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ABSTRAK 

Nama : Nurul Magfirah Supu 

NIM : 70300117068 
Judul : Hubungan Penggunaan Telehealth dengan Kepuasan  Layanan 

Keperawatan di Masa Pandemi Covid-19 

 
Latar belakang : Sejak pandemi Covid-19 pelayanan kesehatan dibanjiri 
pertanyaan dari pasien yang ingin berdiskusi tentang gejala dan aspek lain terkait 
Covid-19, pada saat yang sama orang yang menderita penyakit medis lainnya 
merasa sulit dan takut untuk mengunjungi tenaga kesehatan untuk mendapatkan 
perawatan. Telehealth sebagai sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi dapat 
diadopsi untuk memberikan pelayanan perawatan Kesehatan dan mengurangi 
infeksi selama masa karantina maupun social distancing. Penelitian sebelumnya 
telah membahas terkait efektivitas telehealth yang digunakan selama pandemic dan 
kepuasan penggunaan telehealth.  
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penggunaan 
telehealth dengan kepuasan layanan keperawatan di masa pandemic covid-19.  
Metode : Metode yang digunakan adalah kuantitatif korelasional dengan 
pendekatan cross-sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
consecutive sampling dengan sampel penelitian adalah pengguna telehealth di masa 
pandemic covid-19. Data didapatkan dari kuesioner  yang disebar melalui google 
form yang kemudian diolah menggunakan Jamovi dan SPSS. 
Hasil : Sebanyak 147 (68%) dari total responden diidentifikasi telah menggunakan 
telehealth di masa pandemi covid-19. Mayoritas pengguna telehealth (147) adalah 
mereka dengan rentang usia 18-24 tahun (88%), berjenis kelamin perempuan 
(71%), berasal dari provinsi Sulawesi Selatan (20%), tinggal di perkotaan (59%), 
tingkat pendidikan terakhir SMA (62%), status belum kawin (86%), bekerja sebagai 
pelajar/mahasiswa (69%), dan berpenghasilan < Rp. 500.000 (56%). Jenis 
telehealth yang paling sering digunakan di masa pandemic covid-19 adalah jenis 
mobile health (62,6%). Kepuasan layanan keperawatan melalui telehealth di masa 
pandemic covid-19 berada pada tingkat kepuasan yang sangat tinggi dengan 
persentase 46%. Tidak terdapat hubungan antara penggunaan telehealth dengan 
kepuasan layanan keperawatan di masa covid-19, dengan nilai p = 0,955 (>0,05). 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan yang signifikan antara telehealth yang 
digunakan dengan kepuasan layanan keperawatan di masa covid-19, dengan nilai p 
= 0,955 (>0,05). 
 
 
Kata kunci : Covid-19, Kepuasan, Pandemi, Telehealth 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jumlah kasus coronavirus disease 2019 (COVID-19) meningkat pesat, 

pada 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan bahwa 

kejadian ini dapat dikategorikan sebagai pandemi. Data World Health 

Organization menunjukkan jumlah kasus positif terkonfirmasi hingga tanggal 

22 Maret 2021 di Indonesia mencapai 1.465.928 kasus, dengan total pasien 

yang meninggal sebanyak 39.771 jiwa. (WHO,2021) Novel Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) ini telah memberikan dampak yang besar bagi 

perekonomian global, masyarakat, termasuk tantangan yang sangat besar bagi 

perawatan medis. (Jnr, 2020)  

Pandemi Covid-19 telah banyak merubah cara pemberian layanan 

kesehatan baik kepada pasien maupun keluarga (Calton dkk., 2020). Social 

distancing sebagai upaya mengurangi transmisi virus (Rao dkk., 2020), yaitu 

mengurangi kontak antar manusia (Smith dkk., 2020) menjadi alasan utama 

berubahnya cara pemberian pelayanan kesehatan dari pelayanan tatap muka 

menjadi secara digital (Bhatia, 2021). Selain itu, sejak pandemi Covid-19 

pelayanan kesehatan dibanjiri pertanyaan dari pasien yang ingin berdiskusi 

tentang gejala dan aspek lain terkait Covid-19, pada saat yang sama orang yang 

menderita penyakit medis lainnya merasa sulit dan takut untuk mengunjungi 

rumah sakit untuk mendapatkan perawatan (Smith dkk., 2020). Telehealth yang 

merupakan pelayanan kesehatan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) dengan sistem telekomunikasi berkecepatan tinggi dapat diadopsi untuk 

mengurangi infeksi selama masa karantina maupun social distancing. (Jnr, 

2020) 
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Pada era revolusi digital, suara, informasi, dan gambar yang dapat 

dikirim dalam berbagai wujud menuntut kita untuk selalu meningkatkan 

perkembangan teknologi dengan percepatan data. Perawat sebagai salah satu 

tenaga kesehatan yang berperan aktif dalam merawat pasien mempunyai 

kontribusi yang besar dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan 

menggunakan teknologi data. Dengan menggunakan suatu teknologi informasi 

diharapkan pelayanan hendak lebih instan serta gampang untuk penderita serta 

pula perawat (Putra, 2019). Salah satu bentuk teknologi yang dapat 

memudahkan pemberian pelayanan kesehatan adalah Telehealth. Secara 

definisi, Telehealth adalah istilah yang mengacu pada penggunaan layanan 

elektronik untuk mendukung berbagai pelayanan, seperti perawatan pasien, 

pemberian pendidikan, dan pemantauan. (Schwamm, 2014) 

Telehealth sudah banyak digunakan sebagai upaya pencegahan COVID-

19 dalam pemberian layanan kesehatan. Pasien dan tenaga kesehatan tidak perlu 

untuk saling bertemu namun bisa komunikasi melalui aplikasi. (Cheng dkk., 

2020) Selain sebagai strategi pencegahan COVID-19, Telehealth juga 

merupakan aplikasi yang murah dan mudah di akses oleh masyarakat (Turolla 

dkk., 2020). Hasil studi Monaghesh & Hajizadeh (2020) , Caetano dkk (2020) 

, dan Andrews dkk (2020) menunjukkan bahwa telehealth dapat meningkatkan 

pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien di masa pandemi Covid-19. 

Systematic Review yang dilakukan oleh Andrews dkk (2020) 

menunjukkan bahwa secara umum di mancanegara, pasien dan penyedia 

layanan kesehatan memiliki angka kepuasan yang tinggi dalam penggunaan 

telehealth selama pandemic covid-19, banyak pasien dan tenaga kesehatan 

melaporkan kesediaan untuk terus menggunakan telehealth meski setelah 

pandemi. Selanjutnya studi deskriptif observasional dengan tujuan untuk 
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mengetahui kepuasan dan hambatan pengguna layanan aplikasi telemedicine 

selama masa pandemic Covid-19 di Indonesia membuktikan bahwa 1.975 

(98,8%) responden menyatakan puas dan 1.215 (60.8%) responden menyatakan 

tidak mendapati hambatan dalam menggunakan telemedicine (Adinda dkk., 

2020). Penelitian yang dilakukan oleh Indriyarti & Wibowo (2020) mengenai 

pengguna aplikasi telemedicine di indonesia, didapatkan hasil bahwa 57,7% 

responden memilih Halodoc sebagai aplikasi konsultasi kesehatan online. 

Kemudian Alodokter sebesar 28,5%, Klikdokter sebesar 10,5%, Mobile JKN 

sebesar 8,3%, dan selanjutnya platform Tanyadok sebesar 7,3%.  

Penelitian kualitatif sebelumnya mengungkapkan bahwa telemedicine 

sebagai salah satu bentuk dari telehealth telah digunakan sebagai salah satu 

solusi pelayanan kesehatan di masa pandemic covid-19 dan berkorelasi kuat 

dengan himbauan pemerintah dan startup (Lubis, 2021). Namun secara spesifik 

belum dijelaskan dengan rinci mengenai hubungan penggunaan telehealth yang 

digunakan untuk meningkatkan kepuasan layanan keperawatan di masa 

pandemic covid-19. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan penggunaan 

telehealth dengan kepuasan layanan keperawatan di masa pandemi covid-19 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan pertanyaan 

penelitian yaitu “Bagaimanakah Hubungan Penggunaan Telehealth dengan 

Kepuasan Layanan Keperawatan di Masa Pandemi Covid-19?”  
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah diketahuinya Hubungan 

Penggunaan Telehealth dengan Kepuasan Layanan Keperawatan di Masa 

Pandemi Covid-19. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini, antara lain:  

a. Diketahuinya Penggunaan Telehealth selama masa pandemic covid-19. 

b. Diketahuinya kepuasan pelayanan keperawatan melalui telehealth di 

masa pandemic covid-19. 

c. Diketahuinya Hubungan Penggunaan Telehealth dengan Kepuasan 

Layanan Keperawatan di Masa Pandemi Covid-19. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman bagi peneliti terkhusus terkait penggunaan telehealth dalam 

memberikan pelayanan keperawatan selama masa pandemic covid-19, 

serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi peneliti selanjutnya. 

2. Bagi pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

institusi dan mahasiswa terkait telehealth yang dapat digunakan oleh 

tenaga kesehatan dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan 

kesehatan serta sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam upaya penanggulangan covid-19. 
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3. Bagi pelayanan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk 

tenaga kesehatan khususnya perawat untuk menggunakan telehealth 

sebagai strategi pencegahan penularan virus dan dalam meningkatkan 

kepuasan pasien serta kualitas pelayanan keperawatan selama masa 

pandemic covid-19. 

E. Definisi Operasional 

Tabel 1. 1 Definisi Operasional 

No Variabel 
Definisi 

operasional 
Kriteria objektif Alat ukur 

1 Telehealth Telehealth 
adalah 
layanan 
elektronik 
yang dapat 
membantu 
memberikan 
pelayanan 
kesehatan 
dari jarak 
jauh. 

1. Synchronous; 
pemberian layanan 
kesehatan jarak jauh di 
waktu yang sama 
seperti konsultasi 
melalui video call 
(zoom, skype, dll) atau 
telepon via suara. 

2. Asynchronous; 
pemberian layanan 
kesehatan jarak jauh 
tidak pada waktu yang 
sama. (email, konsultasi 
chat online, dan 
sejenisnya) 

3. Mobile Health ; 
Pemberian Edukasi 
Kesehatan melalui 
smartphone atau 
aplikasi seperti SINC 
(Spiritual Islamic 
Nursing Care), halodoc, 
dsb. 

4. Agen Virtual; 
pemberian layanan 
kesehatan jarak jauh 
melalui chatbot (via 
whatsapp/telegram/med
ia sosial yang dirancang 

Kuesioner 
Penggunaan 
Telehealth 
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No Variabel 
Definisi 

operasional 
Kriteria objektif Alat ukur 

dengan teknologi 
chatbot)  

5. Artificial Intelligence; 
pelayanan kesehatan 
jarak jauh dengan 
teknologi kecerdasan 
buatan seperti dapat 
mengukur Heart Points 
misalnya dengan 
platform Samsung 
Health, Google Fit, 
Apple Health Check, 
dsb. 

2 Kepuasan 
Pasien 

Kesenangan 
atau 
kekecewaan 
pasien 
terhadap 
pelayanan 
kesehatan 
yang 
diberikan 
melalui 
telehealth 

1 = Sangat tidak puas 

2 = Tidak puas 

3 = Kurang Puas 

4 = Puas 

5 = Sangat puas 

Telehealth 
Satisfaction 
Questionnai
re 

 

F. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka 

No 
Nama 

peneliti 
Judul 

Metode 

penelitian 

Hasil  

penelitian 

Perbedaan 

dengan riset 

1  (Adinda 
dkk., 
2020) 

Kepuasan 
dan Barrier 
Pengguna 
Layanan 
Aplikasi 
Telemedicin
e pada Masa 
Pandemi 
Covid-19 

Deskriptif 
observasion
al dengan 
desain studi 
cross-
sectional 

Sebanyak 
1.975 (98.8%) 
responden 
menyatakan 
puas dan 
1.215 (60,8%) 
responden 
menyatakan 
tidak 
mengalami 

Perbedaan 
dengan 
penelitian ini 
adalah dari 
kuesioner 
yang 
digunakan, 
serta variabel 
penelitian 
dimana fokus 
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No 
Nama 

peneliti 
Judul 

Metode 

penelitian 

Hasil  

penelitian 

Perbedaan 

dengan riset 

hambatan 
dalam 
menggunakan 
telemedicine. 

penelitian  ini 
mengacu 
pada 
kepuasan 
pasien 
terhadap 
telehealth. 

2 (Andrews 
dkk., 
2020) 

Satisfaction 
with the use 
of telehealth 
during 
COVID-19 : 
An 
integrative 
review 

Integrative 
Review 

Pasien dan 
penyedia 
layanan 
kesehatan 
memiliki 
angka 
kepuasan 
yang tinggi 
dalam 
penggunaan 
telehealth 
selama 
pandemic 
covid-19, 
banyak pasien 
dan tenaga 
kesehatan 
melaporkan 
kesediaan 
untuk terus 
menggunakan 
telehealth 
meski setelah 
pandemi 

Perbedaan 
dengan 
penelitian ini 
terletak pada 
metode yang 
digunakan. 

3 (Datta 
dkk., 
2021) 

Ambulatory 
care for 
epilepsy via 
telemedicin
e during the 
COVID-19 

Quality 
Improvemen
t Project 

Dalam survei 
pasca-
kunjungan, 
tingkat 
kepuasan 
tertinggi 
dengan 
perawatan 
diungkapkan 
oleh 76,9% 
pasien. 

Perbedaan 
penelitian ini 
yaitu pada 
metode 
penelitian, 
variabel, 
serta sampel. 
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No 
Nama 

peneliti 
Judul 

Metode 

penelitian 

Hasil  

penelitian 

Perbedaan 

dengan riset 

Tingkat 
kepuasan 
cenderung 
meningkat 
jika pasien 
tinggal di 
klinik (p = 
0,05). Di luar 
pandemi, 89% 
pasien 
melaporkan 
preferensi 
untuk 
melanjutkan 
telemedicine 
jika gejala 
epilepsi 
mereka tetap 
stabil, 
sementara 
hanya 44.4% 
memilih 
telemedicine 
jika gejala 
mereka 
memburuk. 

4 (Richards 
dkk., 
2021) 

Patient 
satisfaction 
with 
telehealth in 
neurosurger
y outpatient 
clinic 
during 
COVID-19 
pandemic 

Studi 
Deskriptif 

Responden 
melaporkan 
tingkat 
kepuasan 
agregat lebih 
dari 92%. 
Temuan ini 
menunjukkan 
tingkat 
kepuasan 
pasien yang 
tinggi dengan 
penyedia 
klinis selama 
kunjungan 
telehealth. 

Perbedaan 
terdapat pada 
variabel, 
sampel, dan 
tempat 
penelitian. 
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No 
Nama 

peneliti 
Judul 

Metode 

penelitian 

Hasil  

penelitian 

Perbedaan 

dengan riset 

5 (Imlach 
dkk., 
2020) 

Telehealth 
consultation
s in general 
practice 
during a 
pandemic 
lockdown: 
survey and 
interviews 
on patient 
experiences 
and 
preferences 

Mix Method Secara umum, 
pasien 
melaporkan 
kepuasan 
tinggi 
terhadap 
telehealth 
dalam praktik 
umum selama 
masa 
lockdown. 

Perbedaan 
dengan 
penelitian ini 
terletak pada 
metode, dan 
sampel 
penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pandemi Covid-19 

1. Pandemi 

Tingkat penyakit endemik dapat didefinisikan sebagai tingkat 

penyakit yang dapat diamati yang ditemukan dalam komunitas. Kadang-

kadang, tingkat penyakit dapat meningkat seringkali secara tiba-tiba di 

wilayah geografis tertentu dan disebut sebagai wabah. Jika kenaikan kasus 

di tempat tertentu itu dianggap sebagai klaster, tetapi jika tersebar secara 

luas itu dianggap sebagai epidemi. Adapun pandemi adalah hal yang 

mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau 

benua, biasanya mempengaruhi banyak orang.  (Catania, 2021) 

Pandemi ini terjadi ketika agen infeksi (seperti virus) cukup kuat 

dan ditularkan ke sejumlah besar inang yang rentan (misalnya manusia). 

