awal Mei 2020,  mencapai 3.4 juta kasus dengan laju mortalitas 

dunia sebesar 3.4%, dimana kasus positif di Indonesia mencapai lebih dari 10 ribu 

kasus. Sekitar 2% pasien yang terinfeksi mengalami kondisi yang kritis dan 

umumnya berhubungan dengan kondisi komorbid yang menyertai. Beberapa studi 

di Cina melaporkan bahwa Covid-19 berasosiasi dengan hipertensi dengan rata-

rata 21%. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa pasien Covid-19 dengan 

komorbid tersebut berhubungan dengan peningkatan kasus keparahan dan bahkan 

risiko kematian. (Tiksnadi, B.B., Sylviana, N., Cahyadi, A. L. dan Undarsa, 2020) 

Menurut penelitian  dari (Harapap, 2020), (Satria R.M.A, Tutupoho, R.V, 

Chalidyanto, 2020),   (Tiksnadi, B.B., Sylviana, N., Cahyadi, A. L. dan Undarsa, 

2020), banyak yang telah menemukan penyakit penyerta (komorbid) sebagai 

faktor risiko keparahan, tingkat keparahan diantara pasien Covid-19 dan kematian 

pasien Covid-19, untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 

hubungan penyakit penyerta (komorbid) dengan tingkat keparahan gejala Covid-

19 dengan menggunakan pendekatan literature riview untuk mendapatkan analisis 

lebih dalam hubungan penyakit penyerta (komorbid) dengan tingkat keparahan 
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gejala Covid-19, dan juga melihat mana diantara penyakit penyerta (komorbid) 

dalam hal ini, Hipertensi, Diabetes Melitus, PPOK, Ginjal dan Jantung, yang 

memiliki resiko tingkat keparahan tertinggi terhadap infeksi Covid-19. 

B. Rumusan Masalah 

Penyakit penyerta (komorbid) hipertensi, DM, jantung, paru-paru dan 

ginjal perokok aktif merupakan prevalensi yang lebih tinggi atau rentang akan 

menggalami resiko gejala Covid-19. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti 

yakni, Bagaimana Analisis Hubungan Penyakit penyerta (Komorbid) dengan 

Tingkat Keperahan Gejala Covid-19?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yakni akan dianalisisnya hubungan penyakit penyerta 

(komorbid) dengan tingkat keparahan gejala Covid-19. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Institusi 

Dapat dijadikan sebagai acuan literature atau bahan pustaka bagi mahasiswa 

(i) program studi ilmu keperawatan tentang analisis hubungan penyakit 

penyerta (komorbid) dengan tingkat keparahan gejala Covid-19. 

2. Bagi Pelayanan Keperawatan 

Dapat dijadikan acuan dalam memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan 

khususnya dalam ilmu keperawatan terkait hubungan hubungan penyakit 

penyerta (komorbid) dengan tingkat keparahan gejala Covid-19. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Melalui penelitian sistematik literature review ini diharapkan supaya bisa 

menaikkan pengetahuan periset serta pengalaman instan yang sudah dikaji 

sepanjang proses riset. Melalui pengalaman dari peneliti dalam review 
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artikel menjadi bahan aplikasi yang nantinya akan memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien komorbid dengan tingkat keparahan gejala Covid-

19. 

4. Manfaat Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat terkait, 

hubungan penyakit penyerta dengan tingkat keparaha gejala Covid-19, 

sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memperhatikan berbagai 

penyakit penyerta yang meningkatkan risiko infeksi Covid-19, khususnya 

kepada pasien Covid-19 dan pasien Covid-19 dalam menjaga kesehatan. 
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D. Kajian Pustaka  

Tabel 1.1 kajian Pustaka 

No  Nama 

peneliti 

(Tahun) 

Judul 

penelitian 

Tujuan Metode Hasil Perbedaan dengan 

riset 

1.   Arif 

Gunawa

n, dkk. 

2020 

Pengaruh 

komorbid 

hipertensi 

terhadap 

severitas 

pasien 

coronavirus 

diasase 2019 

Untuk 

menelaah 

pengaruh 

komorbid 

hipertensi 

terhadap 

perburukan 

kondisi 

pasien 

terinfeksi 

Covid-19 

Artikel ilmiah 

terpublikasi 

yang 

mempengaruhi 

komorbid 

hipertensi 

terhadap 

pasien 

terinfeksi 

Covid-19 

menggunakan 

Google 

Scholar dan 

PubMed. 

Covid-19 adalah suatu penyakit 

yang berbahaya dengan berbagai   

proses penyebaran yang sangat 

cepat. Hipertensi merupakan 

komorbid yang sering ditemukan 

pada pasien Covid-19 yang dapat 

memperburuk kondisi pasien 

Covid-19 hinga 2,5 kali lipat.  

Perbedaan dari 

Penelitian ini yaitu 

peneliti menganalisi 

komorbid hipertensi 

terhadap keburukan 

kondisi pasien yang 

terinfeksi Covid-19 

sedangkan peneliti 

ingin meneliti 

hubungan penyakit 

penyerta atau 

komorbid dengan 

tingkat keparahan 

gejala Covid-19 

2.   Mariatul 

Fadilah, 

dkk. 

2020 

Analisis 

Pengetahuan 

Keluarga 

Terhadap 

Penyakit 

komorbid 

di Era Covid-

untuk 

mengetahui 

pengetahuan 

keluarga 

terhadap 

penyakit 

komorbid di 

Penelitian ini 

menggunakan 

quasi 

ekperimental 

pre and post-

test design. 

Sebanyak 379 

Dalam penelitain ini responden 

berusia 24-30 tahun (33,5%),  

jenis kelamin perempuan (60,9%), 

beragama Islam (94,5%). Hasil uji 

Wilcoxon didapatkan tidak ada 

perbedaan yang bermakna antara 

pengetahuan keluarga sebelum 

Perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu 

Metode online 

seperti seminar 

online dapat 

memberikan 

kepuasaan pada 
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19 melalui 

seminar 

online 

era Covid-19 

melalui 

seminar 

online 

sampel 

dikumpulkan 

menggunakan 

kuesioner 

sebelum dan 

sesudah 

seminar online, 

meliputi usia, 

jenis kelamin, 

pendidikan, 

agama dan 

pekerjaan 

dan setelah seminar online (p 

value=0,893). Hasil uji statistik 

menggunakan uji Mcnemar juga 

mendapatkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang bermakna 

perilaku sebelum dan setelah 

seminar online (p=0,115). 

peserta dan 

perubahan yang 

dapat diukur 

terhadap 

pengetahuan dan 

perilaku mereka 

sedangkan peneliti 

ingin meneliti 

hubungan penyakit 

penyerta atau 

komorbid dengan 

tingkat keparahan 

gejala Covid-19 

3.   Harmanj

eet Kaur, 

dkk,. 

2021 

Dampak 

komorbiditas 

yang 

mendasari 

pada 

kematian 

pada pasien 

kanker yang 

terinfeksi 

SARS-COV-

2: tinjauan 

sistematis 

dan meta-

Analisi 

untuk 

mengeksplor

asi prevalensi 

penyakit 

penyerta 

diantara 

pasien kanker 

dengan 

infeksi  

SARS-CoV-2 

dan 

dampaknya 

terhadap 

kematian 

basis data 

online 

PubMed, 

Embase, 

Scopus, dan 

Web Sains 

Berdasarkan penelitian dengan 

jumlah 4086 pasien kanker yang 

terinfeksi SARS-CoV-2 

memenuhi kriteria inklusi. 

Penyakit penyerta yang paling 

umum pada pasien kanker dengan 

infeksi SARSCoV-2 adalah 

hipertensi 42,3% (95% CI:37,5- 

47,0), diabetes 17,8% (95% CI: 

15,3-20,4) dan penyakit 

kardiovaskular 16,7% (95 %CI: 

12,9-20,4). Risiko kematian 

(pOR) secara signifikan lebih 

tinggi pada individu dengan 

hipertensi 1,6 (95% CI 1,24-2,00), 

Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah 

menunjukkan bahwa 

pasien yang 

terinfeksi 

SARSCOV-2 

dengan penyakit 

penyerta lebih 

mungkin untuk 

memiliki penyakit 

lanjutan yang paran 

dan kematian.  

Sedangakan 

penelitian ingin 

meneliti tentang 
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penyakit kardiovaskular 2,2 (95% 

CI 1,49- 3,27), kronis penyakit 

paru obstruktif 1,4 (95%CI 1,05-

2,00) dan diabetes 1,35 (95%CI 

1,06- 

hubungan penyakit 

penyerta (komorbid) 

dengan tingkat 

keparahan gejala 

Covid-19. 

4.  

  

Nining 

leatari, 

dkk. 

2021 

Diabetes 

Melitus 

Sebagai 

Faktor Risiko 

Keparahan  

dan 

kematian 

pasien Covid-

19: Meta-

Analisis 

 

Penelitian ini 

bertujuan 

mengetahui 

pengaruh 

antara DM 

tipe 2 

terhadap 

keparahan 

dan kematian 

Covid-19  

 

Metode 

Penelitian 

Artikel diambil 

dari PubMed, 

Science direct, 

Google 

Scholar, 

ProQuest, dan 

Springer Link. 

Artikel yang 

dianalisis 

adalah artikel 

yang 

diterbitkan 

Desember 

2019- Agustus 

2020, fulltext 

dengan desain 

study 

observasional 

analisis 

multivariat, 

dan 

Hasil Literatur Review 

Artikel yang dikumpulkan dengan 

menggunakan diagram PRISMA 

dan dianalisis dengan review 

Manager application 5.4 dengan 

model analisis random effect. 

Penelitian ini menganalisis10 

artikel dan mendapati bahwa DM 

tipe 2 meningkatkan keparahan 

Covid-19 (aOR = 1,15 ; 95% CI= 

1,11-2,15; p= 0,004) 

meningkatkan kematian Covid-19 

(aOR = 1,65; 95% CI = 1,27-2,16;  

p< 0,001). 

Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah 

mengetahui 

pengaruh antara DM 

tipe 2 terhadap 

keparahan dan 

kematian Covid-19 

sedangakan 

penelitian ingin 

meneliti tentang 

hubungan penyakit 

penyerta (komorbid) 

yang menfoukus 

pada hipertensi, 

Diabetes melitu, 

PPOK, jantung dan 

ginjal dengan tingkat 

keparahan gejala 

Covid-19 
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mencantumkan 

adjusted odds 

ratio (aOR). 

5.  Hong liu, 

dkk. 

2020 

Penyakit 

Komorbid  

Kronis 

Sangat 

Berkorelasi 

dengan  

Tingkat 

Keparahan 

penyakit pada 

Pasien 

Covid-19: 

Sistematis 

Review and 

Meta-

Analisis 

Untuk 

mengetahui 

efek penyakit 

komorbid 

kronis 

terhadap hasil 

klinis Covid-

19 

Dilakukan 

pencarian di 

PubMed, Ovid 

medline, 

embase , CDC, 

dan basis data 

NIH hingga 25 

April 2020 

Hasil penelitian ditemukan 

diabetes hadir pada 10,0%, 

penyakit arteri koroner/penyakit 

kardiovaskular (CAD/CVD) pada 

8,0%, dan hipertensi pada 20,0%, 

yang jauh lebih tinggi dari pada 

penyakit paru kronis (3,0%). 

Secara khusus, kondisi kronis 

yang sudah ada sebelumnya 

berkorelasi kuat dengan tingkat 

keparahan penyakit Odds ratio 

(OR) 3,50, 95%CI 1,78 hingga 

6,90, dan dirawat di unit 

perawatan intensif (ICU) (OR 

3,36, 95% CI 1,67 hingga 6,76); 

sebagai tambahan, 6.80), masing-

masing. Anehnya, kami tidak 

menemukan korelasi antara 

kondisi kronis dan peningkatan 

risiko kematian (OR 2,09, 95% CI 

0,26 hingga 16,67). Secara 

keseluruhan, penyakit kardio-

metabolik, seperti diabetes, 

hipertensi, dan CAD/CVD lebih 

umum daripada penyakit paru 

Perbedaan penelitian 

ini untuk 

memberikan  

evaluasi sistematik 

dan perikraan 

terperinci tentang 

prevalensi dan efek 

dari kondisi kronis 

yang sudah ada 

sebelumnya pada 

pasien Covid-19 

sedangakan 

penelitian ingin 

meneliti tentang 

hubungan penyakit 

penyerta (komorbid) 

dengan tingkat 

keparahan gejala 

Covid-19 
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kronis pada pasien Covid-19, 

namun, setiap penyakit 

penyerta berkorelasi dengan 

peningkatan keparahan penyakit 

6.  Xiaoyu 

Fang, 

dkk. 

2020 

Epidemiolog, 

faktor 

komorbiditas 

dengan 

tingkat 

keparahan 

dan 

prognosis 

Covid-19: 

tinjauan 

sistematis 

dan meta-

Analisis 

Tujuan 

Tinjauan 

sistematis 

dan meta-

Analisis 

dilakukan 

dalam upaya 

untuk 

mengumpulk

an dan 

mengevaluasi 

secara 

sistematis 

hubungan 

epidemiologi

s, faktor 

komorbiditas 

dengan 

tingkat 

keparahan 

dan prognosis 

penyakit 

coronavirus 

2019 (Covid-

Metode  

tinjauan dan 

meta-Analisis 

sistematis 

(PRISMA) 

Dari enam puluh sembilan 

publikasi yang memenuhi kriteria 

penelitian, dan 61 penelitian 

dengan lebih dari 10.000 kasus 

Covid-19 memenuhi syarat untuk 

sintesis kuantitatif. Penelitian ini 

menemukan bahwa laki-laki 

memiliki tingkat keparahan 

penyakit yang lebih tinggi secara 

signifikan (RR: 1,20, 95% CI: 

1,13-1,27, 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 

penyakit (RR: 4.20, 95% CI: 2.82-

6.25), masuk ke unit perawatan 

intensif (ICU) (RR: 5.61, 95% CI: 

2.68-11.76), titik akhir komposit 

Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah 

Studi kami 

menyoroti bahwa 

jenis kelamin laki-

laki, usia yang lebih 

tua dan komorbiditas 

memiliki bukti 

epidemiologis yang 

kuat tentang 

hubungan dengan 

keparahan dan 

prognosis Covid-19. 

sedangakan 

penelitian ingin 

meneliti tentang 

hubungan penyakit 

penyerta (komorbid) 

dengan tingkat 

keparahan gejala 

Covid-19 
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19). (RR: 8,52, 95% CI: 4.36-16.65,), 

ventilasi invasif (RR: 6.53, 95% 

CI: 2.70-15.84), dan 

perkembangan penyakit (RR: 

7.48, 95% CI: 1.60-35,05), 

penyakit serebrovaskular untuk 

sindrom gangguan pernapasan 

akut (ARDS) (RR: 3,15, 95% CI: 

1,23-8,04), penyakit jantung 

koroner untuk kelainan   jantung 

(RR: 5,37, 95% CI: 1,74-16,54) 

7.  Benjami

n Gallo 

Marina, 

dkk. 

2021 

Prediktor 

keparahan 

Covid-19: 

Tinjauan 

literatur 

Tujuan 

penelitian ini 

adalah untuk 

menjelaskan 

sejumlah 

besar faktor 

pasien 

termasuk 

temuan 

demografi, 

klinis, 

imunologi, 

hematologi, 

biokimia dan 

radiografi 

yang 

mungkin 

Motode 

sintesis 

literature 

Temuan yang terkait dengan 

peningkatan keparahan penyakit 

dan kematian termasuk usia> 55 

tahun, beberapa komorbiditas 

yang sudah ada sebelumnya, 

hipoksia, temuan computed 

tomography spesifik yang 

menunjukkan keterlibatan paru 

yang luas, kelainan uji 

laboratorium yang beragam, dan 

biomarker disfungsi organ akhir. 

Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah 

temuan yang terkait 

dengan peningkatan 

keparahan penyakit 

dan kematian 

termasuk usia 55 

tahun, serta dengan 

beberapa 

komorbiditas yang 

sudah ada 

sebelumnya. 

sedangakan 

penelitian ingin 

meneliti tentang 

hubungan penyakit 

penyerta (komorbid) 
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berguna bagi 

dokter yang 

mempredeksi 

keparahan 

dan kematian 

Covid-19. 

dengan tingkat 

keparahan gejala 

Covid-19 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Umum Tentang Covid-19 

1. Definisi Virus Corona 

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit 

pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi 

saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS 

(Middle East Respiratory Syndrome) dan SARS (Severe Acute Respiratory 

Syndrome) Sindrom Pernapasan Akut Berat. Penyakit ini terutama menyebar di 

antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. (Morfi et al., 

2020) 

Covid-19 merupakan sebuah jenis penyakit baru dari coronavirus yang pada 

awalnya ditemukan di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. 

Munculnya penyakit Covid-19 memberikan ancaman yang sangat berbahaya bagi 

kehidupan manusia seluruh dunia, baik dari segi kesehatan maupun segi ekonomi. 

Kepadatan ACE2 (angiontensi 2 sindrome) disetiap jaringan berkolerasi dengan 

tingkat keparahan penyakit di jaringan itu dan beberapa ahli berpendapat bahwa 

penurunan aktivitas ACE2 (angiontensi 2 sindrome) mungkin bersifat protektif. 

Dan seiring berkembangan penyakit alveolar, gangguan penapasan mungkin 

terjadi dan kematian mungkin terjadi. (Fang et al., 2020) 

 Meskipun virus memiliki bentuk yang sangat kecil dan tidak dapat di lihat 

tanpa bantuan alat khusus. Namun sebagaimana diriwayatkan Abdur Razak dari 

Muammar dari Qotadah menceritakan, bahwa ketika Allah menyebutkan laba-laba 

(al-angkabūt) menjadi surat dalam al-Quran dan menyebutkan lalat (dzubāb) 

menjadi ayat dalam Surat Alhajj ayat 73, orang-orang Musyrik memandang remeh 

atau menyepelekan penyebutan hewan-hewan kecil (binatang) tersebut yang 
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mereka anggap sama sekali tidak penting bahkan binatang hina kemudian mereka 

jadikan sebagai olok-olokan terhadap al-Quran. Lalu, Allah menurunkan QS. al-

Baqarah Ayat 26 untuk memberitahukan kaum musyrikin bahwa Allah pun tidak 

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

segan menciptakan binatang yang lebih kecil dari nyamuk yaitu virus (fauqa 

ba'ūdhah). 

