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ABSTRAK 

 

Nama :   Alifka Rahmayanti Jamaluddin 

NIM :   70200118036 

Judul :   Studi Kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua  

     Kabupaten Kolaka Utara 

 
  

Kecamatan Lasusua menjadi Kecamatan dengan jumlah kasus konfirmasi 
COVID-19 tertinggi dan salah satu Kecamatan dengan tingkat kesembuhan 
tertinggi di Kabupaten Kolaka Utara dengan persentase kesembuhan mencapai 
98%. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi studi kesintasan COVID-19 di 
Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 
menggunakan pedoman wawancara. Jumlah informan sebanyak 13 orang yang 
diperoleh melalui teknik purposive sampling dan terdiri atas pasien sembuh 
COVID-19, petugas kesehatan dan masyarakat yaitu keluarga dari pasien sembuh 
COVID-19.  Analisis data dilakukan dengan menggunakan software NVivo 12 Pro. 

Hasil penelitian mengenai pengetahuan terkait COVID-19 menunjukkan 
bahwa terdapat variasi pengetahuan informan terkait COVID-19 dan sebagian besar 
informasi yang didapatkan berasal dari sosial media seperti WhatsApp dan 
Facebook serta televisi. Selain itu, pengobatan, perawatan dan pengontrolan yang 
dilakukan petugas kesehatan sudah sesuai dengan keluhan dan penyakit penyerta 
pasien. Adapun pengalaman pasien sembuh COVID-19 selama menjalani isolasi 
menunjukkan sebagian besar informan mengalami perasaan stress, khawatir, bosan 
dan kesulitan sehingga. Kemudian, terdapat juga dukungan sosial yang diberikan 
keluarga, teman, tetangga dan pejabat. Tetapi dari petugas kesehatan sendiri tidak 
semua memberikan dukungan. Pasien sembuh COVID-19 juga tetap menerapkan 
protokol kesehatan setelah menderita COVID-19 seperti menjaga jarak, mencuci 
tangan dan memakai masker ketika keluar rumah, sedangkan untuk menjauhi 
kerumunan saat berada di luar sudah tidak dilakukan. Rekomendasi bagi pelayanan 
kesehatan untuk meningkatkan promosi kesehatan berupa penyuluhan kepada 
masyarakat, dan masyarakat juga hendaknya senantiasa menerapkan perilaku hidup 
bersih. 

 
Kata Kunci: COVID-19, Kesintasan, Pasien Sembuh 
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ABSTRACT 

 

Name :   Alifka Rahmayanti Jamaluddin 

NIM :   70200118036 

Title :   COVID-19 Survival Study In Lasusua Sub-District, North   

     Kolaka District 

 
          
Lasusua District is the sub-district with the highest number of confirmed 

COVID-19 cases and one of the sub-districts with the highest cure rate in North 
Kolaka Regency with a recovery percentage of 98%. This research was conducted 
to explore the study of COVID-19 survival in Lasusua District, North Kolaka 
Regency. 

This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. 
Data were collected through in-depth interviews using interview guidelines. The 
number of informants as many as 13 people obtained through purposive sampling 
technique and consists of patients recovering from COVID-19, health workers and 
the community, namely families of patients recovering from COVID-19. Data 
analysis was carried out using the NVivo 12 Pro software. 

The results of research on knowledge related to COVID-19 show that there 
are variations in the knowledge of informants related to COVID-19 and most of the 
information obtained comes from social media such as WhatsApp and Facebook 
and television. In addition, the treatment, care and control carried out by health 
workers are in accordance with the patient's complaints and comorbidities. The 
experience of patients recovering from COVID-19 while undergoing isolation 
shows that most of the informants experience feelings of stress, worry, boredom 
and difficulty. Then, there is also social support provided by family, friends, 
neighbors and officials. But from the health workers themselves, not all provide 
support. Patients recovering from COVID-19 also continue to apply health 
protocols after suffering from COVID-19 such as maintaining distance, washing 
hands and wearing masks when leaving the house, while staying away from crowds 
when outside is no longer done. Recommendations for health services to improve 
health promotion in the form of counseling to the community, and the community 
should always apply clean living behavior. 
 
Keywords: COVID-19, Survival,  Recovered Patients
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular 

yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan di Kota Wuhan, 

China pada Desember 2019. Wabah ini menyebar sangat cepat ke beberapa 

negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. COVID-19 adalah penyakit jenis baru 

yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab 

COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Coronavirus Disease 2019 kini telah 

berubah menjadi pandemi yang menyebar dan mempengaruhi banyak negara di 

seluruh dunia (World Health Organization, 2021 & Kementerian Kesehatan RI, 

2020). 

Berdasarkan data dari WHO melalui COVID-19 Weekly 

Epidemiological tahun 2021, secara global kasus COVID-19 berjumlah lebih 

dari 52.500 kematian baru. Beberapa wilayah melaporkan peningkatan jumlah 

kasus, dengan jumlah kasus baru tertinggi dilaporkan dari Amerika Serikat 

dengan 752.394 kasus baru, Jerman dengan 396.429 kasus baru, Inggris dengan 

310.696 kasus baru, Prancis dengan 283.500 kasus baru dan Federasi Rusia 

dengan 231.240 kasus baru (World Health Organization, 2021). 

Peningkatan kasus COVID-19 pada kasus konfirmasi sebesar 

267.865.289 dan kasus kematian sebesar 5.285.888 kasus di 219 negara. Asia 

Tenggara dengan posisi ketiga tertinggi di dunia yang mencapai 44.708.535 
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kasus konfirmasi, dan 713.436 kasus meninggal. Amerika Serikat, India, dan 

Brazil merupakan 3 negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di dunia. 

Amerika Serikat dengan 49.241.986 kasus, India dengan 34.674.744 kasus, dan 

Brazil dengan 22.167.781 kasus (World Health Organization, 2021). 

COVID-19 telah tersebar ke seluruh provinsi di Indonesia hanya dalam 

waktu satu bulan lebih. Sampai dengan Desember 2021, sebanyak 4.258.752 

kasus yang terkonfirmasi, 143.923 kasus meninggal, dan 4.109.675 kasus 

sembuh. Provinsi dengan kasus tertinggi di Indonesia adalah provinsi DKI 

Jakarta dengan 864.326 kasus, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah 

masing-masing 708.274 kasus dan 486.602 kasus (Satgas Covid-19, 2021). 

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Desember 2021, didapatkan kasus 

COVID-19 paling banyak terjadi pada jenis kelamin perempuan (51,3%) dan 

usia 31-45 tahun (28,7%) sedangkan kasus COVID-19 yang paling sedikit 

terjadi pada jenis kelamin laki-laki (48,7%) dan usia 0-5 (2,9%). Orang yang 

diketahui lebih beresiko untuk mengalami penyakit yang lebih berat terjadi pada 

orang dengan usia lanjut atau orang yang memiliki penyakit penyerta atau 

komorbid. Angka kematian tertinggi akibat COVID-19 ditemukan pada pasien 

dengan usia 60> tahun yaitu sebesar 46,8%. Tingkat kematian dipengaruhi oleh 

penyakit penyerta atau komorbid pada pasien. Pada pasien dengan penyakit 

hipertensi ditemukan tingkat kematian (49,9%), penyakit diabetes (37%), 

penyakit jantung (16,8%), pasien yang hamil (10,2%), dan pasien dengan 

penyakit paru obstruktif kronis (4,9%).  
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Berdasarkan data dari Worldometers Januari 2022, negara dengan 

tingkat kesembuhan kasus positif COVID-19 tertinggi di dunia yaitu Macau, 

Marshall Islands, Saint Helena, Micronesia, dan Tonga dengan tingkat 

kesembuhan 100%. Sedangkan negara dengan tingkat kesembuhan kasus 

positif COVID-19 terendah di dunia yaitu Martinique dengan tingkat 

kesembuhan 0,15%. Indonesia menjadi negara ke-26 dengan tingkat 

kesembuhan kasus positif COVID-19 tertinggi di dunia yaitu mencapai 96,24%, 

capaian tersebut lebih tinggi dari tingkat kesembuhan global yang mencapai 

92,7%. Hal tersebut tidak boleh membuat kita lengah dan harus tetap waspada 

dalam menghadapi pandemi ini (Satgas Covid-19, 2021).  

Menurut data dari Satgas Covid-19 sampai dengan tanggal 10 Desember 

2021, Sulawesi Tenggara telah mencapai 20.162 kasus positif, 527 kasus 

meninggal, dan 19.598 kasus sembuh. Tingkat kesembuhan kasus positif 

COVID-19 di Sulawesi Tenggara telah mencapai 97,2%, capaian tersebut lebih 

tinggi dari tingkat kesembuhan Indonesia yang mencapai 96,49%. Hingga 

tanggal 6 Desember 2021, Kabupaten Kolaka Utara menjadi salah satu 

Kabupaten dengan kasus sembuh COVID-19 tertinggi di Sulawesi Tenggara 

dengan 1162 kasus dengan tingkat kesembuhan 97,2% (Sultra Tanggap Corona, 

2021). Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara melaporkan sampai dengan 

tanggal 6 Desember 2021 jumlah kasus konfirmasi di Kolaka Utara sebesar 

1195, kasus meninggal sebesar 33, dan kasus sembuh sebesar 1162.  

Pasien dengan kasus Suspek, Probable dan Konfirmasi memerlukan 

perawatan isolasi baik isolasi mandiri maupun isolasi di fasilitas kesehatan yang 
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merupakan fasilitas rujukan COVID-19 (Ekawaty, 2021). Isolasi merupakan 

pemisahan antara seseorang yang terdiagnosa penyakit menular dari orang sehat 

yang dilakukan di pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan 

perawatan (Manuell, 2011 dalam (Brooks, et al., 2020)). Pemerintah Kabupaten 

Kolaka Utara saat ini telah mempersiapkan rumah sakit di wilayahnya sebagai 

rumah sakit rujukan COVID-19 untuk menangani pasien yang terkonfirmasi 

tersebut.  