Pandemi ini mungkin disebabkan oleh : 

a. Peningkatan jumlah atau virulensi agen 

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

sebelumnya 

c. Faktor-faktor yang meningkatkan eksposur.  

2. Covid-19 

Teori utama dalam kajian Covid-19 ini adalah QS. Al-Baqarah/2: 

26-27 : 

 نَيذَِّلا اَّمأَفَ ۚ اهَـَقوْـَف امَفَ ةًضَوعُـَب امَ لاًثَمَ بَرِضْيَ نْأَ ييِحْتَسْيَ لاَ ََّ'ا َّنإِ
 دَارَأَ اذَامَ نَولُوقُـَيـَف اورُفَكَ نَيذَِّلا اَّمأَوَ ۖ مSِِّْرَ نْمِ ُّقَلحْا هَُّنأَ نَومُلَعْـَيـَف اونُمَآ
 َّلاإِ هِبِ ُّلضِيُ امَوَ ۚ ايرًثِكَ هِبِ يدِهْـَيوَ ايرًثِكَ هِبِ ُّلضِيُ ۘ لاًثَمَ اذSََِٰ َُّ'ا
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لَصَويُ نأَ ٓۦهِبُِ َّ'ٱ رَمَأَ آمَ نَوعُطَقْـَيوَ ۦهِقِثَٰيمِ دِعْـَب نۢمِ َِّ'ٱ دَهْعَ نَوضُقُنيَ نَيذَِّلٱ  .ينَقِسِافَلْا
 نَورُسِلخَْٰٱ مُهُ كَئِلَٰٓو۟أُ ۚ ضِرْلأَْٱ فىِ نَودُسِفْـُيوَ

Terjemahan :  

26. 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. 27. (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian 
Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang 
diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya 
dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang 
yang rugi. (QS. Al Baqarah : 26) 

Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah memberikan 

perumpamaan kepada manusia untuk menjelaskan segala hakikat dengan 

bermacam makhluk hidup dan benda, baik kecil maupun besar. Orang-

orang yang tidak beriman menganggap remeh perumpamaan dengan 

makhluk-makhluk kecil seperti lalat dan laba-laba ini. Allah menjelaskan 

bahwa Dia tidak merasa enggan seperti yang dirasakan manusia, maka 

Dia pun tidak segan-segan untuk menggambarkan bagi hamba-hamba-

Nya segala sesuatu yang dikehendaki-Nya meskipun dengan hal-hal yang 

sangat kecil. (Shihab, 2005) 

Kata yang menjadi fokus bahasan dalam ayat di atas adalah َامَف 
اهَـَقوْـَف . Surah tersebut menjelaskan bahwa masih ada jenis makhluk yang 

ukurannya lebih kecil dari nyamuk. Virus yang menjadi salah satu 

makhluk yang memiliki ukuran lebih kecil daripada nyamuk berpotensi 

sebagai makna penafsiran ayat di atas. Baik dalam al-Qur’an maupun 
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hadis, penulis belum menemukan dalil yang secara spesifik berbicara 

tentang virus. Akan tetapi penggambaran makhluk-makhluk 

mikroorganisme dan penyakit menular telah dibahas di dalamnya. 

Pertama kali dilaporkan di China pada Desember 2019, wabah 

severe acute respiratory coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau COVID-19 

mengakibatkan morbiditas dan mortalitas global yang signifikan, 

karenanya Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah itu sebagai 

pandemi global pada 11 Maret 2020. (M. Liu, 2020) 

a. Mekanisme virus 

Virus bukanlah sel atau organisme hidup. Virus adalah parasit 

obligat atau organisme tidak hidup yang memiliki mesin metabolisme 

sendiri untuk menghasilkan energi atau untuk mensintesis protein. 

Sebaliknya, mereka membutuhkan inang yang hidup untuk masuk 

atau menginfeksi sehingga dapat mereplikasi untuk menyelesaikan 

siklus hidup virus itu sendiri. Corona Virus (CoV) adalah keluarga 

virus RNA yang biasanya menyebabkan penyakit pernapasan ringan 

pada manusia, seperti MERS-CoV dan SARS-CoV-1. Virus corona 

baru yaitu SARS-CoV-2 adalah virus RNA untai positif tunggal yang 

merupakan genom terbesar yang diketahui. Jadi, virus ini kurang 

beradaptasi dengan inang manusia dan jika ditularkan ke manusia, 

virus ini umumnya terkait dengan gejala klinis yang lebih parah. 

Selain itu, jika terjadi infeksi, infeksi SARS-CoV-2 ini dapat sangat 

menular dari orang ke orang. (Catania, 2021) 

b. Siklus hidup Covid-19 

Patogenesis dan siklus hidup SARS-CoV-2 mencakup transfer dan 

regenerasi genomik RNA yang kompleks untuk menghasilkan 
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perkembangbiakan virus. Proses ekstraseluler dan intraseluler 

(sitoplasma inang) yang terlibat diilustrasikan pada gambar 2.1 dan 

dijelaskan melalui langkah-langkah berikut : 

1) Ketika lonjakan protein SARS-Cov-2 berikatan dengan reseptor 

ACE-2 dari sel inang, virus memasuki sel 

2) Kemudian selubung lemak virus terkelupas, yang melepaskan RNA 

genom virus ke dalam sitoplasma 

3) RNA ORF1a dan ORF1b diproduksi oleh RNA genomik, kemudian 

diterjemahkan menjadi protein pp1a dan pp1b 

4) Protein pp1a dan pp1b dibelah oleh protease (proteolisis) menjadi 

16 protein non struktural 

5) Beberapa protein non struktural membentuk kompleks replikasi 

yang menggunakan RNA genom untai (+) sebagai cetakan. 

Bagan 2. 1 Siklus Hidup SARS-CoV-2 
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6) RNA genom untai (+) yang dihasilkan melalui proses replikasi 

menjadi genom partikel virus baru 

7) RNA sub genom yang dihasilkan melalui transkripsi diterjemahkan 

menjadi protein struktural yang membentuk partikel virus. 

8) Spike, envelope dan membran memasuki retikulum endoplasma. 

Protein nukleoprotein digabungkan dengan RNA genom untai (+) 

menjadi kompleks nukleoprotein 

9) Kompleks ini bergabung menjadi partikel virus lengkap dalam 

kompartemen aparatus retikulum-golgi endoplasma. 

10) Partikel virus baru dilepaskan (eksositosis) ke daerah ekstraseluler 

melalui badan golgi atau vesikel. 

c. Manifestasi klinis 

Gejala yang dilaporkan dengan jenis virus corona baru ini berkisar dari 

gejala ringan hingga sakit parah bahkan kematian. Gejala tersebut 

mungkin muncul 2 hingga 14 hari setelah terpapar (berdasarkan masa 

inkubasi virus SARS-CoV-2). Menurut World Health Organization 

(WHO) masing-masing orang memiliki respon yang berbeda-beda 

terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan 

mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa perlu ke 

rumah sakit. Selanjutnya WHO membagi gejala Covid-19 ke dalam 3 

bagian yaitu : 

1) Gejala yang paling umum : demam, batuk kering, kelelahan. 

2) Gejala yang sedikit tidak umum : rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri 

tenggorokan, diare, konjungtivitis, sakit kepala, hilangnya indera 

perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada 

jari tangan atau jari kaki. 
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3) Gejala serius : kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada, 

hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. 

B. Kepuasan Pasien 

1. Pengertian Kepuasan 

Berdasarkan etimologi, kepuasan berasal dari bahasa latin satis yang 

berarti cukup dan fecere artinya melakukan atau membuat. Oliver (2010) 

dalam bukunya mendefinisikan Kepuasan sebagai respon pemenuhan 

konsumen, dimana kepuasan merupakan penilaian bahwa fitur produk / 

layanan, atau produk atau layanan itu sendiri, memberikan (atau 

menyediakan) tingkat pemenuhan terkait konsumsi yang menyenangkan, 

termasuk tingkat pemenuhan yang kurang atau lebih. (Oliver, 2010) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepuasan adalah perihal 

yang bersifat puas; kesenangan; kelegaan dan sebagainya. Nursalam (2014) 

mendefinisikan  kepuasan sebagai suatu perasaan yang dialami seseorang 

terhadap produk atau jasa dimana apa yang diharapkan yang sudah 

terpenuhi atau lebih dari yang diharapkan. (Nursalam, 2014) 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan adalah perasaan senang sebagai respon ketika 

pelayanan atau jasa sesuai atau melebihi ekspektasi. 

2. Pengertian Pasien 

Berdasarkan Medical Subject Headings (MeSH) pengertian dari 

pasien adalah Individu yang berpartisipasi dalam sistem perawatan 

kesehatan dengan tujuan agar dapat menerima prosedur terapeutik, 

diagnostik, atau pencegahan. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, pasien adalah orang yang sakit ataupun penderita. 
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Dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, 

pasien didefinisikan sebagai setiap orang yang melakukan konsultasi 

masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. 

(UNDANG-UNDANG RI, 2009) Nursalam (2014) dalam bukunya 

mengemukakan bahwa Pasien adalah makhluk Bio-Psiko-Sosio-Ekonomi-

Budaya, artinya dia memerlukan terpenuhinya kebutuhan, keinginan dan 

harapan dari aspek biologis (kesehatan), aspek psikologis (kepuasan), aspek 

sosio-ekonomi (papan, sandang, pangan, dan afiliasi sosial), dan aspek 

budaya. (Nursalam, 2014) 

3. Pengertian Kepuasan Pasien 

Kepuasan pasien ialah salah satu gambaran dari kualitas pelayanan 

kesehatan yang mereka terima. Menurut Nursalam (2014) Kepuasan pasien 

adalah rasio kualitas yang dirasakan oleh pasien dibagi dengan kebutuhan, 

keinginan dan harapan pasien. 

Sedangkan menurut Kuntoro & Istiono (2017) kepuasan pasien 

didefinisikan sebagai respon pelanggan atau klien pada kesesuaian atau 

ketidaksesuaian antara aktual yang dirasakannya setelah mendapatkan 

pelayanan atau jasa. Ditambahkan juga bahwa kepuasan pasien adalah inti 

dari pemasaran yang berorientasi pada pasien/pelanggan. (Kuntoro & 

Istiono, 2017) 

4. Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pasien.  

Berdasarkan model service-quality, teridentifikasi 5 hal atau faktor penentu 

dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien (Kotler & Keller, 2016) 

yaitu : 
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1. Kehandalan (Reliability) yaitu kemampuan untuk melakukan layanan 

yang dijanjikan secara andal dan akurat. 

2. Ketanggapan (Responsiveness) yakni kesediaan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan layanan yang cepat. 

3. Jaminan (Assurance) adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan dan 

kemampuan mereka untuk menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. 

4. Empati (Emphaty) ialah penyediaan perhatian, perhatian individual 

kepada pelanggan. 

5. Bukti Langsung (Tangibles) merupakan penampilan fasilitas fisik, 

peralatan, staf, dan materi komunikasi. 

Nursalam (2014) dalam bukunya Manajemen Keperawatan; menjelaskan 

bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan klien atau 

pasien yaitu sebagai berikut : 

a. Kualitas produk atau jasa 

Pasien akan merasa senang apabila hasil dari evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk atau jasa yang digunakan berkualitas. 

b. Harga 

Harga terhitung di dalamnya ialah harga produk ataupun jasa. Harga 

adalah bagian penting, namun meskipun aspek ini mempengaruhi pasien 

dari segi biaya yang dikeluarkan, biasanya ketika harga perawatan 

semakin tinggi maka pasien akan berharap yang lebih besar juga. 

c. Emosional  

Pasien yang bangga dan benar-benar percaya bahwa orang lain takjub 

terhadap konsumen apabila pasien mengambil tempat pelayanan 

kesehatan yang telah memiliki rating yang baik, cenderung mempunyai 

level kepuasan yang lebih tinggi. 
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d. Kinerja  

Bentuk dari kinerja ini seperti : kecepatan, kemudahan, dan 

kenyamanan, bagaimana perawat dalam menyediakan layanan 

keperawatan pada waktu penyembuhan relatif lebih cepat, mudah dalam 

hal pemenuhan kebutuhan pasien serta kenyamanan yang diberikan 

misalnya dengan memperhatikan kebersihan, keramahan serta 

kelengkapan alat di rumah sakit. 

e. Estetika  

Estetika ialah pesona rumah sakit yang bisa ditangkap oleh indera 

manusia. 

f. Karakteristik produk 

Produk adalah kepemilikan bersifat fisik seperti gedung dan dekorasi. 

g. Pelayanan 

Salah satu yang menjadi aspek penting adalah pelayanan dimana ketika 

institusi pelayanan kesehatan dianggap baik ketika dapat 

memperhatikan kebutuhan pasien, misalnya pelayanan yang cepat 

tanggap dan keramahan dalam pelayanan keperawatan. 

h. Lokasi  

Termasuk dalam aspek lokasi adalah posisi kamar dan lingkungannya. 

Umumnya, ketika pelayanan kesehatan berada dekat dengan pusat 

perkotaan atau mudah dijangkau maka akan semakin menjadi pilihan 

pagi pasien. 

i. Komunikasi  

Komunikasi yakni bagaimana tata cara pemberian dan pengelolaan 

informasi dari pemberi layanan kesehatan terhadap keluhan-keluhan 

pasien. 
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j. Suasana  

Suasana, termasuk didalamnya rasa aman dan nyaman. Suasana yang 

tentram akan sangat berpengaruh pada proses penyembuhan pasien.  

k. Desain visual 

Klinis dalam Nursalam (2014) menyatakan desain visual mencakup 

dekorasi ruangan, bangunan, serta desain jalan yang mudah diakses 

Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan pentingnya memberikan pelayanan 

yang menyenangkan bagi pasien dan dilakukan dengan tulus dan ikhlas. 

Firman Allah SWT dalam QS. Shaad/38; 83 : 

 ينَصِلَخْمُلْا مُهُـْنمِ كَدَابَعِ َّلاإِ
Terjemahan : 

…kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka (QS. 
Shaad : 83) 

Nawawi al-Bantani (Al-Bantani, 1996) menafsirkan kata al-

mukhlas}i>n ini sebagai orang yang terpelihara atau dari kesesatan dan dosa 

serta orang yang hati dan perbuatannya ikhlas karena Allah SWT. Sementara 

M. Quraish Shihab (Shihab, 2005) menjelaskan bahwa kata al-mukhlas}i>n ini 

berasal dari kata َصَلَخ  yang bermakna suci, murni, serta tidak bercampur 

dengan yang selainnya. Pembacaan lafadz al-mukhlas}i>n dapat dibaca dalam 

dua bentuk, yaitu dengan meng-kasrah-kan huruf la>m (al-mukhlis}i>n) yang 

bermakna yang bersangkutan merupakan pelaku yang tulus dan ikhlas 

pengabdiannya semata-mata karena Allah SWT. Adapun pembacaan dengan 

mem-fathah-kan huruf la>m (al-mukhlas}i>n) yang kemudian bermakna 

objek yang dipilih dan dijadikan oleh Allah SWT khusus bagi dirinya. Makna 

literal dari ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang mengikhlaskan 

dirinya kepada Allah atau berserah diri kepada-Nya, maka akan mendapat 

posisi yang istimewa dan mendapat kelebihan berupa tidak mendapat 
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gangguan dari makhluk lain (setan). Secara kontekstual ayatnya, ini dapat 

bermakna bahwa pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dan 

tulus akan mendapat kemudahan dan pertolongan dari Allah Swt, termasuk 

dalam memberikan pelayanan terhadap pasien. 

C. Telehealth 

1. Definisi 

Secara etimologi, Tele dalam bahasa Yunani berarti: jauh, pada 

suatu jarak, sedangkan health dalam Bahasa Inggris berarti kesehatan, 

sehingga telehealth dapat didefinisikan sebagai penggunaan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan kesehatan 

dimana ada pemisahan fisik antara penyedia layanan maupun penerima atau 

pasien baik dalam jarak jauh atau dekat (Gogia, 2020).  

Teknologi telah diterapkan pada pelayanan kesehatan dengan 

berbagai cara sehingga tidak mengherankan jika ada kebingungan besar 

tentang apa arti dari istilah seperti telemedicine dan telehealth serta 

bagaimana kata tersebut  digunakan dalam pelayanan (Rutledge dkk., 2017). 