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 26 yang berkaitan dengan 

Covid-19 adalah sebagai berkut: 

َ لََ يسَْتحَْييِ أنَْ يضَْرِبَ مَثلََ  مَا  ا الهذِينَ آمَنوُا فيَعَْلمَُونَ إنِه اللَّه بعَُوضَة  فمََا فوَْقهَاَ فأَمَه

ُ بِهذََا مَثلََ  يضُِلُّ بِهِ  ا الهذِينَ كَفرَُوا فيَقَوُلوُنَ مَاذَا أرََادَ اللَّه أنَههُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأمَه

ا وَمَا يضُِلُّ بِهِ إِلَه الْفَ  ا وَيهَْدِي بِهِ كَثيِر  اسِقِينَ كَثِير   
 

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 diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah 
kecuali orang-orang yang fasik”. (QS. al-Baqarah/2: 26) 

Quraish Shihab, menjelaskan bahwa  ayat tersebut menyangkut Allah 

sungguh tidak keberatan menyebut ba’ūdhah (nyamuk) dalam kitab suci 

walaupun dianggap kecil, remeh, tidak berguna dan membawa virus penyakit. 

Sesuai dengan asbabunnuzul ayat sebagaimana diriwayatkan Abdur Razak dari 

Muammar dari Qotadah yang menceritakan, bahwa ketika Allah menyebutkan 

laba-laba (al-angkabūt) menjadi surah dalam al-Qur'an dan menyebutkan lalat 

(dzubāb) menjadi ayat dalam Surat al-Hajj ayat 73, orang-orang Musyrik sangat 

memandang remeh atau menyepelekan penyebutan hewan-hewan kecil (binatang) 

yang mereka anggap sama sekali tidak penting bahkan binatang hina kemudian 

mereka jadikan sebagai olok-olokan terhadap al-Qur'an. Lalu Allah menurunkan 
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ayat tersebut sebagai memberitahukan kaum musyrikin bahwa Allah pun tidak 

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

segan menciptakan binatang yang lebih kecil dari nyamuk yaitu virus (fauqa 

ba'ūdhah). (Quraish Shihab, 2005) 

Ath-Thabarsī dan Imam Nawawi, dapat menjelaskan bahwa ayat tamtsīl 

tentang nyamuk dan virus berbicara tentang keunikan dan keajaiban Allah dalam 

penciptaan-Nya. Dalam hal ini, Imam an-Nawawi, dalam tafsirnya, menjelaskan 

bahwa melalui ayat ini sebenarnya Allah ingin berbicara tentang keajaiban dan 

keindahan ciptaan-Nya, terutama dalam hal ukuran nyamuk (ba'ūdhah) dan virus 

(fauqa ba'ūdhah) yang sangat kecil. (Hendi, 2009) 

Kaitannya dengan Covid-19 adalah binatang ini bagian dari 

perumpamaan makhluk terkecil yang Allah maksudkan dalam kata فوقها فما atau 

 dalam Surah al-Baqarah ayat 26. WHO juga menyebut Covid-19 dapat بعوضة فوق

bertahan hidup di suhu 26-27 derajat celcius selama beberapa jam, dan beberapa 

hari. Manusia diperintahkan untuk senantiasa memuji, bertasbih, dan 

membesarkan Allah swt. (Hamka, 1999) 

2. Etiologi 

Coronavirus merupakan virus zoonotik, RNA virus, bersirkulasi di hewan, 

seperti unta, kucing, dan kelelawar. Hewan dengan coronavirus dapat 

berkembang dan menginfeksi manusia seperti pada kasus Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS)  dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) seperti kasus 

outbreak saat ini. (Morfi et al., 2020) 

Epidemi dua beta coronavirus Severe Acute Respiratory Syndrome 

(SARS) dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS) sekitar 10.000 kasus; 

tingkat kematian 10 % untuk Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan 

37% Middle East Respiratory Syndrom (MERS). Studi saat ini telah 
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mengungkapkan bahwa Covid-19 mungkin berasal dari hewan liar, tetapi asal 

pastinya masih belum jelas. (Morfi et al., 2020) 

3. Mekanisme Penularan 

Covid-19 paling utama ditransmisikan oleh tetesan aerosol penderita dan 

melalui kontak langsung. Aerosol kemungkinan ditransmisikan ketika orang 

memiliki kontak langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang terlalu 

lama. Konsentrasi aerosol di ruang yang relatif tertutup akan semakin tinggi 

sehingga penularan akan semakin mudah. (Safrizal dkk, 2020). 

4. Manifestasi klinik 

Manifestasi klinis pasien Covid-19 memiliki spektrum yang luas, mulai 

dari tanpa gejala (asimtomatik), gejala ringan, pneumonia, pneumonia berat, 

ARDS (Acute Respiratory Disrtess syndrome), sepsis, hingga syok sepsis. Sekitar 

80% kasus tergolong ringan atau sedang, 13,8% mengalami sakit berat, dan 

sebanyak 6,1% pasien jatuh ke dalam keadaan kritis. Berapa besar proporsi infeksi 

asimtomatik belum diketahui. Viremia dan viral load yang tinggi dari swab 

nasofaring pada pasien yang asimptomatik telah dilaporkan. (Susilo, 2019) 

Gejala ringan didefinisikan pada pasien dengan infeksi akut saluran 

napas atas tanpa komplikasi, bisa disertai dengan demam, fatigue, batuk (dengan 

atau tanpa sputum), anoreksia, malaise, nyeri tenggorokan, kongesti nasal. Pasien 

tidak membutuhkan suplementasi oksigen. Pada kasus pasien Covid-19 juga 

mengeluhkan diare dan muntah dengan pneumonia berat ditandai dengan demam, 

ditambah salah satu dari gejala: (1) frekuensi pernapasan >30x/menit (2) distres 

pernapasan berat, atau (3) saturasi oksigen 93% tanpa bantuan oksigen. Pada 

pasien geriatri dapat muncul gejala-gejala yang atipikal. (WHO, 2020) 

Perjalanan suatu penyakit Covid-19 dimulai dengan masa inkubasi yang 

lamanya sekitar 3-14 hari (median 5 hari). Pada masa ini leukosit dan limfosit 
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masih normal atau sedikit menurun dan pasien tidak bergejala. Pada fase 

berikutnya gejala awal, virus menyebar melalui aliran darah, diduga terutama 

pada jaringan yang mengekspresi ACE2 (angiontensi 2 sindrome) seperti paru-

paru, saluran cerna dan jantung. Gejala pada fase ini umumnya ringan. Serangan 

kedua terjadi empat hingga tujuh hari setelah timbul gejala awal. Pada saat ini 

pasien masih demam dan mulai sesak, lesi di paru memburuk, limfosit menurun. 

Penanda inflamasi mulai meningkat dan mulai terjadi hiperkoagulasi. Jika tidak 

teratasi maka, fase selanjutnya inflamasi makin tak terkontrol, terjadi badai sitokin 

yang mengakibatkan ARDS (Acute Respiratory Disrtess syndrome), sepsis, dan 

komplikasi lainnya. (Fang et al., 2020) 

5. Komplikasi  

Komplikasi utama pada pasien Covid-19 adalah ARDS, tetapi (Yang X, 

2020). Menunjukkan data dari 52 pasien kritis bahwa komplikasi tidak terbatas 

ARDS, melainkan juga komplikasi lain seperti gangguan ginjal akut (29%), jejas 

kardiak (23%), disfungsi hati (29%), dan pneumotoraks (2%). Komplikasi lain 

yang telah dilaporkan adalah syok sepsis, Koagulasi Intravaskular Diseminata 

(KID), rabdomiolisis, hingga pneumomediastinum. (Susilo et al., 2020) 

a. Pankreas  

(Liu et al., 2020). Menunjukan bahwa ekspresi ACE2 (angiontensi 2 

sindrome) di pankreas tertinggi dan lebih dominan di sel eksokrin dibandingkan 

endokrin. Hal ini juga diperkuat data kejadian pankreatitis yang telah dibuktikan 

secara laboratorium dan radiologis. Bila memang berhubungan, maka perlu 

perhatian khusus agar tidak berujung pada pankreatitis kronis yang dapat memicu 

inflamasi sistemik dan kejadian ARDS yang lebih berat. 
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b. Miokarditis  

Miokarditis fulminan telah dilaporkan sebagai komplikasi infeksi Covid-19. 

Temuan terkait ini adalah peningkatan troponin jantung, myoglobin, dan terminal 

brain natriuretic peptide. Pada pemeriksaan lain, dapat ditemukan hipertrofi 

ventrikel kiri, penurunan fraksi ejeksi, dan hipertensi pulmonal. (Fang et al., 

2020) 

c. Kerusakan 

Peningkatan hati ditransaminase dan biliriubin sering ditemukan, tetapi 

kerusakan liver signifikan jarang ditemukan dan pada hasil observasi yang jarang 

berkembang menjadi hal yang serius. Keadaan ini lebih sering ditemukan pada 

kasus Covid-19 berat. Elevasi ini umumnya maksimal berkisar 1,5-2 kali lipat dari 

nilai normal. Terdapat beberapa faktor penyebab abnormalitas, antara lain 

kerusakan langsung akibat virus SARSCoV-2, penggunaan obat hepatotoksik, 

ventilasi mekanik yang menyebabkan kongesti hati akibat peningkatan tekanan 

pada paru. (Fang et al., 2020).  

6. Transmisi Covid-19.  

Cara penyebaran virus Covid-19 bisa melalui udara antara lain sebagai 

berikut:  

a. Penyebaran virus Covid-19 melalui droplet: Penularan virus Covid-19 bisa 

terjadi pada saat bersin, batuk, berbicara, bernyanyi, hingga bernafas. Saat 

melakukan hal-hal tersebut udara yang keluar dari mulut dan hidung 

mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. 

b. Penyebaran virus Covid-19 melalui udara: Virus Covid-19 dapat menyebar 

melalui partikel-partikel kecil yang melayang diudara.  

c. Penyebaran virus Covid-19 melalui permukaan yang terkontaminasi, misalnya 

pada saat batuk atau bersin.  
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d. Penyebaran virus Covid-19 melalui Fecal Oral atau limbah manusia: Laporan 

sampai sekarang ini belum ada yang dipublikasikan.  

e. Penyebaran virus Covid-19 bisa melalui darah, dari ibu ke anak, dari hewan ke 

manusia. 

f.  Kelompok orang yang paling rentan terhadap virus Covid-19. WHO 

(detik.com agustus 2020) 

 Menurut (Handayani, 2020), (maret 2020) orang yang paling rentan pada 

penularan Covid-19 adalah sebagai berikut: 

a. Orang yang tinggal satu rumah dengan suspek atau punya gejala Covid-19. 

b. Tenaga medis yang menangani pasien suspek dan pasien positif Covid-19. 

c. Kelompok orang yang masuk kontak sosial.  

d. Area dari orang-orang yang terkomfirmasi Covid-19.  

Menurut Khadijah Nur Azizah, (detik.com agustus 2020) kelompok 

berisiko tinggi terhadap Covid-19 yaitu:  

a. Mereka yang memiliki system imun rindah 

b. Adanya penyakit penyerta/ komorbit 

c. Obesitas atau BMI lebih dari 40 

d.  Ibu hamil 

e. Usia 60 tahun keatas 

7.  Protokol tatalaksana pasien belum terkonfirmasi Covid-19 

Menurut (Erlinda Burhan. Agus susanto, 2020). Berdasarkan hasik rapid 

test serologi negative, orang yang dalam pemantau (ODP) dan pasien dalam 

pengawasan (PDP) dapat mengelompokkan antara lain: 

a. Tanpa Gejala 

1) Selama 14 hari melakukan isolasi mandiri di rumah 
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2) Leaflet untuk dibawa ke rumah (Memberikan edukasi apa yang harus 

dilakukan) 

3) Tablet vitamin C 3x1 

b. Gejala Ringan 

1)  Isolasi dan Pemantauan 

a) selama 14 hari melakukan isolasi mandiri di rumah 

b) Pemeriksaan laboratorium RDT swab nasofaring dan PCR sesuai 

Pedoman Covid-19 Kemenkes hal. 110 

2) Non Farmakologi 

a) Pemeriksaan hematologi lengkap di FKTP 

b) Rutin pemeriksaan dari hematologi, hitung jenis leukosit, dan laju 

endapan darah 

c) Memberikan edukasi yang harus dilakukan seperti memakai masker, 

jaga jarak, tempat tidur brrsih, menerapkan etika batuk, alat makan 

segera dicuci, berjemur sekitar 10-15 menit, perhatikan ventilasi 

kamar, membuka jendela, membersihkan kamar setiap hari, menjaga 

jarak, jangan menyentuh daerah wajah dan senantiasa mencuci 

tangan 

3) Farmakologi  

a) Azitromisin 500 mg/24 jam/oral untuk 3 hari kalau tidak ada bisa 

pakai Levofloxacin 750 mg/24 jam 5 hari sambil menunggu hasil 

swab 

b) Simtomatis (Parasetamol dan lain-lain) 

c. Gejala sedang dan berat 

1) Isolasi dan pemantauan 

a) Rujukan rumah sakit. 
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b) Pemeriksaan di laboratorium 

2) Non farmakologi 

a) Oksigen, kontrol elektrolit, istrahat total dan hidrasi (terapi cairan) 

b) Pemantauan darah ferifer lengkap dengan pemeriksaan toraks  

3) Farmakologi. 

a) Bila ditemukan pneumonia, tatalaksana sebagai pneumonia yang dirawat 

di Rumah Sakit. 

b) Kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dicurigai sebagai Covid-19 

dan memenuhi kriteria beratnya penyakit dalam kategori sedang atau 

berat (lihat bab definisi kasus) ditatalaksana seperti pasien terkonfirmasi 

Covid-19 sampai terbukti bukan. (Erlinda Burhan. Agus susanto, 2020) 

8. Diagnostik Covid-19 

a. Kimia darah : darah perifer lengkap, analisa gas darah, faal hepar, faal ginjal, 

gula darah sewaktu, elektrolik, faal hemostasis 

b. Radiologi : foto toraks, CT-scan toraks, USG toraks bisa didapati gambaran 

pneumonia 

c. Mikrobiologi : swab saluran napas atas, aspirat saluran napas bawah (sputum, 

kurasan bronkoalveolar) untuk RT-PCR virus 

d. Biakan mikroorganisme dan uji sensitivitas dari spesimen saluran napas, dan 

darah  

9. Pencegahan Penularan Covid-19 

a. Cuci tangan dengan air dan sabun selama minimal 20 detik. 

b.  Hindari memegang mata, mulut, hidung jika terpaksa, cuci tangan terlebih 

dahulu. 

c. Ketika bersin/batuk, tutup mulut menggunakan lengan atau gunakan tisu 

sekali pakai.  
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d. Bersihkan permukaan benda-benda di rumah, terlebih yang sering digunakan, 

seperti permukaan dapur, meja, wastafel, dsb. 

e. Hindari keramaian, jaga jarak setidaknya 2 meter jika harus berinteraksi 

sosial. 

f. Jika memiliki gejala, gunakan masker, dan secepat mungkin, alokasikan 

kamar terpisah untuk si sakit. 

g. Hindari pemakaian bersama barang-barang yang sifatnya personal seperti 

piring, semdok, handuk dan gelas. 

h. Makan, minum, istirahat cukup, olahraga dalam rumah seperti yoga, untuk 

menjaga stamina dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 

i. Hindari stres. 

Hingga saat ini tidak ada vaksinasi untuk pencegahan primer. 

Pencegahan sekunder dengan segera menghentikan proses pertumbuhan virus, 

sehingga pasien tidak lagi menjadi sumber infeksi. Upaya pencegahan yang paling 

penting adalah berhenti merokok untuk mencegah kelainan parenkim paru. 

(Covid-, 2020) 

B. Tinjauan Umum Faktor-faktor Risiko atau Prediktor Covid-19 

Hingga saat ini morbiditas Covid-19 mencapai 2% tetapi jumlah kasus berat 

mencapai 10%. Keparahannya bergantung pada derajat penyakit, ada tidaknya 

komorbid dan faktor usia  . Tingkat keparahan dan morbiditas 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. Kondisi kesehatan 

yang buruk seperti usia lanjut, obesitas, diabetes dan hipertensi merupakan faktor 

risiko perjalanan penyakit Covid-19 yang parah dan fatal. Selanjutnya, perjalanan 
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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, TBC, 

peradangan gangguan dan disfungsi koagulasi diidentifikasi sebagai faktor risiko 

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

(Gao et al., 2021) dalam penelitian yang dilakukannya menyebutkan bahwa 

faktor risiko keparahan Covid-19 berkisar dari faktor demografi, seperti usia, jenis 

kelamin dan etnis, pola makan dan kebiasaan gaya hidup hingga penyakit yang 

mendasarinya dan komplikasi, dan indikasi laboratorium (Gao et al., 2021). Selain 

itu, penelitian lain oleh (Handayani et al., 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). 