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam hal ini dokter 

praktik, puskesmas, ataupun klinik baik swasta maupun pemerintah dapat 

diberdayakan untuk melakukan penanganan pasien COVID-19, sehingga 

nantinya hanya pasien yang memiliki gejala berat saja yang akan ditangani oleh 

fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Seorang dokter atau dokter keluarga yang 

bekerja di layanan primer dapat bekerja sama dengan puskesmas, dinas 

kesehatan setempat maupun rumah sakit untuk melakukan pelaporan maupun 

rujukan pasien COVID-19. Selain itu, seorang dokter di layanan primer juga 

diharapkan mampu untuk melakukan penatalaksanaan pasien COVID-19 

dengan gejala ringan mulai dari tahapan skrining sampai kepada pengelolaan 

pasien secara holistik dan komprehensif (Hadiyanto, 2020). 

Pasien terkonfirmasi COVID-19 bukan hanya mengalami masalah 

kondisi kesehatan fisiologi tetapi sebagian besar mengalami dampak psikologis. 

Pasien terkonfirmasi COVID-19 yang menjalani isolasi akan menimbulkan rasa 

kesepian, kecemasan, bosan, depresi dan stres (Gunawan, et al., 2020). Hal ini 

sejalan dengan penelitian (Brooks, et al., 2020) yang menyatakan bahwa 
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pengalaman pasien terkonfirmasi COVID-19 selama menjadi isolasi memiliki 

perubahan yang signifikan pada tingkat kecemasan, kemarahan, kebingungan 

dan stres.  

Pasien terkonfirmasi COVID-19 cenderung mengalami tekanan terkait 

dengan kondisi dialami yang dapat mempengaruhi kondisi fisik, emosional, 

mental, sosial, dan spiritual (Mthembu, 2017 dalam (Roman, et al., 2020)). 

Pentingnya dukungan selama melawan penyakit ini tentunya menjadi hal yang 

penting untuk dapat bertahan melawan penyakit ini (Rini, 2021). Dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sudarman (2021), menemukan bahwa dukungan 

sosial keluarga yang dirasakan selama masa perawatan mulai dari dukungan 

sosial keluarga pra isolasi rumah sakit, dukungan sosial keluarga saat isolasi 

rumah sakit, dan dukungan sosial keluarga pasca isolasi rumah sakit berupa 

saran dan nasihat mengenai obat-obatan, informasi kesehatan, perhatian, 

kepedulian, ungkapan-ungkapan yang dapat memberikan semangat, 

memberikan pertolongan secara langsung dan memberikan waktu untuk 

melayani membuat klien lebih berharga, lebih bermakna, dan merasa 

diperhatikan oleh keluarga. 

Sebagian besar pasien COVID-19 yang telah sembuh, sebelum 

menderita COVID-19 disebabkan karena tidak menerapkan protokol kesehatan 

dengan baik, sehingga ia dapat tertular COVID-19. Sehingga ketika sembuh 

dari COVID-19, mereka akan sadar dan akan menerapkan protokol kesehatan 

sebagai bentuk pencegahan agar tidak kembali tertular COVID-19. Protokol 

kesehatan wajib diterapkan untuk memutus rantai penularan COVID-19 lebih 
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luas dari orang ke orang. Protokol kesehatan jika diterapkan dengan baik akan 

meminimalkan potensi penularan penyakit COVID-19 bahkan penyakit lain 

yang disebabkan oleh virus maupun mikroorganisme. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kolaka Utara ditemukan bahwa dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Kolaka Utara, Kecamatan dengan jumlah kasus konfirmasi tertinggi yaitu 

Kecamatan Lasusua, Ngapa, dan Batu Putih masing-masing sebanyak 748 

kasus, 87 kasus, dan 48 kasus. 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lasusua karena merupakan 

kecamatan dengan tingkat jumlah kasus konfirmasi COVID-19 tertinggi di 

Kabupaten Kolaka Utara dan salah satu Kecamatan dengan tingkat kesembuhan 

tertinggi dengan persentase kesembuhan mencapai 98% dengan jumlah kasus 

sembuh sebanyak 735 kasus. Kecamatan Lasusua juga merupakan ibukota 

Kabupaten dan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar diantara 

kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kolaka Utara berjumlah 

29.748 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018).   

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti bermaksud 

untuk melakukan penelitian dengan judul studi kesintasan COVID-19 di 

Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dengan tujuan penelitian untuk 

mengeksplorasi studi kesintasan COVID-19 sehingga dengan pengalaman yang 

dialami pasien sembuh COVID-19 akan membantu memahami masalah 

kualitas hidup pada pasien sembuh COVID-19. 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini berfokus pada studi kualitatif terkait pada studi 

kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. 

 
C. Deskripsi Fokus Penelitian 

Demi menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda diantara 

pembaca, maka perlu diberikan batasan pengertian pada beberapa istilah yang 

digunakan dalam penelitian. 

a. Pengetahuan terkait COVID-19 

Pengetahuan yang dimaksud adalah pendapat, atau pemahaman 

masyarakat Kecamatan Lasusua terkait penyakit COVID-19, seperti apa 

sebenarnya itu penyakit COVID-19, penyebab terjadinya, upaya 

pencegahan yang dilakukan untuk menghindari COVID-19, serta dampak 

apa saja yang disebabkan karena COVID-19. 

b. Pengobatan dan perawatan selama isolasi 

Pengobatan dan perawatan selama isolasi yang dimaksud adalah 

pengobatan dan perawatan yang diterima pasien terkonfirmasi COVID-19 

selama masa isolasi baik isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit 

berupa intervensi klinis, perawatan ataupun pengobatan mandiri. 

c. Pengalaman selama menjalani masa isolasi 

Pengalaman selama menjalani masa isolasi yang dimaksud adalah 

keadaan pasien berupa perubahan psikologis seperti rasa stress, khawatir, 

dan bosan yang akan menyebabkan penurunan imunitas selama masa isolasi 

serta kesulitan yang dialami baik isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit, 
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sehingga dapat memperburuk kondisi kesehatan pasien yang terkonfirmasi 

COVID-19. 

d. Dukungan sosial 

Dukungan sosial yang dimaksud adalah dukungan yang berupa 

dukungan dari keluarga, teman,  tetangga dan petugas kesehatan yang 

sangat berpengaruh terhadap kesembuhan dan mengembalikan semangat 

hidup pasien selama menjalani isolasi. 

e. Penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 

Penerapan protokol kesehatan yang dimaksud adalah penerapan 

aturan sekaligus ketentuan yang harus diterapkan oleh semua kalangan 

terutama pada pasien terkonfirmasi COVID-19 setelah sembuh dari 

COVID-19 agar dapat beraktivitas secara aman dan tidak kembali terkena 

COVID-19 seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, 

mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. 
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D. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1  

Tabel Sintesa Terkait Penelitian Studi Kesintasan COVID-19 

No 
Judul/Nama 

Peneliti/ 
Tahun 

Link Akses 
Metodologi 

Hasil Penelitian Jenis/Pendekatan 
Penelitian Subjek Variabel 

1. Dukungan Sosial 
pada Penyintas 
COVID-19/ 
Quroyzhin Kartika 
Rini/ 2021 

 
 

Kualitatif/ 
Studi kasus 

Informan:  
2 orang yang 
telah sembuh 
dari COVID-
19 penyintas 
COVID-19) 
dan dirawat di 
wisma atlet 

Dukungan 
sosial 
(keluarga, 
teman, 
pasangan dan 
lingkungan) 

Hasil penelitian diketahui bahwa 
subjek mendapatkan dukungan 
dari berbagai pihak baik itu, 
keluarga, teman, pasangan dan 
lingkungan. Dukungan yang 
diterima berupa semangat, uang, 
obat-obatan, makanan maupun 
kebutuhan-kebutuhan yang 
diperlukan oleh subjek selama 
karantina. Beberapa faktor yang 
menyebabkan dukungan sosial 
adalah adanya kebutuhan fisik 
berkaitan dengan penyakit 
COVID-19 yang diderita, 
kebutuhan psikis berkaitan dengan 
penyakit COVID-19 yang diderita 
dan adanya hubungan yang baik 
antar subjek dengan orang-orang 
yang memberikan dukungan 
tersebut. 
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No 
Judul/Nama 

Peneliti/ 
Tahun 

Link Akses 
Metodologi 

Hasil Penelitian Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Subjek Variabel 

2. Pengalaman Pasien 
COVID-19 yang 
Menjalani Perawatan 
di Rumah Sakit 
Darurat COVID 
Wisma Atlet Jakarta/ 
Diana Ekawaty/ 2021 

https://doi.org/10.31
539/jks.v4i2.1922 

Kualitatif/  
Metode analisis 
tematik (Thematic 
Analysis) 

Informan: 
7 orang pasien 
COVID-19 n 
di Rumah Sakit 
Darurat 
COVID-19 
(RSDC) 
Wisma Atlet 
Jakarta 

Perubahan 
yang dialami 
pasien saat 
terdiagnosa 
COVID-19, 
perubahan 
yang dialami 
keluarga dan 
lingkungan 
anggota 
keluarga yang 
terdiagnosis 
COVID-19, 
sumber 
informasi 
untuk 
melakukan 
perawatan, 
sikap tenaga 
kesehatan 
yang 
melakukan 
perawatan, 
gambaran 
perasaan 

Hasil penelitian menunjukkan ada 
2 partisipan dengan kasus suspek 
dan 5 orang partisipan dengan 
kasus konfirmasi, adapun usia 
partisipan antara 26 sampai 
dengan 54 tahun. Pekerjaan 
partisipan sebanyak 4 orang 
karyawan, 2 orang tenaga medis 
dan 1 orang PNS. Dengan lama 
rata-rata waktu karantina 14 
sampai dengan 38 hari rawat. 
Simpulan, penelitian ini 
menghasilkan 6 tema, yaitu: 
perubahan yang dialami pasien 
saat terdiagnosa COVID-19, 
perubahan yang dialami keluarga 
dan lingkungan anggota keluarga 
yang terdiagnosis COVID-19, 
sumber informasi untuk 
melakukan perawatan, sikap 
tenaga kesehatan yang melakukan 
perawatan, gambaran perasaan 
pasien selama dirawat, harapan 
pasien COVID-19 yang dirawat di 
RSDC Wisma Atlet. 
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No 
Judul/Nama 

Peneliti/ 
Tahun 

Link Akses 
Metodologi 

Hasil Penelitian Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Subjek Variabel 

pasien selama 
dirawat, dan 
harapan 
pasien 
COVID-19 
yang dirawat 
di RSDC 
Wisma Atlet 
 

3. Pengalaman 
Seseorang yang 
Pernah Mengalami 
COVID-19 di 
Kabupaten Kudus/ 
Gardha Rias Arsy, & 
Sri Hindriyastuti/ 
2021 

https://doi.org/10.26
714/jkj.9.4.2021.927
-938 

Kualitatif/ 
Fenomenologi 
Interpretative 

Informan: 
10 orang yang 
pernah 
mengalami 
COVID-19 di 
Kabupaten 
Kudus 

Karakteristik 
partisipan, 
merasa takut 
akan 
kematian, 
mencoba 
berpikir 
positif bahwa 
semua akan 
baik-baik saja, 
merasa 
berhalusinasi 
saat kondisi 
kritis. 