Istilah telehealth dan telemedicine sering digunakan secara bergantian. 

Namun, telemedicine biasanya menggambarkan layanan klinis langsung, 

sedangkan telehealth mengacu pada berbagai layanan terkait kesehatan 

seperti perawatan pasien, pendidikan, dan pemantauan jarak jauh 

(Schwamm, 2014). Rutledge (2017) dalam artikelnya telah memberikan 
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gambaran rinci mengenai hubungan antara telehealth dan telemedicine 

seperti pada bagan 2.1. 

Definisi Telehealth menurut World Health Organization (WHO) 

adalah Telehealth adalah penyediaan atau pemberian layanan perawatan 

kesehatan, dimana pasien dan penyedia dipisahkan oleh jarak (World Health 

Organization, 2016). Selanjutnya, Mechanic (2021) dalam bukunya 

mendefinisikan telehealth sebagai penggunaan platform virtual berbasis 

teknologi untuk menyampaikan berbagai aspek informasi kesehatan, 

pencegahan, pemantauan, dan perawatan medis. (Mechanic dkk., 2021). 

Ariyanti & Kautsarina (2017) mendefinisikan telehealth sebagai Telehealth 

ataupun sebutan yang lain Telemedicine adalah layanan kesehatan jarak 

jauh dengan pemanfaatan teknologi komunikasi serta informasi yang bisa 

memberikan pemecahan masalah pelayanan kesehatan bagi wilayah 

terpencil dimana sarana kesehatan belum mencukupi.  (Ariyanti & 

Kautsarina, 2017). Telehealth terbukti bermanfaat untuk pasien rawat inap 

Bagan 2. 2 Diagram Telehealth dan Telemedicine 
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khususnya membantu menyeimbangkan penyediaan layanan klinis dengan 

lonjakan permintaan melintasi batas fisik atau geografis, menghemat 

peralatan pelindung pribadi (Wosik dkk., 2020) serta penggunaan telehealth 

dapat mengurangi biaya dan meningkatkan akses ke perawatan pasien 

(Anthony Jnr, 2020). 

2. Tipe Telehealth 

Di tengah kondisi pandemi, telehealth dapat menjadi solusi untuk 

pasien yang tidak dapat menjangkau layanan kesehatan secara langsung 

selain itu, penggunaan telehealth juga sangat penting mengurangi resiko 

tertularnya virus COVID-19. Telehealth mengacu pada penyampaian 

layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti 

telepon, videoconferencing, pesan elektronik, atau pemantauan digital 

untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Pada dasarnya terdapat empat 

tipe dasar dari telehealth; synchronous, asynchronous, dan mHealth (Latifi 

dkk., 2021). Studi Jnr (2020) menjelaskan bahwa jenis atau tipe telehealth 

yang digunakan dalam pelayanan kesehatan selama masa pandemic 

COVID-19 yaitu: 

a. Synchronous 

Tipe telehealth ini adalah jenis pelayanan kesehatan pada waktu 

yang sama dengan mediasi komputer dan layanan daring menggunakan 

telepon, video konferensi, dan lain sebagainya. Jenis telehealth ini 

banyak digunakan ketika diskusi diperlukan seperti saat konsultasi 

pasien baru, konseling, evaluasi, dan pemeriksaan tindak lanjut (Rao 

dkk., 2020). Sebagai tambahan, Latifi dkk (2021) dalam bukunya 

menjelaskan bahwa telehealth jenis ini adalah model telehealth yang 

paling sering digunakan. 
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b. Asynchronous  

Tipe asynchronous merupakan tipe telehealth dimana komunikasi 

terjadi tidak secara langsung atau tidak pada waktu yang sama dilakukan 

dengan menggunakan media komputer dan layanan daring, seperti 

pengiriman pesan  menggunakan email, pesan pada portal pasien, dan 

konsultasi elektronik.  

c. Agen virtual 

Tipe agen virtual atau chatbot ini digunakan untuk menjawab 

pertanyaan- pertanyaan yang sering muncul atau ditanyakan oleh pasien, 

dan juga muncul beberapa referensi kesehatan dari World Health 

Organization (WHO) dengan memanfaatkan teknologi seperti chatbot. 

d. Mobile Health 

Penggunaan teknologi seluler dan nirkabel untuk mendukung pencapaian 

tujuan kesehatan, biasanya berupa aplikasi yang berisi informasi 

mengenai penyakit maupun informasi perawatan kesehatan pengguna 

seperti aplikasi halodoc dan spiritual islamic nursing care. 

e. Artificial intelligence (AI) 

Tipe ini merupakan teknologi kecerdasan buatan yang bisa 

memberikan data kepada tenaga kesehatan berupa tekanan darah, saturasi 

oksigen melalui kecanggihan dan juga dengan bantuan sensory seperti 

Apple Watch. 

3. Implementasi Telehealth dan Faktor yang Mempengaruhinya 

a. Implementasi Telehealth di Indonesia 

Indonesia merupakan negara berkembang yang luasnya sekitar 9 

juta km2 dengan total pulau sekitar 17.500 pulau (Kusmana & Hikmat, 

2015) dan dengan jumlah penduduk sebesar 3,51% dari total populasi 
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dunia dunia (Adinda dkk., 2020). Sebagai negara berkembang, 

Indonesia memiliki beberapa masalah kesehatan. Data dari Global 

Health Index menunjukkan bahwa kualitas kesehatan Indonesia berada 

di urutan 30 dari 195 negara di dunia dan berada pada peringkat empat 

di Asia Tenggara (Global Health Security Index, 2019). Kondisi 

tersebut jadi tantangan untuk pemerintah agar senantiasa berupaya 

dalam tingkatkan kualitas pelayanan serta pemerataan sarana kesehatan 

di Indonesia.  

Implementasi telehealth di Indonesia telah diatur dalam 

peraturan menteri kesehatan nomor 46 tahun 2017 tentang Strategi E-

Kesehatan Nasional. Terdapat berbagai cara pengimplementasian 

Telehealth di Indonesia, seperti yang dilakukan pemerintah melalui 

kementerian kesehatan mengaplikasikan teknologi untuk pelayanan 

kesehatan melalui call center Halo Kemenkes 1500567 yang berupaya 

membuka pintu kemudahan akses untuk warga dengan bermacam 

metode pengaduan, melalui chat, telepon, sms, faksimili serta email. 

(Indonesian Health Ministry, 2021) 

Studi mengenai perkembangan telehealth di Indonesia pernah 

dilakukan oleh (Jatmiko dkk., 2016) dengan menelusuri bagaimana 

perkembangan dan tantangan system telehealth di Indonesia pada 

pelayanan kesehatan menggunakan teknologi tele-EKG dan tele-USG. 

Data yang ada pada artikel (Indriyarti & Wibowo, 2020) juga 

menunjukkan bagaimana gambaran penggunaan telehealth di kalangan 

masyarakat Indonesia yakni didapatkan hasil bahwa 57,7% responden 

memilih Halodoc sebagai aplikasi konsultasi kesehatan online, 
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kemudian Alodokter sebesar 28,5%, Klikdokter sebesar 10,5%, Mobile 

JKN sebesar 8,3%, dan selanjutnya platform Tanyadok sebesar 7,3%. 

b. Implementasi Telehealth di Negara Lain 

Teknologi telah diterapkan pada pelayanan kesehatan dengan berbagai 

cara dan di berbagai negara. Salah satu bentuk pengimplementasian 

teknologi dalam pemberian pelayanan kesehatan adalah melalui 

telehealth. Amerika Serikat yang merupakan negara super power telah 

mengaplikasikan berbagai model atau cara pelayanan melalui 

telehealth, seperti studi yang dilakukan oleh (Tan dkk., 2021) di kota 

New York telah memberikan penjelasan bagaimana telehealth secara 

efektif dapat memenuhi pelayanan kesehatan pada perawatan paliatif. 

Di kota lain di Amerika Serikat yaitu Nebraskan, telehealth turut 

berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada 

pasien epilepsi. (Datta dkk., 2021) 

Selain di Amerika Serikat, telehealth juga telah berkembang pesat di 

Eropa, Australia, dan Asia. Di Inggris, telehealth diterapkan dan 

terbukti efektif salah satunya pada pengawasan pasien dengan 

Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD). (Watson dkk., 2021) Di Australia, 

telehealth telah diterapkan pada perawatan pasien kanker (Paterson 

dkk., 2020) dan juga pada pelayanan Palliative Care (Samara dkk., 

2021). Bukan hanya di negara maju, di negara berkembang pun 

telehealth telah diimplementasikan sebagai bentuk pelayanan 

kesehatan, sebagaimana di India telehealth diimplementasikan dalam 

bentuk Virtual Anticoagulation Clinic Care, bentuk telehealth ini telah 

terbukti efektif  secara ilmiah. (Gona dkk., 2020) 
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c. Implementasi Telehealth di Masa Pandemi COVID-19 

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization 

(WHO) pada bulan Maret menetapkan Corona virus disease 2019 

(COVID-19) sebagai pandemi, pandemi inipun secara drastis telah 

mempengaruhi perawatan kesehatan di seluruh dunia, termasuk di 

Indonesia. (Adiputra, 2020) Salah satu masalah utama selama masa 

pandemi ini adalah penjagaan jarak aman para pemberi pelayanan 

kesehatan sambil terus tetap memberikan perawatan yang efisien dan 

efektif kepada pasien. Sejak wabah Covid-19, pelayanan kesehatan 

dibanjiri pertanyaan dari pasien yang ingin berdiskusi tentang gejala dan 

aspek lain terkait Covid-19. Pada saat yang sama, orang yang menderita 

penyakit medis lainnya merasa sulit dan takut untuk mengunjungi 

rumah sakit untuk mendapatkan perawatan (Bhatia, 2021)  

Di saat krisis kesehatan masyarakat dan keadaan darurat nasional 

serta internasional yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, 

pelayanan kesehatan melalui Telehealth ini harus diperhitungkan 

mengingat pentingnya melindungi diri sendiri atau melakukan isolasi 

mandiri. Dalam sebuah hadits riwayat Muslim , Rasulullah SAW. 

bersabda : 

 ىلَـَتـْبا زِجْرِّلا ةُيَآ نُوعُاَّطلا مََّلسَوَ هِيْلَعَُ َّ'ا ىَّلصَ َِّ'ا لُوسُرَ لَاقَ لاقَ دٍيْزَ نِبْ ةَمَاسَأُ نْعَ
 اSَِ مْتُـْنأَوَ ضٍرáَِْ عَقَوَ اذَإِوَ هِيْلَعَ اولُخُدْتَ لاَفَ هِبِ مْتُعْسمَِ اذَإِفَ هِدِابَعِ نْمِ اسÅًَ هِبِ َّلجَوَ َّزعَُ َّ'ا
 )ملسم هاور(  هُنْمِ اوُّرفِتَ لاَفَ

Artinya : 

Dari Usamah bin Zaid dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tha'un (penyakit menular/wabah kolera) 
adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk 
menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka 
apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, 
janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu 



27 
 

 
 

berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari 
daripadanya." (H.R. Muslim: 4109) 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa penyakit tha’un ini 

merupakan penyakit menular atau wabah kolera yang menyerang umat 

Islam saat itu. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad SAW ialah dengan melakukan isolasi mandiri atau isolasi 

kawasan. Bentuk isolasi yang lebih luas juga ditunjukkan dengan 

pelarangan memasuki kawasan-kawasan yang sudah terjangkit wabah 

penyakit menular ini. Jika melihat antara kasus tha’un dan Pandemi 

COVID-19 ini memiliki kesamaan, yaitu pada upaya penanganannya 

yang mengharuskan untuk Physical Distancing. Namun, dengan 

adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sarana bagi 

orang-orang agar tetap bisa melaksanakan komunikasi serta pemberian 

informasi dengan bantuan internet, termasuk didalamnya adalah 

tentang penanganan pasien menggunakan telehealth. Hal ini juga 

menjadi salah satu sarana atau ikhtiar tenaga kesehatan dalam 

melaksanakan tugasnya meskipun berada di era pandemi. 

Dalam beberapa studi disebutkan Pusat kesehatan di seluruh 

dunia seperti Australia, Amerika Serikat, Denmark, Inggris Raya 

berinvestasi dalam pelayanan telehealth untuk mengurangi penyebaran 

COVID-19 dan mengurangi interaksi fisik pasien di unit gawat darurat. 

(Leite dkk., 2020) Selain itu, teknologi telehealth seperti perangkat 

yang dapat dikenakan menyediakan tanda-tanda vital dasar (misalnya 

tekanan darah, detak jantung, suhu, dll.) yang menghasilkan data bagi 

tenaga kesehatan untuk memantau pasien dari jarak jauh. Telehealth 

tidak membatasi tenaga kesehatan yang merawat untuk merujuk pasien 

yang dikarantina ke perawatan medis yang lebih tepat, jika perawatan 
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fisik diperlukan agar pasien dirujuk ke perawatan intensif. Oleh karena 

itu, perawatan melalui telehealth mungkin merupakan solusi ideal 

untuk mengurangi risiko pemberi layanan kesehatan atau pasien 

terinfeksi sambil tetap memberikan perawatan. (Jnr, 2020) 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Telehealth 

Telehealth memberikan peluang untuk mendapatkan akses yang 

sama ke pelayanan kesehatan berkualitas tinggi dengan biaya yang 

terjangkau kepada masyarakat luas baik di daerah perkotaan atau 

pedesaan. Meski terdapat banyak peluang yang tidak diragukan lagi, 

telehealth juga menghadapi banyak tantangan dalam 

pengimplementasiannya. (Wootton dkk., 2009) dalam bukunya 

menjelaskan hambatan-hambatan dalam implementasi telehealth adalah 

sebagai berikut : 

1) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai telehealth 

2) Struktur organisasi telehealth yang kurang lengkap dan kurangnya 

sumber daya manusia 

3) Kurangnya standarisasi, aturan, dan legalitas telehealth 

4) Biaya tinggi dan dana yang tidak mencukupi untuk pengembangan 

telehealth 

5) Pembangunan yang tidak seimbang di berbagai daerah 

6) Kurangnya evaluasi terhadap program Telehealth 

Bokolo Anthony Jr (2020) selanjutnya menyimpulkan meskipun dalam 

penggunaan telehealth terdapat banyak kelebihan, tentu saja ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian pelayanan telehealth di 

masa pandemic COVID-19 ini. (Jnr, 2020) yaitu : 
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1) Infrastruktur 

Masalah yang dihadapi dalam infrastruktur adalah seperti teknologi 

yang masih sangat kompleks, kemudian tantangan dari koneksi 

internet yang buruk yang bisa berdampak besar pada pemberian 

layanan kesehatan dengan telehealth, dan juga mengingat terdapat 

kemungkinan privasi data dari pasien tidak akan aman 

2) Institusi 

Dalam pemberian pelayanan kesehatan dengan menggunakan 

telehealth faktor dari institusi juga termasuk faktor yang sangat 

penting dimana harus adanya pelatihan-pelatihan untuk para tenaga 

kesehatan dan juga mempunyai dana yang cukup untuk 

menyediakan layanan telehealth 

3) Pengguna 

Pengguna menjadi hal  yang penting dalam teknologi telehealth 

dimana perlu dititik beratkan mengenai kesiapan diri dan 

kemampuan bagi pengguna telehealth agar penggunaan telehealth 

digunakan sebagaimana mestinya. 

D. Teori dan Model Keperawatan Rozzano Locsin 

1. Konsep Model Teori Rozzano Locsin 

Rozzano C. Locsin adalah profesor keperawatan di Christine E. 

Lynn College of Nursing di Florida Atlantic University. "Transisi hidup 

dalam pengalaman sehat-sakit" menjadi ciri studinya yang menggambarkan 

paradigma “Technological competence as caring in nursing” atau 

“Kompetensi teknologi sebagai kepedulian dalam keperawatan" sebagai 

praktik "memahami manusia" menggunakan teknologi keperawatan.  
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Teknologi, dimanapun dan dalam lingkungan apapun itu memiliki potensi 

untuk menengahi atau memodifikasi dimensi dan kualitas perawatan baik 

untuk perawat maupun orang yang dirawat atau pasien. Model praktik yang 

realistis untuk keperawatan modern adalah model yang mengekspresikan 

kompetensi teknologi sebagai caring dalam asuhan keperawatan . Menurut 

Texas Common Course Nursing (TCCN) (2005), menjadi kompeten secara 

teknologi berarti peduli. Oleh karena itu, menjadi hal yang penting apakah 

perawat ahli kompeten dalam penggunaan teknologi perawatan atau tidak. 