C. Tinjauan Umum Komorbiditas 

Komorbiditas didefinisikan sebagai terjadinya kondisi (penyakit) lain yang 

mempengaruhi organ lain, tetapi juga dapat menyebabkan gagal ginjal seperti 

hipertensi dan diabetes. Kebanyakan pasien yang diteliti memiliki hipertensi 
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diikuti diabetes dan penyakit jantung dan 76,3 % memiliki lebih dari 2 penyakit 

kronik. Tumpang tindih kondisi ini berdampak negatif pada kelangsungan hidup 

pasien. Selain itu, dengan adanya berbagai macam komorbiditas akan 

memperparah kondisi kesehatan yang dialami pasien Covid-19, dan meningkatkan 

resiko kematian. (sari utami M.P., Rosa, E.M., Khoiriyati, 2016) 

Penyakit penyerta (komorbid) dapat membahayakan apabila terjangkit 

coronavirus ini seperti diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang 

ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Terdapat lebih dari 35% pasien 

coronavirus yang meninggal dunia di Italia disebabkan oleh penyakit diabetes. 

sebesar 180.000 setiap tahunnya. coronavirus ini merupakan virus yang 

menyerang sistem pernapasan. Terdapat beberapa penyakit yang termasuk 

kelompok penyakit kardiovaskuler  seperti, hipertensi, penyakit jantung koroner, 

penyakit jantung hipertensi, penyakit jantung rematik, gagal jantung, penyakit 

jantung katup, penyakit pembuluh darah perifer, penyakit jantung bawaan, 

kardiomipati dan sebagainya. Infeksi coronavirus menyerang pernapasan yaitu 

paru-paru lalu merusak jantung, maka seseorang yang memiliki penyakit 

kardiovaskuler dan hipertensi lebih beresiko terinfeksi dan mengalami kefatalan 

akibat virus corona. (Ilpaj, 2020) 

Adanya komorbiditas pada pasien dapat berdampak secara langsung terkait 

beban fisiologis dan juga secara tidak langsung yang mana dengan adanya 

komorbiditas akan berdampak pada pilihan  pengobatan. Hal ini terjadi karena 

pasien Covid-19 dengan komorbiditas seperti DM (Diabetes Melitus), hipertensi, 

jantung menyebabkan pasien tidak dapat menerima pengobatan. Dengan adanya 

komorbiditas pada pasien akan menyebabkan pasien terlambat dalam 

mendapatkan dan ataupun menyelesaikan pengobatan yang pada akhirnya 

meningkatkan resiko terjadi menurunnya kondisi pasien. (Pebrianty, 2016) 
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1. Hipertensi 

Hipertensi merupakan suatu kumpulan gejala kardiovaskuler yang progresif 

dan dapat membunuh secara diam-diam yang ditandai dengan tekanan darah 

sistolik >140 mmHg dan tekanan darah diastolik >90 mmHg yang diambil dari 2 

kali pengukuran dengan rentan waktu 5 menit dalam kondisi yang tenang. 

(Erlinda Burhan. Agus susanto, 2020) 

Hipertensi merupakan salah satu komorbid yang paling sering ditemui pada 

pasien Covid-19. Hipertensi juga banyak terdapat pada pasien Covid-19 yang 

mengalami gangguan pernapasan berat (ARDS). Pada Saat ini belum diketahui 

pasti apakah hipertensi tidak terkontrol adalah faktor risiko untuk terjangkit 

Covid-19, akan tetapi pengontrolan tekanan darah tetap dianggap penting untuk 

mengurangi beban penyakit. (Erlinda Burhan. Agus susanto, 2020) 

Tekanan darah adalah kekuatan yang diperlukan agar darah dapat  mengalir  

di dalam  pembuluh  darah  dan  beredar  mencapai  semua  jaringan  tubuh 

manusia. Darah yang melancar beredar ke seluruh bagian tubuh berfungsi sangat 

penting sebagai media pengangkut oksigen serta zat-zat lain yang diperlukan bagi 

kehidupan sel-sel tubuh. Darah juga berfungsi sebagai sarana pengangkut sisa 

hasil metabolisme yang tidak berguna bagi jaringan tubuh. (Priority & Sitorus, 

2018) 

Patofisiologis hipertensi adalah penyakit penyerta (komorbid) yang banyak 

ditemukan pada pasien penderita Covid-19, sekitar 1,5% kasus hipertensi. 

Hipertensi sangat memperparah infeksi Covid-19 bahkan akan menjadi 

pathogenesis terjadinya infeksi Covid-19. Virus ini akan meningkatkan ACE2 

(angiotensin coverting enzyme 2) yang ada di paru-paru kemudian penetrasi ke 

dalam sel, penggunaan obat anti hipertensi angiotensin mengkonversi enzim 

inhibitor (ACEI) dan ARBs (angiotensin reseptor blokckers) dalam mengontrol 



29 
  

 
 

hipertensi, maka hipertensi merupakan salah satu faktor risiko dari infeksi Covid-

19 dan akan terjadi peningkatan ekspresi reseptor ACE2. Tingkat keparahan 

morbiditas Covid-19 dipengaruhi oleh beberapa penyakit komorbid salah satunya 

adalah hipertensi, dimana hipertensi yang sudah ada dapat memperparah 2,5 kali 

lipat Covid-19. Tingkat keparahan Covid-19 dikaitkan dengan penggunaan obat 

ACEI dan ARBs. (Gunawan et al., 2020) 

Beberapa proses fisiologi ikut dalam pengaturan tekanan darah, terjadinya 

gangguan proses, ini menjadi faktor utama terjadinya hipertensi. Patofisiologi 

terjadinya hipertensi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi faktor genetik, 

usia, merokok, aktivasi sistem saraf simpatik (Sympathetic Nervous System/SNS), 

konsumsi garam berlebih, gangguan vasokontriksi dan vasodilatasi dan system 

reninangiotensin-aldosteron. (Rampengan, 2015)  

2. Diabetes Melitus 

Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai 

dengan glukosa darah (gula darah) melebihi normal yaitu gula darah sewaktu atau 

lebih dari 200 mg/dl, dan gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg/dl. 

Penyakit ini dapat menyerang hampir seluruh sistem tubuh manusia, mulai dari 

kulit sampai jantung yang menimbulkan komplikasi (Hestiana D. W, 2017). 

Diabetes melitus dengan Covid-19 meningkatkan sekresi hormone hiperglikemik 

seperti catecolamin dan glukokorticoid dengan menghasilkan elevasi glukosa 

dalam darah variabilitas glukosa abnormal serta dapat mengkomplikasi diabetes 

melitus. Dampak tidak terkontrol sehingga diabetes dapat menyebabkan 

peradangan sitokin yang berakibat merusakan multi organ (Hidayani et al., 2020). 

Setiap pasien Diabetes Melitus perlu mendapatkan informasi minimal yang 

diberikan setelah diagnosis ditegakan, mencakup pengetahuan dasar tentang DM, 

pemantauan mandiri, sebab-sebab tingginya kadar glukosa darah, obat 
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hipoglikemiaoral, perencanaan makan, pemeliharaan kaki, kegiatan jasmani, 

pengaturan pada saat sakit, dan komplikasi (Azis, W.A., Muriman, 2020) 

Hasil penelitian gaya hidup menunjukan bahwa dari 47 orang responden 

terdapat 17 orang responden (36,2%) yang memiliki Gaya Hidup Sehat dan 

terdapat 30 (61,8) orang yang memiliki gaya hidup tidak sehat. Banyak diantara 

penderita diabetes melitus yang masih menjalani gaya hidup tidak sehat. 

Penyebabnya karena pola makan dan aktivitas fisik. Maka dari itu perlu 

ditanamkan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan hidup dengan baik 

dengan cara menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari berbagai penyakit 

khususnya penyakit DM. Konsep gaya hidup sehat mencakupi tiga aspek utama 

dalam kesehatan yaitu fisik, mental serta sosial. Komponen utama yang menjadi 

teras konsep gaya hidup sehat ini adalah (Azis, W.A., Muriman, 2020). 

a. Mencuci tangan 

b.  Pola makan teratur  

c.  Tidak merokok  

d. Berolahraga  

e. Penanganan stress 

3. Jantung 

Penyakit Jantung Koroner (PJK) adalah suatu penyakit pada jantung yang 

terjadi karena adanya kelainan pada pembuluh koroner (yaitu sepasang pembuluh 

nadi cabang pertama dari aorta yang mengantarkan zat-zat makanan yang 

dibutuhkan bagi jaringan-jaringan dinding jantung). Kelainan pembuluh darah 

koroner ini berupa penyempitan pembuluh darah sebagai akibat dari proses 

atherosclerosis (yaitu pengeresan dinding darah karena penimbunan lemak yang 

berlebihan). Bedasarkan hasil penelitian dan teori yang ada, peneliti menganalisis 

bahwa semakin bertambahnya usia semakin pula besar terkena penyakit jantung 
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koroner. Karena semakin bertambahnya umur fungsi organ tubuh akan semakin 

berkurang karena mengalami penuaan. Pertambahan usia meningkatkan risiko 

terkena serangan jantung koroner secara nyata pada pria maupun wanita, hal ini 

disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat seperti, kurangolah ragah karena asik 

menonton televisi di rumah, mengonsumsi makanan tidak sehat yang banyak 

mengandungkolestrol, dan gaya hidup yang tidak sehat (Suherwin, 2018) 

Umur merupakan suatu faktor risiko Penyakit Jantung Koroner dengan 

dimana penambahan usia akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung 

koroner. Semakin bertambah tua umur maka semakin besar kemungkinan  akan 

timbulnya karat yang menempel di dinding dan menyebabkan gangguan aliran air 

yang melewatinya. Penyakit jantung coroner menyebabkan 40% kematian laki-

laki pada usia 55-65 tahun. Hal ini mungkin terjadi karena sekitar 50 tahun keatas, 

wanita dan pria memiliki tingkat risiko yang sama dan pada penelitian ini 

mayoritas pasien berusia ≥45 tahun. Secara medis juga dapat menyerang siapa 

saja baik laki-laki maupun perempuan. Kadar kolesterol yang sangat tinggi dapat 

mengendap didalam pembuluh arteri yang menyebabkan penyempitan dan 

pengerasan dikenal sebagai atherosklerosis atau plak. Akibat tingginya beban 

kerja jantung dan hipertrofi, maka kebutuhan jantung akan darah (oksigen) 

meningkat dan menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Trigliserida 

dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah. Jika kolesterol dalam darah 

tinggi dapat menyebabkan terjadinya atherosclerosis (penyempitan pembuluh 

darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah). (Suherwin, 

2018) 

Studi yang dilakukan oleh (Zhou et al, 2020) terhadap 191 pasien 

terkonfirmasi Covid-19 menemukan bahwa gagal jantung akut terjadi pada 23% 

pasien dan berhubungan dengan peningkatan mortalitas. Hingga saat ini belum 
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dapat diketahui apakah gagal jantung akut pada Covid-19 terjadi akibat 

kardiomiopati onset baru atau eksaserbasi dari gagal jantung yang tidak 

terdiagnosis sebelumnya (Willim et al., 2020) 

5. Paru-paru 

Penyakit paru obstruktif kronik adalah penyakit kronik pada paru-paru 

dengan karakteristik hambatan aliran udaran yang sepenuhnya tidak dapat pulih 

atau pulih sebagian dan bersifat progresif. Keterbatasan aliran udara berhubungan 

dengan adanya respon inflamasi yang tidak normal dari partikel dan gas yang 

berbahaya bagi paru-paru. Fungsi paru-paru mengalami kemunduraan dengan 

semaki bertambahnya usia yang disebabkan elastisitas jaringan paru dan dinding 

dada yang semakin berkurang sehingga sulit bernapas. (R et al., 2019) 

Tingkat keparahan paru-paru obstruktif kronik diukur dari skala sesak 

napas. Menurut American Thoracic Society (ATS). pengolongan paru-paru 

obstruktif kronik berdasarkan derajat obstruksi saluran napas yaitu ringan, sedang, 

berat dan sangat berat. Gejala ini dapat ditandai dengan sesak napas pada 

penderita yang dirinci sebagai berikut:  

a. Aktivitas berat dengan skala 0 dan Tidak ada sesak kecuali dengan. 

b. Terganggunya oleh sesak napas saat bergegas waktu berjalan atau sedikit 

mendakati nilai 1 skala ringan. Serta pengukuran spirometri menunjukkan 

nilai VEP1 ≥ 50% 

b. Berjalan lebih lambat dari pada orang lain yang sama usia karena sesak 

napas, atau harus berhenti sesaat untuk bernapas pada saat berjalan walau 

jalan mendatar nilai 2 skala sedang. 

c. Sesak napas tersebut menyebabkan kegiatan sehari-hari terganggu atau 

sesak napas saat menggunakan atau melepaskan pakaian, nilai skala 4 
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sangat berat dengan Harus berhenti bila berjalan 100 meter atau setelah 

beberapa menit berjalan nilai 3 skala berat 

Pada penderita paru-paru obstruktif kronik derajat berat sudah terjadi 

gangguan fungsional sangat berat serta membutuhkan perawatan teratur dan 

spesialis respirasi (Oemiati, 2013).  

5. Ginjal 

Penyakit ginjal kronik merupakan suatu keadaan patologis dengan 

penyebab yang beragam mengakibatkan penurunan fungsi ginjal secara progresif 

dan kemudian berakhir pada gagal ginjal tahap akhir. Penyakit ginjal tahap akhir 

adalah suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal kronik 

ireversibel yang sudah mencapai tahapan dimana penderita memerlukan terapi 

pengganti ginjal berupa dialisis atau transplantasi ginjal. Kejadian gagal ginjal 

bisa terjadi karena faktor pekerjaan yang tanpa disadari dapat mempengaruhi pola 

hidup yang tidak sehat seperti mengkonsumsi minuman suplemen untuk 

mencegah kelelahan, timbul stress karena target yang harus dicapai bahkan kurang 

minum air putih pun merupakan faktor pemicu terjadinya penyakit ginjal kronik 

(Kurniawati dan Asikin, 2018). Penyebab penyakit ginjal kronik antara lain 

peradangan, penyakit vascular hipertensif, gangguan jaringan ikat, gangguan 

kongenital, penyakit metabolik, nefropati toksik dan nefropati obstruktif 

(Ardiansyah, 2014) 

CKD (Chronic Kidney Diseases) merupakan suatu kerusakan ginjal yang 

terjadi selama lebih dari 3 bulan, berdasarkan kelainan patologis atau petanda 

kerusakan ginjal seperti proteinuria. Jika tidak ada tanda kerusakan ginjal, 

diagnosis penyakit ginjal kronik ditegakkan jika nilai laju filtrasi glomerulus 

kurang dari 60 ml/ menit/1,73m². Pada kasus ini pasien di diagnosa Chronic 

Kidney Disease Stage V berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan 
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pemeriksaan penunjang. Faktor utama penyebab perburukan fungsi ginjal 

glomerulus. mengurangi adalah terjadinya hiperfiltrasi. Dua cara penting 

glomerulus untuk adalah hiperfiltrasi dengan pembatasan asupan protein dan 

terapi farmakologis. Pembatasan asupan protein mulai dilakukan pada LFG ≤ 60 

ml/mnt, sedangkan di atas nilai tersebut pembatasan asupan protein tidak protein 

selalu dianjurkan. Pemberian yaitu 0,6-0,8/kg BB/hari. (Fadhilah, 2014) 

D. Tinjauan Umum Tingkat Keparahan Gejala Covid-19 

Menurut (Erlinda Burhan. Agus susanto, 2020). Berdasarkan beratnya kasus, 

Covid-19 dibedakan atas beberapa kelompok yaitu tanpa gejala, ringan, sedang, 

berat dan kritis. 

1. Tanpa gejala  

Kondisi ini merupakan kondisi teringan. Pasien tidak ditemukan gejala. 

2.  Ringan/tidak berkomplikasi  

Pasien dengan infeksi saluran napas oleh virus tidak berkomplikasi dengan 

gejala tidak spesifik seperti demam, lemah, batuk (dengan atau tanpa 

produksi sputum), anoreksia, malaise, nyeri otot, sakit tenggorokan, sesak 

ringan, kongesti hidung, sakit kepala. Meskipun jarang, pasien dapat 

dengan keluhan diare, mual atau muntah. Pasien usia tua dan 

immunocompromised gejala atipikal. 

3. Sedang / Moderat  

Pasien remaja atau dewasa dengan pneumonia tetapi tidak ada tanda 

pneumonia berat dan tidak membutuhkan suplementasi oksigen Atau 

Anak-anak dengan pneumonia tidak berat dengan keluhan batuk atau sulit 

bernapas disertai napas cepat.  
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4. Berat /Pneumonia Berat  

Pasien remaja atau dewasa dengan demam atau dalam pengawasan infeksi 

saluran napas/pneumonia, ditambah satu dari: frekuensi napas > 30 

x/menit, distress pernapasan berat, atau saturasi oksigen (SpO2) <93% 

pada udara kamar atau rasio PaO2/FiO2 < 300. Atau Pasien anak dengan 

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

a.  sianosis sentral atau SpO2 <90%;  

b. Distres pernapasan berat (seperti mendengkur, tarikan dinding dada yang 

berat); tanda pneumonia berat: ketidakmampuan menyusui atau minum, letargi 

atau penurunan kesadaran, atau kejang. 

c. Tanda lain dari pneumonia yaitu: tarikan dinding dada, takipnea :<2 bulan, 

≥60x/menit; 2–11 bulan, ≥50x/menit; 1–5 tahun, ≥40x/menit;>5 tahun, 

≥30x/menit.  

5. Kritis  

Pasien dengan gagal napas, Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), 

syok sepsis dan/atau multiple organ failure. 
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E. Kerangka Teori 

Bagan 1.1 Kerangka Teori 

 

  

 

     

 

 

(Erlinda Burhan. Agus susanto, 2020) 

  

Komorbid 
Usia 
Daya tahan tubuh 
Obesitas 
Jenis kelamin 
 
(Kemenkes, 2020) 

 

Covid-19 
Tingkat 

keparahan gejala 

Covid-19 

1. Tanpa gejala 

2. Ringan/tidak 

berkomplikasi 

3. Sedang/moderat 

4. Berat/pneumona 

berat 

5. Kritis 
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F. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan suatu model rangkaian asosiasi yang disusun, 

digambarkan dan dielaborasi secara logis antarvariabel secara relevan sehingga 

dapat mendeskripsikan hubungan teori dan faktor-faktor yang menjadi masalah 

dalam penelitian. (Fitrah & Luthfiyah, 2017). Kerangka konsep dalam penelitian 

ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Variabel 

dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, dikarenakan 

oleh adanya variable bebas, sedangkan variabel independen yaitu variable yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau munculnya variable 

dependen (terikat) (Lusiana, Andriyani, & Megasari, 2015).  