Hasil penelitian ini menghasilkan 
3 tema, yaitu: 1) merasa takut akan 
kematian yang meliputi sub tema 
merasa cemas tidak dapat melalui 
masa kritis dan takut meninggal 
saat masa kritis, 2) merasa seperti 
berhalusinasi saat kondisi kritis 
meliputi sub tema Seperti 
didatangi orang-orang berjubah 
dan melihat para leluhur kakek 
nenek berdatangan menjemput, 
dan 3) mencoba berpikir positif 
bahwa semua akan baik-baik saja 
meliputi sub tema berusaha 
berpikir positif dengan kondisi 
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No 
Judul/Nama 

Peneliti/ 
Tahun 

Link Akses 
Metodologi 

Hasil Penelitian Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Subjek Variabel 

yang dialami dan menguatkan hati 
bahwa akan baik-baik saja. 
 

4. Pulih dari Covid 
melalui Psikologi: 
Studi Kasus PPKM 
di Indonesia/ 
Wahyudin 
Darmalaksana & Titi 
Rata Garnasih/ 2021 

http://digilib.uinsgd.
ac.id/40765/ 

Kualitatif/  
Studi kasus 

Informan: 
3 orang yang 
terpapar 
COVID-19 

Equilibrium 
psikologis 
mencakup tiga 
komponen 
utama yaitu 
pasien sendiri, 
perawat, dan 
keluarga. 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tidak diragukan lagi darurat 
COVID-19 telah membawa 
dampak psikologis terlebih bagi 
pasien terpapar COVID-19. Di 
samping layanan medis, aspek 
psikologis berperan besar dalam 
pemulihan pasien terpapar 
COVID-19. Hasil penelitian 
menunjukan perkembangan tiga 
orang terpapar COVID-19 terlihat 
mengalami pemulihan hingga 
dinyatakan negatif COVID-19. 
Sejak dinyatakan positif COVID-
19 hingga empat belas hari 
berselang akhirnya ketiga pasien 
dinyatakan pulih melalui 
penguatan psikologi. Adapun 
equilibrium psikologis mencakup 
tiga komponen utama yaitu pasien 
sendiri, perawat, dan keluarga. 
Setiap komponen equilibrium 



13 
 

 
 

No 
Judul/Nama 

Peneliti/ 
Tahun 

Link Akses 
Metodologi 

Hasil Penelitian Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Subjek Variabel 

berperan besar dalam penguatan 
psikologis, terlebih bila tiga 
komponen ini dihimpun 
sedemikian rupa maka telah 
menghasilkan spirit yang teramat 
besar. Pada gilirannya berdampak 
pada percepatan pemulihan dan 
kesembuhan pasien COVID-19. 
 

5. Pengalaman 
Komunikasi 
Penyintas COVID-
19/ Mayang riyantie, 
& Romli/ 2021 

http://ejournal-
ibik57.ac.id/index.ph
p/komunikata57/arti
cle/view/207 
 

 

Kualitatif/ 
Fenomenologi 

Informan: 
6 orang 
penyintas 
COVID-19 

Motif Sembuh 
Para 
Penyintas 
COVID-19, 
Makna 
COVID-19 
bagi para 
Penyintas 
COVID-19 
dan 
Pengalaman 
Komunikasi 
Para 
Penyintas 
COVID-19 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa motif sembuh para 
penyintas COVID-19 terdiri atas 
motif because of yang meliputi 
motif keluarga dan motif in order 
to atau motif harapan ketika 
sembuh yang meliputi gaya hidup 
sehat, menjadi pribadi yang lebih 
baik lagi, dan menjadi relawan 
COVID-19. Adapun temuan dari 
makna COVID-19 yang 
ditemukan pada penyintas 
COVID-19 memaknai bahwa 
COVID-19 merupakan sebuah 
penyakit Flu biasa namun 
mengerikan yang saat ini tengah 
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No 
Judul/Nama 

Peneliti/ 
Tahun 

Link Akses 
Metodologi 

Hasil Penelitian Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Subjek Variabel 

beredar di masyarakat. 
Pengalaman komunikasi yang 
ditemukan adalah pengalaman 
yang menyenangkan dan tidak 
menyenangkan. Pengalaman 
menyenangkan meliputi 
meningkatkan kualitas beribadah 
para penyintas COVID-19 ketika 
terpapar COVID-19. Penyintas 
COVID-19 memiliki pengalaman 
yang tidak menyenangkan 
dirundung rasa ketakutan dan 
khawatir tidak dapat kembali sehat 
dan berkumpul kembali bersama 
keluarga. 

6. Psychological Well-
Being Penyintas 
Covid-19 Di Kota 
Bitung/ Paul J. T. 
Pantow, dkk/ 2020 

https://ejurnal-
mapalus-
unima.ac.id/index.ph
p/psikopedia/article/
view/1615 

Kualitatif/ 
Studi kasus 

Informan: 
1 orang 
penyintas 
COVID-19 di 
Kelurahan 
Kadoodan 
Kota Bitung 

Penerimaan 
diri, hubungan 
positif dengan 
orang lain, 
otonomi, 
penguasaan 
lingkungan, 
tujuan hidup, 
dan 

Hasil penelitian menunjukan 
bahwa subjek mampu menerima 
keadaan masa lalunya dan 
menerima dirinya sebagai seorang 
Penyintas COVID-19. Subjek 
memiliki hubungan sosial yang 
terjalin baik, mampu mengatasi 
tekanan-tekanan sosial yang 
diterima, penguasaan lingkungan 
yang baik dan juga tujuan hidup 
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No 
Judul/Nama 

Peneliti/ 
Tahun 

Link Akses 
Metodologi 

Hasil Penelitian Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Subjek Variabel 

pertumbuhan 
pribadi. 

yang jelas. Peneliti juga 
menemukan bahwa ada beberapa 
faktor lain yang mempengaruhi 
pencapaian dimensi-dimensi 
Psychological Well-being, yakni 
Faktor Religiusitas dan Dukungan 
Sosial. 
 

7 Gambaran Perilaku 
Masyarakat dalam 
Penerapan Protokol 
Kesehatan untuk 
Pencegahan COVID-
19 di Desa 
Wulurmaatus 
Kecamatan 
Modoinding/ Ratna 
Santika Garusu, dkk/ 
2021 

https://ejournal.unsra
t.ac.id/index.php/kes
mas/article/view/336
75 
 

 

Kualitatif/ 
Metode content 
analysis (analisis 
isi) 
 

Informan: 
7 Masyarakat 
di Desa 
Wulurmaatus 
Kecamatan 
Modoinding 

Perilaku 
masyarakat 
dalam 
menerapkan 
protokol 
kesehatan 
untuk 
pencegahan 
COVID-19 

Hasil penelitian berdasarkan 
wawancara mendalam diperoleh 
pandangan/tanggapan masyarakat 
tentang protokol kesehatan untuk 
pencegahan COVID-19 mereka 
sudah menerapkan perilaku 
mencuci tangan, memakai masker 
dan menjaga jarak sesuai anjuran 
pemerintah tetapi belum 100% 
karena masih ada sebagian 
masyarakat yang belum 
menerapkan protokol kesehatan. 
Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah perilaku masyarakat dalam 
penerapan protokol kesehatan 
cukup baik karena dapat dilihat 
banyak masyarakat yang sudah 
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No 
Judul/Nama 

Peneliti/ 
Tahun 

Link Akses 
Metodologi 

Hasil Penelitian Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Subjek Variabel 

mengetahui tentang cara mencuci 
tangan dengan baik, memakai 
masker yang tepat dan menjaga 
jarak 
 

8 Pengalaman Perawat 
yang Pernah 
Terkonfirmasi 
COVID-19 di RSUD 
Sultan Suriansyah/ 
Sri Sundari & 
Lukman Harun/ 2021 

https://ejurnal.unism
.ac.id/index.php/JNI/
article/view/134 

Kuantitatif/ 
Fenomenologi 

Informan: 
10 orang 
perawat yang 
pernah 
terkonfirmasi 
COVID-19 di 
RSUD Sultan 
Suriansyah 

Pemahaman 
tentang 
COVID-19, 
tanda gejala 
COVID-19, 
proses 
penularan 
COVID-19, 
penetapan 
diagnosa 
terkonfirmasi 
COVID-19, 
respon tubuh 
setelah tahu 
terkonfirmasi 
COVID-19, 
tindakan 
setelah tahu 
terkonfirmasi 
COVID-19, 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengalaman perawat dalam 
penelitian ini adalah penyakit 
akibat virus corona yang 
mengenai sistem pernapasan, 
pencernaan, gangguan rasa 
nyaman dan sistem imun tubuh 
manusia yang cepat sekali 
menularkan kepada orang lain 
sehingga menuntut kita untuk 
menjaga protokol kesehatan. 
melakukan protokol kesehatan 
COVID-19 di desa pondok batu 
Kabupaten muko-muko. 
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No 
Judul/Nama 

Peneliti/ 
Tahun 

Link Akses 
Metodologi 

Hasil Penelitian Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Subjek Variabel 

dan harapan 
setelah 
dinyatakan 
sembuh. 
sesudah 
dilaksanakan 
penyuluhan. 
 