(Parker & Smith, 2010) Berikut lima asumsi yang menguraikan faktor-

faktor yang mendorong pemahaman proses teoritis technological knowing 

of persons untuk menjaga dan mempertahankan kemanusiaannya. 

a. Orang orang peduli karena kemanusiaannya  

Caring dipandang sebagai fokus substansial disiplin dalam 

keperawatan. Seluruh karakter keperawatan sebagai disiplin ilmu 

diarahkan tidak hanya oleh perbuatan atau perasaan yang ditunjukkan 

seseorang terhadap orang lain, tetapi juga oleh integrasi keilmuan. 

Dalam asumsi ini, "orang peduli" dianggap penting untuk praktik 

keperawatan. 

b. Keutuhan yang ideal adalah perspektif persatuan 

Asumsi ini muncul dari asumsi bahwa orang diakui sebagai keseluruhan 

dengan cara yang dibentuk oleh kebenaran dan realitas filosofis. Ide 

keutuhan memungkinkan persepsi manusia sebagai keseluruhan dalam 

keberadaan mereka tanpa memperhatikan komposisi bagian-bagian. Ide 

ini memungkinkan perawat untuk fokus pada keperawatan sebagai 

pengalaman hidup bersama antara perawat dan orang yang dirawat, 
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daripada berfokus pada perbaikan orang atau melengkapi kekurangan 

orang. (Boykin dkk., 2001) 

c. Memahami manusia adalah proses multidimensi 

Asumsi dimana perawat dan pasien fokus pada menghargai, 

menghormati, mendukung, dan menegaskan satu sama lain sambil 

memungkinkan saling pengakuan sebagai mitra dinamis dalam 

kepedulian manusia. 

d. Teknologi kesehatan dan keperawatan adalah elemen caring 

Ini memungkinkan perawat dalam praktiknya untuk mengenal orang 

lebih teliti sebagai orang yang secara aktif berkontribusi pada perawatan 

mereka daripada hanya sebagai objek perawatan 

e. Keperawatan sebagai disiplin dan praktik professional 

Asumsi ini dapat memberikan peluang penting untuk terlibat dalam 

studi praktik berbasis caring dalam bidang teknologi universal. 

Sangat penting bagi perawat untuk menyadari pentingnya menjadi 

manusia di lingkungan berteknologi tinggi dan masuk ke dalam lingkup 

pengaruh teori Technological Competence as Caring in Nursing (Locsin, 

2005) Perawat dapat dengan lancar melakukan praktik khas mereka di dunia 

dengan ketergantungan teknologi dengan memanfaatkan kemahiran teknis 

sebagai perawatan dalam keperawatan. Keperawatan dalam lingkup teknis 

global, seperti yang terlihat melalui perspektif ini, sangat terfokus pada 

melindungi kemanusiaan mereka yang berada dalam perawatan mereka. 

Keperawatan adalah pelayanan unik manusia untuk orang-orang 

yang dilayani, bukan dikendalikan oleh produk teknologi. Mempertahankan 

efek keterampilan teknologi sebagai perawat dalam dunia keperawatan yang 
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rumit sangat penting untuk membangun hubungan yang saling memuaskan 

antara perawat dan pasien. 

2. Teori Technological Competency as Caring in Nursing dalam Implementasi 

Telehealth 

Salah satu fungsi perawat terhadap profesi keperawatan adalah harus 

turut andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

keperawatan, oleh karena itu kompetensi teknologi harus dimiliki perawat 

sebagai wujud caring dalam pemberian asuhan keperawatan. Telehealth 

sebagai salah satu produk teknologi yang dikembangkan di era modern ini 

harus dikuasai oleh perawat sebagai implementasi dari nilai caring. Hal ini 

sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rozzano Locsin bahwa 

kompetensi teknologi bukan semata-mata hanya untuk mengikuti 

perkembangan zaman, akan tetapi sebagai bentuk caring dalam pemberian 

asuhan keperawatan kepada pasien. 

 Dalam teorinya, Locsin menjelaskan kerangka “memahami 

manusia” sebagai arah dalam implementasi pemberian asuhan keperawatan 

menggunakan teknologi. Hal ini tentu saja menjadi poin penting dalam 

implementasi telehealth, dimana setiap perawat harus mengetahui dan 

memahami pasiennya secara utuh agar dapat diberikan asuhan keperawatan 

sesuai dengan kebutuhannya. 

E. Kerangka Teori 

Teori yang berhubungan dengan Penggunaan Telehealth di Masa 

Pandemi Covid-19 yakni teori Rozzano Locsin tentang Technological 

Comptency as Caring in Nursing dikarenakan Telehealth merupakan bentuk 

sistem pelayanan Kesehatan yang berbasis teknologi. Model teori tersebut akan 

dijelaskan dalam bagan 2.3 berikut ini : 
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Kepuasan

Kinerja yang 
dirasakan

Perbandingan 
standar

Perasaan Puas
Holistic Person-

centered care

Knowing 
the 

person

Building 
a picture

Clinical 
decision 
making

Nursing 
Compete

ncies

Caring in 
Nursing

Technological 
Competence

Human beings 
as persons

Konsep Model Telehealth Nursing (Nagel dan Penner, 2015) 

Teori Kepuasan (Woodruff dan Gardial, 2002) 

Locsin’s Technological Competency as Caring in Nursing Model 

Bagan 2. 3 Kerangka Teori 
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F. Kerangka Konseptual 

Sebuah kerangka konseptual penelitian disusun sebagai kerangka kerja 

sebuah penelitian. Adapun kerangka kerja pada penelitian ini sebagai berikut : 

 
 

Bagan 2. 4 Kerangka Konseptual 
Keterangan : 

s = Variabel Independen 

 = Variabel Dependen 

 = Faktor yang mempengaruhi variabel 

 

 

 

Kepuasan 
Layanan 

Telehealth 

1. Kualitas suara dan visual 
2. Kenyamanan 
3. Kemudahan 
4. Durasi 
5. Keterampilan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian  yang baik adalah penelitian yang terstruktur mulai 

dari mengidentifikasi struktur penelitian yang akan dilakukan, merancang 

teknik pengumpulan data penelitian, dan menganalisis data untuk mencapai 

tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian (Nursalam, 2017). 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang 

menitikberatkan analisis pada data-data berbentuk angka yang diolah dengan 

metode statistika (Azwar, 2010)  

Metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah metode kuantitatif korelasional yakni untuk menyelidiki sejauh mana 

variasi dalam suatu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih 

variabel lain, berdasarkan koefisien korelasi (Azwar, 2010). Pendekatan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Cross Sectional Study adalah tipe riset 

yang menekankan waktu pengukuran/observasi informasi variabel independen 

serta dependen sekali pada satu waktu. (Nursalam, 2015) 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian   

Penelitian ini berfokus pada masyarakat umum dan dilaksanakan pada 

bulan September 2021 yang bertempat di Indonesia dengan pertimbangan 

penggunaan Telehealth mencakup wilayah yang cukup luas sehingga 

memungkinkan peneliti untuk memenuhi target penelitian sebelumnya.  
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan sumber data yang 

diperlukan dalam suatu penelitian (Saryono, 2013). Populasi dalam 

Penelitian ini adalah semua masyarakat Indonesia yang mendapatkan 

layanan kesehatan.  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Saryono, 2013). Karakteristik dalam populasi yang dimaksud 

dalam lembar survey kuesioner online adalah individu yang mendapatkan 

layanan kesehatan melalui Telehealth. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling yaitu 

consecutive sampling yang mana sampel diambil dari seluruh subjek yang 

diamati dan memenuhi kriteria pemilihan sampel kemudian disertakan 

dalam sampel sampai besar sampel yang diperlukan terpenuhi dalam kurun 

waktu yang ditentukan yaitu dari tanggal 7-30 September 2021, yang 

kemudian didapatkan total sampel sebanyak 215 responden.  Pengambilan 

sampel mengacu pada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang ditetapkan 

oleh peneliti : 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi subjek penelitian adalah masyarakat Indonesia 

berusia minimal 18 tahun yang pernah dan tidak pernah menggunakan 

layanan Telehealth. Subjek penelitian yang tidak pernah menggunakan 

telehealth hanya akan dianalisis berdasarkan karakteristik responden 

sedangkan subjek penelitian yang pernah menggunakan telehealth 
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dianalisis berdasarkan karakteristik, jenis telehealth yang digunakan, 

dan tingkat kepuasan layanan kesehatan melalui telehealth. 

b. Kriteria eksklusi  

Kriteria Eksklusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian 

tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai 

sampel penelitian, seperti halnya hambatan etis, menolak menjadi 

responden atau suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk 

dilakukan penelitian (Nursalam, 2017). Kriteria eksklusi pada penelitian 

ini adalah individu yang tidak bersedia menjadi responden. 

D. Cara Pengumpulan Data 

1. Data primer 

Pengumpulan data pada responden menggunakan survey dengan 

alat ukur kuesioner baku yaitu Telehealth Satisfaction Questionnaire dari 

Yip (2003). 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti berdasarkan 

sumber yang sudah ada. 

E. Instrumen Penelitian  

Sugiyono (2016) mendefinisikan instrumen penelitian sebagai suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati. 

Kuesioner adalah instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti. Kuesioner 

merupakan salah satu alat ukur dalam penelitian yang berisi daftar pernyataan 

atau pertanyaan yang telah disusun mengacu pada variabel penelitian yang 

dijawab oleh responden. Dalam penelitian peneliti menggunakan kuisioner 

berbasis survey online yaitu  Telehealth Satisfaction Quistionnaire yang 

diadaptasi dari Yip (2003) dengan skala pengukuran yang digunakan adalah 5 
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poin skala Likert yaitu 1= sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3= kurang setuju 

4=setuju, 5=sangat setuju. 

F. Langkah Pengolahan Data 

Proses atau langkah-langkah pengolahan data menurut (Setiadi, 2007). 

Yaitu :  

1.  Editing 

 Setelah survey kuisoner online terisi kemudian dikumpulkan dalam 

bentuk data, data tersebut dilakukan pengecekan dengan maksud memeriksa 

kelengkapan data, kesinambungan data dan keseragaman data dalam usaha 

melengkapi data yang masih kurang. 

2. Coding 

Dilakukan pengkodean dengan maksud agar data-data tersebut 

mudah diolah yaitu dengan cara semua jawaban atas data disederhanakan 

dengan memberikan simbol-simbol / kode dalam bentuk angka maupun 

alphabet pada nomor daftar pertanyaan, nomor variable. 

3. Tabulasi 

Mengelompokkan data ke dalam suatu tabel, kemudian data 

dianalisis secara statistik melalui perhitungan dan hasil perhitungan 

dijumlah.    

G. Analisa Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

univariate dan bivariat. Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan 

variabel dengan cara membuat tabel distribusi frekuensi dan persentase meliputi 

jenis kelamin, usia, asal provinsi, lokasi tempat tinggal, pendidikan terakhir, 

status perkawinan, pekerjaan, penghasilan. Analisis  bivariat untuk melihat 
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hubungan antara penggunaan telehealth dan kepuasan pelayanan kesehatan di 

masa pandemi covid-19. 

H. Etika Penelitian 

Penelitian ini telah mendapatkan kelayakan etik dengan nomor etik 

C./62/KEPK/FKIK/X/2021 : 

1. Informed Consent 

Lembaran persetujuan ini diberikan kepada responden yang akan 

diteliti. Lembar informed Consent harus dilengkapi dengan judul penelitian 

dan manfaat penelitian. Bila subjek atau responden menolak, maka peneliti 

tidak boleh memaksa dan harus tetap menghormati hak – hak dari responden 

demi kenyamanan responden. 

2. Anonimity (Tanpa Nama)  

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan 

nama responden, tetapi pada lembar tersebut diberikan inisial yang 

merupakan huruf awalan dari nama contoh (A). 

3. Confidentiality 

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya 

kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian, yang 

tidak termasuk data yang dibutuhkan peneliti tidak akan dipresentasikan 

pada saat hasil serta kuesioner yang sudah digunakan peneliti akan 

dimusnahkan setelah selesai presentasi hasil. 
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I. Alur Penelitian 

 

Bagan 3. 1 Alur Penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN  PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan merupakan penelitian kuantitatif untuk 

mengetahui hubungan penggunaan telehealth dengan kepuasan layanan 

keperawatan di masa pandemi covid-19. Penelitian telah dilaksanakan pada 7-

30 September 2021 dengan cara membagikan link kuesioner kepada beberapa 

masyarakat Indonesia dari berbagai provinsi, setelah dalam kurun waktu yang 

telah ditentukan, total responden yang mengisi kuisioner online sebanyak 215 

orang, dari 215 responden tersebut terdapat 68 responden yang tidak diukur 

kepuasan layanan keperawatan melalui telehealth dikarenakan memilih 

jawaban “tidak” pada pertanyaan “Apakah anda pernah menggunakan layanan 

Telehealth selama masa Pandemi Covid-19?” sehingga total responden yang 

dapat diolah data kepuasan penggunaan telehealth adalah sebanyak 147 orang.  

Data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti menggunakan 

bantuan software Microsoft Excel 2013, IBM SPSS Statistic, dan Jamovi versi 

1.6.23. data yang telah dimasukkan kemudian dianalisis yaitu dengan analisa 

data univariat. Analisa data univariat dalam penelitian ini mempunyai tujuan 

untuk melihat penyebaran atau distribusi frekuensi karakteristik responden, 

penggunaan telehealth, dan kepuasan layanan kesehatan.  

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Validitas dapat diartikan sebagai aspek kecermatan pengukuran. 

Validitas tidak hanya menghasilkan data yang tepat, tetapi juga 

memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Cermat 

dalam hal ini, dilakukan dengan alat ukur sesuai kasusnya. Pengujian 
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validitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS for windows 

versi 25.0. Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka 

instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap 

skor total (dinyatakan valid). 

Dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan terhadap 35 

responden kemudian yang termasuk dalam kriteria inklusi responden 

penelitian sebanyak 21 responden. Hasil perhitungan uji validitas 

variabel dalam kuesioner kepuasan penggunaan telehealth dengan 14 

item pertanyaan adalah sebagai berikut : 
Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas 

Butir 
Nilai Corrected Item 
Total Correlation / 

rhitung 
Sig. rtabel Kriteria 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

0,787 
0,862 
0,735 
0,678 
0,761 
0,845 
0,756 
0,361 
0,649 
0,681 
0,732 
0,808 
0,579 
0,616 

0,000 
0,000 
0,000 
0,001 
0,000 
0,000 
0,000 
0,108 
0,001 
0,001 
0,000 
0,000 
0,006 
0,003 

0,433 
0,433 
0,433 
0,433 
0,433 
0,433 
0,433 
0,433 
0,433 
0,433 
0,433 
0,433 
0,433 
0,433 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Tidak valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan upaya untuk menstabilkan dan 

melihat adakah konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan, 

yang berkaitan dengan konstruksi dimensi variabel. Jika r alpha > 0,60, 

maka butir-butir pertanyaan dapat dikatakan reliabel. Berikut hasil uji 

reliabilitas dari instrumen dalam penelitian ini : 
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Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas 
Instrumen ralpha rkritis Kriteria 

Kepuasan 
Penggunaan 
Telehealth 

0,916 0,60 Sangat 
Reliabel 

2. Karakteristik Responden 

Total responden yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini 

sebanyak 215 responden dari berbagai usia, asal provinsi, dan karakteristik 

lainnya. Penjelasan terkait karakteristik responden akan disajikan dalam 

tabel berikut ini: 
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden 

Karakteristik 
 

Penggunaan 
Telehealth Jumlah Presentase 

Ya Tidak 

Usia     

Remaja akhir (18-25) 132 57 189 87.9 % 
Dewasa awal (26-35) 7 8 15 7.0 % 
Dewasa akhir (36-45) 3 2 5 2.3 % 
Lansia awal (46-55) 3 1 4 1.9 % 
Lansia akhir (>55) 2 0 2 0.9 % 
Jenis kelamin     
Perempuan 105 52 157 73.0 % 
Laki-laki 42 16 58 27.0 % 
Asal provinsi     
Sulawesi Selatan 30 14 44 20.5 % 
Gorontalo 8 4 12 5.6 % 
Maluku 3 1 4 1.9 % 
Sulawesi Tenggara 4 3 7 3.3 % 
Kalimantan Utara 1 0 1 0.5 % 
DKI Jakarta 2 0 2 0.9 % 
Daerah Istimewa Yogyakarta 1 1 2 0.9 % 
Papua Barat 2 0 2 0.9 % 
Kalimantan Timur 1 0 1 0.5 % 
Jawa Tengah 7 0 7 3.3 % 
Kalimantan Barat 2 3 5 2.3 % 
Jawa Timur 7 5 12 5.6 % 
Nusa Tenggara Barat 15 6 21 9.8 % 
Banten 8 1 9 4.2 % 
Sulawesi Barat 12 5 17 7.9 % 
Jawa Barat 9 2 11 5.1 % 
Papua 13 7 20 9.3 % 
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Karakteristik 
 

Penggunaan 
Telehealth Jumlah Presentase 

Ya Tidak 
Sulawesi Tengah 7 2 9 4.2 % 
Sulawesi Utara 9 10 19 8.8 % 
Aceh 1 0 1 0.5 % 
Sumatera Barat 2 0 2 0.9 % 
Nusa Tenggara Timur 0 1 1 0.5 % 
Kalimantan Selatan 1 0 1 0.5 % 
Maluku Utara 1 0 1 0.5 % 
Lampung 1 3 4 1.9 % 
Lokasi tempat tinggal     
Perkotaan 87 26 113 52.6 % 
Pedesaan 60 42 102 47.4 % 
Pendidikan     
S3/Doktor 1 0 1 0.5 % 
Sarjana/D4 46 27 73 34.0 % 
SMA 91 39 130 60.5 % 
D1/D2/D3 6 2 8 3.7 % 
S2/Magister/Profesi 2 0 2 0.9 % 
SD 1 0 1 0.5 % 
Status perkawinan     
Kawin 19 7 26 12.1 % 
Belum Kawin 127 60 187 87.0 % 
Cerai/Janda/Duda 1 1 2 0.9 % 
Pekerjaan     
PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD 7 2 9 4.2 % 
Pelajar/Mahasiswa 101 49 150 69.8 % 
Pegawai Swasta/Honorer 19 11 30 14.0 % 
Wirausaha/Pengusaha 8 5 13 6.0 % 
Tidak Bekerja/IRT/Pensiunan 11 1 12 5.6 % 
Buruh/Nelayan/Pekerja Harian 
Lepas 

1 0 1 0.5 % 

Penghasilan     
< Rp. 500.000 82 49 131 60.9 % 
Rp. 500.000 - Rp. 2.500.000 38 13 51 23.7 % 
Rp. 2.500.000 - Rp. 5.000.000 16 4 20 6.0 % 
> Rp. 5.000.000 11 2 13 9.3 % 
Total 147 68 215 100 % 

a. Usia 

Pertanyaan untuk karakteristik usia bersifat terbuka yang mana 

di dalam kuesioner yang dibagikan, responden dapat mengisi jawaban 

apapun. Untuk mempermudah proses analisis, peneliti 
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mengkategorikan usia responden berdasarkan Departemen Kesehatan 

(2009). Kategori tersebut yakni : 

1) Remaja akhir (18-25 tahun) 

2) Dewasa awal (26-35 tahun) 

3) Dewasa akhir (36-45 tahun) 

4) Lansia awal (46-55 tahun) 

5) Lansia akhir (>55) 

Berdasarkan data karakteristik usia, usia termuda responden 

dalam penelitian ini adalah 18 tahun, dan yang tertua berumur 58 tahun. 

Pada tabel 4.3 diketahui bahwa mayoritas responden berada pada 

rentang usia 18-25 tahun (87,9%) dengan pembagian 132 orang pernah 

menggunakan telehealth di masa pandemi covid-19 dan 57 orang tidak 

menggunakan telehealth, disusul kelompok dewasa awal (7,0%) 

dengan pembagian 7 orang pernah menggunakan telehealth di masa 

pandemi covid-19 dan 8 orang tidak menggunakan telehealth, dan usia 

dengan jumlah yang paling sedikit adalah usia >55 tahun (0,9%) yang 

dari 0,9% tersebut semuanya pernah menggunakan telehealth di masa 

pandemi covid-19.  

b. Jenis kelamin 

Dalam penelitian ini total responden berjenis kelamin 

perempuan adalah 157 orang (73%) dengan pembagian 105 orang 

pernah menggunakan telehealth di masa pandemi covid-19 dan 52 

orang tidak menggunakan telehealth, sedangkan laki-laki 58 orang 

(27%) dengan pembagian 42 orang pernah menggunakan telehealth di 

masa pandemi covid-19 dan 16 orang tidak menggunakan telehealth. 

Data pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini responden 
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berjenis kelamin perempuan lebih dominan jumlahnya dibandingkan 

laki. 

c. Asal provinsi 

Dalam kuesioner penelitian, responden dapat memilih asal 

provinsi sesuai dengan yang tertera di dalam kartu tanda penduduk 

(KTP) responden. Ada 34 pilihan asal provinsi sesuai dengan jumlah 

provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan 

bahwa dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, hanya 25 provinsi yang 

terjangkau dalam penelitian ini. Adapun provinsi yang tidak terjangkau 

adalah Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, 

Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bali, dan Kalimantan Tengah. 

Berdasarkan tabel 4.3, tiga provinsi dengan jumlah responden 

terbanyak berasal dari provinsi Sulawesi Selatan (20.5%) dengan 

pembagian 30 orang pernah menggunakan telehealth di masa pandemi 

covid-19 dan 14 orang tidak menggunakan telehealth, kemudian 

provinsi Nusa Tenggara Barat (9.8%) dengan pembagian 15 orang 

pernah menggunakan telehealth di masa pandemi covid-19 dan 6 orang 

tidak menggunakan telehealth, dan provinsi Papua (93%) dengan 

pembagian 13 orang pernah menggunakan telehealth di masa pandemi 

covid-19 dan 7 orang tidak menggunakan telehealth. 

d. Lokasi tempat tinggal 

Lokasi tempat tinggal pada kuesioner penelitian ini dibagi menjadi dua 

yaitu perkotaan dan pedesaan. Pembagian ini didasari oleh penelitian 

sebelumnya (Bhatia, 2021; Ganapathy, 2014; Ward dkk., 2014) yang 

memetakan penggunaan telehealth menjadi dua lokasi yaitu rural 

(pedesaan) dan urban (perkotaan). Pada tabel 4.3 dijelaskan bahwa 
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responden yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 113 

orang (52,6%) dengan pembagian 87 orang pernah menggunakan 

telehealth di masa pandemi covid-19 dan 26 orang tidak menggunakan 

telehealth, adapun di daerah pedesaan sebanyak 102 orang (47,4%) 

dengan pembagian 60 orang pernah menggunakan telehealth di masa 

pandemi covid-19 dan 42 orang tidak menggunakan telehealth. Dengan 

kata lain, pada penelitian ini mayoritas responden bertempat tinggal di 

daerah perkotaan. 

e. Pendidikan 

Karakteristik pendidikan dalam kuesioner penelitian ini dibagi menjadi 

tujuh kategori yaitu SD, SMP, SMA, D1/D2/D3, D4/SARJANA, 

S2/MAGISTER/PROFESI, S3/DOKTOR. Hasil yang didapatkan 

seperti yang tertera pada tabel 4.3 adalah responden dengan pendidikan 

terakhir SMA lebih dominan (60.5%) dibandingkan responden dengan 

kategori pendidikan lainnya, dengan pembagian 91 orang pernah 

menggunakan telehealth di masa pandemi covid-19 dan 39 orang tidak 

menggunakan telehealth. Terdapat 73 responden  (34%) yang mengisi 

pendidikan terakhir dengan tingkat Sarjana/D4 dengan pembagian 46 

orang pernah menggunakan telehealth di masa pandemi covid-19 dan 

27 orang tidak menggunakan telehealth, kemudian tingkat D1/D2/D3 

sebanyak 8 orang (3,7%), tingkat S2/Magister/Profesi berjumlah 2 

orang (0,9%), dan tingkat S3 dan SD masing masing 1 orang (0,5%). 

f. Status perkawinan 

Dari 215 total responden terdapat 187 orang (87%) responden berstatus 

belum kawin dengan pembagian 127 orang pernah menggunakan 

telehealth di masa pandemi covid-19 dan 60 orang tidak menggunakan 
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telehealth, responden dengan status kawin sebanyak 26 orang (12,1%) 

dengan pembagian 19 orang pernah menggunakan telehealth di masa 

pandemi covid-19 dan 7 orang tidak menggunakan telehealth, dan 

jumlah responden dengan status cerai/janda/duda sebanyak 2 orang 

(0,9%) dengan keterangan masing-masing terdapat 1 orang yang pernah 

menggunakan telehealth di masa pandemi covid-19 dan tidak 

menggunakan telehealth. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini berstatus belum kawin. 

g. Pekerjaan 

Berdasarkan tabel 4.3, Pelajar/Mahasiswa adalah responden yang 

dominan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 150 orang (69,8%) dengan 

keterangan yaitu 101 orang pernah menggunakan telehealth di masa 

pandemi covid-19 dan 49 orang tidak menggunakan telehealth, disusul 

dengan responden yang bekerja sebagai pegawai swasta/honorer 

dengan jumlah 30 orang (14%) dengan pembagian 19 orang pernah 

menggunakan telehealth di masa pandemi covid-19 dan 11 orang tidak 

menggunakan telehealth. Adapun pekerjaan responden dengan jumlah 

yang paling sedikit adalah Buruh/Nelayan/Pekerja Harian Lepas yaitu 

1 responden. 

h. Penghasilan 

Pada tabel 4.3 ditunjukkan bahwa dari 4 kategori penghasilan, 

responden dengan penghasilan <Rp. 500.000 per bulan mendominasi 

dibandingkan responden dengan penghasilan lainnya. Total responden 

dengan penghasilan <Rp. 500.000/bulan adalah 131 orang (60,9%) 

dengan keterangan yaitu 82 orang pernah menggunakan telehealth di 

masa pandemi covid-19 dan 49 orang tidak menggunakan telehealth, 
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kedua terbanyak adalah responden dengan penghasilan Rp. 500.000-

Rp. 2.500.000 / bulan dengan jumlah sebanyak 51 orang (23,7%) 

dengan keterangan yaitu 38 orang pernah menggunakan telehealth di 

masa pandemi covid-19 dan 13 orang tidak menggunakan telehealth, 

disusul responden dengan penghasilan Rp. 2.500.000-Rp. 5.000.000 / 

bulan yaitu sebanyak 20 orang (9,3%) dengan keterangan yaitu 16 

orang pernah menggunakan telehealth di masa pandemi covid-19 dan 4 

orang tidak menggunakan telehealth, dan responden dengan 

penghasilan >Rp. 5.000.000 / per bulan adalah responden dengan 

jumlah yang paling sedikit di karakteristik penghasilan yaitu berjumlah 

13 orang (6%). 

3. Penggunaan Telehealth 

Penggunaan telehealth di masa pandemi covid-19 adalah salah satu 

komponen yang menjadi tolak ukur responden dalam mengisi kuisioner 

kepuasan sehingga peneliti merasa perlu untuk memfilter lagi terkait 

penggunaan telehealth responden di masa pandemi covid-19. Hasil 

penelitian mengenai penggunaan telehealth selama masa pandemi covid-19 

disajikan dalam tabel berikut : 
Tabel 4. 4 Penggunaan Telehealth 

Penggunaan Telehealth Jumlah (n) Presentase 

Ya 147 68,4% 
Tidak 68 31,6% 
Total 215 100% 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari total 215 responden terdapat 147 

orang (68,4%) yang pernah menggunakan telehealth di masa pandemi 

covid-19. Dapat diartikan bahwa jumlah responden yang tidak 

menggunakan telehealth (31.6%) lebih sedikit dibandingkan dengan 

responden yang menggunakan telehealth. 
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Adapun jenis telehealth di dalam kuesioner penelitian ini dibagi 

menjadi lima jenis telehealth berdasarkan penelitian Jnr (2020) tentang 

telehealth yang digunakan selama masa pandemi covid-19. Peneliti 

kemudian menambahkan pilihan lainnya untuk responden yang 

menggunakan telehealth di luar 5 jenis telehealth tersebut. Distribusi jenis 

telehealth yang digunakan selama masa pandemi covid-19 disajikan dalam 

tabel berikut : 

Tabel 4. 5 Distribusi Jenis Telehealth yang Digunakan selama Masa 

Pandemi Covid-19 
Jenis Telehealth Jumlah Presentase 

Synchronous 14 9,5% 
Asynchronous 34 23,1% 
Mobile Health 92 62,6% 
Virtual Agent 34 23,1% 
Artificial Intelligence 21 14,3% 
Lainnya 1 0,7% 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jenis telehealth yang paling banyak 

digunakan oleh subjek penelitian adalah Mobile Health (62,6%), 

selanjutnya sebanyak 21 responden (14,3%) yang menggunakan telehealth 

dengan jenis Artificial Intelligence, adapun jenis asynchronous dan virtual 

agent digunakan oleh responden dengan jumlah masing-masing 34 orang 

(23,1%), berdasarkan hasil penelitian, telehealth dengan jenis synchronous 

digunakan oleh sebanyak 14 orang (9,5%). Untuk pilihan lainnya, terdapat 

1 orang responden (0,7%) yang memilih pilihan tersebut dan memberikan 

keterangan bahwa grabhealth yang merupakan jenis mobile health adalah 

jenis telehealth yang digunakan selama masa pandemi covid-19. 

4. Kepuasan Layanan Keperawatan dengan Telehealth 

Untuk mengukur kepuasan layanan kesehatan melalui telehealth dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan alat ukur Telehealth Satisfaction 
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Questionnaire yang diadopsi dari Yip dkk (2003). Kuesioner ini terdiri dari 

14 item pernyataan yang setelah dilakukan uji validitas satu item 

tereliminasi yaitu item 8 seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1. Item dalam 

kuesioner ini dibagi menjadi 3 faktor yang merupakan dimensi penting 

dalam pengukuran kepuasan penggunaan telehealth. Hasil penelitian 

dengan pembagian item berdasarkan ketiga faktor tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

a) Kualitas perawatan yang diberikan 

Item pernyataan yang mewakili faktor ini adalah item 5, 7, 9, 

10, 11, 12, dan 13. Berdasarkan tabel 4.7, mayoritas responden merasa 

puas dengan kualitas perawatan yang diberikan melalui telehealth.  

Pada item ke-5, mayoritas responden (32,7%) memilih setuju terkait 

pernyataan tidak memerlukan bantuan saat menggunakan telehealth. 

Adapun item ke-7 terkait konsistensi pemberian layanan kesehatan, 

mayoritas responden (42,9%) memilih setuju terkait item tersebut. Pada 

pernyataan terkait pemberian perhatian yang memadai dalam 

penggunaan telehealth pada item ke-9, responden yang memilih setuju 

mendominasi (42,9%) dibandingkan responden yang memilih pilihan 

jawaban lain. 

Tabel 4.7 juga menunjukkan bahwa kebanyakan responden 

(38,8%) memilih setuju pada item ke-10 terkait pernyataan bahwa 

telehealth dapat menyediakan kebutuhan perawatan kesehatan bagi 

penggunanya. Pada item ke-11, sebagian besar responden (46,9%) 

memilih setuju terhadap pernyataan bahwa telehealth dapat diterima 

sebagai salah satu cara untuk penerimaan layanan kesehatan. Dalam 

penelitian ini, sebanyak 65 responden (44,2%) sangat setuju untuk 
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menggunakan kembali layanan telehealth pada item 12. Sedangkan 

pada item 13, mayoritas responden (44,9%) memilih setuju dengan 

pernyataan secara keseluruhan, pengguna puas dengan pemberian 

layanan kesehatan melalui telehealth. 

b) Kesamaan dengan pertemuan tatap muka 

Item pernyataan yang mewakili faktor ini adalah item 1, 2, 3, 4, 

8. Dalam tabel 4.7 ditunjukkan bahwa responden yang memilih setuju 

dan sangat setuju pada item 1 terkait kemudahan berbicara dengan 

penyedia layanan kesehatan sama jumlahnya yaitu 62 orang (42,2%). 