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagan 1.2 Kerangka Konsep 

Variabel Independen                  Variabel Dependen 

 

 

 

  

 

 

 

Keterangan: 

                       : Variabel Independen 

                       : Variabel Dependen 

                       : Variabel Perancu 

Komorbid 

1.Hipertensi 

2. Diabetes militus 

3. Penyakit jantung 

4. Penyakit paru-paru 

5. Penyakit ginjal 

Covid-19 

1. Ringan 

2. Sedang 

3. Berat 

4. Kritis 

 

Tingkat 

keparahan 

gejala 

Covid-19 

pada 

pasien 

post 

covid-19 

 

Faktor risiko Covid-19  

1. Usia 

2. Daya tahan tubuh 

3. Obesitas 

4. Jenis kelamin 

5.  Perokok aktif 
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BAB III 

 METODOLOGI  PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Literature review merupakan sebuah proses analisis artikel yang terintegrasi 

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

tetapi literature review merupakan tulisan ilmiah yang terkait langsung dengan 

pernyataan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Pada saat proses pengumpulan 

artikel yang dijadikan literature, maka biasa juga ditemukan penjelasan latar 

belakang dari penelitian ini tentang suatu topik, alasan mengapa topik tersebut 

penting untuk diteliti, menemukan keterkaitan antara study dan permasalahan 

penelitian, mengidentifikasi tema dan konsep, mengidentifikasi kesenjangan 

terutama antara permasalahan dan hasil penelitian, serta melakukan peninjauan 

terhadap pertanyaan penelitian lebih lanjut berdasarkan studi terdahulu yang 

sudah dilakukan (M.Nursalam, 2020) 

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif naratif dengan pendekatan 

literature review, yang mengidentifikasi hubungan penyakit penyerta (komorbid) 

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

pada penjelasan sistematis tentang fakta yang akan diperoleh saat penelitian 

dilakukan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi 

menggambarkan “apa ada” tentang suatu variable gejala atau keadaan. Oleh karna 

itu penelitian ini menggunakan desain deskriptif naratif karna penyakit penyerta 

(komorbid) dapat beresiko terhadap Covid-19 berdasarkan literature dan 

penelitian-penelitian sebelumnya.                                                          

B. Teknik Pengumpulan  Data 

Pencarian literature melalui beberapa situs/database yaitu: PubMed, 

Science Direct, portal garuda dan Google Scholar, dengan pertanyaan penelitian 
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terstruktur menggunakan metode elektronik PEO (Patient, Exposure of  Interest, 

Outcome or responses) dengan keyword atau kata kunci: Covid-19 OR 

coronavirus OR SARS-CoV-2, Diabetes Militus OR diabetic  AND  comorbid OR 

hypertenton AND komorbid OR PPOK AND comorbid OR ginjal AND comorbid 

OR Jantung AND Covid-19 severity,  (Nining & Burhannudin, 2020). 

PEO Framework adalah akronim dari:  

1. P: populasi/problem merupakan suatu populasi atau masalah yang akan 

dianalisis sesuai dengan teman yang telah ditentukan dalam literature 

review 

2. E: Exposure of Interest adalah independen variabel yang mengacu 

factor resiko atau faktor pelindung dan bagaimana hal itu dapat 

diukur/di identifikasi termasuk sifat pajanan, intensitasnya dan durasi 

pajanan jika relavan.  

3. O: Outcome merupakan hasil atau luaran yang diperoleh pada studi 

terdahulu yang sesuai dengan tema dalam literature review. 

 Adapun PEO dalam artikel ini sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Strategi PEO 

 

P  Covid-19 

E  Hubungan  

O  Tingkan keparahan gejala Covid-19 

 

Pertanyaan penelitian dirumuskan melalui strategi PEO adalah sebagai 

berikut: Bagaimana Menganalisis hubungan penyakit penyerta (komorbid) dengan 

tingkat keparahan gejala Covid-19? dalam memilih literatur peneliti memiliki 

kriteria inklusi dan ekslusi : 
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1. Kriteria Inklusi : 

a. Artikel tahun 2019-2021. 

b. Artikel fulltext yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu hubungan penyakit 

penyerta (komorbid) dengan tingkat keperahan gejala Covid-19. 

c. Terdapat ISSN atau DOI atau Volume. 

d. Penelitian yang menggunakan subjek manusia. 

e. Artikel yang menggunakan desain sistematis review dengan meta-Analisis dan 

studi kasus kontrol. 

f. Artikel yang berbahasa Inggris atau Indonesia. 

2. Kriteria Ekslusi : 

a. Artikel yang double publikasi. 

b. Artikel yang tidak sesuai pertanyaan literature. 

c. Artikel yang memiliki nilai kualitas dibawah 50% berdasarkan Guideline 

review dari Joanna Briggs Institute. 

d. Artikel dalam bentuk skripsi, tesis dan tidak terpublikasi. 

C. Strategi Pencarian Literature 

1. Database Pencarian 

Literature review merupakan rangkuman menyeluruh dari beberapa studi 

penelitian yang ditentukan berdasarkan tema yang ditentukan. 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 literature dalam literature riview ini 

menggunakan empat database yaitu PubM.ed, Science Direct, Google Scholar, 

dan Scopus. 
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Tabel 2.2 Tabel Analisis Sumber Pustaka 
 

No  Data Base Jumlah Jurnal 

1 PubMed  4866 

2 Science Direct 29 

3 Google Scholar 51 

4 Scopus 2 

 Jumlah  4.948 

2. Kata kunci 

Pencarian jurnal menggunakan keyword dan Boolean operator (AND, OR 

NOT or AND NOT) yang digunakan untuk memperluas pencarian sehingga 

dapat mempermudah dalam penentuan artikel atau jurnal yang digunakan 

dengan Kata kunci dalam literature riview ini disesuaikan dengan Medical 

Subject Heading (MeSH) yang terdiri dari sebagai berikut: 

 

Covid-19 Komorbid Tingkat 

keparahan 

Covid-19 

Yang 

terkonfirmasi 

Covid-19 

Covid-19 OR 

coronavirus OR 

SARS-CoV-2, 

diabetes melitus 

OR diabetic  AND  

comorbid OR 

hypertenton AND 

komorbid OR 

PPOK AND 

comorbid OR 

ginjal AND 

comorbid OR 

Jantung, AND 

Covid-19 severity 

Tingkat keparahan 

gejala Covid-19 

OR  OR OR 

Coronavirus Comorbiditas Covid-19 severity 

Tabel 2.3 Kata kunci literature Review 
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3. Rekomendasi 

Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya penulis 

memberikan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif sebagai 

solusi permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini kemudian disusun menjadi 

suatu hasil pembahasan dan suatu kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah 

rekomendasi hasil pemecahan masalah menjadi sebuah adopsi pengetahuan dan 

sebagai landasan berpikir untuk pencegahan masalah yang telah dirumuskan 

4. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 

Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan 

informasi tersebut diseleksi kerelevanan menggunakan instrument Guideline 

review dari Joanna Briggs Institute dengan masalah yang dikaji. Untuk 

menyajikan masalah yang akan dibahas maka data terkumpul dianalisis dengan 

menggunakan tabel sintesis grid. Membuat tabel sintesis artikel hasil pemikiran 

atau hasil penelitian diawali dengan mengnalisis 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 perbedaann setiap 

artikel tersebut dalam bentuk simpulan kolektif dari beberapa artikel yang 

dianalisis. (Rhamdani et al., 2014) 

Sebanyak 4948 jurnal yang terkumpul dapat didefinisikan dari keempat 

dengan pencarian database yaitu Scholar, Science Direct dan Pubmed yang 

telah disaring dengan batas publikasi 3 tahun terakhir (2019-2021). Namun, 

setelah dilakukan screaning didapatkan 4850 jurnal yang tidak sesuai dengan 
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topik literature, sehingga tersisa hanya 98 jurnal yang memiliki kesamaan 

topik penelitian. selanjutnya dilakukan screening untuk menilai kelayanan 

jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi. Kemudian dari jurnal di 

ekslusikan karena 72 jurnal yang tidak sesuai dengan pertanyaan literature 

sehingga didapatkan jurnal yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian 

serta jurnal lengkap teks yang sesuai dengan topik 26. Dari 26 jurnal tersebut 

terdapat 5 jurnal yang diekslusi karena jurnal dalam bentuk skripsi, tidak 

terbublikasi dan full text atau masih dalam bentuk munaskrip. Sehingga 

terdapat 10 artikel yang memenuhi kriteria inkslusi. 

Flow diagram pencarian literature dari empat database yaitu Google 

scholar, PubMed, Science Direct dan Scopus dapat dilihat sebagai berikut: 
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Bagan  1.3 Alur Seleksi Studi 

 

Google 

Scholar 

PubMed Science 

Direct 

Scopus 

( n=51) ( n=4.866) ( n=29) ( n=2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Artikel yang terkumpul 

(n= 4948) 

Hasil yang 

identification (n= 98) 

Penilaian sesuai dengan 

Guideline review dari Joanna 

Briggs Institute 

Kriteria ekslusi yang 

dalam bentuk skripsi, 

tesis, tidak dipublikasi 

(n=5) 

artikel lengkap teks 

yang sesuai dengan 

topik  (n=26) 

Kriteria ekslusi: artikel yang 

tidak sesuai dengan pertanyaan 

penelitian (n= 72) 

IDENTIFICATION 

SCREENING 

 

ELIGIBLITY 

Kriteria eklusi: artikel yang 

tidak sesuai dengan topic 

literature (n= 4850) 

jumlah artikel yang 

diinklusi(n=10) 



 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Hasil penelusuran pada database: PubMed, Science Direct, Google 

Scholar, dan scopus, didapatkan sebanyak 4948 artikel yang sesuai dengan 

keyword yang ditelusuri, dan didapatkan 4850 artikel yang tidak sejalan dengan 

tujuan penelitian pustaka. Hal ini disesuaikan dengan indikator kriteria ekslusi 

dimana peneliti menuliskan kriteria ekslusi yaitu (1) artikel yang double publikasi, 

serta (2). Artikel yang memiliki nilai kualitas yang dibawah 50% berdasarkan 

Guideline review dari Joanna Briggs Institute. Hasil pencarian didapatkan 

sebanyak 10 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi, lalu dinilai dengan 

penilaian artikel menggunakan Guideline review dari Joanna Briggs Institute. 
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Tabel 2.1 Analisis sintesis grid artikel penelitian 
 

Database Hasil Penelitian Sampel Metode Tujuan Judul 

Penelitia

n 

Volume Penulis No 

PubMed Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa 

hubungan faktor dan 

risiko pengembagan 

Covid-19 sangat 

mempengaruhi dan 

memperparah Covid-19, 

maka dari ini peneliti 

menggunakan metode 

random-effdll model. 

Heterogenitas di antara 

studi yang menggunakan 

statistik, dengan nilai 0-

25%, 25,1-75%, dan 75,1-

100% masing-masing 

mewakili tingkat 

heterogenitas rendah, 

sedang dan tinggi. 

pasien 

Komorbid 

yang 

terkonfirm

asi Covid-

19 

 

Basis data 

PubMed, 

Embase, 

Web of 

Science, 

medRxiv, 

dan 

bioRxiv 

dicari 

untuk 

semua 

artikel 

yang 

diterbitkan 

hingga 6 

April 

2020, 

tanpa 

batasan 

bahasa. 

Dengan 

seleksi 

studi 

Untuk 

mengindenti

fikasi faktor 

risiko yang 

terkait 

dengan 

tingkat 

keparahan 

dan tingkat 

kematian 

diantara 

pasien 

Covid-19 

Penyakit 

kronik 

komorbi

d dan 

cedera 

organ 

akut 

berkoler

asi kuat 

dengan 

tingkat 

keparaha

n dan 

kematian 

penyakit 

pada 

pasien 

Covid-

19: 

tinjauan 

sistemati

k dan 

meta 

Jurnal 

Reseaserch. 

Volume 

2020. ID 

Artikel 

2402961. 17 

halaman. 

https://doi.o

rg/10_3413

3/2020/2422

967 

Xinhui 

Wang, 

Xuexia

n Fang, 

& Fudi 

fang. 

2020 

1 
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tinjauan 

sistematis 

dan meta-

Analisis. 

analisis 

Google 

Scholar 
Penelitian ini 

menganalisis 10 artikel 

dan mendapatkan bahwa 

Diabetes melitus tipe 2 

dapat meningkatkan 

keparahan Covid-19 (aOR 

= 1,15; 95% CI= 1,11-

2,15; p= 0,004) dan 

peningkatkan kematian 

Covid-19 (aOR = 1,65; 

95% CI = 1,27-2,16; p< 

0,001). 

pasien 

yang 

terkonfirm

asi positif 

Covid-19 

 

pubmed, 

science 

direct, 

google 

scholar, 

proquest, 

dan 

springer 

link. jurnal 

yang 

dianalisis 

adalah 

jurnal 

yang 

diterbitkan 

Desember 

2019- 

Agustus 

2020, full 

text 

dengan 

desain 

studi 

observasio

mengetahui 

pengaruh 

antara DM 

tipe 2 

terhadap 

keparahan 

dan 

kematian 

Covid-19 
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& 

Burhan

nudin 
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dkk. 

2021 

2 
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nal, 

analisis 

multivaria, 

dan 

mencantu

mkan 

adjusted 

odds ratio 

(aOR). 

Dengan 

Systematic 

Review 

dan meta-

Analisis 

PubMed Dalam penelitian ini 

menemukan diabetes di 

dapatkan 10,0%, penyakit 

arteri koroner/penyakit 

kardiovaskular 

(CAD/CVD) pada 8,0%, 

dan hipertensi pada 

20,0%, yang jauh lebih 

tinggi dari pada penyakit 

paru kronis (3,0%). Secara 

khusus, kondisi kronis 

yang sudah ada 

sebelumnya berkorelasi 

kuat dengan tingkat 

pasien 

yang 

terkonfirm

as Covid-

19 

Artikel 

diambil 

dari 

PubMed, 

Science 

Direct, 

Google 

Scholar, 

ProQuest, 

dan 

Springer 

Link. 

Artikel 

yang dapat 

Untuk 

mengetahui 

efek 

penyakit 

komorbid 

kronis 

terhadap 

hasil 

klinis 

Covid-19 

Komorbi

d 

Penyakit 

Kronis 

Sangat 

Berkorel

asi 

dengan 

Penyakit 

Tingkat 

Keparah

an di 

antara 

Pasien 

Jurnal aging 

and disease. 

Jilid 11, 

nomor 

3;668-

678.juni 

2020 

DOI: 

https://dx.do

i.org/10.143

36/AD.2020

.0502 ISSN 

2152-5250  

Hong 

liu, 

Shiyan 

Chen & 

Min 

Liu. 

2020 

3 

https://dx.doi.org/10.14336/AD.2020.0502
https://dx.doi.org/10.14336/AD.2020.0502
https://dx.doi.org/10.14336/AD.2020.0502
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keparahan penyakit (Odds 

ratio (OR) 3,50, 95%CI 

1,78 hingga 6,90), dan 

dirawat di unit perawatan 

intensif (ICU) (OR 3,36, 

95% CI 1,67 hingga 6,76); 

sebagai tambahan, 

6.80), masing-masing 

tetapi dalam peneltian  ini 

tidak ditemukan korelasi 

antara kondisi kronis dan 

peningkatan risiko 

kematian (OR 2,09, 95% 

CI 0, 26 hingga 16,67). 

Secara keseluruhan, 

penyakit kardio 

metabolik, seperti 

diabetes, hipertensi, dan 

CAD/CVD lebih umum 

dari pada penyakit paru 

kronis pada pasien Covid-

19, namun, setiap 

penyakit penyerta 

berkorelasi dengan 

peningkatan keparahan 

penyakit 

dianalisis 

adalah 

jurnal 

yang 

diterbitkan 

Desember 

2019- 

Agustus 

2020, full 

text 

dengan 

desain 

study 

observasio

nal. 

 

Covid-

19: 

Sistemati

s 

Review 

and 

Meta-

Analysis 

PubMed Di dapatkan enam puluh 

sembilan publikasi 

pasien 

Covid-19 

Tinjauan 

dan Meta-

sistematis 

dan meta-

Epidemi

ologi, 

Jurnal 

penuaan 

 Xiaoyu 

Fang, 

4 
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memenuhi kriteria dalam 

penelitian ini, dan 61 

penelitian lebih dari 

10.000 kasus Covid-19 

memenuhi syarat untuk 

sintesis kuantitatif. Dalam 

penelitian ini menemukan 

bahwa laki-laki memiliki 

tingkat keparahan 

penyakit yang lebih tinggi 

secara signifikan (RR: 

1,20, 95% CI:1,13-1,27, 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 penyakit 

(RR:4.20, 95% CI:2.82-

6.25), masuk ke unit 

Analisis 

Sistematis 

(PRISMA) 

jenis 

penelitian 

studi 

kohort 

dengan 

desain 

cross-

sectional 

Analisis 

dilakukan 

dalam 

upaya untuk 

mengumpul

kan dan 

mengevalua

si secara 

sistematis 

hubungan 

epidemiolog

is, faktor 

komorbidita

s dengan 

tingkat 

keparahan 

dan 

prognosis 

penyakit 

coronavirus 

2019 

(Covid-19) 

faktor 

komorbi

ditas 

dengan 

tingkat 

keparaha

n dan 

prognosi

s Covid-

19: 

tinjauan 

sistemati

s dan 

meta-

Analisis 

2020. Vol. 

12, No. 13 

Shen Li 

& Hao 

yu. 