9 Pengalaman Lansia 
Menerapkan 
Protokol Kesehatan 
di Masa Pandemi 
Covid-19: Studi 
Kualitatif di BPLU 
Senja Cerah Manado/ 
Kristamuliana, dkk/ 
2021 

https://doi.org/10.31
934/mppki.v4i3.160
9 

 

Kuantitatif/ 
Fenomenologi 

Informan: 
Informan 
utama 
sebanyak 12 
lanjut usia yang 
tinggal di 
BLPU Senja 
Cerah Kota 
Manado 
Informan 
pendukung 
sebanyak 2 
orang 
petugas/pegaw
ai di BPLU 
Senja Cerah 
Kota Manado 

Gambaran 
berbagai 
pengalaman 
lansia dalam 
menerapkan 
protokol 
kesehatan, 
motivasi 
lansia dalam 
menerapkan 
protokol 
kesehatan dan 
dukungan 
lansia dalam 
menerapkan 
protokol 
kesehatan  

Hasil penelitian ini terdapat 3 
(tiga) tema yang dapat 
disimpulkan dari penelitian ini 
yaitu 1) Gambaran berbagai 
pengalaman lansia dalam 
menerapkan protokol kesehatan 
(tidak nyaman menggunakan 
masker, tidak nyaman sering cuci 
tangan, menjaga jarak bukan 
sebuah masalah dan sering lupa 
menerapkan protokol kesehatan); 
2) Motivasi lansia dalam 
menerapkan protokol kesehatan 
(demi kesehatan, supaya pandemi 
cepat berlalu dan aturan 
pemerintah) dan 3) Dukungan 
lansia dalam menerapkan protokol 
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No 
Judul/Nama 

Peneliti/ 
Tahun 

Link Akses 
Metodologi 

Hasil Penelitian Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Subjek Variabel 

kesehatan (dukungan keluarga dan 
dukungan sosial). Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah berbagai 
pengalaman yang dirasakan oleh 
lansia dalam menerapkan protokol 
kesehatan adalah gambaran dari 
penurunan fungsi fisik dan 
psikososial namun lansia tetap 
termotivasi karena mengikuti 
anjuran pemerintah agar tetap 
sehat dan pandemi segera berlalu 
serta adanya dukungan baik dari 
keluarga, dari sesama lansia dan 
dari pihak pengelola panti. 
 

10 Identifikasi 
Penyebab 
Ketidakpatuhan 
Warga terhadap 
Penerapan Protokol 
Kesehatan 3M di 
Masa Pandemi 
Covid-19 (Studi 
Kasus Pelanggar 
Protokol Kesehatan 

https://akrabjuara.co
m/ 
index.php/ 
akrabjuara/article 
/view/1354 

Kualitatif: 
Studi kasus 

Informan: 
Warga di 
daerah Ciracas, 
Jakarta Timur 
yang tidak 
patuh terhadap 
aturan 
penerapan 3M  
dan beberapa 
pihak yang 

Ketidakpatuha
n warga 
terhadap 
penerapan 
protokol 
kesehatan 3M 
dan Health 
Belief Model 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pelanggaran yang 
dilakukan oleh warga tidak 
sepenuhnya termasuk ke dalam 
bentuk ketidakpatuhan, karena 
banyak pelanggar yang 
sebenarnya kurang memahami 
bahaya penularan COVID-19 dan 
manfaat dari penerapan protokol 
kesehatan 3M ini. Sedangkan 

https://akrabjuara.com/
https://akrabjuara.com/
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No 
Judul/Nama 

Peneliti/ 
Tahun 

Link Akses 
Metodologi 

Hasil Penelitian Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Subjek Variabel 

3M di Ciracas Jakarta 
Timur)/ Ratna 
Kartika Sari/ 2021 

berwenang 
dalam upaya 
penanganan 
pandemi 
COVID-19 

ketidakpatuhan warga disebabkan 
karena faktor ekonomi, sikap tidak 
peduli, merasa berpotensi rendah 
terhadap penularan virus, serta 
ketidakpercayaan warga kepada 
pemerintah yang mengeluarkan 
kebijakan dan pernyataan yang 
tidak konsisten. 
 

11 Qualitative study of 
the psychological 
experience of 
COVID-19 patients 
during 
hospitalization/ 
Niuniu Sun, et al/ 
2021 

https://doi.org/10.10
16/j.jad.2020.08.040 

Kualitatif/ 
Fenomenologis 

Informan: 
16 pasien yang 
dirawat di 
Rumah Sakit 
Afiliasi 
Pertama 
Universitas 
Sains dan 
Teknologi 
Henan dengan 
COVID-19 

Sikap 
terhadap 
penyakit, 
stres, reaksi 
terhadap 
tubuh dan 
pikiran, faktor 
yang 
mendorong 
pencegahan 
epidemi dan 
pertumbuhan 
dan 
pandangan 
psikologis 

Hasil penelitian ini adalah 
pengalaman psikologis pasien 
COVID-19 selama dirawat di 
rumah sakit dapat diringkas 
menjadi lima tema. Pertama, sikap 
terhadap penyakit termasuk 
ketakutan, penolakan, dan stigma 
selama tahap awal, yang secara 
bertahap berkembang menjadi 
penerimaan pada tahap 
selanjutnya. Kedua, sumber utama 
stres termasuk sifat virus dari 
penyakit, tindakan karantina, dan 
kekhawatiran mengenai kesehatan 
anggota keluarga. Ketiga, reaksi 
tubuh dan pikiran termasuk respon 
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Judul/Nama 

Peneliti/ 
Tahun 

Link Akses 
Metodologi 

Hasil Penelitian Jenis/Pendekatan 
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emosional tergantung stadium 
penyakit, perhatian berlebihan 
terhadap gejala, perenungan, dan 
perubahan pola makan, tidur, dan 
perilaku. Keempat, faktor 
pendukung meliputi penyesuaian 
psikologis, perawatan medis, dan 
dukungan keluarga dan sosial. 
Akhirnya, penyakit 
mengakibatkan pertumbuhan 
psikologis dan pasien memandang 
masalah dengan rasa syukur 
melalui menghargai hidup, 
keluarga, keberanian.  
 

12 “I Was Scared I 

Might Die Alone”: A 

Qualitative Study on 
the Physiological and 
Psychological 
Experience of 
COVID-19 Survivors 
and the Quality of 
Care Received at 
Health Facilities/ 

https://dx.doi.org/10.
34172/ijtmgh.2020.0
9 

Kualitatif/ 
Fenomenologis 

Informan: 
39 penyintas 
COVID-19 
dalam rentang 
usia 20-95 dari 
lebih dari 15 
negara dan 5 
benua 

Fisiologis, 
psikologis dan 
kualitas 
perawatan 
yang diterima 
di fasilitas 
kesehatan 

 

39 peserta (penyintas COVID-19) 
dalam rentang usia 20-95 dari 
lebih dari 15 negara dan 5 benua 
dilibatkan dalam penelitian 
ini. Gejala klinis yang sering 
dilaporkan antara lain demam, 
batuk parah, batuk kering dan 
persisten, sulit bernapas, pilek, 
nyeri tubuh, dan pegal-
pegal. Banyak peserta memiliki 



21 
 

 
 

No 
Judul/Nama 

Peneliti/ 
Tahun 

Link Akses 
Metodologi 

Hasil Penelitian Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Subjek Variabel 

Isaac Ilinoluwa 
Olufadewa, et al/ 
2020 

pengalaman kesehatan mental 
yang negatif seperti takut, cemas, 
perasaan bersalah, dan khawatir 
tentang pemulihan 
mereka. Beberapa peserta 
memiliki pengalaman kesehatan 
mental yang positif seperti 
perasaan dorongan dari keluarga 
dan teman terpercaya. Banyak 
peserta merasa puas dengan 
kualitas pelayanan di Puskesmas, 
meskipun beberapa mengalami 
kesulitan awal untuk melakukan 
tes. 
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13 Experiences of 
Latinx Individuals 
Hospitalized for 
COVID-19 A 
Qualitative Study/  
Lilia Cervantes, MD, 
et al/ 2021 

https://doi.org/10.10
01/jamanetworkopen
.2021.0684 

Kualitatif/ Analisis 
tematik 

Informan: 
60 orang 
dewasa Latin 
yang sembuh 
dari rawat inap 
COVID-19 di 
rumah sakit 
umum di San 
Francisco, 
California, dan 
Denver, 
Colorado 

COVID-19 
adalah 
ancaman yang 
jauh dan 
sekunder, 
COVID-19 
adalah 
peracikan 
kerugian, 
keengganan 
untuk mencari 
perawatan 
medis, 
interaksi 
sistem 
perawatan 
kesehatan, 
dan keimanan 
dan ketahanan 
masyarakat 

Hasil penelitian ini dari 60 orang 
(24 wanita dan 36 pria; usia rata-
rata [SD], 48 [12] tahun) 
berpartisipasi. Semua tinggal di 
daerah berpenghasilan rendah, 47 
peserta (78%) memiliki lebih dari 
4 orang di rumah, dan sebagian 
besar (44 peserta [73%]) adalah 
pekerja penting. Empat peserta 
(9%) dapat bekerja dari rumah, 12 
(20%) telah membayar cuti sakit, 
dan 21 (35%) kehilangan 
pekerjaan karena COVID-19. 
Kami mengidentifikasi 5 tema 
(dan subtema) dengan implikasi 
kesehatan masyarakat dan 
perawatan klinis: COVID-19 
adalah ancaman yang jauh dan 
sekunder (tak terkalahkan, 
informasi yang salah dan 
ketidakpercayaan, norma sosial 
yang mendarah daging); COVID-
19 adalah peracikan kerugian 
(takut akan pengangguran dan 
penggusuran, kurangnya 
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perlindungan bagi imigran tidak 
berdokumen, ketidakmampuan 
untuk melindungi diri dari 
COVID-19, dan perumahan 
dengan kepadatan tinggi); 
keengganan untuk mencari 
perawatan medis (khawatir 
tentang biaya perawatan 
kesehatan, prihatin tentang 
kemampuan untuk mengakses 
perawatan jika tidak diasuransikan 
atau tidak berdokumen, imigran 
tidak berdokumen takut 
dideportasi); interaksi sistem 
perawatan kesehatan (isolasi 
sosial dan perubahan dalam 
prosedur rumah sakit, apresiasi 
terhadap dokter dan akses bahasa, 
dan pemulangan dengan sumber 
daya atau informasi klinis yang 
tidak mencukupi); dan keimanan 
dan ketahanan masyarakat 
(spiritualitas, Latinx pendukung 
COVID-19) 
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14 The Lived 
Experiences of 
COVID-19 Patients 
in South Korea: A 
Qualitative Study/ 
Haeng-Mi Son, et al/ 
2021 

https://doi.org/10.33
90/ijerph18147419 

Kualitatif/ 
Fenomenologis 

Informan: 
16 pasien yang 
dipulangkan 
dari rumah 
sakit setelah 
menerima 
perawatan 
untuk COVID-
19  