Pada item ke-2, sebagian besar responden (40,1%) memilih sangat 

setuju terhadap pernyataan bahwa dengan telehealth pengguna dapat 

mendengarkan penyedia layanan kesehatan dengan jelas. Pernyataan 

terkait penyedia layanan kesehatan dapat memahami kondisi pasien 

atau pengguna telehealth pada item ke-3, responden yang memilih 

setuju mendominasi (42,9%) dibandingkan responden yang memilih 

pilihan jawaban lain.  

Dalam penelitian ini, sebanyak 46 responden (31,3%) sangat 

setuju bahwa dengan telehealth pengguna dapat melihat penyedia 

layanan kesehatan seolah-olah bertemu secara langsung. Sedangkan 

pada item 8, mayoritas responden (61,2%) memilih sangat setuju bahwa 

dengan pelayanan kesehatan melalui telehealth pengguna dapat 

menghemat waktu bepergian ke rumah sakit atau ke klinik spesialis. 

c) Persepsi terhadap interaksi, item pernyataan yang mewakili faktor ini 

adalah item 6. Berdasarkan hasil penelitian , sebagian besar responden 

(42,2%)  sangat setuju  bahwa pasien atau pengguna dapat merasa 
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nyaman berkomunikasi dengan penyedia layanan kesehatan melalui 

telehealth. 

Hasil penelitian berdasarkan jawaban responden kemudian dikategorikan ke 

dalam interval persentase kepuasan dengan menggunakan bantuan  software 

Microsoft Excel 2019.  Tabel distribusi frekuensi kepuasan  disajikan dalam 

tabel berikut : 

Tabel 4. 6 Distribusi Frekuensi Kepuasan Responden terhadap 

Layanan Keperawatan melalui Telehealth 
Kategori Jumlah (n) Presentase 

Sangat Puas 68 46% 
Puas 62 42% 

Kurang Puas 15 10% 
Tidak Puas 1 1% 

Sangat Tidak Puas 1 1% 
Total 147 100% 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai 

kepuasan terhadap layanan kesehatan melalui Telehealth dalam kategori 

sangat puas (46%), 42% dalam kategori puas, 10% dalam kategori kurang 

puas, dan masing-masing 1% dalam kategori tidak puas dan sangat tidak 

puas.
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Tabel 4. 7 Gambaran Kepuasan terhadap Layanan Keperawatan melalui Telehealth di Masa Pandemi Covid-19 

No Pernyataan 
Sangat Tidak 

Setuju Tidak Setuju Kurang 
Setuju Setuju Sangat Setuju 

Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 

1 
Saya bisa dengan mudah 
berbicara dengan penyedia 
layanan Kesehatan 

1 0,7 2 1,4 20 13,6 62 42,2 62 42,2 

2 
Saya dapat mendengar 
penyedia layanan kesehatan 
saya dengan jelas 

3 2 2 1,4 34 23,1 49 33,3 59 40,1 

3 

Penyedia layanan kesehatan 
saya dapat memahami 
kondisi perawatan 
kesehatan saya 

1 0,7 10 6,8 28 19 63 42,9 45 30,6 

4 

Saya dapat melihat penyedia 
layanan kesehatan saya 
seolah-olah kami bertemu 
secara langsung 

3 2 15 10,2 42 28,6 41 27,9 46 31,3 

5 
Saya tidak memerlukan 
bantuan saat menggunakan 
system telehealth 

11 7,5 13 8,8 30 20,4 48 32,7 45 30,6 

6 

Saya merasa nyaman 
berkomunikasi dengan 
penyedia layanan kesehatan 
saya 

2 1,4 3 2 22 15 58 39,5 62 42,2 



55 
 

 
 

No Pernyataan 
Sangat Tidak 

Setuju Tidak Setuju Kurang 
Setuju Setuju Sangat Setuju 

Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 

7 
Saya pikir perawatan 
kesehatan yang diberikan 
melalui telehealth konsisten 

1 0,7 8 5,4 36 24,5 63 42,9 39 26,5 

8 

Telehealth menghemat 
waktu saya bepergian ke 
rumah sakit atau klinik 
spesialis 

1 0,7 4 2,7 11 7,5 41 27,9 90 61,2 

9 Saya menerima perhatian 
yang memadai 4 2,7 4 2,7 31 21,1 63 42,9 45 30,6 

10 
Telehealth menyediakan 
kebutuhan perawatan 
kesehatan saya 

4 2,7 9 6,1 33 22,4 57 38,8 44 29,9 

11 

Saya menemukan telehealth 
sebagai cara yang dapat 
diterima untuk menerima 
layanan perawatan 
kesehatan 

3 2 3 2 17 11,6 69 46,9 55 37,4 

12 Saya akan menggunakan 
layanan telehealth lagi 3 2 4 2,7 18 12,2 57 38,8 65 44,2 

13 

Secara keseluruhan, saya 
puas dengan kualitas 
layanan yang diberikan 
melalui telehealth 

- - 3 2 18 12,2 66 44,9 60 40,8 

 



 

 
 

5. Hubungan Penggunaan Telehealth dengan Kepuasan Layanan 

Keperawatan di Masa Pandemi Covid-19 

a. Hubungan Karakteristik Responden dengan Penggunaan Telehealth 

Pada tabel 4.4 telah disajikan mengenai jumlah responden yang 

menggunakan telehealth dan tidak menggunakan telehealth di masa 

pandemi covid-19. Pada bagian ini peneliti akan menganalisis 

hubungan karakteristik responden dengan penggunaan telehealth di 

masa pandemi covid-19. Adapun hubungan karakteristik responden 

dengan penggunaan telehealth yang telah dianalisis menggunakan uji 

chi square akan disajikan dalam tabel berikut : 
Tabel 4. 8 Hubungan Karakteristik Responden dengan 

Penggunaan Telehealth 
Karakteristik Nilai P Keterangan 

Usia 0,29 Tidak ada hubungan 
Jenis Kelamin 0,54 Tidak ada hubungan 
Asal Provinsi 0,20 Tidak ada hubungan 
Lokasi Tempat Tinggal 0,007 Ada hubungan 
Tingkat Pendidikan 0,5 Tidak ada hubungan 
Status Perkawinan 0,74 Tidak ada hubungan 
Pekerjaan 0,34 Tidak ada hubungan 
Penghasilan 0,12 Tidak ada hubungan 

Berdasarkan tabel 4.8, karakteristik responden yang berhubungan 

dengan penggunaan telehealth hanya pada karakteristik tempat tinggal 

dengan p value 0,007 (< 0,05). 

b. Hubungan Penggunaan Telehealth dengan Kepuasan Layanan 

Keperawatan di Masa Pandemi Covid-19 

Hubungan Penggunaan Jenis Telehealth dengan Kepuasan Layanan 

Keperawatan dianalisis menggunakan software SPSS for windows 

versi 21, hubungan dari kedua variabel tersebut akan disajikan dalam 

tabel berikut : 



 

 
 

Tabel 4. 9 Hubungan Penggunaan Telehealth dengan Kepuasan 
Layanan Keperawatan di Masa Pandemi Covid-19 (n=147) 

Jenis 
Telehealth 

Kepuasan Layanan Keperawatan 

P 
Sanga

t 
Tidak 
Puas 

Tida
k 

Puas 

Kuran
g Puas 

Pua
s 

Sanga
t Puas 

Synchronous 1 0 2 3 8 

0,95
5 

Asynchronou
s 0 1 2 16 15 

Mobile 
Health 0 0 9 38 45 

Virtual Agent 0 0 4 12 18 
Artificial 
Intelligent 0 0 4 4 13 

Lainnya 0 0 0 1 0 

Dalam tabel 4.9  ditunjukkan bahwa jenis telehealth yang digunakan di 

masa pandemi covid-19 dengan tingkat kepuasan paling tinggi adalah 

Mobile Health, dengan penjelasan yaitu sebanyak 38 responden 

memilih puas dan 45 responden dengan tingkat kepuasan sangat puas. 

Adapun jenis telehealth dengan tingkat kepuasan paling rendah adalah 

tipe synchronous dimana 1 orang responden memiliki tingkat kepuasan 

sangat tidak puas dengan layanan kesehatan melalui telehealth jenis 

synchronous. Berdasarkan salah satu tujuan penelitian yakni 

diketahuinya hubungan penggunaan telehealth terhadap kepuasan 

layanan kesehatan didapatkan hasil berdasarkan uji chi square dengan 

nilai p = 0,955 (> 0,05). Hasil analisis ini dapat diartikan bahwa 

penggunaan telehealth dengan jenis apapun tidak berhubungan tingkat 

kepuasan penggunanya, sehingga disimpulkan tidak terdapat hubungan 

yang signifikan terkait telehealth yang digunakan dengan kepuasan 

layanan Kesehatan yang diterima selama masa pandemic covid-19. 

 



 

 
 

B. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

Peneliti melakukan pembagian karakteristik responden berdasarkan 

pada kajian pustaka yang ditemukan bahwa karakteristik responden 

mempunyai perbedaan yang signifikan dalam menilai penggunaan dan 

kepuasan layanan kesehatan melalui telehealth. Studi sebelumnya dalam 

Pierce & Stevermer (2020), Wegermann dkk (2021), dan Adinda dkk (2020) 

mengemukakan bahwa perbedaan signifikan dalam penggunaan telehealth 

selama masa darurat covid-19 berdasarkan pada usia, ras, tempat tinggal, 

jenis provider, status perkawinan, penghasilan, serta cara pembayaran 

layanan kesehatan. 

Perbedaan karakteristik responden dalam kepuasan penggunaan 

telehealth dapat menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Menurut 

Katzow dkk (2020), meskipun salah satu kelebihan dari penggunaan 

telehealth adalah perluasan akses layanan kesehatan, ketergantungan pada 

teknologi kemungkinan dapat memperlebar kesenjangan karakteristik 

pengguna telehealth jika tindakan pencegahan tidak dilakukan. Pencegahan 

dapat dilakukan sedini mungkin seperti memaksimalkan keterampilan 

perawat dalam memberikan edukasi terkait pelaksanaan telehealth kepada 

kelompok rentan. (Rambur dkk., 2019) 

2. Penggunaan Telehealth di Masa Pandemi Covid-19 

Pembahasan mengenai penggunaan telehealth di masa pandemic 

covid-19 dapat ditelusuri berdasarkan karakteristik responden dan jenis 

telehealth yang digunakan untuk menerima layanan kesehatan.  

 

 



 

 
 

a. Penggunaan Telehealth berdasarkan karakteristik responden 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian besar 

responden yang menggunakan telehealth berada pada usia remaja akhir 

(18-25 tahun) hingga dewasa awal (36-45 tahun) yaitu sebanyak 142 

orang. Temuan dalam penelitian ini hampir sama dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Mann, dkk (2020) di New York yang menemukan 

bahwa penggunaan telemedicine tertinggi oleh pasien berusia 20-44 

tahun. Sementara itu, penelitian lainya yang dilakukan oleh Fieux dkk 

(2020) tentang penggunaan telehealth pada unit THT menemukan hal 

sebaliknya., penelitian tersebut mencatat mayoritas (38%) responden 

berusia 40-60 tahun dengan rata-rata usia adalah 51 tahun. Hasil yang 

didapatkan oleh peneliti ini tidak mengejutkan, karena kelompok usia 

remaja hingga dewasa cenderung lebih terlibat dan adaptif terhadap 

teknologi digital (Clarke dkk., 2020). Anderson & Perrin (2017) 

mengemukakan bahwa dalam beberapa dekade terakhir terbukti pada 

orang dewasa terdapat peningkatan yang signifikan terhadap akses dan 

minat yang besar dalam penggunaan teknologi baru untuk perawatan 

kesehatan. 

Berdasarkan jenis kelamin, hasil penelitian menunjukkan 

responden dengan jenis kelamin perempuan lebih dominan 

dibandingkan laki-laki yang menggunakan telehealth di masa pandemic 

covid-19. Hasil ini searah dengan studi kohort yang dilakukan oleh L. 

Liu dkk., (2020) tentang perawatan jarak jauh selama covid-19 yang 

menunjukkan bahwa pengguna telehealth perempuan (58%) lebih 

banyak dibandingkan laki-laki (42%). Penggunaan teknologi dapat 

dipengaruhi oleh jenis kelamin, hal ini didukung dengan opini dari 



 

 
 

beberapa ahli yaitu Han-fen dkk., (2010) yang mengemukakan bahwa 

wanita lebih cenderung menggunakan suatu teknologi karena 

dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan. Sedangkan laki-laki 

cenderung menggunakan teknologi karena persepsi kegunaan.  

Berdasarkan asal provinsi, hasil penelitian ini menunjukkan 

mayoritas responden yang menggunakan telehealth berasal dari 

provinsi Sulawesi Selatan (20%). Hasil ini dapat menjadi bias dalam 

penelitian dikarenakan domisili peneliti adalah Sulawesi Selatan. Akan 

tetap temuan dalam penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk 

pengembangan implementasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi 

di Sulawesi Selatan, mengingat Sulawesi Selatan merupakan pusat 

aktivitas Pendidikan dan pelayanan kesehatan di kawasan Indonesia 

Timur. (Masa, 2014) 

Berdasarkan lokasi tempat tinggal, hasil dalam penelitian ini 

menunjukkan responden yang menggunakan telehealth dan tinggal di 

perkotaan lebih dominan dibandingkan dengan yang tinggal di 

pedesaan. Temuan ini searah dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Jaffe dkk (2020) di Amerika Serikat yang menemukan bahwa 

responden yang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan dengan 

pedesaan lebih cenderung menggunakan telehealth (OR 1,543, 95% CI: 

1,153-2,067). Perbedaan penggunaan telehealth di perkotaan dan 

pedesaan adalah hal yang menarik untuk dibahas. Rhoads (2016) dalam 

bukunya menjelaskan bahwa menurut para ahli di bidang kesehatan, 

beberapa penelitian tentang pemberian layanan kesehatan di pedesaan 

mendukung fakta bahwa kualitas layanan kesehatan di area pedesaan 

jauh di bawah apa yang diinginkan. Serupa dengan temuan dalam studi 



 

 
 

komparatif yang dilakukan oleh Anhar dkk (2016) yang menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan antara masyarakat di perkotaan dan di 

pedesaan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga 

kesehatan, persepsi sakit, dan tradisi.  