2020 
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perawatan intensif (ICU) 

(RR:5.61, 95% CI:2.68-

11.76), titik akhir 

komposit (RR: 8,52, 95% 

CI:4.36-16.65,), ventilasi 

invasif (RR: 6.53, 95% 

CI:2.70-15.84), dan 

perkembangan penyakit 

(RR:7.48, 95% CI:1.60-

35,05), penyakit 

serebrovaskular untuk 

sindrom gangguan 

pernapasan akut (ARDS) 

(RR:3,15, 95% CI:1,23-

8,04), penyakit jantung 

koroner untuk kelainan 

jantung (RR:5,37, 95% 

CI:1,74-16,54) 

PubMed Diketahui kelompok 

Covid-19 (7.341 dari 

219.961) masih muda dan 

memiliki proporsi 

perempuan yang tinggi. 

Secara keseluruhan, 

13,0% (954 dari 7.341) 

kasus parah. Komorbid 

dengan pasien lanjut usia 

memperparah risiko 

219.961 

orang, 

berusian 

18 tahun 

atau lebih 

yang 

terkonfirm

asih 

Covid-19 

 

Studi-

kontrol 

retrospekti

f nasional  

 

Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

penyakit 

penyerta 

memegararu

hi risiko 

infeksi dan 

tingkat 

keparahan 

Pengaru

h 

komorbi

ditas 

yang 

mendasa

ri pada 

infeksi 

dan 

keparaha

Artikel 

academia 

kedokteran 

Korea 

eISSN 

1598-

6357.Pissn 

1011-8934 

https://doi.o

rg/10.3346/j

Wanjun 

ji, 

Kyung

mi Hah 

& 

Minsun 

Kang,2

020 

5 

https://doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e237
https://doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e237
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Covid-19 dan proporsi 

rasio laki-laki dari pada 

kelompok yang tidak 

parah. Diabetes (odds 

ratio range) ORR, 1,206–

1,254), osteoporosis 

(ORR, 1,128–1,157), 

rheumatoid arthritis 

(ORR, 1,207–1,244), 

penggunaan zat (ORR, 

1,321–1,381), dan 

skizofrenia (ORR, 1,614– 

1.721) menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang 

signifikan dengan Covid-

19. Dalam hal mengenai 

keparahan seperti, 

diabetes (OR, 1,247; 

interval rahasia 95%, 

1,009–1,543), hipertensi 

(ORR, 1,245–1,317), 

penyakit saluran 

pernapasan bawah kronis 

(ORR, 1,216–1,233), 

gagal ginjal kronis, dan 

stadium akhir penyakit 

ginjal (ORR, 2.052-2,178) 

dikaitkan dengan Covid-

Covid-19 n Covid-

19 di 

korea: 

studi 

kasus-

kontrol 

Nasional 

kms.2020.3

5.e237  

https://doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e237
https://doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e237
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19 yang parah 

PubMed Banyak faktor risiko telah 

diidentifikasi dalam 

perkembangan Covid-19 

ke tahap yang parah dan 

kritis, termasuk usia tua, 

jenis kelamin laki-laki, 

penyakit penyerta yang 

mendasari seperti 

hipertensi, diabetes, 

obesitas, penyakit paru-

paru kronis, penyakit 

jantung, hati dan ginjal, 

tumor, imunodefisiensi 

yang tampak secara klinis, 

defisiensi imun lokal, 

seperti kapasitas sekresi 

interferon tipe I awal, dan 

kehamilan. Kemungkinan 

komplikasi termasuk 

cedera ginjal akut, 

gangguan koagulasi, 

thoromboembolism. 

Perkembangan limfopenia 

dan eosinopenia 

merupakan indikator 

laboratorium Covid-19, 

Krebs von den Lugen-6 

Pasien 

komorbid 

 yang 

terkonfirm

asih 

Covid-19 

Studi 

kasus 

kontrol 

 

diidentifikas

i dalam 

perkembang

an Covid-19 

ke tahap 

yang parah 

dan kritis, 

termasuk 

usia tua, 

jenis 

kelamin 

laki-laki, 

penyakit 

penyerta 

yang 

mendasari 

seperti 

hipertensi, 

diabetes, 

obesitas, 

penyakit 

paru-paru 

kronis, 

penyakit 

jantung, hati 

dan ginjal, 

tumor, 

Faktor 

risiko 

untuk 

pasien 

Covid-

19 yang 

parah 

dan sakit 

kritis: 

Ulasan 

Jurnal 

Depertemen 

Alergi, 

Rumah 

Sakit 

Zhongnan 

Universitas 

Wuhan, cina 

DOI: 

10.1111/all.

14659  

Ya-

dong 

Gao, 

Mei 

Ding 

&Jin-

Jin 

Zhang . 

2020 

6 
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(KL-6), dan feritin. 

Perkembangan badai 

sitokin dan pola 

pencitraan tomografi 

terkomputasi dada yang 

luas merupakan indikator 

penyakit parah. Selain itu, 

status sosial ekonomi, 

diet, gaya hidup, 

perbedaan geografis, etnis, 

viral load yang terpapar, 

untuk memulai 

pengobatan, dan kualitas 

perawatan kesehatan telah 

dilaporkan mempengaruhi 

hasil individu. Dalam 

ulasan ini, penelitian 

menyoroti bukti ilmiah 

tentang faktor risiko 

keparahan Covid-19. 

imunodefisi

ensi yang 

tampak 

secara 

klinis, 

defisiensi 

imun lokal, 

seperti 

kapasitas 

sekresi 

interferon 

tipe I awal, 

dan 

kehamilan. 

PudMed Dalam jurnal ditemukan 

hasil penelitian yakni : 

kondisi yang sudah ada 

sebelumnya, seperti 

penyakit kardiovaskular, 

penyakit ginja kronis. 

penyalit paru-paru kronis 

(PPOK), diabetes melitus, 

Pasien 

yang 

terkonfirm

asi Covid-

19 

sintesis 

literature 

 

Penelitian 

yang 

muncul 

menjelaskan 

sejumlah 

besar faktor 

pasienterma

suk temuan 

Prediktor 

keparaha

n Covid-

19: 

Tinjauan 

literatur 

Jurnal 

sekolah 

kedokteran 

warre 

alppert 

universitas 

brown, 

providence, 

Benjam

in 

Gallo 

Marina, 

Ghazar 

Aghago

im & 

Katya 

7 
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hipertensi, imonusupresi, 

obesitas,dan penyakit 

jantung mempengaruhi 

pasien ke perjalanan klinis 

yang tidak 

menguntungkan dan 

peningkatan risiko 

intubasi dan kematian. 

kanker dianggap sebagai 

komorbiditas utama yang 

dikaitkan denga hasil 

Covid-19 yang buruk. 

analis nasional China 

menunjukan bahwa pasien 

dengan berbagai jenis 

kanker terutama 

keganasan hematologi dan 

paru, memiliki 

kemungkinan lebih tinggi 

untuk mengalami 

komplikasi Covid-19 yang 

parah dibandingkan 

dengan pasien tampa 

kanker. 

demografi, 

klinis, 

imunologi, 

hematologi, 

biokimia, 

dan 

radiografiya

ng mungkin 

berguna 

bagi dokter 

untuk 

memprediks

i keparahan 

dan 

kematian 

Covid-19. 

rhode island 

dan 

depertemen 

ilmu 

kognitif, 

linguistic 

dan 

psikologis, 

brown 

universitas, 

providence, 

rhode island 

Rev Med 

Virol. 2021 

Januari; 

31(1): 1–10. 

doi:10.1002

/rmv.2146 

Lavine, 

2021 

PudMed Penyakit penyerta yang 

paling umum pada pasien 

kanker dengan infeksi 

SARSCoV-2 adalah 

pasien 

kanker 

(>18 

tahun) 

Basis data 

online 

PubMed, 

Embase, 

untuk 

mengevalua

si bukti 

terbaru 

Dampak 

Komorbi

ditas 

yang 

Jurnal 

depertemen 

kedokteran 

komunitas 

Harman

jeet 

Kaur, 

JS 

8 



56 
 

 
 

hipertensi 42,3% (95% 

CI:37,5- 47,0), diabetes 

17,8% (95% CI: 15,3-

20,4) dan penyakit 

kardiovaskular 16,7% (95 

%CI: 12,9-20,4). Risiko 

kematian (pOR) secara 

signifikan lebih tinggi 

pada individu dengan 

hipertensi 1,6 (95% CI 

1,24-2,00), penyakit 

kardiovaskular 2,2 (95% 

CI 1,49- 3,27), kronis 

penyakit paru obstruktif  

1,4 (95%CI 1,05-2,00) 

dan diabetes 1,35(95%CI 

1,06. Dari hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa 

kematian pada pasien 

kanker yang terinfeksi 

SARS-CoV-2 dipengaruhi 

oleh komorbiditas non-

kanker yang sudah ada 

sebelumnya. 

dengan 

diagnosis 

infeksi 

SARS 

CoV-2,  

Scopus, 

dan Web 

sains 

dicari 

untuk 

artikel 

yang 

diterbitkan 

antara 9 

Juli 2019 

hingga 8 

Juli 2020. 

Dengan 

meta-

Analisis  

tentang 

hubungan 

anatara 

penyakit 

serebrovask

ular, dan 

penyakit 

kardiovasku

lar dan hasil 

yang buruk 

pada pasen 

dengan 

pneumonia 

coronavirus 

Disease 

2019 

(Covid-19). 

Mendasa

ri pada 

Kematia

n pada 

Pasien 

Kanker 

yang 

Terinfek

si SARS-

COV-2: 

Tinjauan 

Sistemati

s dan 

Analisis 

Meta 

dan sekolah 

kesehatan 

masyarakat, 

PGIMER, 

Chandigarh, 

India. DOI: 

10. 

31557/APJ

CP.2021.22.

5.1333 

 

Thakur 

& 

Ronika 

Paika, 

2020 

PudMed Didapatkan beberapa 

faktor yang paling sering 

diamati dan paling 

menentukan tingkat 

Pasien 

komorbid 

yang 

terkonfirm

Mengguna

kan 

literature 

review 

Untuk 

membahas 

dan 

merangkum 

Faktor-

Faktor 

Terkait 

Tingkat 

Jurnal 

ilmiah 

mahasiswa 

kedokteran 

Abiyyu

n Dihar 

Haq, 

Adli 

9 
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keparahan infeksi Covid-

19 adalah Usia, penyakit 

komorbid, defisiensi 

vitamin D dan Obisitas. 

Keempat faktor ini bukan 

merupakan faktor yang 

berdiri sendiri dalam 

menentukan tingkat 

keparahan infeksi Covid-

19, namun merupakan 

yang saling keterkaitan 

dan mempengaruhi satu 

sama lain dalam 

menentukan tingkat 

keparahan infeksi Covid-

19. 

asi Covid-

19 

berbagai 

artikel 

jurnal 

yang 

didapatkan 

dari pusat 

data daring 

yaitu 

pubmed 

dan google 

scholar. 

artikel 

yang 

dipilih 

berupa 

artikel 

penelitian, 

systematic 

review dan 

meta-

Analisis, 

serta 

narrative 

review. 

berbagai 

literature 

terkait 

beberapa 

faktor yang 

dinilai 

paling 

menentukan 

tingkat 

keparahan 

infeksi 2019 

Keparah

an 

Infeksi 

Coronav

irus 

Disease 

2019 

(Covid-

19): 

sebuah 

Kajian 

Literatur

e 

indonesia. 

e-

ISSN:2721-

1924 

ISSN: 2302-

6391 DOI: 

10.53366/ji

mki.v9i1.33

8 

Putra 

Nugrah

a & 

Febby 

Anggy., 

2021 

PudMed Didapatkan dalam 

penelitian ini, ditemukan 

bahwa risiko keparahan 

dan kematian berkisar 

Komorbid

itas seperti 

diabetes, 

hipertensi, 

Meta-

Analisis 

dengan 

pencarian 

Untuk 

menemukan 

faktor risiko 

Covid-19 

Prevalen

si Dan 

Tingkat 

Keparah

Jurnal 

virology 

klinis 127 

(2020) 

Yong 

Hun, 

Jiazhon

g Sun 

10 
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antara 12,6 hingga 23,5% 

dan dari 2,0 hingga 4,4%, 

dengan perkiraan masing-

masing sebesar 18,0 dan 

3,2%. Persentase kasus 

kritis pada diabetes dan 

hipertensi adalah 44,5% 

(95CI 27,0-61,9%) dan 

41,7% (95CI 26,4 .)-

56,9%, masing-masing. 

Penyakit penyerta yang 

paling umum adalah 

hipertensi dan diabetes 

yang mengikuti tingkat 

keparahan Covid-19. 

ARDS dan ACI mungkin 

menjadi kendala utama 

bagi pasien untuk 

pemulihan pengobatan. 

Tingkat kasus parah dan 

kematian lebih rendah dari 

pada SARS dan MERS. 

peneyakit 

kardiovas

kular, dan 

ganasan, 

proporsi 

gejala 

seperti: 

demam, 

batuk, 

kekelahan, 

dan 

dyspnea,p

roporsi 

komplikas

i klinis 

termasuk 

ARDS, 

ACI, AKI, 

syok dan 

keparahan 

mortalitas 

yang 

terkonfirm

asi Covid-

19 

mengguna

kan 

perpustaka

n 

Mendline, 

SinoMed,  

EMBASE, 

dan 

Cochrane 

 

an 

Penyakit 

Virus 

Korona 

2019 

(Covid-

19): 

Tinjauan 

Sistemati

s dan 

Meta-

Analisis 

104371 & Zhe 

Dai., 

2020 
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 Tabel. 2.2. Nilai Rata-Rata Hasil Analisis Jurnal 

No Jurnal Komorbid 

(penyakit) 

Nilai rata-rata 

 Hong liu, Shiyan Chen 

& Min Liu. 2020 

hipertensi 

 

 

 

 

 

Hipertensi dengan jumlah data 20,0%,  

Wanjun ji, Kyungmi 

Hah & Minsun 

Kang,2020 

 hipertensi (ORR, 1,245–1,317), dikaitkan dengan Covid-19 yang parah.  

Harmanjeet Kaur, JS 

Thakur & Ronika 

Paika, 2020 

hipertensi 42,3% (95% CI:37,5- 47,0), Risiko kematian (pOR) secara signifikan 

lebih tinggi pada individu dengan hipertensi 1,6 (95% CI 1,24-2,00),  

Yong Hun, Jiazhong 

Sun & Zhe Dai., 2020 

 hipertensi adalah 44,5% (95CI 27,0-61,9%)  

 Hong liu, Shiyan Chen 

& Min Liu. 2020 

Diabetes 

Melitus 

diabetes di dapatkan jumlah data 10,0%, 

Harmanjeet Kaur, JS 

Thakur & Ronika 

Paika, 2020 

diabetes 17,8% (95% CI: 15,3-20,4), Risiko kematian (pOR) secara signifikan 

diabetes 1,35(95%CI 1,06. 

Wanjun ji, Kyungmi 

Hah & Minsun 

Kang,2020 

Diabetes (odds ratio range (ORR), 1,206–1,254), osteoporosis (ORR, 1,128–1,157), 

rheumatoid arthritis (ORR, 1,207–1,244), penggunaan zat (ORR, 1,321–1,381), dan 

skizofrenia (ORR, 1,614–1.721) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

dengan Covid-19. Dalam hal mengenai keparahan seperti, diabetes (OR, 1,247; 

interval rahasia 95%, 1,009–1,543), 

Yong Hun, Jiazhong 

Sun & Zhe Dai., 2020 

Diabetes 41,7% (CI 26,4-56,9%), masing-masing dan didapatkan dalam penelitian 

ini, ditemukan bahwa risiko keparahan dan kematian berkisar antara 12,6 hingga 

23,5% dan dari 2,0 hingga 4,4%, dengan perkiraan masing-masing sebesar 18,0 dan 

3,2%. Persentase kasus kritis pada diabetes 
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 Nining leatari, & 

Burhannudin Ichan dkk. 

2021 

mendapatkan bahwa Diabets Melitus tipe 2 dengan tingkat keparahan Covid-19 

(aOR =1,15; 95% CI=1,11-2,15; p=0,004) dan meningkatkan kematianCovid-19 

(aOR =1,65; 95% CI =1,27-2,16; p< 0,001). 