Masa 
keputusasaan 
dan 
ketidakpastian 
selama 
diagnosis dan 
perawatan, 
syok dan 
Keluhan 
Terkait Proses 
Desinfeksi, 
Stigma Sosial: 
“Surat 

Merah” Saya, 

Pikiran dan 
tubuh 
dirampas oleh 
COVID-19, 
Menemukan 
Kembali 
Hubungan 
melalui 
Mengalami 
Kesulitan 

Kajian ini menyajikan 
pemahaman mendalam dan 
mendeskripsikan masalah fisik, 
psikologis, dan sosial yang 
dialami pasien COVID-19 
berdasarkan pengalaman hidup 
mereka. Secara khusus, stigma 
sosial adalah penghalang bagi 
pasien untuk kembali ke 
kehidupan normal mereka di 
masyarakat konteks tinggi Korea 
Selatan. Oleh karena itu, program 
rehabilitasi psikososial individual 
dan komprehensif harus 
dilaksanakan untuk meningkatkan 
ketahanan pasien ini. 
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15 Experience of 
patients hospitalized 
with COVID-19: A 
qualitative study of a 
pandemic disease in 
Iran/ Sara Jamili, et 
al/ 2021 

https://doi.org/10.11
11/hex.13280 

Kualitatif/ 
Fenomenologi 
 

Informan: 
17 pasien 
COVID-19 
yang dirawat di 
rumah sakit 
rujukan 
COVID-19 

penolakan 
penyakit, 
emosi negatif 
pada saat 
kedatangan, 
persepsi 
dukungan 
sosial dan 
psikologis 
dan, 
kekhawatiran 
dan masalah 
pasca pulang 

Analisis mengungkapkan 4 tema 
utama dan 16 subtema. Tema 
utama termasuk (1) penolakan 
penyakit, (2) emosi negatif pada 
saat kedatangan, (3) persepsi 
dukungan sosial dan psikologis 
dan (4) kekhawatiran dan masalah 
pasca pulang. Kesimpulan: Pasien 
dengan COVID-19 mengalami 
dunia stres, kekhawatiran, dan 
perasaan yang berbeda selama 
perjalanan penyakit mereka. 
Memperoleh wawasan yang lebih 
dalam tentang pengalaman pasien 
dengan penyakit ini dapat 
membantu menangani penyakit ini 
secara lebih efektif dan 
memberikan perawatan dan 
layanan perawatan dan psikologis 
pasca-corona yang lebih baik. 

https://doi.org/
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Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu pada variabel, analisis data dan lokasi penelitian dilakukan. 

Variabel yang akan diteliti peneliti berfokus pada pengetahuan terkait COVID-

19, pengobatan dan perawatan selama isolasi, pengalaman selama menjalani 

masa isolasi, dukungan sosial dan penerapan protokol kesehatan setelah sembuh 

dari COVID-19 yang merupakan hasil pengembangan dari variabel yang 

dilakukan pada penelitian sebelumnya. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini juga dibantu dengan aplikasi NVivo 12 Pro. Selain itu, penelitian 

ini belum pernah dilakukan di Kabupaten Kolaka Utara. Oleh karena itu, 

peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang studi kesintasan 

COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. 

 
E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam 

studi kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka 

Utara 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mencari informasi mendalam tentang pengetahuan terkait 

COVID-19 pada pasien sembuh COVID-19 di Kecamatan Lasusua 

Kabupaten Kolaka Utara. 

b. Untuk mencari informasi mendalam tentang pengobatan dan perawatan 

selama isolasi pasien sembuh COVID-19 di Kecamatan Lasusua 

Kabupaten Kolaka Utara. 
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c. Untuk mencari informasi mendalam tentang pengalaman selama 

menjalani masa isolasi pada pasien sembuh COVID-19 di Kecamatan 

Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. 

d. Untuk mencari informasi mendalam tentang dukungan sosial pada 

pasien sembuh COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka 

Utara. 

e. Untuk mencari informasi mendalam tentang penerapan protokol 

kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 pasien sembuh COVID-19 di 

Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara  

 
F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur oleh pendidik dan 

mahasiswa untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan menjadi 

informasi dasar untuk menambah pengetahuan ilmu kesehatan masyarakat 

dalam mengevaluasi dan menggali studi kesintasan COVID-19 di 

Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber rujukan 

atau referensi dalam penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai studi kesintasan 

COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, dan 
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meningkatkan kesadaran masyarakat secara mandiri agar dapat 

melaksanakan upaya  pencegahan penyebaran COVID-19. 

4. Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi sebagai 

dasar penentuan kebijakan dalam menangani COVID-19 di Kabupaten 

Kolaka Utara, khususnya wilayah Kecamatan Lasusua. 

5. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan untuk memperluas informasi dan 

pemahaman, melatih cara berpikir secara ilmiah dan menjadi ajang 

pengalaman dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku 

perkuliahan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan tentang Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

1. Definisi COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) 

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan 

penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan 

penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang 

serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom 

Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 

Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel 

coronavirus (2019-nCoV), kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV-2), dan menyebabkan penyakit 

Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) (World Health Organization, 2021 

& Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

Virus corona merupakan zoonosis, yaitu penyakit yang dapat 

menular antar hewan dan manusia. Gejala umum penyakit ini termasuk 

demam, batuk, sesak nafas, kesulitan bernapas dan gejala pernapasan 

lainnya. Dalam kasus yang lebih parah, penyakit virus ini dapat 

menyebabkan pneumonia, kondisi pernapasan yang sangat parah, gagal 

ginjal, dan bahkan kematian (World Health Organization, 2020). 
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2. Etiologi  COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) 

Patogenesis infeksi COVID-19 belum sepenuhnya diketahui. Awal 

mulanya diketahui bahwa virus ini mungkin memiliki kemiripan dengan 

SARS dan MERS CoV, namun dari hasil penilaian isolasi dari 10 pasien, 

diperoleh kemiripan mencapai hamper 100% atau 99% yang menunjukkan 

suatu infeksi baru, dan menunjukkan kemiripan (88% tidak dapat 

dibedakan) dengan bat derived severe acute respiratory syndrome (SARS)-

like coronaviruses, bat-SL-CoVZC45 dan bat-SLCoVZXC21, yang diambil 

pada tahun 2018 di Zhoushan, Cina bagian Timur, dan kedekatan dengan 

SARS-CoV adalah 79% dan terlebih lagi dengan MERS-CoV (50%) (Lu, 

R. et al. 2020). 

Penyebab COVID-19 adalah virus yang masuk dalam famili 

coronavirus. Coronavirus adalah virus RNA strain tunggal positif, yang 

berkapsul dan tidak bersegmen. Struktur protein utama pada Coronavirus 

dibagi menjadi empat, yaitu protein N (nukleokapsid), glikoprotein M 

(membran), glikoprotein spike S (spike), dan protein E (selubung). 

Coronavirus juga termasuk dalam ordo Nidovirales, famili Coronaviridae. 

Coronavirus ini dapat mengakibatkan penyakit pada manusia maupun 

hewan. Genus Coronavirus terbagi menjadi empat,  yaitu alphacoronavirus, 

betacoronavirus, gammacoronavirus, dan deltacoronavirus. Sebelum 

COVID-19 ada, terdapat enam jenis coronavirus yang dapat menginfeksi 

manusia, yaitu HCoV-229E (alphacoronavirus), HCoV-OC43 

(betacoronavirus), HCoV-NL63 (alphacoronavirus) HCoV-HKU1 
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(betacoronavirus), SARS-CoV (betacoronavirus), dan MERS-CoV 

(betacoronavirus) (Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

Coronavirus yang menyebabkan COVID-19 adalah sejenis 

betacoronavirus, yang umumnya berbentuk lingkaran dengan beberapa 

pleomorfisme, dan memiliki ukuran 60-140 nm. Hasil analisis filogenetik 

menunjukkan bahwa virus ini memiliki tempat dengan subgenus seperti 

Coronavirus wabah SARS pada 2002-2004, khususnya Sarbecovirus. Inilah 

yang menjadi dasar, International Committee on Taxonomy of Viruses 

(ICTV) memberi nama penyebab COVID-19 sebagai SARS-CoV-2 

(Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

3. Penularan COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) 

COVID-19 adalah penyakit zoonosis, karena bisa jadi infeksi ini 

berasal dari hewan dan kemudian menular ke manusia. Pada COVID-19, 

tidak diketahui secara pasti jalur penularan dari hewan ke manusia, namun 

informasi filogenetik memungkinkan COVID-19 juga bersifat zoonosis. 

Informasi data selanjutnya menunjukkan bahwa penularan Virus Corona 

terjadi antar manusia (human to people) melalui percikan dari hidung atau 

mulut yang keluar ketika seseorang yang terkontaminasi COVID-19 batuk, 

bersin dan berbicara. Jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus 

ini, orang tersebut dapat terinfeksi COVID-19 (World Health Organization, 

2021).  

Hal ini setara dengan frekuensi penularan kepada petugas kesehatan 

yang merawat pasien COVID-19, bukti lain menunjukkan bahwa khususnya 
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penularan yang terjadi di luar China dari seseorang yang berasal dari Kota 

Shanghai, China ke Jerman dan disertai dengan pengungkapan hasil positif 

di individu yang ditemuinya di tempat kerja. Untuk laporan kasus ini bahkan 

dinyatakan bahwa penularan terjadi ketika kasus tersebut belum mengalami 

efek samping atau tanda (asimtomatik) atau masih dalam masa inkubasi. 

Laporan lain yang mendukung penularan COVID-19 dari manusia ke 

manusia adalah laporan 9 kasus penularan langsung dari manusia ke 

manusia di luar China dari catatan kasus hingga kontak dekat yang tidak 

memiliki riwayat perjalanan manapun (Zhou, 2020; Liu T, 2020 dalam 

(Handayani, et al. 2020)). 