Berdasarkan tingkat pendidikan, temuan dalam penelitian ini 

menunjukkan mayoritas pengguna telehealth adalah dari responden 

dengan pendidikan terakhir SMA (62%) mendominasi dibandingkan 

responden dengan latar belakang pendidikan lainnya. Hal ini hampir 

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Trubitt dkk (2018) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan 

pengguna eHealth  mayoritas berada pada tingkat diatas dari high 

school atau setara dengan tingkat SMA. Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan Holt dkk (2019) yang menemukan bahwa tidak ada 

perbedaan tingkat pendidikan pada pengguna digital health. Tingkat 

Pendidikan sangat berkaitan dengan aktivitas penggunaan telehealth 

maupun pelayanan kesehatan tatap muka (Wetter, 2020). Dewey (1916) 

dalam bukunya menjelaskan bahwa pendidikan adalah sebuah proses 

dan produk yang dihasilkan. Meskipun pendidikan dikatakan sebagai 

atribut yang dimiliki seseorang pada tingkatan tertentu, pencapaian 

pendidikan adalah adanya rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan 

kapasitas yang dinamis dan terus berkembang. Pentingnya pendidikan 

dalam al-Quran telah dijelaskan pada  QS. Al-‘Alaq/96: 1 : 

 قَلَخَ يذَِّلا كَبِّرَ مِسِْ( أْرَـْقا

Terjemahan : 
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan 

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa dalam ajaran 

Islam dianjurkan untuk mempelajari sesuatu atau menjadi orang yang 



 

 
 

terdidik. Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut dalam tafsirnya 

dengan mengatakan “Dalam surat ini terdapat ajakan untuk membaca 

dan belajar, dan bahwa Tuhan Yang mampu menciptakan manusia dari 

asal yang lemah akan mampu pula untuk mengajarkannya menulis--

yang merupakan sarana penting untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan mengajarkannya sesuatu yang belum pernah 

diketahuinya” (Shihab, 2002). Hal ini memberi gambaran tentang 

pentingnya pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan 

terkait dengan kesehatan dan dunia digital. Hal ini juga dapat diperkuat 

pada hadits Riwayat Ath-Thabrani) berikut: 

 مِلْعِلْلِ اوْمُلّعَـَتوَ مَلْعِلااومُلّعَـَت مََّلسَ وَ هِيْلَعَ اللهُ ىَّلصَ اللهِ لُوسُرَ لَاقَ لَاقَ ةَرَـْيرَهُ بيِأَ نْعَ

   هُنْمِ نَاومُلّعَـَتـَت نْمَلِ اوْعُضَاوَـَتوَ رَ اقَوَلْاوَ ةَنَْـيكِسّلا

Artinya : 
Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW. bersabda 
"Belajarlah kalian ilmu untuk ketenteraman dan ketenangan, 
serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar 
darinya."  (HR. Ath-Thabrani) 

Jika melihat kedua aspek (Alquran dan hadis) di atas, dapat 

dikatakan bahwa upaya peningkatan pengetahuan atau pendidikan 

tentang layanan kesehatan atau hal lainnya merupakan suatu keharusan 

bagi setiap orang tanpa terkecuali. 

Dilihat dari status perkawinan, dalam penelitian ini peneliti 

menemukan jumlah pengguna telehealth dengan status perkawinan 

belum kawin lebih banyak jumlahnya (86,3%) dibandingkan responden 

dengan status perkawinan lainnya. Temuan ini sejalan dengan hasil 

penelitian Jaffe dkk (2020) tentang ketidaksetaraan pengguna telehealth 

di Amerika Serikat yang menemukan bahwa responden dengan status 

belum menikah lebih cenderung menggunakan telehealth dibandingkan 



 

 
 

dengan yang sudah menikah. Sementara itu, dalam penelitian lain oleh 

Miyawaki dkk (2021) menemukan hasil yang sebaliknya yaitu 

pengguna dengan status telah menikah adalah pengguna telehealth 

terbanyak dibandingkan status lainnya. Banyak individu dengan status 

belum kawin adalah mereka yang hidup sendiri. Dampak isolasi sosial 

di masa pandemi covid-19 terhadap kesehatan dan pemanfaatan 

layanan kesehatan dapat berpengaruh terhadap penggunaan telehealth 

terutama bagi yang tinggal sendiri, hal ini perlu diperhatikan dan 

memerlukan penyelidikan lebih lanjut. (Gao & Sai, 2020) 

Berdasarkan jenis pekerjaan dan penghasilan, hasil penelitian 

ini menemukan bahwa pelajar/mahasiswa (69%) dan orang dengan 

penghasilan < Rp. 500.000 (54%) adalah pengguna telehealth 

terbanyak. Hal yang sama ditemukan dalam penelitian Miyawaki dkk 

(2021) tentang perbedaan usia dan status sosial pengguna telemedicine 

di Jepang di masa pandemic covid-19 menunjukkan bahwa mayoritas 

orang dengan pendapatan rendah memiliki akses yang besar dalam 

telehealth. Akan tetapi hasil ini tidak berbanding lurus dengan 

penelitian Darrat dkk (2021) yang menyimpulkan bahwa mayoritas 

pengguna telehealth selama covid-19 adalah pengguna dengan 

pendapatan rata-rata paling tinggi. Hasil yang tidak konsisten terkait 

tingkat pendapatan dan pekerjaan dapat terjadi disebabkan karena 

pengambilan data yang peneliti lakukan berdasarkan pendapatan 

individu dan tidak didasari oleh UMP di tiap provinsi. (Miyawaki dkk., 

2021). Adapun menurut Dorraiswamy dkk (2020), pendapatan suatu 

daerah atau negara yang tinggi dapat menjadi faktor yang 

mempengaruhi seseorang menggunakan telehealth. Seperti yang terjadi 



 

 
 

di Amerika Serikat, lonjakan penggunaan telehealth sangat terlihat di 

negara tersebut khususnya di masa pandemic covid-19. Hal ini dapat 

dikaitkan dengan fleksibilitas yang diberikan oleh Undang-Undang 

Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan tahun 1996 dan 

kesediaan perusahaan asuransi untuk mengganti biaya layanan yang 

diberikan melalui telehealth. Selain itu, menurut Pierce & Stevermer 

(2020), perbedaan dalam akses dan penggunaan layanan telehealth 

dapat terjadi di seluruh strata demografi dan sosial ekonomi.  

b. Jenis telehealth yang digunakan 

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan, di masa 

pandemic covid-19 individu cenderung memilih telehealth dengan jenis 

mobile health (62,6%) sebagai akses layanan kesehatan yang 

digunakan. Hasil serupa ditemukan dalam scoping review Asadzadeh 

& Kalankesh (2021) yang mengemukakan bahwa tampaknya teknologi 

m-health memainkan peran positif selama wabah covid-19. Sementara 

itu, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Datta dkk (2021) dan Imlach 

dkk (2020) menemukan hal yang berbeda. Penelitian tersebut mencatat 

jenis telehealth yang sering digunakan dalam pelayanan kesehatan di 

masa pandemic covid-19 adalah jenis synchronous baik melalui 

panggilan video maupun audio.  

Solusi digital dapat memfasilitasi dan meningkatkan respons 

masyarakat terhadap wabah penyakit menular serta dapat berperan 

dalam mengurangi ancaman wabah penyakit. (Asadzadeh dkk., 2020). 

Mobile Health (m-health) adalah salah satu solusi yang menawarkan 

layanan kesehatan yang mudah diakses dan hemat biaya untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat.  Hal ini sebelumnya telah 



 

 
 

dikemukakan oleh Malvet & Slovensky (2014) dalam bukunya yang 

menjelaskan bahwa mHealth dapat membantu masyarakat dan petugas 

kesehatan untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang berbagai 

masalah Kesehatan yang ada di masyarakat, dari mencapai gaya hidup 

yang sehat hingga perubahan perilaku untuk melawan wabah penyakit.  

Namun, potensi mHealth tidak menjamin efektifnya layanan 

kesehatan. Banyak tantangan yang dapat menghalangi pencapaian 

tujuan dan sasaran pelayanan kesehatan. Agar berhasil memanfaatkan 

mHealth, hambatan yang signifikan, kurangnya standar untuk 

memastikan interoperabilitas, dan pelatihan pengguna baik penerima 

maupun pemberi layanan perawatan untuk menggunakan teknologi 

seluler harus ditangani dan diselesaikan. (Malvey & Slovensky, 2014) 

3. Kepuasan Layanan Keperawatan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna 

telehealth (46%) mempunyai tingkat kepuasan yang sangat tinggi terhadap 

layanan Kesehatan melalui telehealth di masa pandemi covid-19. Hasil ini 

serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Rulaningtyas (2020) tentang 

implementasi telehealth balita di posyandu menemukan bahwa aplikasi 

Posyandu Telehealth Care “Toddler” terbukti memiliki nilai akurasi, 

sensitivitas, dan sensitivitas yang tinggi serta menghasilkan respon 

pengguna “Sangat Puas”. Temuan yang hampir sama juga ditemukan dalam 

integrative review yang dilakukan oleh Andrews dkk (2020) yang 

menunjukkan bahwa mayoritas (14/16) penelitian menunjukkan tingkat 

kepuasan pasien yang tinggi dengan penggunaan telehealth selama pandemi 

COVID-19. Hal sebaliknya ditemukan dalam penelitian Itamura dkk 



 

 
 

(2020), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pasien lebih puas dengan 

perawatan secara langsung dibandingkan dengan pertemuan virtual.  

Hasil yang didapatkan peneliti tidak terlalu mengejutkan karena 

salah satu alasan utama peningkatan kepuasan penggunaan layanan 

telehealth didorong oleh kebutuhan pasien atau masyarakat. Telehealth 

memberikan jalan bagi pasien untuk memiliki kesinambungan perawatan 

selama masa pandemi. Telehealth dapat menjembatani kesenjangan antara 

orang, penyedia, dan sistem perawatan kesehatan selama pandemi, dan juga 

memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan tenaga kesehatan 

melalui saluran virtual walaupun berada di rumah. (Siwicki, 2020) 

Sementara itu, Totten dkk (2020) dalam bukunya mengemukakan 

bahwa bukti yang tersedia tidak dapat menjanjikan bahwa telehealth akan 

memecahkan masalah kompleks yang dihadapi sistem perawatan kesehatan. 

Namun, meyakinkan bahwa sebagian besar bukti penelitian yang tersedia 

sebelum pandemi menunjukkan bahwa telehealth dapat bermanfaat bagi 

kelompok pasien ketika digunakan untuk telehealth dapat memperluas 

perawatan kritis, mempercepat keputusan perawatan darurat, dan 

menggantikan banyak perawatan tatap muka, yang sekarang memiliki 

manfaat tambahan untuk mengurangi paparan infeksi. 

Telehealth mampu memberikan jawaban kepada masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan kesehatan di masa pandemi covid-19. Dengan 

telehealth, masyarakat dapat dengan fleksibel mempertahankan 

kesehatannya tanpa khawatir dengan penularan virus yang dapat terjadi 

pada saat pelayanan kesehatan secara tatap muka. Hal ini dapat 

dihubungkan dengan teori yang dikembangkan oleh Betty Neuman yaitu 

Health Care System yang dideskripsikan sebagai penguatan garis 



 

 
 

pertahanan diri dengan fleksibel, normal maupun resisten terhadap sasaran 

pelayanan kesehatan dalam hal ini masyarakat atau komunitas. Selain itu, 

penelitian ini juga menilai kepuasan penggunaan telehealth tidak hanya dari 

satu aspek akan tetapi dari beberapa aspek kepuasan yaitu kualitas 

perawatan yang diberikan, kesamaan dengan pertemuan tatap muka, dan 

presepsi terhadap interaksi. Penilaian secara holistik ini dikaitkan dengan 

gambaran yang diberikan oleh Betty Neuman yaitu manusia sebagai system 

harus dipandang secara utuh adalah gabungan dari adanya konsep holistik 

dan pendekatan pada system terbuka (Risnah & Irwan, 2021) 

4. Hubungan Penggunaan Telehealth dengan Kepuasan Layanan 

Keperawatan di Masa Pandemi Covid-19 

Hasil penelitian menemukan bahwa karakteristik tempat tinggal 

memiliki hubungan yang signifikan dengan penggunaan telehealth; p value 

0,007 (< 0,05).  Temuan ini hampir sama dengan penelitian Alexander 

(2020) yang menunjukkan bahwa hubungan signifikan ditemukan antara 

karakteristik tempat dan penggunaan telehealth, dan secara khusus, daerah 

metropolitan melaporkan penggunaan telehealth yang lebih besar.  

Hal ini dapat dipengaruhi karena terdapat lebih banyak proyek 

percontohan, proyek model, dan pendanaan pemerintah untuk telehealth 

khususnya di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan karena ekonomi 

perawatan kesehatan pedesaan berbeda dari ekonomi perawatan kesehatan 

perkotaan. (Rhoads, 2016). Hubungan terkait penggunaan telehealth dan 

karakteristik tempat tinggal perlu ditelusuri, khususnya penyamarataan 

fasilitas teknologi Kesehatan di perkotaan maupun pedesaan. Menurut para 

peneliti, dalam implementasi telehealth di pedesaan, penting untuk 

memperluas penggunaan tenaga kesehatan seperti perawat tersertifikat dan 



 

 
 

bidan  bersertifikat dengan mengubah peraturan negara yang membatasi 

atau mengecualikan mereka dari peluang penggantian  dana melalui 

telehealth. Tindakan ini akan banyak membantu memecahkan masalah 

aksesibilitas pedesaan ke layanan Kesehatan. (Fleck, 2011) 

Terkait hubungan penggunaan penggunaan telehealth dan kepuasan 

layanan kesehatan di masa pandemic covid-19, peneliti menemukan tidak 

ada korelasi yang signifikan antara keduanya. Hasil penelitian ini hampir 

sama dengan penelitian Andrews dkk (2020) yang menemukan bahwa 

kepuasan pasien tidak bergantung kepada telehealth yang digunakan. 

Jenis telehealth yang digunakan tidak berhubungan dengan tingkat 

kepuasan menjadi hal yang menarik untuk dibahas, karena pada dasarnya 

telehealth yang digunakan di masa pandemic covid-19 mempunyai 3 peran 

yang berbeda dimana mobile health tidak menyediakan seluruh peran 

telehealth ini. Adapun peran yang dimaksud adalah melakukan triase atau 

skrining pasien dari jarak jauh sehingga pasien yang stabil secara klinis bisa 

tetap berada di rumah dan dapat mengurangi tingkat penularan, memberikan 

perawatan rutin berkelanjutan untuk pasien dengan penyakit kronis dan 

mereka yang berisiko tinggi untuk mengurangi potensi paparan virus, 

penyedia layanan kesehatan dapat memberikan perawatan tanpa gangguan 

kepada pasien mereka dari jarak jauh jika penyedia layanan kesehatan itu 

tertular virus covid-19. (Siwicki, 2020).  

Kepuasan merupakan indikator kualitas pelayanan Kesehatan. 

Menurut Deriba dkk (2020) kualitas layanan kesehatan dan kepuasan pasien 

telah dipengaruhi oleh pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) 

yang terjadi hingga saat ini, di sebagian besar negara dengan sumber daya 

rendah, sistem perawatan kesehatan mengalami kekurangan pembiayaan, 



 

 
 

kesetaraan dan kualitas yang rendah, dan kurang siapnya untuk menghadapi 

tantangan pandemi COVID-19. Selain pemanfaatan teknologi dalam 

pelayanan kesehatan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya juga 

turut andil dalam peningkatan kepuasan layanan kesehatan di masa 

pandemic covid-19. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari masih banyak yang keterbatasan dalam penelitian ini 

sehingga perlu dievaluasi, adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Kurangnya jumlah sampel yang didapatkan dan sebaran responden  

berdasarkan karakteristik asal provinsi kurang merata sehingga sehingga 

tidak dapat menggeneralisasi penggunaan telehealth di Indonesia.  

2. Kurangnya tindak lanjut kepada calon responden untuk mengisi dan 

menyebarkan kuesioner. 

3. Keterbatasan lainnya yaitu, tidak adanya Kerjasama dengan institusi atau 

komunitas terkait dalam penyebaran kuesioner. 

D. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktik, 

penelitian, dan kebijakan keperawatan dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Implikasi bagi Ilmu Pengetahuan dan Profesi Keperawatan 

Penggunaan telehealth dapat berkembang dari waktu ke waktu 

sehingga profesi perawat dapat dipengaruhi oleh pelayanan keperawatan 

melalui telehealth. Perawat, termasuk perawat praktik tingkat lanjut, 

berada di garda terdepan dalam perawatan pasien, oleh karena itu harus 

terbiasa dengan berbagai kemajuan teknologi. Mereka harus terbuka dan 

mau menyesuaikan praktik mereka sendiri berdasarkan teknologi yang 

terus berubah dan kebutuhan pasien. 



 

 
 

Dari perspektif pendidikan, perawat saat ini mungkin perlu dilatih 

atau dilatih ulang ke berbagai platform telehealth. Selain itu, sangat 

penting bagi perawat untuk terus mengambil bagian dalam penelitian dan 

proyek evidence-based untuk meningkatkan pengetahuan keperawatan. 

Perawat juga harus berpartisipasi dalam mengembangkan pedoman untuk 

praktik terbaik dalam keperawatan melalui telehealth.  