 Hong liu, Shiyan Chen 

& Min Liu. 2020 

Penyakit 

Jantung 

penyakit arteri koroner/penyakit kardiovaskular (CAD/CVD) pada 8,0%, 

Harmanjeet Kaur, JS 

Thakur & Ronika 

Paika, 2020 

dan penyakit kardiovaskular 16,7% (95 %CI: 12,9-20,4). Risiko kematian (pOR) 

secara signifikan lebih tinggi pada individu dengan, penyakit kardiovaskular 2,2 

(95% CI 1,49- 3,27), penyakit kardiovaskular 2,2 (95% CI 1,49- 3,27) 

Xiaoyu Fang, Shen Li 

& Hao yu. 2020 

penyakit jantung koroner untuk kelainan jantung (RR: 5,37, 95% CI: 1,74-16,54) 

Wanjun ji, Kyungmi 

Hah & Minsun Kang, 

2020 

Penyakit 

PPOK 

Penyakit paru obstruktif kronik dan stadium akhir penyakit PPOK (ORR, 2.052-

2,178) dikaitkan dengan Covid-19 yang parah penyakit paru kronis dan penyakit 

ginjal (3,0%) 

Harmanjeet Kaur, JS 

Thakur & Ronika 

Paika, 2020 

 penyakit paru obstruktif kronik 1,4 (95%CI 1,05-2,00) 

Xiaoyu Fang, Shen Li 

& Hao yu. 2020 

penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) untuk tingkat keparahan penyakit (RR: 

4.20, 95% CI: 2.82-6.25), 

 Wanjun ji, Kyungmi 

Hah & Minsun Kang, 

2020 

Penyakit 

ginjal 

gagal ginjal kronis, dan stadium akhir penyakit ginjal (ORR, 2.052-2,178) dikaitkan 

dengan Covid-19 yang parah dan penyakit ginjal (3,0%) 

Xiaoyu Fang, Shen Li 

& Hao yu. 2020 

Penyakit ginjal kronis menyumbang sebagian besar kematian (RR: 3.14-16.02), 

Berdasarkan telaah dari 10 jurnal terdapat hubungan penyakit penyerta (komorbid) dengan tingkat keparahan gejala Covid-19 

seperti: Hipertensi, diabetes melitus,  penyakit jantung, penyakit PPOK dan penyakit ginjal. Dari penyakit penyerta (komorbid) yang 

paling tinggi dengan tingkat keparahan gejala Covid-19 adalah hipertensi dan diikuti dengan penyakit diabetes mellitus.
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Dari hasil telaah literature review, terdapat 10 jurnal yang diidentifikasi 

yang sesuai dengan kriteria penelitian yang menganalisis hubungan dengan 

penyakit penyerta (komorbid) dengan tingkat keparahan gejala Covid-19. Dari 10 

jurnal tersebut didapatkan hasil bahwa komorbid dapat meningkatkan kematian 

dengan tingkat keparahan gejala Covid-19. Adapun sub pembahasan yang dapat 

dibahas dari beberapa jurnal diatas, yaitu: 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan penelusuran jurnal melalui database: Google Scholar, 

PubMed, Science Direct, dan Scopus maka ditemukan 10 artikel yang sesuai 

dengan topik penelitian, kriteria inklusi dan eksklusi. Dari 10 artikel tersebut yang 

menggunakan metode literature review dengan pendekatan mete-Analisis yaitu 

artikel yang ke 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, dan instrument penelitian yang digunakan 

yaitu lembar observasi dan artikel ke 5 menggunakan metode studi kasus kontrol. 

Berdasarkan hasil analisis, jumlah responden yang digunakan dalam penelitian 

yaitu 9 dari 10 artikel yang menggunakan sampel semua pasien yang positif 

Covid-19 dengan metode meta-Analisis sistematik review. 1 dari 10 artikel yang 

jurnal ke 5 menggunakan sampel berjumlah 219.961 0rang berusia 18 tahun atau 

lebih yang terkonfirmasih Covid-19 dengan metode study kasus kontrol dan jurnal 

ke 6 menggunakan metode studi kasus kontrol. Dari 10 artikel tersebut didapatkan 

semua artikel yang membahas tentang penyakit kronis komorbid dengan tingkat 

keparahan Covid-19.  Adapun tujuan penelitian dari 10 artikel tersebut semuanya 

memiliki tujuan penelitian yang sama yaitu untuk menganalisis hubungan 

penyakit penyerta (Komorbid) dengan tingkat keparahan gejala Covid-19. 

B. Pembahasan  

Beberapa penelitian yang terdapat pada 10 Jurnal yang dianalisis tentang 

Hubungan Penyakit Penyerta (Komorbid) dengan Tingkat Keparahan Gejala 
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Covid-19. Membuktikan, penyakit penyerta (komorbid) dapat meningkatkan 

keparahan gejala Covid-19. Dibuktikan dengan hasil penelitian dari 10 jurnal 

tersebut semua mendapatkan hasil yang menunjukan pengaruh komorbid pada 

pasien Covid-19. 

Dari beberapa jurnal yang dianalisis, ada beberapa persamaan dan 

perbedaan. Persamaan dari 10 jurnal yang dianalisis yaitu sama-sama membahas 

faktor risiko komorbid dan tingkat keparahan penyakit, sampel yang digunakan itu 

semua pasien yang terkonfirmasi Covid-19, dengan menggunakan systematic 

review kecuali jurnal ke-5.  Sedangkan perbedaan dalam 10 jurnal yang dianalisis 

adalah ada yang membahas prognosis Covid-19, lebih fokus membahas Diabetes 

Melitus saja, kematian pasien Covid-19 dan jurnal ke-5 dan ke-6 yang diteliti 

mengunakan metode studi kasus kontrol. 

Peningkatan morbiditas dan mortalitas Covid-19 semakin meningkat pada 

pasien yang memiliki penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes melitus, 

jantung, PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis), dan ginjal mempunyai peran 

terhadap keparahan gejala dan komplikasi dari Covid-19. Penyakit komorbid 

adalah penyakit bawaan atau penyakit lain yang dibawa selain penyakit utamanya 

atau juga sering disebut penyakit penyerta. (Kosala et al., 2021) 

 Berdasarkan beberapa jurnal yang dianalisis bahwa penyakit penyerta 

(komorbid) dengan tingkat keperahan gejala Covid-19 adalah sebagai berikut: 

a. Komorbiditas Hipertensi dengan Tingkat Keparahan Gejala Covid-19 

 Dalam penelitian meta-Analisis, (Fang et al., 2020) penyakit penyerta 

sangat berpotensi menjadi aspek penting yang dapat mempengaruhi tingkat 

keparahan Covid-19. Jadi, penelitian ini menemukan hipertensi sangat berkaitan 

dengan tingkat keparahan penyakit yang lebih tinggi dan semua titik akhir 

prognostik. Sebagai catatan, penggunaan penghambat enzim pengubah 
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angiotensin (ACEI) dan penghambat reseptor tipe 1 angiotensin II (ARB) dapat 

berkontribusi pada tingkat hasil pasien Covid-19.  

Pasien dengan komorbid hipertensi sangat berisiko untuk mengalami gejala 

klinis yang lebih berat jika terinfeksi SARS-Cov-2 (Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus-2) dan berkontribusi terhadap sebagian besar kasus 

kematian Covid-19 karena, diduga ekspresi ACE2 (angiotensin 2 sindrom) yang 

sangat tinggi pada penderita hipertensi. Pasien yang berusia ≥60 tahun yang 

terinfeksi SARS-Cov-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) 

dapat mengalami manifestasi pneumonia, anosmia dan sistemik yang 

memperparah tingkat gejala Covid-19. (Kosala et al., 2021)   

Menurut (yong Hu, Jiazhong Sun, zhe Dai, Hohua Deng, Xin Lin, Qi 

Huang, Yuwen Wu, Li Sun, 2020) Persentase kasus kritis pada hipertensi adalah 

44,5% (95CI 27,0-61,9%). Penyakit penyerta yang paling umum adalah hipertensi 

dengan tingkat keparahan Covid-19. ARDS dan ACI mungkin menjadi kendala 

utama bagi pasien untuk pemulihan pengobatan. Tingkat kasus parah dan 

kematian lebih rendah dari pada SARS dan MERS. 

Beberapa proses fisiologi dalam pengaturan tekanan darah, terjadinya 

gangguan proses ini menjadi faktor utama hipertensi. Patofisiologi hipertensi 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi faktor genetik, usia, merokok, 

aktivasi sistem saraf simpatik (Sympathetic Nervous System/SNS), konsumsi 

garam berlebih, gangguan vasokontriksi dan vasodilatasi (pengecilan lumen 

pembuluh darah) dan sistem reninangiotensin-aldosteron (sistem hormon). 

(Rampengan, 2015).  

Hipertensi lebih sering diamati pada pasien Covid-19 yang parah ketimbang 

dengan pasien yang tidak parah. Ada pathogenesis yang signifikan pada hubungan 

antara komorbid hipertensi dan keparahan Covid-19. (Gao et al., 2021). Virus ini 
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akan meningkatkan angiotensin coverting enzyme 2 (ACE2) yang ada di paru 

kemudian penetrasi ke dalam sel, penggunaan obat anti hipertensi angiotensin 

mengkonversi enzim inhibitor (ACEI) dan angiotensin reseptor blokckers (ARBs) 

dalam mengontrol hipertensi, makan hipertensi merupakan salah satu faktor risiko 

dari infeksi Covid-19 dan akan terjadi peningkatan ekspresi reseptor ACE2. 

Tingkat keparahan morbiditas Covid-19 dipengaruhi oleh beberapa penyakit 

komorbid salah satunya adalah hipertensi, dimana hipertensi yang sudah ada dapat 

memperparah 2,5 kali lipat Covid-19. (Gunawan et al., 2020) 

Dalam 10 literature yang review terdapat 4 artikel yang dianalisis dan dapat 

peneliti simpulkan bahwa hipertensi merupakan penyakit penyerta (komorbid) 

pertama yang memperparah tingkat gejala Covid-19. Hipertensi juga memiliki 

masalah yang lebih berat dari penyakit pernyerta lainnya dan sangat memperburuk 

ketika Pasien yang berusia ≥60 tahun yang terinfesksi Covid-19. Maka, pasien 

yang hipertensi dibutuhkan perawatan ICU, dikarenakan prevalensi hipertensi 

sangat tinggi pada orang tua sehingga faktor perancu disingkirkan. Pasien Covid-

19 dengan hipertensi akan mengalami tingkat keparahan gejala klinis seperti 

demam, sesak napas/dispnea, mual, muntah, dan diare akan memperparah risiko 

yang lebih tinggi pada pasien Covid-19.    

b. Komorbiditas Diabetes Melitus dengan Tingkat Keparahan Gejala Covid-19 

 Penyakit penyerta (komorbid) tertinggi kedua adalah penyakit diabetes 

melitus. Penelitian (Lestari et al., 2020) dan (Kosala et al., 2021) telah 

membuktikan bahwa penyakit diabetes melitus merupakan faktor risiko komorbid 

Covid-19 yang cukup banyak. Diabetes melitus merupakan penyakit gangguan 

metabolisme karbohidrat yang disebabkan kegagalan kelenjar pankreas 

memproduksi hormone insulin. Kondisi ini menyebabkan kadar gula darah yang 

tinggi, hal tersebut berlangsung secara kronis atau dalam kurung waktu yang 
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lama, kemudian dapat menyebabkan penurunan fungsi sel darah putih atau 

leukosit. Namun,  pada umumnya tingkat keparahan gejala Covid-19 akan lebih 

mudah terjadi pada pasien yang diabetes melitus dengan komplikasi masalah 

kesehatan lainnya seperti sesak, batuk, demam dan sakit kepala adalah gejala yang 

berat pada pasien yang terinfeksi Covid-19. (Ko sala et al., 2021) 

Pada penelitian ini, keparahan Covid-19 akibat diabetes melitus tipe 2 dapat 

dilihat dari gejala klinis yang memburuk dan proses di RS yang lama serta pasien 

yang memerlukan perawatan yang intensif. Pasien yang dirawat Rumah Sakit 

sangat sering mengalami keparahan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah 

pasien yang memerlukan perawatan hemoglobin glikosilasi (ICU) sebesar 1,49 

kali lebih banyak pada pasein Covid-19 tanpa diabetes melitus. Selain diabetes 

melitus, tingkat keparahan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penyakit 

penyerta (komorbid) lain seperti, hipertensi, obesitas, jenis kelamin, dan perokok 

aktif. Adanya peningkatan ekspresi reseptor pengubahan ACE2 (angiotensin 2 

sindrom) pada seseorang yang dengan komorbid tersebut diduga menjadi 

penyebab keparahan penyakit pada pasien yang infeksi Covid-19. (Lestari et al., 

2020)   

Diabetes melitus merupakan penyakit penyerta yang berisiko tinggi untuk 

penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh sistem imun (kekebalan tubuh) yang 

berubah. Di karenakan, penumpukkan gula dalam darah sehingga darah menjadi 

kental. Maka, virus masuk dalam tubuh tidak bisa melakukan perlawanan. Oleh 

dari itu, pasien yang diabetes dengan Covid-19 dapat meningkatkan sekresi 

hormon hiperglikemia (kadar gula darah tinggi) seperti katekolamin (stress fisik 

atau emosional) dan glukokortikoid (hormone steroid) dengan menghasilkan lebih 

tinggi glukosa dalam darah dan variabilitas glukosa abnormal. (Azis, W.A., 

Muriman, 2020) 
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Berdasarkan  hasil analisis dari 10 jurnal yang di review, terdapat 5 artikel 

yang menyatakan bahwa diabetes melitus merupakan penyakit penyerta 

(komorbid) kedua yang memperparah tingkat gejala Covid-19. peneliti dapat 

menyimpulkan juga bahwa, faktor risiko penyakit penyerta (komorbid) sangat 

memperparah infeksi Covid-19 pada pasien yang memiliki penyakit penyerta 

Diabetes Melitus ketimbang pasien-pasien yang tidak ada penyakit sebelumnya. 

Di karenakan, SARS-CoV-2 Pasien pneumonia dengan diabetes melitus dapat 

merusakan organ, faktor inflamasi atau hiperkoagulabilitas (darah kental). 

Pengumpulan darah yang tidak normal dapat menghambat aliran darah, 

menganggu berbagai fungsi organ tubuh dan dapat menimbulkan masalah 

kesehatan yang serius maka dari itu, diabetes melitus dengan Covid-19 dapat 

memperparah gejala. Peneliti menemukan pada literature 1 dan 2 bahwa, penyakit 

penyerta (komorbid) dengan tingkat keparahan gejala Covid-19 sangat 

memperburuk kondisi dengan gejala klinik yang parah seperti demam, sakit 

kepala, nyeri, kehilangan indra penciuman, kesulitan bernapas, distress 

pernapasan berat dan hipoksia. Dengan munculnya beberapa gejala klinik maka, 

tingkat keparahan penyakit semakin tinggi pada pasien yang terkonfirmasi Covid-

19.   

c. Komorbiditas Jantung dan Cedera Jantung Akut Berhubungan dengan Tingkat 

Keparahan Gejala Penyakit pada Pasien Covid-19.  

Mekanisme yang mendasari perkembangan Covid-19 kurang dipahami dan 

memerlukan penyelidikan lebih lanjut. (Huang dkk, 2020) dan (Wang et al., 2020) 

sebelumnya menyatakan bahwa penyakit jantung yang sudah ada sebelumnya 

dapat menjadi faktor risiko potensial untuk pasien terinfeksi SARS-CoV-2 yang 

dirawat di hemoglobin glikosilasi (ICU). Untuk menguji ini, mereka melakukan 

meta-Analisis untuk menyelidiki apakah penyakit kardiovaskular (CVD) dan 
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hipertensi signifikan dapat dikaitkan dengan tingkat keparahan penyakit pada 

pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2. Analisis tersebut mengungkapkan bahwa, 

dibandingkan dengan pasien Covid-19 tanpa kondisi kardiovaskular kronis yang 

sudah ada sebelumnya, pasien Covid-19 yang datang dengan hipertensi atau CVD 

memiliki risiko sekitar 3-4 kali lipat lebih tinggi terkena penyakit parah, dengan 

rasio (OR) 2,92 (95% CI: 2,35, 3,64) dan 3,84 (95% CI: 2,90, 5,07). Selain itu, 

analisis tersebut mengungkapkan heterogenitas sedang dan rendah di antara studi 

yang disertakan sehubungan dengan hipertensi (C2 = 45:2%) dan CVD (C2 = 

3:5%). Selama perkembangan Covid-19, komplikasi seperti cedera jantung akut 

(ACI) dapat terjadi karena mekanisme yang tidak diketahui, terutama pada kasus 

yang parah. Oleh kerena itu, secara sistematis memeriksa korelasi antara cedera 

jantung akut (ACI) dan tingkat keparahan Covid-19. (Wang et al., 2020)  

Mengukur kadar serum troponin 1 pada pasien Covid-19, ringan, berat, serta 

kritis dapat menemukan bahwa, penanda sensitif untuk dicedera jantung akut 

(ACI) ini meningkat pada semua pasien kritis. Selain itu, computed tomography 

(CT) scan mengungkapkan kepadatan jaringan adipose epikardial yang rendah, 

menunjukan peningkatan curah jantung. Pada pasien yang parah dan kritis 

menemukan bahwa, pasien Covid-19 yang diintubasi memiliki resiko lebih tinggi 

terkena cedera jantung akut (ACI) dibandingakan pencegahan penyakit (CI) untuk 

pasien yang tidak diintubasi ICU. Pasien Covid-19 yang dirawat dengan 

peningkatan kadar serum penanda ini memiliki signifikan tingkat kematian secara 

keseluruhan lebih tinggi dan kelangsungan hidup lebih pendek. (Wang et al., 

2020) 

Dari beberapa jurnal yang dianalisis dapat peneliti simpulkan bahwa, 

penyakit penyerta (komorbid) jantung sangat berisiko terhadap peningkatan gejala 

Covid-19. Hal tersebut dikarenakan penyakit jantung lebih tinggi terkena penyakit 
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parah dengan beberapa gejala klinis Covid-19 seperti, demam, batuk, dan sesak 

ringan. Maka dari itu, penyakit penyerta (komorbid) sangat memperparah gejala 

infeksi Covid-19. pasien Covid-19 dapat menyebabkan tingkat kematian lebih 

tinggi dan kelangsungan hidup pendek untuk pasien yang mengalami penyakit 

penyerta. 

d. Komorbid PPOK (Penyakit Paru Obsruktif Kronik) Berhubungan dengan 

Tingkat Keparahan Gejala Covid-19  

PPOK (Penyakit Paru Obsruktif Kronik) adalah indikator yang paling utama 

untuk tingkat keparahan gejala Covid-19. Dalam penelitian ini, PPOK (Penyakit 

Paru Obsruktif Kronik) berkontribusi paling besar untuk masuk dalam ruang ICU 

dengan titik akhir komposit dan ventilasi invasive Covid-19. (Wang et al., 2020)  

Prevalensi PPOK (Penyakit Paru Obsruktif Kronik) ditemukan perbedaan 

yang signifikan menurut tingkat keparahan penyakit, terendah pada kelompok 

sedang (2,3%), sedangkan kelompok parah (5,6%) dan tinggi pada kelompok 

kritis. Kelompok sakit (6,1%) pasien yang tidak bertahan diamati dengan 

komorbid PPOK (Penyakit Paru Obsruktif Kronik), jauh lebih tinggi dari pada 

prevalensi PPOK 0,6% dari pasien yang tidak parah. (Ji et al., 2020) 

Dari beberapa literature dapat peneliti temukan bahwa PPOK (Penyakit 

Paru Obstruktif Kronik) berkolerasi kuat dengan tingkat keparahan penyakit dan 

masuk di ruang ICU. Maka, komorbid PPOK berkaitan dengan tingkat keparahan 

gejala Covid-19 sedang dikarenakan penyakit paru obstuktif kronik sangat 

berkaitan dengan risiko infeksi Covid-19 dan membutuhkan perawatan yang 

maksimal untuk penyembuhan dengan beberapa gejala klinis seperti pneumonia, 

batuk, demam dan sulit bernapas.    

e. Komorbid Ginjal Kronis dan Cedera Ginjal Berhubungan dengan Tingkat 

Keparahan Gejala Covid-19.  
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Setelah dilakukan meta-Analisis untuk memeriksa hubungan antara penyakit 

ginjal kronis (CKD) yang sudah ada sebelumnya dan tingkat keparahan gejala 

Covid-19, ditemukan bahwa, CKD berkorelasi dengan peningkatan keparahan 

penyakit (OR: 2,22; 95% CI: 1,14, 4,31), dengan heterogenitas sedangkan 

(C2=38:1%). Sangat menarik untuk dicatat bahwa, pasien dengan CKD sering 

datang dengan anemia, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Dalam hal ini, 

disarankan agar pasien Covid-19 dengan CKD harus dipantau secara ketat. (Wang 

et al., 2020) 

Dari hasil penemuan dapat peneliti menunjukkan bahwa, fungsi ginjal harus 

dipantau secara ketat ketika merawat pasien dengan Covid-19, terutama pasien 

dengan CKD yang sudah ada sebelumnya dan kadar kreatinin serum abnormal, 

kadar nitrogen urea darah, atau computed tomography (CT) yang relevan. Apabila 

saat merawat pasien Covid-19 dengan gejala berat seperti hyperkalemia, asidosis 

dan kelebihan cairan di beberapa organ, terapi penggantian ginjal bekelanjutan 

dini (CRRT) harus dipertimbangan untuk mempertahankan keseimbangan cairan 

pasien, keseimbangan asam basa, dan keseimbangan elektrolit. (Wang et al., 

2020)  

Kegagalan ginjal telah dilaporkan pada pasien dengan penyakit parah. 