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini 

dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika saat 

penderita COVID-19 batuk atau bersin. Tetesan kecil itu kemudian jatuh 

pada benda-benda di sekitarnya, dan jika orang lain menyentuh benda yang 

telah tercemar tetesan tersebut, maka ketika orang menyentuh mata, hidung, 

atau mulutnya, maka, Pada saat itu orang tersebut dapat tercemar COVID-

19. Atau sebaliknya ketika seseorang secara tidak sengaja menghirup 

tetesan dari seseorang yang terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, sangat 

penting untuk menjaga jarak sekitar satu meter dari orang yang sakit 

(Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

4. Kelompok Risiko Tinggi 

COVID-19 adalah penyakit baru yang muncul mulai Desember 

2019. Saat ini ada data dan informasi terbatas tentang dampak kondisi medis 
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yang mendasari dan apakah mereka meningkatkan risiko penyakit parah 

dari COVID-19. Berdasarkan apa yang kita ketahui saat ini, orang-orang 

dengan kondisi berikut mungkin berisiko tinggi untuk penyakit parah dari 

COVID- 19 (Centers for Disease Control and Prevention, 2020): 

a. Orang dengan penyakit paru kronis atau asma sedang hingga parah 

b. Orang yang memiliki kondisi jantung serius 

c. Orang yang memiliki kelainan imun (immunocompromised), seperti 

orang sedang dalam pengobatan kanker, merokok, transplantasi 

sumsum atau organ, defisiensi imun, HIV/AIDS yang tidak terkontrol 

dengan baik, dan lain sebagainya 

d. Orang dengan obesitas berat (BMI lebih dari 40 untuk orang non-asia, 

dan lebih dari 30 untuk orang Asia) 

e. Orang dengan diabetes 

f. Orang dengan penyakit ginjal kronis 

g. Orang dengan penyakit hati atau liver 

h. Orang dengan kondisi neurologis, seperti demensia 

i. Orang dengan fibrosis paru memiliki jaringan paru yang rusak) 

j. Ibu Hamil 

5. Manifestasi Klinis 

COVID-19 pada bidang medis telah memiliki banyak perhatian, 

bukan hanya karena penyebarannya yang cepat sehingga memiliki potensi 

yang dapat merusak sistem kesehatan, akan tetapi, karena banyaknya gejala 

klinis pada pasien (Fitrani, 2020).  
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Pasien COVID-19 memiliki efek samping klinis dengan jangkauan 

yang luas, mulai dari tanpa gejala (asimtomatik), gejala ringan, pneumonia, 

outrageous pneumonia, Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), 

sepsis hingga syok sepsis. Sekitar 80% kasus termasuk kasus ringan atau 

sedang, 13,8% mengalami sakit berat dan 6,1% pasien dalam kondisi kritis. 

Viremia dan viral load yang tinggi dari swab nasofaring pada pasien tanpa 

gejala (asimtomatik) telah dilaporkan (World Health Organization, 2020; 

Kam, 2020 dalam (Susilo, et al. 2020)). 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Huang, et al (2020), indikasi klinis yang paling banyak terjadi pada pasien 

COVID-19 seperti demam (98%), batuk (76%), dan mialgia atau kelemahan 

(44%). Gejala lain yang terdapat pada pasien, namun tidak terlalu sering 

ditemukan adalah produksi sputum (28%), migrain (8%), batuk darah (5%) 

dan diare (3%). Sebanyak 55% dari pasien diperkirakan mengalami sesak 

nafas, berikutnya sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi COVID-

19 (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020). 

a. Tidak berkomplikasi 

Kondisi ini disebut dengan kondisi yang paling ringan 

mengingat gejala yang tampak merupakan gejala yang samar-samar atau 

tidak spesifik. Gejala utama tetap muncul seperti demam, batuk, sakit 

tenggorokan, hidung tersumbat, kelelahan, sakit kepala, dan nyeri otot. 

Harus diperhatikan bahwa pada pasien yang lanjut usia dan pasien 

immunocompromises atau pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang 
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tidak sekuat dan seimbang orang lain, presentasi gejala menjadi tidak 

khas atau atipikal. Selain itu, ada beberapa kasus yang tidak disertai 

dengan demam dan efek samping yang cukup ringan. Pada kondisi 

tersebut pasien tidak mengalami gejala komplikasi seperti dehidrasi, 

sepsis atau napas pendek. 

b. Pneumonia ringan 

Gejala utama yang biasa muncul pada kasus ini seperti demam, 

batuk, dan sesak. Namun tidak ada indikasi pneumonia yang serius. Jika 

terjadi pneumonia ringan pada anak-anak ditandai dengan batuk atau 

susah bernapas. 

c. Pneumonia berat 

Jika pada pasien dewasa terjadi pneumonia berat maka gejala 

yang akan muncul seperti demam atau infeksi saluran napas. Sedangkan 

tanda yang muncul yaitu takipnea (frekuensi napas: > 30x/menit), 

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

6. Diagnosis  

 WHO telah menyarankan pengujian sub-atom untuk semua pasien 

yang terkait dengan kontaminasi COVID-19 sebagai pengendalian 

penyebaran dan sangat penting untuk administrasi klinis dan harus 

diselesaikan dengan cepat. Teknik yang disarankan adalah strategi 

penemuan atom/NAAT (Nucleic Corrosive Enhancement Test, misalnya 

penilaian RT-PCR (Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

Menteri Kesehatan RI, telah menetapkan keputusan terbaru terkait 
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dengan penanganan COVID-19 di Indonesia. Berikut beberapa istilah 

terbaru terkait penanganan COVID-19 di Indonesia (Kementerian 

Kesehatan RI, 2020): 

a. Kasus Suspek  

Seseorang yang memiliki salah satu kriteria berikut: 

1) Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan dalam 

14 hari terakhir sebelum awal manifestasi memiliki latar belakang 

dengan bepergian atau tinggal di negara/domain Indonesia yang 

melaporkan penularan terdekat. 

2) Orang dengan salah satu manifestasi ISPA dan dalam 14 hari 

terakhir sebelum gejala tampak memiliki latar belakang yang 

ditandai dengan kontak dengan kasus konfirmasi/kemungkinan 

virus Corona 

3) Orang dengan ISPA/pneumonia berat yang memerlukan rawat inap 

dan tidak ada penyebab berbeda tergantung pada elemen klinis yang 

meyakinkan. 

b. Kasus Probable 

Kasus yang dicurigai dengan ISPA/ARDS ekstrim/diwariskan 

dengan gambaran klinis yang meyakinkan tentang Coronavirus dan 

tidak ada efek samping dari penilaian lab RT-PCR 
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c. Kasus Konfirmasi 

Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 yang 

dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus 

konfirmasi terbagi menjadi dua, yaitu: 

1) Kasus yang dikonfirmasi dengan manifestasi (simptomatik) 

2) Kasus yang dikonfirmasi tanpa efek samping (asimptomatik) 

d. Kontak Erat 

Orang yang memiliki latar belakang yang ditandai dengan 

kontak dengan kemungkinan atau dikonfirmasi kasus COVID-19. 

Riwayat kontak yang dimaksud antara lain: 

1) Kontak dekat dan pribadi/kemungkinan terdekat atau kasus yang 

dikonfirmasi dalam rentang 1 meter dan dalam waktu 15 menit atau 

lebih 

2) Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi  

3) Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus 

probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD sesuai pedoman. 

4) Keadaan berbeda yang menunjukkan kontak tergantung pada 

evaluasi bahaya lingkungan yang ditentukan oleh kelompok 

pemeriksaan epidemiologi terdekat.  

Dalam kasus yang probable atau dikonfirmasi yang bersifat 

indikatif, untuk menemukan kontak erat dengan prediksi waktu kontak 

ditentukan dari 2 hari sebelum kasus menimbulkan efek samping dan 

selama 14 hari kemudian kasus menimbulkan manifestasi. Dalam kasus 
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yang dikonfirmasi tanpa gejala (asimptomatik), untuk menemukan 

kontak erat dengan prediksi waktu kontak ditentukan dari 2 hari 

sebelumnya dan 14 hari setelah tanggal pengambilan kasus yang 

dikonfirmasi. 

e. Pelaku Perjalanan 

 Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam maupun luar 

negeri pada 14 hari terakhir. 

f. Discarded 

 Discarded dikatakan apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu: 

1) Seseorang dengan status kasus berspekulasi dengan efek samping 

dari 2 penilaian RT-PCR negatif selama 2 hari berturut-turut dengan 

jangka waktu >24 jam. 

2) Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan 

isolasinya selama 14 hari. 

g. Selesai Isolasi 

 Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut: 

1) Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) yang tidak melalui 

pemeriksaan RT-PCR berikutnya dengan ditambah isolasi mandiri 

selama 10 hari sejak pengambilan sampel konfirmasi. 

2) Kasus probable/kasus yang dikonfirmasi dengan indikasi 

(simptomatik) yang tidak melalui pemeriksaan RT-PCR terhitung 

10 hari dari tanggal permulaan dan minimal 3 hari kemudian 

dilakukan manifestasi gejala demam dan gangguan pernafasan 
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3) Kasus probable/kasus terkonfirmasi dengan indikasi (simptomatik) 

hasil RT-PCR 1 kali follow up negatif, selain itu paling lambat 3 

hari kemudian dilakukan munculnya efek samping demam dan 

gangguan pernafasan 

h. Kematian 

 Kematian  COVID-19 untuk kepentingan surveilans adalah 

kasus konfirmasi/probable COVID-19 yang telah meninggal dunia. 

7. Pencegahan COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) 

Cara pencegahan yang dapat dilakukan untuk terhindar dari 

COVID-19 yaitu dengan menjaga kesehatan dengan baik. Bahkan dalam 

Islam pun, kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting, karena merupakan 

nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap hamba. Dari Ibnu ‘Abbas, 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

ة   وَالْفرََاغ   حَّ نَ  النَّاسِّ  الص ِّ مَا كَثِّير    مِّ  نِّعْمَتاَنِّ  مَغْب ون   فِّيهِّ

Artinya: 
“Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah 
kesehatan dan waktu luang”. (HR. Bukhari no. 6412) 

 

Dalam hadis tersebut menjelaskan sesekali kita sebagai manusia 

memiliki badan yang sehat, namun tidak memiliki waktu luang karena 

disibukkan dengan urusan dunia. Terkadang juga, kita sebagai manusia 

memiliki waktu luang, namun dalam keadaan sakit. Maka dari itu, kita harus 

menjaga kesehatan kita salah satunya agar terhindar dari COVID-19 dan 

juga dapat memanfaatkan waktu luang yang kita punya. 
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Dunia adalah ladang untuk tujuan beramal, jadi marilah kita benar-

benar mempertimbangkan untuk secara konsisten membangun tujuan baik 

untuk mencapai kompensasi di alam yang lebih besar. Karena setelah waktu 

luang akan datang masa yang penuh dengan kesibukkan, dan setelah 

menjadi sehat akan dating kondisi sakit, jadi kita harus memanfaatkan 

waktu luang kita yang bermanfaat. 