2. Implikasi bagi Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitian ini mungkin memiliki implikasi di masa depan 

layanan kesehatan. Dari perspektif kelembagaan, sistem perawatan 

kesehatan harus terus merestrukturisasi sistem saat ini untuk memasukkan 

telehealth. Dengan demikian, masa depan telehealth dalam perawatan 

kesehatan menjanjikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang “Hubungan Penggunaan Telehealth dengan 

Kepuasan Layanan Keperawatan di Masa Pandemic Covid-19” dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengguna telehealth di masa pandemic covid-19 memiliki sosiodemografi 

yang sangat beragam. Mayoritas pengguna telehealth adalah mereka 

dengan rentang usia 18-24 tahun (88%), berjenis kelamin perempuan 

(71%), berasal dari provinsi Sulawesi Selatan (20%), tinggal di perkotaan 

(59%), tingkat pendidikan terakhir SMA (62%), status belum kawin (86%), 

bekerja sebagai pelajar/mahasiswa (69%), dan berpenghasilan < Rp. 

500.000 (56%). 

2. Kepuasan layanan keperawatan melalui telehealth di masa pandemic 

covid-19 berada pada tingkat kepuasan yang sangat tinggi dengan 

persentase 46%. 

3. Tidak terdapat berhubungan antara penggunaan telehealth dengan 

kepuasan layanan keperawatan di masa covid-19, dengan nilai p = 0,955 

(>0,05). 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka peneliti 

menyajikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Disarankan kepada pihak penyedia layanan Kesehatan agar dapat lebih 

memasifkan penggunaan telehealth dalam pelayanan Kesehatan di masa 

pandemic demi mencegah potensi penularan virus covid-19. 



 

 
 

2. Untuk lebih meningkatkan kepuasan layanan keperawatan, perlu 

dilakukan pelatihan ataupun pendidikan khusus kepada penyedia 

layanan Kesehatan khususnya perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan melalui telehealth. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan kerjasama 

dengan institusi, yayasan, atau komunitas terkait dalam penyebaran 

kuesioner sehingga dapat menghasilkan karakteristik responden yang 

lebih beragam. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1  
 

PERNYATAAN PERSETUJUAN 
Informed Consent 

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

Selamat Pagi/Siang/Malam 

Perkenalkan saya Nurul Magfirah Supu mahasiswi S1 program studi Keperawatan 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) di bawah 

bimbingan Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes dan Eny Sutria, S.Kep., Ns. 

M.Kep., mengenai Hubungan Penggunaan Telehealth dengan Kepuasan Layanan 

Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui Hubungan Penggunaan Telehealth dengan Kepuasan Layanan 

Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan 

hati, saya memohon kesediaan waktu Bapak/Ibu/Saudara/i dengan kriteria berusia 

minimal 18 tahun dan pernah menggunakan layanan Telehealth untuk mengisi 

kuisioner ini. Semua informasi yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Tidak ada 

keterpaksaan dalam pengisian kuisioner ini, Bapak/Ibu/Saudara/i berhak menolak 

jika tidak bersedia menjadi responden. Demikian, saya ucapkan terima kasih atas 

perhatian dan waktunya. 

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh 

Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I bersedia menjadi responden dalam penelitian ini? 

Ya/Tidak*) 

 

 

*) : Pilih Salah Satu 
 



 

 

Lampiran 2 

INSTRUMEN PENELITIAN 

1. Karakteristik Responden 
Pertanyaan Jawaban 

Nama  
Usia  
Jenis Kelamin  
Asal Daerah  
Dimana lokasi anda 
tinggal? 

 

Pendidikan Terakhir  
Status Perkawinan  
Pekerjaan   
Rata-rata penghasilan 
perbulan 

 

 
2. Survey Penggunaan Telehealth 

Pertanyaan Jawaban 
Apakah anda pernah menggnakan 
layanan Telehealth di Masa 
Pandemi COVID-19? 

Ya/Tidak 

Jenis layanan Telehealth yang anda 
gunakan? 

i. Synchronous (Pemberian 
pelayanan kesehatan dalam 
waktu yg sama seperti melalui 
Video call/Audio 
Call/skype/zoom/google meet) 

j. Asynchronous (Pemberian 
pelayanan kesehatan tidak 
dalam waktu yang sama seperti 
melalui email, chat whatsapp,   

k. Mobile Health [Pemberian 
Edukasi Kesehatan melalui 
smartphone atau aplikasi seperti 
SINC (Spiritual Islamic Nursing 
Care), halodoc, dsb] 

l. Virtual Agent (pemberian 
layanan kesehatan jarak jauh 
melalui chatbot seperti via 
whatsapp/telegram/media social 
yang dirancang dengan 
teknologi chatbot) 

m. Artificial Intelligent  (Pelayanan 
kesehatan jarak jauh dengan 
teknologi kecerdasan buatan 



 

 

seperti dapat mengukur Hearth 
Points misalnya dengan 
platform Samsung Health, 
Google Fit, Apple Health 
Check, dsb) 

n. Lainnya  
 

3. Kuisioner Telehealth Satisfaction Questionnare 

No Pernyataan 
Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju Setuju Sangat 

Setuju 

1 Saya bisa dengan 
mudah berbicara 
dengan penyedia 
layanan kesehatan 

     

2 Saya dapat mendengar 
penyedia layanan 
kesehatan saya dengan 
jelas 

     

3 Penyedia layanan 
kesehatan saya dapat 
memahami kondisi 
perawatan kesehatan 
saya 

     

4 Saya dapat melihat 
penyedia layanan 
kesehatan saya seolah-
olah kami bertemu 
secara langsung 

     

5 Saya tidak 
memerlukan bantuan 
saat menggunakan 
system telehealth 

     

6 Saya merasa nyaman 
berkomunikasi dengan 
penyedia layanan 
kesehatan saya 

     

7 Saya pikir perawatan 
kesehatan yang 
diberikan melalui 
telehealth konsisten 

     

8 Saya mendapatkan 
akses yang lebih baik 
ke layanan perawatan 
kesehatan dengan 

     



 

 

menggunakan 
telehealth 

9 Telehealth menghemat 
waktu saya bepergian 
ke rumah sakit atau 
klinik spesialis 

     

10 Saya menerima 
perhatian yang 
memadai 

     

11 Telehealth 
menyediakan 
kebutuhan perawatan 
kesehatan saya 

     

12 Saya menemukan 
telehealth sebagai cara 
yang dapat diterima 
untuk menerima 
layanan perawatan 
kesehatan 

     

13 Saya akan 
menggunakan layanan 
telehealth lagi 

     

14 Secara keseluruhan, 
saya puas dengan 
kualitas layanan yang 
diberikan melalui 
telehealth 

     

 

Blok merah : item yang dieliminasi setelah dilakukan uji validasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 

KETERANGAN LAYAK ETIK 

 

  

 

 



 

 

Lampiran 4 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5 

UJI VALIDITAS & RELIABILITAS 

Hasil Uji Validitas 

 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

 



 

 

Lampiran 6 

ANALISIS UNIVARIAT 

Frequencies of USIA 

 Peng_Telehealth 

USIA Ya Tidak 

Remaja Akhir (18-25 Tahun)  132  57  

Dewasa Awal (26-35 Tahun)  7  8  

Dewasa Akhir (36-45 Tahun)  3  2  

Lansia Awal (46-55 Tahun)  3  1  

Lansia Akhir (>55 Tahun)  2  0  

  

Frequencies of Jenis Telehealth 

 Peng_Telehealth 

JK Ya Tidak 

Perempuan  105  52  

Laki-laki  42  16  

  

Frequencies of Asal Propinsi 

 Peng_Telehealth 

prop Ya Tidak 

Aceh  1  0  

Sumatera Barat  2  0  



 

 

Frequencies of Asal Propinsi 

 Peng_Telehealth 

prop Ya Tidak 

Lampung  1  3  

Banten  8  1  

Jabar  9  2  

DKI Jakarta  2  0  

Jawa Tengah  7  0  

Daerah Istimewa Yogyakarta  1  1  

Jawa Timur  7  5  

Nusa Tenggara Barat  15  6  

Nusa Tenggara Timur  0  1  

Kalimantan Barat  2  3  

Frequencies of Asal Propinsi 

 Peng_Telehealth 

prop Ya Tidak 

Kalimantan Selatan  1  0  

Kalimantan Timur  1  0  

Kalimantan Utara  1  0  

Sulawesi Utara  9  10  

Sulawesi Tengah  7  2  

Sulawesi Barat  12  5  

Sulawesi Tenggara  4  3  

Sulawesi Selatan  30  14  

Gorontalo  8  4  

Maluku  3  1  



 

 

Frequencies of Asal Propinsi 

 Peng_Telehealth 

prop Ya Tidak 

Maluku Utara  1  0  

Papua  13  7  

Papua Barat  2  0  

  

Frequencies of Lokasi Tempat Tinggal 

 Peng_Telehealth 

tempting Ya Tidak 

Perkotaan  87  26  

Frequencies of Lokasi Tempat Tinggal 

 Peng_Telehealth 

tempting Ya Tidak 

Pedesaan  60  42  

  

Frequencies of Pendidikan 

 Peng_Telehealth 

Pend Ya Tidak 

SD  1  0  

SMA  91  39  

SARJANA/D4  46  27  

D1/D2/D3  6  2  



 

 

Frequencies of Pendidikan 

 Peng_Telehealth 

Pend Ya Tidak 

S2/AGISTER/PROFESI  2  0  

S3/DOKTOR  1  0  

  

Frequencies of Status Perkawinan 

 Peng_Telehealth 

Kwn Ya Tidak 

Kawin  19  7  

Belum Kawin  127  60  

Frequencies of Status Perkawinan 

 Peng_Telehealth 

Kwn Ya Tidak 

Cerai/Janda/Duda  1  1  

  

Frequencies of Pekerjaan 

 Peng_Telehealth 

Pekerjaan Ya Tidak 

Tidak Bekerja/IRT/Pensiunan  11  1  

PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD  7  2  

Pegawai Swasta/Honorer  19  11  

Buruh/Nelayan/Pekerja Harian Lepas  1  0  



 

 

Frequencies of Pekerjaan 

 Peng_Telehealth 

Pekerjaan Ya Tidak 

Wirausaha/Pengusaha  8  5  

Pelajar/Mahasiswa  101  49  

  

Frequencies of Penghasilan 

 Peng_Telehealth 

Penghasilan Ya Tidak 

< Rp. 500.000  82  49  

Rp. 500.000 - Rp. 2.500.000  38  13  

Rp. 2.500.000 - Rp. 5.000.000  16  4  

Frequencies of Penghasilan 

 Peng_Telehealth 

Penghasilan Ya Tidak 

> Rp. 5.000.000  11  2  

 

 

 

Frequencies of p1 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Sangat tidak 
setuju  1  0.7 %  0.7 %  

Tidak setuju  2  1.4 %  2.0 %  

Kurang setuju  20  13.6 %  15.6 %  



 

 

Frequencies of p1 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Setuju  62  42.2 %  57.8 %  

Sangat Setuju  62  42.2 %  100.0 %  

  

Frequencies of p2 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Sangat tidak 
setuju  3  2.0 %  2.0 %  

Tidak setuju  2  1.4 %  3.4 %  

Kurang setuju  34  23.1 %  26.5 %  

Frequencies of p2 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Setuju  49  33.3 %  59.9 %  

Sangat setuju  59  40.1 %  100.0 %  

  

Frequencies of p3 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Sangat tidak 
setuju  1  0.7 %  0.7 %  

Tidak setuju  10  6.8 %  7.5 %  

Kurang setuju  28  19.0 %  26.5 %  



 

 

Frequencies of p3 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Setuju  63  42.9 %  69.4 %  

Sangat setuju  45  30.6 %  100.0 %  

  

Frequencies of p4 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Sangat tidak 
setuju  3  2.0 %  2.0 %  

Tidak setuju  15  10.2 %  12.2 %  

Kurang Setuju  42  28.6 %  40.8 %  

Frequencies of p4 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Setuju  41  27.9 %  68.7 %  

Sangat Setuju  46  31.3 %  100.0 %  

  

Frequencies of p5 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Sangat tidak 
setuju  11  7.5 %  7.5 %  

Tidak setuju  13  8.8 %  16.3 %  

Kurang setuju  30  20.4 %  36.7 %  



 

 

Frequencies of p5 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Setuju  48  32.7 %  69.4 %  

Sangat setuju  45  30.6 %  100.0 %  

  

Frequencies of p6 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Sangat tidak 
setuju  2  1.4 %  1.4 %  

Tidak setuju  3  2.0 %  3.4 %  

Kurang setuju  22  15.0 %  18.4 %  

Frequencies of p6 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Setuju  58  39.5 %  57.8 %  

Sangat setuju  62  42.2 %  100.0 %  

  

Frequencies of p7 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Sangat tidak 
setuju  1  0.7 %  0.7 %  

Tidak setuju  8  5.4 %  6.1 %  

Kurang setuju  36  24.5 %  30.6 %  



 

 

Frequencies of p7 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Setuju  63  42.9 %  73.5 %  

Sangat setuju  39  26.5 %  100.0 %  

  

Frequencies of p8 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Sangat tidak 
setuju  1  0.7 %  0.7 %  

Tidak setuju  4  2.7 %  3.4 %  

Kurang setuju  11  7.5 %  10.9 %  

Frequencies of p8 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Setuju  41  27.9 %  38.8 %  

Sangat setuju  90  61.2 %  100.0 %  

  

Frequencies of p9 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Sangat tidak 
setuju  4  2.7 %  2.7 %  

Tidak setuju  4  2.7 %  5.4 %  

Kurang setuju  31  21.1 %  26.5 %  



 

 

Frequencies of p9 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Setuju  63  42.9 %  69.4 %  

Sangat setuju  45  30.6 %  100.0 %  

  

Frequencies of p10 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Sangat tidak 
setuju  4  2.7 %  2.7 %  

Tidak setuju  9  6.1 %  8.8 %  

Kurang Setuju  33  22.4 %  31.3 %  

Frequencies of p10 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Setuju  57  38.8 %  70.1 %  

Sangat setuju  44  29.9 %  100.0 %  

  

Frequencies of p11 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Sangat tidak 
setuju  3  2.0 %  2.0 %  

Tidak setuju  3  2.0 %  4.1 %  

Kurang setuju  17  11.6 %  15.6 %  



 

 

Frequencies of p11 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Setuju  69  46.9 %  62.6 %  

Sangat setuju  55  37.4 %  100.0 %  

  

Frequencies of p12 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Sangat tidak 
setuju  3  2.0 %  2.0 %  

Tidak setuju  4  2.7 %  4.8 %  

Kurang setuju  18  12.2 %  17.0 %  

Frequencies of p12 

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Setuju  57  38.8 %  55.8 %  

Sangat setuju  65  44.2 %  100.0 %  

  

 

 

 

 



 

 

Frequencies of p13 

Levels Counts % of Total Cumulative % 

Tidak setuju  3  2.0 %  2.0 %  

Kurang setuju  18  12.2 %  14.3 %  

Setuju  66  44.9 %  59.2 %  

Sangat setuju  60  40.8 %  100.0 %  

  

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 7 

ANALISIS BIVARIAT 

Usia 

χ² Tests 

  Valu
e df p 

Likelihoo
d ratio 

 4.96  4  
0.29

1 
 

N  215      

 Jenis Kelamin 

χ² Tests 

  Value df p 

χ² 
continuity 
correction 

 0.371  1  0.542  

N  215      

 Asal Propinsi 

χ² Tests 

  Valu
e df p 

Likelihoo
d ratio 

 29.5  2
4 

 0.20
2 

 

N  215      

  

 

 

 

Lokasi Tempat Tinggal 

χ² Tests 

  Value df p 

χ² 
continuity 
correction 

 7.36  1  0.007  

N  215      

 Tingkat Pendidikan 

χ² Tests 

  Valu
e df p 

Likelihoo
d ratio 

 4.32  5  
0.50

5 
 

N  215      

 Status Perkawinan 

χ² Tests 

  Valu
e df p 

Likelihoo
d ratio 

 0.58
2 

 2  
0.74

7 
 

N  215      

 

 



 

 

Pekerjaan 

χ² Tests 

  Valu
e df p 

Likelihoo
d ratio 

 5.62  5  
0.34

4 
 

N  215      

Penghasilan 

χ² Tests 

  Value df p 

χ²  5.75  3  0.125  

N  215      

  

Hubungan Penggunaan Telehealth dengan Kepuasan 

χ² Tests 

  Value df p 

Likelihood ratio  10.7  20  0.955  

N  136      
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