Biomarker urin tertentu, seperti glukosa urin dan protein, telah diusulkan untuk 

memberikan wawasan tentang keparahan Covid-19. Penyakit ginjal mungkin 

merupakan indikasi komplikasi vascular sistemik dan inflamasi, analisis 

histopatologi telah menyarankan kemungkinan bahwa SARS-CoV-2 memiliki 

kapasitas untuk secara langsung menginfeksi epitel tubulus ginjal. Hal tersebut 

menunjukan bahwa, biomarker lain yang terkait dengan struktur dan fungsi ginjal 

dapat menawarkan informasi prognostik. (Med et al., 2021) 
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Dari hasil telaah di atas terlihat bahwa, penyakit penyerta (komorbid) 

dengan risiko tingkat keperahan gejala Covid-19 yang dimiliki setiap individu 

yang dapat terinfeksi Covid-19 adalah penyakit kardovaskular (penyakit jantung), 

hipertensi, diabetes militus, ginjal serta penyakit hati terbukti memperparah 

infeksi Covid-19, sesuai dengan jurnal yang sistematic review yang dipublikasi 

2021 yang membahas faktor-faktor tingkat keparahan infeksi coronavirus Disease 

2019 (Covid-19) yang menyertai individu yang terinfeksi dengan tingkat 

keparahan infeksi Covid-19. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa, seseorang 

yang memiliki penyakit penyerta, terutama yang memilki penyakit kronik lebih 

rentan terinfeksi Covid-19 dan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk 

menimbulkan manifestasi klinik yang sangat berat. (Wibisana et al., 2021) 

Data ini dapat diduga sangat memiliki keterkaitan dengan faktor yang 

dibahas sebelumnya yaitu mengenai kompetensi sistem imun (kekebalan tubuh). 

Mengingatkan fakta, orang yang memiliki penyakit penyerta yang bersifat kronik 

akan terjadi penurunan terhadap respon imun (kekebalan tubuh), sehingga lebih 

mudah terinfeksi Covid-19 dan dapat mengalami manifestasi klinik buruk. 

(Wibisana et al., 2021)  

Dapat peneliti simpulkan dari beberapa penelitian yang di review bahwa, 

penyakit penyerta (komorbid) dapat memperparah suatu penyakit kronik dan 

memunculkan manifestasi klinik yang sangat berat dan kritis seperti: gagal napas, 

pneumonia, sianosis sentral dan distress pernapasan berat. Menurut (Liu et al., 

2020), (Ji et al., 2020), (Kaur et al., 2021), dan  (yong Hu, Jiazhong Sun, zhe Dai, 

Hohua Deng, Xin Lin, Qi Huang, Yuwen Wu, Li Sun, 2020), Hipertensi adalah 

penyakit penyerta (komorbid) teringgi pertama yang dapat meningkat keparahan 

gejala Covid-19, dengan data yang direview sebagai berikut: review (Kaur et al., 

2021) berjumlah 42,3%, review (Liu et al., 2020), berjumlah: 20%, (Yong Hu, 
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Jiazhong Sun, Zhe Dai, Hohua Deng, Xin Lin, Qi Huang, Yuwen Wu, Li Sun, 

2020), berjumlah 15,6% dan (Ji et al., 2020), 2020 berjumlah 1,245-1,317 %. 

Peningkatan faktor risiko penyakit penyerta (komorbid) dengan tingkat 

keparahan gejala Covid-19 yang berkaitan dengan Diabetes Melitus merupakan 

tingkat terparah kedua. Ini berdasarkan dari beberapa literature review menurut 

(Liu et al., 2020) berjumlah: 20%, (Kaur et al., 2021) dengan jumlah data: 17, 

8%, (Yong Hu, Jiazhong Sun, zhe Dai, Hohua Deng, Xin Lin, Qi Huang, Yuwen 

Wu, Li Sun, 2020) dengan jumlah data: 7,7%, (Lestari et al., 2020) dengan jumlah 

data: 1,15% dan (Ji et al., 2020) dengan jumlah 1,009-1,543%. Dengan jumlah 

data tersebut Diabetes Militus berdasarkan manifestasi klinik adalah fatktor risiko 

yang berat seperti sianosis sentral, distress pernapasan (mendengkur, tarik dinding 

dada yang berat), dan pneumonia.  

Jantung, PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik) dan penyakit ginjal 

merupakan suatu kondisi yang sering dikaitkan dengan tingkat risiko infeksi yang 

memperparah gejala Covid-19. Literature tinjauan sistematis yang dibublikasi 

2020, menurut (Fang et al., 2020), penyakit jantung dengan jumlah data 5,37%, 

menurut (Liu et al., 2020) dan (Fang et al., 2020), penyakit PPOK (Penyakit Paru 

Obstruktif Kronik) dengan tingkat keparahan gejala Covid-19 dengan berjumlah 

data 4,20% dan ikuti dengan jumlah keparahan gejala Covid-19 dengan penyakit 

Ginjal menurut (Fang et al., 2020), dan (Ji et al., 2020) dengan jumlah data 

3,14%-16,02%. Maka, penyakit penyerta (komorbid) dengan tingkat keparahan 

yang dimiliki oleh pasien Covid-19 dapat menimbulkan gejal klinis yang tanpa 

gejala, ringan, sedang, berat bahkan sampai yang kritis. 
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C. Integrasi Keislaman terhadap Covid-19 

 Cara pandang Islam dalam melihat segala hal yang terjadi pada dunia yang 

berkaitan dengan Covid-19, salah satunya pada firman Allah Q.S Al-Baqarah 

[2]:155-157. 

رِ الصه  ( الهذِينَ 155ابرِِينَ  وَلَنَبْلوَُنهكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْْمَْوَالِ وَالَْْنْفسُِ وَالثهمَرَاتِ وَبَشِّ

ِ وَإنِه  ( أوُلَئكَِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلَئكَِ همُُ 156ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ  إذَِا أصََابَتْهمُْ مُصِيبةٌَ قَالوُا إنِها لِِلّه

(157الْمُهْتدَُونَ    

Terjemahnya:   

Dan kami pastikam akan menguji kamu denga sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 
sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar 
yaitu orang-orang yang apa bila ditimpah musibah, mereka berkata 
"Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un" (sesuggguhnya kami milik Allah 
dan kepada-Nya kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh 
ampunan dan rahmad dari Tuhan yang mendapat petunjuk. (Q.S Al-
Baqarah ayat 155-157). 

 Menurut penafsiran ibnu katsir dalam Q.S Al-Baqarah ayat 155-157 dapat 

menjelaskan, terkadang  Allah Swt. memberikan ujian yang berupa kebahagiaan 

dan terkadang Allah Swt. memberikan ujian berupa kesusahan seperti rasa takut 

dan kelaparan. Kemudian Allah Swt. dapat menjelaskan tentang orang-orang yang 

bersabar yang dia puji dalam firman-Nya, (yaitu) orang-orang yang apabila 

tertimpah musibah, mereka mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un" 

(sesuggguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali)”. Maksudnya, 

mereka menghibur dengan ucapan ketika ujian menimpah mereka. Mereka sangat 

yakin bahwa dari mereka adalah milik Allah ta’ala, serta Allah memperlakukan 

hambah-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Selain itu juga, mereka pun menyakini 

bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka, meskipun hanya dzarrah 

(materi yang paling kecil) pada hari kiamat kelak, keyakinan ini menjadikan 

mereka mengakui bahwa dirinya hanyalah seorang hamba di hadapan Allah Swt. 

dan mereka akan kembali kepada-Nya kelak di akhirat. (Al-Mubarakfuri, 2016) 
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Dalam konteks sekarang ini  dengan adanya virus corona merupakan salah 

satu cobaan. Setiap orang merasa takut dan khawatir terhadap penyebaran Covid-

19. Oleh sebab itu, sikap yang diambil yakni jika virus adalah mahluk Allah yang 

tunduk dan taat perintah Allah Swt. dibalik itu ada Allah maha kuasa yang 

mengetahui semua kejadian yang ada dimuka bumi ini. Dalam al-Qur'an 

menjelaskan bagaimana cara kita menyikapi musibah seperti ini, salah satunya 

yaitu dengan sabar. sabar merupakan separuh iman, rahasia manusia adalah 

sumber kekuatan dikala sedang tertimpah cobaan dan bekal seseorang mukmin 

saat terjadi berbagai bencana dan fitnah yang berkelanjutan. Maka Allah 

memberikan keberkahan dari atas langit dan bawah bumi, juga dengan sebaliknya 

iman tidak baik maka amal manusia menjadi buruk  dan oleh karena itu amal akan 

kelangit, lalu Allah turunkan kebumi dalam bentuk bencana.  

 Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan adalah sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an mengungkapkan sebuah kisah ini agar dapat dijadikan sebagai 

peringatan dan pelajaran bagi semua orang yang beriman. Hikmah dalam 

cobaan musibah yang dapat diambil ini adalah: Allah wt. memberi rahmat 

serta pertolongan kepada hamba-Nya yang mukmin, bertakwa, saleh dan 

sabar. 

2. Orang–orang yang mukmin tidak luput dari cobaan berat ataupun ringan, 

sebagai ujian bagi mereka. 

3. Orang yang beriman tidak boleh berputus asa dari Rahmat Allah Swt.. 

4. Pelajaran agar orang–orang senantiasa menjaga dirinya, serta kebersihan, 

dan kesehatan pada dirinya  
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Dalam pencegahan Covid-19, kita sebagai umat manusia harus mentaati 

peraturan untuk meminimalisir penularan Covid-19 melalui social distancing, 

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 195, sebagai berikut: 

َ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ وَأنَْفِقوُا فيِ  ِ وَلََ تلُْقوُا بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التههْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إِنه اللَّه سَبيِلِ اللَّه  

Terjemahnya: 

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan 
berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
baik.  
 

Pakar tafsir imam Azzajjaj dan imam an-Naisaburi menafsirkan bahwa 

pesan moral yang tersirat dalam ayat di atas adalah agar jiwa (an-nafs) terjamin 

keselamatan dan keamanannya dan terhindar dari sesuatu yang membahayakan 

yang menyebabkan kematian, maka hendaklah tidak melakukan sesuatu tindakan 

atau mendekati sesuatu yang menyebabkan kebinasaan dan mengunjungi atau 

pergi ke suatu tempat atau daerah yang membahayakan, termasuk daerah yang 

terjangkit Covid-19.   

Dapat peneliti simpulkan dari penafisaran ayat di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Terjamin keselamatan, keamanan dan terhindar dari sesuatu yang 

membahayakan  

2. Tidak melakukan sesuatu tindakan atau mendekati sesuatu yang berbahaya 

3. Tidak mengunjungi atau pergi keseuatu tempat atau daerah yang 

membahayakan, termasuk daerah yang tersangkit Covid-19 

4. Melakukan karantina dan isolasi mandiri 

Menurut (Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukharriy dkk, 2016), 

Nabi Muhammad Saw. juga pernah memperingati umat untuk tidak mendekati 

wilaya yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika berada dalam tempat yang 

terkena wabah dilarang untuk keluar. Seperti diriwayatkan hadist berikut: 
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الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ 

 
Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kalian 

mendengar wabah tersebut menjangkiti suatu negeri, maka janganlah 
kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan 
kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya 
(HR. Bukhari)". 

Dalam hadits yang sama juga diceritakan Abdullah bin Abbas dan 

diriwayatkan Imam Malik bin Anas, keputusan Umar sempat disangsikan Abu 

Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah seorang pemimpin rombongan yang dibawa 

Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena 

bertentangan dengan perintah Allah Swt. Umar Menjawab dia tidak melarikan diri 

dari ketentuan Allah Swt., namun menuju Ketentuan-Nya yang lain. Jawaban 

Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan Khalifah tersebut tidak akan 

melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit. Sudah dinyatakan sebagai 

pandemi Coronavirus, dibeberapa Negara pun melakukan lockdown dan 

dibeberapa wilayah banyak yang terkena paparan virus corona, guna untuk 

mencegah penyebaran virus corona (Supriatna, 2020) 

Wabah virus corona yang terjadi, jika kita melihat pada sejarah nabi 

merupakan wabah yang sudah terjadi sebelumnya dengan kondisi yang hampir 

sama sehingga penanganannya pun sama. Untuk mengatasi sebuah wabah tersebut 

salah satunya adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap 

penderita. Pada itu, Rasul pernah memerintahkan untuk tidak dekat atau melihat 

para penderita kusta.  Dengan ini, metode karantina telah diterapkan sejak zaman 

Rasulullah untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. 

Untuk memastikan sebuah perintah tersebut dilaksanakan, Rasul membangun 

tembok di sekitar daerah wabah. Rasulullah juga, pernah memperingatkan 
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umatnya untuk tetap jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. 

Sebaliknya, jika sedang berada disuatu tempat yang terkena wabah, mereka 

dilarang untuk keluar. 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 

pun diberikan pengamanan khusus agar tidak ikut tertular. Pemerintah pusat tetap 

memberikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi. 

(Supriatna, 2020) 

Terkait dengan wabah coronavirus (Covid-19) sebagai seorang mu’min, 

maka sebaiknya selain melakukan juga ikhtiar karantina atau “social distancing” 

ini, maka tingkatkan juga spiritual. Jika dapat bertafakur lebih jauh, sebagai 

muslim semua  wabah ini adalah sebuah peringatan bagi yang berpikir, sebuah 

rahmat-Nya, untuk  terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus 

banyak mendekatkan diri  kepada Allah Swt, sehingga ketika tingkat kepasrahan 

tinggi maka akan dirasakan ketenangan dengan segala usaha dan doa keselamatan 

kepada Allah Swt.,  dengan selalu melibatkan-Nya, dan berharap semua wabah ini 

akan berakhir, dan segera ditemukan penyebabnya. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan serta keterbatasan, 

diantaranya keterbatasan dalam penelitian pustaka yaitu artikel yang dijadikan 

referensi yang memenuhi syarat kriteria inklusi dan ekslusi sangat kurang dan 

masih keterbatasan sumber database yang terakreditasi nasional dan internasional 

yang masih berkurang.  
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E. Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang 

diantaranya sebagai berikut:  

1. Pelayanan Keperawatan 

Pada penelitian ini bagi pelayanan Rumah Sakit menjadi sumber 

rujukan oleh untuk perawat, konselor, pemerintah dan bagian pelayanan 

masyarakat agar tetap memantau dan mengevaluasi pasien yang telah 

dinyatakan negatif Covid-19. Selain itu, dapat pula digunakan sebagai 

informasi tambahan berupa pendidikan kesehatan yang diberikan petugas 

kesehatan (khususnya Perawat) kepada pasien yang telah dinyatakan negatif 

Covid-19 untuk tetap memiliki rencana pemulihan. 

2. Bagi Pendidikan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam ilmu 

pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan menganalisis hubungan 

penyakit penyerta (komorbid) dengan tingkat keparahan gejala Covid-19, 

dapat dijadikan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya.  

3. Bagi peneliti 

Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian langsung diharapkan dapat 

melakukan penelitian dengan metode kuantitatif dan digunakan sebagai 

bahan pengetahuan periset serta pengalaman instan yang sudah dikaji 

sepanjang proses riset. Melalui pengalaman dari peneliti dalam review 

artikel menjadi bahan aplikasi yang nantinya akan memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien komorbid dengan tingkat keparahan gejala Covid-

19. 
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari 10 jurnal di atas yang telah dianalisis didapatkan bahwa, penyakit 

penyerta (komorbid) sebelumnya telah disarankan sebagai faktor resiko yang 

meningkatkan keparahan gejala Covid-19. Peneliti menemukan bahwa hipertensi, 

Diabetes Melitus, PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik), Jantung dan Ginjal 

yang sebelumnya dimiliki oleh pasien sangat berpengaruh pada peningkatan 

keparahan Covid-19 dan berisiko terhadap kematian pasien yang terinfeksi Covid-

19. Dimana, penyakit hipertensi dan Diabetes Melitus memiliki risiko tertinggi 

serta tingkat gejala yang lebih tinggi terhadap keparahan Covid-19 dibanding 

dengan penyakit penyerta (komorbid) lainnya.  