Kementerian Kesehatan RI telah membuat aturan dan ketentuan 

yang merupakan tindakan pencegahan COVID-19, aturan ini biasa disebut 

dengan protokol kesehatan yang mesti diterapkan dalam kehidupan sehari 

hari. 

a. Protokol Kesehatan Selama Pandemi COVID-19 

Protokol kesehatan adalah aturan sekaligus ketentuan yang 

dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang harus 

diterapkan oleh semua kalangan agar dapat beraktivitas secara aman dan 

terhindar dari penyebaran COVID-19. Apabila masyarakat mematuhi 

aturan yang telah dibuat maka akan meminimalisir kasus COVID-19 

yang ada di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

Peranan dari pemerintah maupun juga masyarakat sangat 

dibutuhkan untuk mengurangi penularan yang lebih banyak. 

Kementerian Kesehatan RI (2020) telah mengeluarkan pedoman 

kesiapsiagaan untuk menghadapi penyebaran COVID-19. Oleh karena 

itu upaya yang dapat dilakukan pada fase pencegahan dari setiap 

individu dengan cara melakukan 5 M yaitu:  
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1) Memakai masker 

Alat pelindung diri merupakan suatu alat yang diperlukan 

untuk melindungi seseorang dari potensi bahaya fisik. Salah satu alat 

pelindung diri dalam pencegahan COVID-19 berupa masker yang 

menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah 

atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status 

kesehatannya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). 

Masker digunakan sebagai pengendalian sumber infeksi yang 

digunakan oleh orang yang terinfeksi dan sebagai pencegahan 

COVID-19 yang digunakan oleh orang sehat. 

2) Menjaga jarak 

Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk 

menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau 

bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. 

Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat 

dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. 

Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, 

pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis 

antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk 

dan keluar, dan lain sebagainya (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2020). 

World Health Organization (2020) memberikan 

rekomendasi untuk menjaga jarak aman lebih dari 1 meter, dan 
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beberapa pakar kesehatan juga menyarankan agar menjaga jarak 

aman setidaknya dua meter dari orang lain. 

3) Mencuci tangan  

Kebersihan tangan sangat penting untuk kesehatan tubuh. 

Jika tangan bersifat kotor, maka tubuh sangat beresiko terhadap 

masuknya mikroorganisme. Cuci tangan dapat berfungsi untuk 

mengurangi serta menghilangkan mikroorganisme penyebab 

penyakit seperti virus, bakteri, dan parasit lainnya yang menempel 

ditangan. Cuci tangan harus dilakukan dengan menggunakan air 

bersih dan sabun. Air yang tidak bersih banyak mengandung kuman 

dan bakteri penyebab penyakit. Sedangkan sabun dapat 

membersihkan kotoran dan membunuh kuman yang menempel 

ditangan. Dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau 

menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/hand sanitizer, 

selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan 

tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet 

yang mengandung virus 

4) Menjauhi kerumunan 

Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang 

juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2020), 

masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar 

rumah. Apabila semakin banyak dan sering kamu bertemu orang dan 

berkomunikasi dengan orang banyak, maka kemungkinan terinfeksi 
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virus COVID-19 pun semakin tinggi. Sehingga kita harus bisa lebih 

hati-hati saat berada di luar rumah dan hindari tempat keramaian 

terutama saat sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun (lansia).  

5) Mengurangi mobilitas 

Mengurangi mobilitas merupakan salah satu protokol 

kesehatan yang perlu dilakukan yaitu untuk tidak keluar rumah 

kecuali terdapat keadaan yang mendesak, semakin banyak dirimu 

menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula 

terpapar virus COVID-19. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan 

yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Penerapan aturan kerja 

secara WFH dan WFO juga merupakan salah contoh penerapan 

untuk mengurangi mobilitas di luar rumah karena bekerja juga dapat 

dilakukan di rumah secara daring. 

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 

Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Pembatasan Sosial 

Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk 

dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian 

rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19.  

b. Prinsip Umum Protokol Kesehatan 

Masyarakat berperan penting dalam memutus mata rantai 

penularan COVID-19 agar tidak menjadi sumber penularan baru di 

mana terjadinya interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak 
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orang. Masyarakat harus bisa melakukan kembali aktivitas seperti 

semula dalam situasi pandemi COVID-19 dengan menyesuaikan diri 

dengan kebiasaan baru yang lebih patuh, lebih sehat, dan lebih bersih, 

yang dilakukan oleh seluruh masyarakat serta memberdayakan semua 

sumber daya yang ada. 

Kelompok masyarakat berperan penting dalam mata rantai 

penularan virus Corona agar tidak menjadi sumber baru dimana terjadi 

kerjasama antar manusia dan berkumpulnya banyak individu. 

Kelompok masyarakat harus memiliki opsi untuk kembali berlatih 

dalam situasi pandemi virus corona dengan menyesuaikan diri dengan 

kecenderungan baru yang lebih patuh, lebih baik, lebih sehat, dan lebih 

bersih yang dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat serta 

memberdayakan semua asset yang ada. Agar mata rantai penularan 

COVID-19 dapat dicegah, masyarakat berperan dalam menerapkan 

protokol kesehatan. Protokol kesehatan terbagi menjadi beberapa 

bagian, antara lain (Kementerian Kesehatan RI, 2020): 

1) Perlindungan Kesehatan Individu 

Penularan COVID-19 dapat terjadi melalui tetesan air liur 

atau droplet sehingga dapat menginfeksi manusia. Droplet yang 

masuk ke dalam tubuh mengandung virus SARS CoV-2 lewat 

hidung, mulut, dan mata. Pedoman pencegahan penularan virus 

Corona ke manusia dapat dilakukan dengan membuka pintu 
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masuknya infeksi melalui tiga pintu masuk dengan kegiatan sebagai 

berikut (Kementerian Kesehatan RI, 2020): 

a) Memakai alat pelindung diri seperti masker yang dapat 

melindungi mulut, hidung, sampai dagu, saat keluar rumah atau 

berinteraksi dengan orang lain. Apabila memakai masker kain, 

sebaiknya gunakanlah masker dengan 3 lapis kain. 

b) Membersihkan tangan dengan mencuci tangan menggunakan 

sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Usahakan untuk tidak 

menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang kotor 

secara terus-menerus karena tangan mungkin saja sudah 

terkontaminasi droplet yang mengandung virus corona. 

c) Menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain untuk terhindar 

dari  droplet orang yang berbicara, bersin, atau batuk,  serta 

menghindari kerumunan, berdesakan dan keramaian. Jika tidak 

memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan 

berbagai rekayasa administrasi seperti pembatasan jumlah 

orang, pengaturan jadwal, dan lain sebagainya. Sedang rekayasa 

teknis seperti pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan 

keluar, memberi tanda silang untuk tempat duduk sesuai dengan 

jarak aman dan lain sebagainya. 

d) Meningkatkan imunitas tubuh dengan menjalankan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti istirahat yang cukup 

(minimal 7 jam setiap hari), melakukan aktivitas fisik tidak 
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kurang dari 30 menit sehari dan makan makanan yang sehat  dan 

gizi seimbang. 

Menjaga kebersihan merupakan upaya seseorang dalam 

memelihara diri dan juga lingkungannya dari segala sesuatu 

yang kotor untuk menciptakan kehidupan yang sehat dan 

nyaman. Kebersihan merupakan syarat terwujudnya kesehatan, 

dan kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat 

memberikan kebahagiaan. Di sisi lain, kotor tidak hanya 

merusak kecantikan tetapi juga dapat menimbulkan berbagai 

penyakit, dan penyakit merupakan salah satu faktor penyebab 

penderitaan (Musdalifah, et al., 2022) 

Bahkan dalam Islam pun, menjaga kebersihan sangatlah 

penting dan merupakan sebagian dari iman. Menjaga kebersihan 

adalah ajaran yang sudah didengungkan oleh Islam. Sebagai 

penganutnya sudah menjadi kelaziman untuk kita amalkan. 

Sejak empat belas abad silam Nabi Muhammad SAW tampil 

dengan membawa contoh budaya hidup bersih. Sebagaimana 

Rasulullah SAW berkata untuk membersihkan segala sesuatu 

karena Islam dibangun atas kebersihan  

سْلامََ  بَنيَ  تعَاَليَ اللَ  فاَِّنَ  اِّسْتطََعْت مْ  مَا بِّك لِّ   تنََظَّف وْا النَظَافَةِّ  عَليَ الاِّ  

لَ  وَلنَْ  يْف   ك ل   اِّلاَ  الْجَنَّةَ  يَدخْ  نَظِّ  

Artinya:  
“Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya 

Allah ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan 
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tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih". (HR Ath-
Thabrani). 
 

2) Perlindungan Kesehatan Masyarakat 

Perlindungan kesehatan masyarakat adalah usaha yang wajib 

dilaksanakan oleh semua masyarakat untuk mencegah dan 

mengendalikan penyebaran COVID-19. Potensi penularan COVID-

19 di tempat serta fasilitas umum dapat dikarenakan terdapat 

pergerakan, kerumunan, atau kegiatan yang mampu mengakibatkan 

kontak fisik. Dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat 

tugas penyelenggara, pengelola atau penanggung jawab tempat 

umum dan fasilitas umum sangat penting untuk melaksanakan, 

antara lain (Kementerian Kesehatan RI, 2020): 

a) Langkah Pencegahan (Prevent) 

i. Upaya promosi kesehatan (promote) dilaksanakan dengan 

melakukan sosialisasi dan penyuluhan sebagai bentuk 

edukasi melalui pemanfaatan media informasi. Hal ini 

dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, 

dan keteladanan dari para pimpinan, dan tokoh masyarakat. 

ii. Langkah perlindungan (protect) dilakukan dengan 

menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan 

sabun atau menyediakan hand sanitizer pada tempat yang 

mudah dijangkau. Sedangkan upaya untuk pemeriksaan 

kesehatan seseorang sebelum memasuki tempat umum atau 

fasilitas umum adalah dengan menjaga jarak, melakukan 
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penyemprotan desinfektan pada ruangan, peralatan secara 

berkala, permukaan, dan penegakan kedisiplinan terhadap 

perilaku masyarakat seperti menghindari kerumunan, 

memakai masker, tidak merokok di tempat umum, dan 

sebagainya. 

b) Langkah Penemuan Kasus (Detect) 

i. Fasilitasi dalam deteksi awal untuk mengantisipasi 

penularan COVID-19, yang harus dilakukan melalui 

koordinasi dengan dinas kesehatan setempat maupun 

fasilitas pelayanan kesehatan. 

ii. Melakukan peninjauan terhadap kondisi kesehatan semua 

orang yang ada di tempat umum atau fasilitas umum dengan 

gejala (sesak nafas, nyeri tenggorokkan, demam, batuk, dan 

pilek). 

c) Langkah penanganan yang cepat dan efektif (Respond) dapat 

dilakukan dengan berkoordinasi kepada dinas kesehatan 

setempat atau fasilitas pelayanan dalam pelaksanaan pelacakan 

kontak erat, pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase 

Chain Reaction (RT-PCR), dan kebutuhan lainnya.  