B. Saran 

1. Bagi Perkembangan Penelitian 

 Agar dapat dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap analisis 

hubungan penyakit penyerta (komorbid) dengan tingkat keparahan gejala 

Covid-19 sesuai dengan artikel yang telah dipaparkan pada literature 

review 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Agar dapat dijadikan sebagai sumber rujukan oleh perawat, konselor, 

pemerintah dan bagi pelayanan masyarakat agar masih tetap memantau dan 

mengevaluasi pasien yang telah dinyatakan negatif Covid-19. Selain itu, 

dapat pula digunakan sebagai informasi tambahan berupa pendidikan 

kesehatan yang diberikan petugas kesehatan (khususnya Perawat) kepada 

pasien yang telah dinyatakan negatif Covid-19 untuk tetap memiliki 

rencana pemulihan.  
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3. Bagi Masyarakat 

Agar dapat dijadikan sebagai sumber untuk memperluas ilmu pengetahuan 

mengenai hubungan penyakit penyerta dengan tingkat keparahan gejala 

Covid-19, khususnya kepada pasien Covid-19 dan pasien Covid-19 untuk 

tetap menjaga kesehatan dan dianjurkan untuk segera ke pusat pelayanan 

kesehatan ketika gejala semakin memburuk. 

4. Bagi Institusi 

Agar dapat dijadikan sebagai acuan literature atau bahan pustaka bagi 

mahasiswa (i) program studi ilmu keperawatan dan mampu menambah 

pengetahuan serta pemahaman mengenai hubungan penyakit penyerta 

(komorbid) dengan tingkat keparahan gejala Covid-19. 

5. Bagi peneliti 

Bagi peneliti diharapkan supaya bisa menaikkan pengetahuan periset serta 

pengalaman instan yang sudah dikaji sepanjang proses riset. Melalui 

pengalaman dari peneliti dalam review artikel menjadi bahan aplikasi yang 

nantinya akan memberikan asuhan keperawatan pada pasien komorbid 

dengan tingkat keparahan gejala Covid-19. Selain itu, penelitian ini dapat 

dijadikan bahan dasar penelitian selanjutnya seperti penelitian bersifat 

intervensi maupun pengembangan dari metode atau media intervensi dari 

tingkat keparahan gejala Covid-19.  

  



80 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Abu Ja’far Muhammad bin Jaril Ath-Thabari Terj. Ahsan Askan. (2011). Jami" Al 
Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an. Jakarta: Pustaka Azzam, 7, 491. 

 
Al-Mubarakfuri, S. S. (2016). Shahih Tafsir Ibnu Katsir (L. Abu Ahsan 

Sirojuddin Hasan Bashri (ed.); 1st ed.). Daarus Salaam Iin Nasyr wat Tauzi’, 
Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia. 

Al-Razy, A.-F. (1995). al-Tafsiur Al-Kabir. Beirut: Dar Ihya" Al-Turath Al -
Rabiy, 6, 120. 

Amalia, I. (2020). Manifestasi Klinis COVID-19 pada Kulit. Cermin Dunia 
Kedokteran, 47(9), 659–662. 
http://www.cdkjournal.com/index.php/CDK/article/view/1189 

Ardiansyah. (2014). Penyakit Ginjal Kronik Derajat V. Mendula, 2, 3. 

Azis, W.A., Muriman, L. . D. B. (2020). Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan 
Dengan Gaya Hidup pada Penderita Diabetes Melitus. Peneliian Perawat 
Profesional, 2, 1. 

Casay A. Pollard, M. P. A. L. N. K. (2020). Pandemi COVIF-19 Krisis Kesehatan 
global. Covid-19, 5, 11. 

Covid-, P. K. (2020). No Title. 4, 48–55. 

Dafriani, P. (2019). PENDEKATAN HERBAL DALAM MENGATASI 
HIPERTENSI. Hipertensi, 3, 7. 

Erlinda Burhan. Agus susanto. (2020). Protokol Tatalaksana Covid-19. Ikatan 
Dokter Anak Indonsia, 2, 4–20. 

Fadhilah. (2014). Chronik Kidney Disease Stage v. Agromed Unila, 1, 2. 

Fang, X., Li, S., Yu, H., Zhang, Y., Chen, Z., & Li, Y. (2020). Epidemiologi , 
faktor komorbiditas dengan tingkat keparahan dan prognosis COVID-19 : 
tinjauan sistematis dan meta-Analisis. 12(13), 12493–12503. 

Gao, Y. et al. (2021) ‘Risk factors for severe and critically ill COVID‐19 patients: 
A review’, Allergy, 76(2), pp. 428–455. doi: 10.1111/all.14657. 

Gunawan, A., Prahasanti, K., & Utama, M. R. (2020). Pengaruh Komorbid 
Hipertensi Terhadap Severitas Pasien Yang Terinfeksi Covid 19. Jurnal 
Implementa Husada, 1(2), 136. https://doi.org/10.30596/jih.v1i2.4972 

Hamka. (1999). Tafsir Al-Azhar. In Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd. 

Handayani, D. (2020). Penyakit Virus Corona 2019. Respirologi Indonesia, 40, 
21. 

Harapap, T. (2020). Karakteristik Klinis Penyakit Corona Virus 2019. Penelitian 
Perawat Profesional, 2, 3. 

Hendi, Y. (2009). mutiara tamsil dalam al-qur’an. Yokyakarta,Cakrawala Media, 
5, 4. 

Hestiana D. W. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Kepatuhan Dalam 
Pengelolaan Diet Pada Pasien Rawat Jalan Diabetes Militus Tipe 2. Of 
Health Educatioan, 2, 2. 

Hidayani, W. R., Studi, P., & Masyarakat, K. (2020). Faktor Faktor Risiko Yang 



81 
 

 
 

Berhubungan Dengan COVID 19 : Literature Review. 4(2), 120–134. 

Ilpaj, S. D. N. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19 
terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia. Pekerjaan Sosial, 1, 3. 

Ji, W., Hah, K., Kang, M., Hong, J., Bae, G. H., Lee, R., Na, Y., Choi, H., Gong, 
S. Y., Choi, Y., Ko, K. P., Im, J., & Jung, J. (2020). Pengaruh Komorbiditas 
yang Mendasari pada Infeksi dan Keparahan COVID-19 di Korea : Studi 
Kasus-Kontrol Nasional. 35(25), 1–15. 

Kaur, H., Thakur, J., Paika, R., & Advani, S. (2021). Impact of Underlying 
Comorbidities on Mortality in SARS-COV-2 Infected Cancer Patients: A 
Systematic Review and Meta-Analysis. Asian Pacific Journal of Cancer 
Prevention, 22(5), 1333–1349. 
https://doi.org/10.31557/apjcp.2021.22.5.1333 

Kemenkes. (2020). Petunjuk Teknik Pelayanan Puskesmas Pada Masa pandemic 
covid-19. Covid-19, 6. 

Kemenkes. (2021). Situasi Terkini Perkembangan Novel Coronavirus (covid-19). 
Kemenkes, 17. 

Kosala, S. P., Tengah, J., Kristanto, B., & Scholar, G. (2021). FAKTOR 
COMORBID COVID-19 DI INDONESIA SCOPYNG REVIEW Diyono , Budi 
Kristanto COMORBID FACTORS COVID-19 IN INDONESIA : SCOPYNG 
REVIEW Pada akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan munculnya 
penyakit baru yang disebabkan oleh Coronavirus jenis baru yaitu Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus dengan Coronavirus al ., 2020 ). Kasus 
Covid-19 di menular melalui droplet atau benda yang terkontaminasi 
sehingga dapat menular secara cepat ( Shereen et adalah jumlah atau angka 
kematian ( case fatality rate ) Covid -19 di Indoneisa yang masih sangat 
tinggi melebihi standar World Health morbiditas dan mortalitas Covid-19 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor komorbid Desain 
penelitian ini adalah Scopying review , data elektronik yang berupa laporan 
kasus , studi kasus , PRISMA ( Preferred Reporting Items For Systematic 
Review And Meta- Analysis ) hasil ada 5 artikel yang. 9(1), 51–59. 

Lestari, N., Ichsan, B., Kedokteran, F., Surakarta, U. M., Lestari, K. N., & 
Alamat, M. P. H. (2020). Diabetes Melitus Sebagai Faktor Risiko Keparahan 
Dan Kematian Pasien Covid-19 : Meta-Analisis Diabetes Mellitus As a Risk 
Factor for Severity and Mortality of Covid-19 : a Meta-Analysis. Biomedika, 
13(1), 83–94. https://doi.org/10.23917/biomedika.v13i1.13544 

Liu, H., Chen, S., Liu, M., Nie, H., Lu, H., Endokrinologi, D., Sakit, R., Kelima, 
A., & Sun, U. (2020). Komorbid Penyakit Kronis Sangat Berkorelasi dengan 
Penyakit ReviewandMeta-Analysis. 668–678. 

M.Nurs, N. (2020). Literature Systematic Review Pada Pendidikan Kesehatan. 
Fakultas keperawatan Universitas Airlangga. 

Med, R., Naskah, V., Februari, P. M. C., Marina, B. G., Aghagoli, G., Lavine, K., 
Yang, L., Siff, E. J., Chiang, S., Salazar-mather, T. P., Flaniganni, T., & 
Michelow, I. C. (2021). Akses Publik HHS. 
https://doi.org/10.1002/rmv.2146.Prediktor 

Morfi, C. W., Junaidi, A., Asrini, D. N., Lestari, D. M., Medison, I., Kurniati, R., 
& Yani, F. F. (2020). Kajian Terkini CoronaVirus Disease 2019 ( COVID-19 
). 2019, 1–8. 



82 
 

 
 

Muhammada bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhariy,  al- Jami al-Musnad as-Shohihu al-

Mukhtasiru Shohihu al-Bukhariy. Cet 7 ( Juz 2:Beirut:Daruul Tauko al- najaati ).h. 

130 

Oemiati, R. (2013). Kajian Epidemiologis Penyakit Paru Obstruktur Kronik 
(PPOK). Media Litbangkes, 23, 2. 

Putra, N. P. P., Listyoko, A. S. and Christanto, A. (2020) ‘PaO2, SaO2, dan 
RasioPaO2/FiO2 Sebagai Prediktor Derajat Keparahan Pasien COVID-19 
Rawat Inap’, p. 7. 

Pranata, R., Huang, I., Lim, M. A., Wahjoepramono, E. J., & Juli, J. (2020). 
Dampak penyakit serebrovaskular dan kardiovaskular pada kematian dan 
keparahan tinjauan sistematis COVID-19 , meta-. 

Priority, J. K., & Sitorus, R. S. (2018). Hubungan pola hidup dengan hipertensi 
pada pasien hipertensi di lingkungan iii sei putih timur ii wilayah kerja 
puskesmas rantang. Jurnal Keperawatan Priority, 1(2), 105–114. 

Quraish Shihab. (2005). Dia Dimana-mana, Tangan Tuhan Dibalik Setiap 
fenomena. Jakarta, Lentera Hati, 4, 31. 

R, Z., Nessa, N., & Athifah, Y. (2019). Analisis Ketepatan Pemilihan dan 
Penentuan Regimen Obat pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronis 
(PPOK). Jurnal Sains Farmasi & Klinis, 6(2), 158. 
https://doi.org/10.25077/jsfk.6.2.158-163.2019 

Rampengan. (2015). Hipertensi Resisten Hypertension. Kedokteran, 3, 11. 

Rhamdani, A., Ali Ramdhani, M., & Syakur Amin, A. (2014). Writing a 
Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. 

Rifiani, A J & Suharyanto, T. (2020). hubungan Diabetes Melitus dan Hipertensi 
Dengan Kejadian CoronaVirus Disease-19. Laporan Penelitian, 19, 1–15. 

sari utami M.P., Rosa, E.M., Khoiriyati, A. (2016). komorbiditas dan kualitas 
hidup pasien hemodialisa. Naskap Publikasi, 3, 9. 

Satria R.M.A, Tutupoho, R.V, Chalidyanto, D. (2020). Analisis Resiko Kematian 
Dengan Penyakit Komorbid Covid-19. Keperawatan Silampari, 4, 1. 

Suherwin. (2018). Kata Kunci : Penyakit Jantung Koroner, Usia, Jenis kelamin, 
Riwayat penyakit. 1, 89–97. 

Susilo. (2019). Konsep Menua. Keperawatan, 4, 9. 

Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, 
R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Khie, L., Widhani, A., Wijaya, 
E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, O. M., Yunihastuti, 
E., Penanganan, T., New, I., … Cipto, R. (2020). Coronavirus Disease 
2019 : Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019 : Review of 
Current Literatures. 7(1), 45–67. 

Tiksnadi, B.B., Sylviana, N., Cahyadi, A. L. dan Undarsa, A. C. (2020). Olahraga 
Rutin untuk meningktakan imunitas pasien hipertensi selama masa pandemi 
covod-19. Of Cardiology, 4, 2. 

Wang, X., Fang, X., Cai, Z., Wu, X., Gao, X., Min, J., & Wang, F. (2020). Artikel 
Penelitian Penyakit Kronis Komorbid dan Cedera Organ Akut Sangat 
Berkorelasi dengan Tingkat Keparahan dan Kematian Penyakit pada Pasien 



83 
 

 
 

COVID-19 : Tinjauan Sistemik dan Analisis Meta. 2020. 

WHO. (2020). Infection prevention and control during health care when novel 
coronavirus (Ncov) Infection is suspected. CORONAVIRUS, 8. 

Wibisana, G. A., Putu, N., Widhiani, V., Syifa, R. R. D. M., Warnaini, C., Studi, 
P., Dokter, P., Kedokteran, F., Mataram, U., Ilmu, D., Masyarakat, K., 
Kedokteran, F., Mataram, U., Risiko, F., & Klinis, M. (2021). FAKTOR – 
FAKTOR TERKAIT TINGKAT KEPARAHAN INFEKSI CORONAVIRUS 
DISEASE 2019 ( COVID-19 ): FACTORS RELATED TO THE SEVERITY 
OF CORONAVIRUS DISEASE 2019 ( COVID-19 ) INFECTION : A 
LITERATURE REVIEW. 9, 48–55. 

Willim, H. A., Ketaren, I., & Supit, A. I. (2020). Dampak Coronavirus Disease 
2019 terhadap Sistem Kardiovaskular. E-CliniC, 8(2), 237–245. 
https://doi.org/10.35790/ecl.8.2.2020.30540 

yong Hu, Jiazhong Sun, zhe Dai, Hohua Deng, Xin Lin, Qi Huang, Yuwen Wu, Li 
Sun, Y. X. (2020). Prevalensi dan tingkat keparahan penyakit virus corona 
2019 (Covid-19): tinjauan sistematid dan meta-analisis. Depertemen 
Endokrinologi, Rumah Sakit Zhongnan Universitas Wuhan, 127. 

  

  



84 
 

 
 

LAMPIRAN 
 

Lampiran I 

Lampiran hasil penelitian 

Checklist Telaah Kritis JBI Untuk systematic reviews and research 

syntheses 

(Systematic reviews) 

Petunjuk pengisian berikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang 

tersedia 

Peninjau: Sri Astuti    Tanggal: 14 Agustus 2021 

Penulis:      Tahun: 2020-201 

Nomor dokumen: 

NNo  Pertanyaan Jurnal 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

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? 

         

Telaah Keseluruh an:     Include/Dimasukkan       Exclude/Dikeluarkan      Cari 

Info Lebih Lanjut 

Komentar: (Alasan Pengecualian) 



85 
 

 
 

Lampiran II  

Lampiran hasil penelitian 

Checklist Telaah Kritis JBI Untuk studi kasus kontrol 

Petunjuk pengisian berikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang 

tersedia 

Peninjau: Sri Astuti    Tanggal: 14 Agustus 2021 

Penulis:      Tahun: 2020-2021 

Nomor dokumen: 

NNo  Pertanyaan Jurnal 

5 6 

1 Apakah kelompok dapat dibandingkan selain 

adanya penyakit pada kasus atau tidak adanya 

penyakit pada kontrol? 

  

2 Apakah kasus dan kontrol dicocokkan dengan 

tepat? 

  

3 Apakah apaka ktriteria yang sama digunakan 

untuk identifikasi kasu dan kontrol? 

  

4 Apakah paparan diukur dalam standar, valid dan 

cara yang dapat diandalkan? 

  

5 Apakah paparan diukur dengan cara yang sama 

untuk kasus dan kontrol? 

 - 

6 Apakah faktor perancu diidentifikasi?  - 

7 Apakah strategi untuk mengenai perancu faktor 

yang disebutkan ? 

 - 

8 Apakah hasil dinilai dengan cara yang standar, 

valid dan dapat diandalkan untuk kasus dan 

kontrol? 

  

9 Apakah kemungkinan bias publikasi dinilai?   

10 Apakah  rekomentasi untuk kebijakan dan/atau 

praktek didukung oleh data yang dilaporkan? 

  

Telaah Keseluruh an:     Include/Dimasukkan       Exclude/Dikeluarkan      Cari 

Info Lebih Lanjut 

Komentar: (Alasan Pengecualian) 

 

Lampiran III 



86 
 

 
 

 

 

 

 



87 
 

 
 



88 
 

 
 

 



89 
 

 
 

 

 



90 
 

 
 



91 
 

 
 

 

 

 



92 
 

 
 

 

 

 