Esensi dari protokol kesehatan ini adalah masyarakat harus 

fokus pada titik kritis dalam penularan COVID-19 yang mencakup jenis 

dan karakteristik kegiatan/aktivitas, besarnya kegiatan, lokasi kegiatan 

(outdoor/indoor), durasi kegiatan, jumlah orang yang disertakan, 
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kelompok rentan atau penyandang disabilitas yang terlibat dalam 

kegiatan/aktivitas tersebut dan sebagainya. Pihak-pihak yang terkait 

termasuk aparat yang akan melakukan penertiban dan pengawasan juga 

harus berperan dan terlibat dalam penerapan protokol kesehatan. 

Setelah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, kita juga dapat 

mencegah penularan COVID-19 dengan melakukan pencegahan berupa 

(Kementerian Kesehatan RI, 2020): 

a. Mengelola penyakit penyerta/komorbid agar tetap terkontrol 

b. Mengelola kesehatan jiwa dan psikososial 

Kesehatan jiwa dan psikososial dapat ditingkatkan melalui 

beberapa cara, yaitu dengan emosi yang positif, pikiran positif, dan 

hubungan sosial yang positif. Menurut Fahmi, 1977 dalam (Fuad, 

2016), penguatan dimensi spiritual juga dapat memelihara kesehatan 

jiwa. Hal tersebut dapat dilakukan melalui emosi dan pikiran positif 

dengan selalu sabar, tawakkal, berharap kesembuhan dan keselamatan 

kepada Allah SWT. serta optimis dan husnudzon bahwa kita bisa 

menghadapi segala permasalahan karena Allah SWT. tidak membebani 

seseorang di luar kemampuannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam 

Q.S Al-Baqarah/2:286 

سْعهََا ۗ لَهَا مَا كَسَبتَْ  وَعَلَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ   لَا  ي كَل ِّف   اٰللّ   نفَْسًا اِّلاَّ  و 

Terjemahnya:  
“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. 
Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya 
dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang 
diperbuatnya”. (Kementerian Agama RI, 2021) 
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Ayat ini menunjukkan Allah sangat lemah lembut kepada 

hamba-Nya. Juga menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada 

hamba-Nya. Dikatakan dalam Tafsir Ibnu Katsir bahwa sekalipun Allah 

Subhanahu wa Ta’ala melakukan perhitungan hisab, tetapi Dia tidak 

menyiksa kecuali terhadap hal-hal yang seseorang memiliki 

kemampuan untuk menolaknya. Ada pun sesuatu yang seseorang tidak 

memiliki kemampuan menolaknya, misalnya bisikan hati, manusia tidak 

dibebaninya. Dan benci terhadap bisikan yang jahat termasuk iman (Alu 

Syaikh dan Ghoffar, 2015). 

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar (1992) menjelaskan, tidak ada 

kewajiban yang Allah bebankan kepada seorang hamba melainkan pasti 

sesuai dengan kesanggupannya.  

Maka dari itu, setiap masalah yang diberikan Allah adalah sesuai 

dengan kesanggupan hamba-Nya. Dia tidak membebankan kewajiban 

kecuali sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Setiap amal baik akan 

dibalas dengan pahala, dan setiap amal buruk akan dibalas dengan dosa.  

c. Apabila sakit menerapkan etika batuk dan bersin. Jika berlanjut segera 

berkonsultasi dengan dokter/tenaga kesehatan. 

d. Menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol 

kesehatan dalam setiap aktivitas. 

Setelah berikhtiar dalam melakukan tindakan pencegahan, maka 

setiap muslim hendaknya bertawakal kepada Allah SWT. sebagaimana 

firmannya dalam QS At-Taghabun/64:11 
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نْ  اصََابَ  مَا   يْبَة   مِّ نْ   وَمَنْ  ۗاٰللِّّ  بِّاِّذنِّْ  اِّلاَّ  م صِّ شَيْء   بِّك ل ِّ  وَاٰللّ   ۗ بَه  قَلْ  يهَْدِّ  بِّالٰلِّّ  ي ؤْمِّ  

يْم     عَلِّ

Terjemahnya:  
“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan 
izin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan 
memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala 
sesuatu.” (Kementerian Agama RI, 2021) 
 

Dalam Tafsir Al-Mishbah (2017),  menjelaskan segala bencana yang 

menimpa manusia terjadi karena ketentuan Allah. Barangsiapa beriman 

kepada Allah, maka kalbunya akan diberi petunjuk sehingga rela dengan 

apa yang telah terjadi. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa tidaklah seorang hamba 

ditimpa suatu musibah kecuali dengan izin Allah sehingga apabila kita telah 

berikhtiar dalam melakukan segala tindakan pencegahan, namun Allah tetap 

timpakan musibah tersebut, maka sepatutnya kita dapat bertafakur lebih 

jauh bahwasanya wabah ini merupakan suatu peringatan bagi orang yang 

berpikir agar terus menjadikannya sebagai jalan untuk terus banyak 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tentu ada hikmah yang dapat 

dipelajari atau diambil dibalik yang telah ditetapkannya.  

Allah menerangkan bahwa apa yang menimpa manusia, baik yang 

merupakan kenikmatan dunia maupun yang berupa siksa adalah qadha’ dan 

qadar, sesuai dengan kehendak Allah yang telah ditetapkan di muka bumi. 

Dalam berusaha keras, manusia hendaknya tidak menyesal dan 

merasa kecewa apabila menemui hal-hal yang tidak sesuai dengan usaha 

dan keinginannya. Hal itu di luar kemampuannya, karena ketentuan Allah-
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lah yang akan berlaku dan menjadi kenyataan. Sebagaimana firman-Nya 

dalam QS At-Taubah/9:51  

يْبنَاَ   لَّنْ  لْ ق   لنَاَ اٰللّ   كَتبََ  مَا اِّلاَّ  ي صِّ  

Terjemahnya:  
“Katakanlah (Muhammad), Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang 
telah ditetapkan Allah bagi kami”. (Kementerian Agama RI, 2021) 

Allah memberi petunjuk kepada orang yang beriman untuk 

melapangkan dadanya, menerima dengan segala senang hati apa yang 

terjadi pada dirinya, baik sesuai dengan yang diinginkan, maupun yang 

tidak, karena ia yakin bahwa kesemuanya itu dari Allah. 

Begitu pula ketika seseorang ditimpa musibah, ia mengatakan inna lillahi 

wa inna ilaihi raji’un, hal itu karena iman yang menyebabkan sabar dan 

akhirnya musibah itu ringan baginya. 

8. Penanganan Pasien Konfirmasi COVID-19 

Penanganan pasien konfirmasi COVID-19 dapat dilakukan dengan 

isolasi mandiri di rumah atau isolasi di ruang rawat intensif rumah sakit. 

Penentuan intervensi tersebut sesuai dengan kondisi klinis yang muncul 

pada pasien setelah terkonfirmasi positif COVID-19 (Kementerian 

Kesehatan RI, 2020). 

a. Isolasi Mandiri 

Isolasi mandiri atau perawatan di rumah dilakukan terhadap 

orang yang bergejala ringan dan tanpa kondisi penyerta seperti 

(penyakit paru, jantung, ginjal dan kondisi immunocompromise). 

Tindakan ini dapat dilakukan pada pasien dalam pengawasan, orang 



53 
 

 
 

dalam pemantauan dan kontak erat yang bergejala dengan tetap 

memperhatikan kemungkinan terjadinya perburukan. Beberapa alasan 

pasien dirawat di rumah yaitu perawatan rawat inap tidak tersedia atau 

tidak aman. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan kondisi klinis 

dan keamanan lingkungan pasien. Pertimbangan lokasi dapat dilakukan 

di rumah atau fasilitas umum dengan mempertimbangkan kondisi dan 

situasi setempat. Perlu dilakukan informed consent sebagaimana 

formulir terlampir terhadap pasien yang melakukan perawatan rumah 

(Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

Penting untuk memastikan bahwa lingkungan tempat 

pemantauan kondusif untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan 

medis yang diperlukan orang tersebut. Idealnya, satu atau lebih fasilitas 

umum yang dapat digunakan untuk pemantauan harus diidentifikasi dan 

dievaluasi sebagai salah satu elemen kesiapsiagaan menghadapi 

COVID-19. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat atau petugas 

kesehatan masyarakat. Selama proses pemantauan, pasien harus selalu 

proaktif berkomunikasi dengan petugas kesehatan. Petugas kesehatan 

yang melakukan pemantauan menggunakan APD minimal berupa 

masker bedah dan sarung tangan karet sekali pakai (jika harus kontak 

dengan cairan tubuh pasien). Isolasi mandiri di rumah selama 10 hari 

isolasi sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi dan 

ditambahkan 3 hari tanpa menunjukan gejala gangguan pernafasan. 

Pasien dipantau melalui telepon oleh petugas FKTP (Fasilitas Kesehatan 
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Tingkat Pertama), kontrol di FKTP setelah selesai isolasi (Kementerian 

Kesehatan RI, 2020). 

b. Isolasi di Rumah Sakit Darurat 

Pasien dengan status kesehatan sakit sedang dilakukan isolasi di 

rumah sakit ke ruang perawatan COVID-19 rumah sakit darurat 

COVID-19. Pasien dengan gejala ringan hingga sedang dapat juga 

dirawat di rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat terutama bagi 

pasien yang dapat mandiri/self handling selama dirawat. 

c. Isolasi di Rumah Sakit Rujukan 

Pasien konfirmasi dengan status kesehatan sakit berat 

pelaksanaan isolasi dilakukan di ruang isolasi rumah sakit rujukan atau 

rawat secara kohorting. Pasien dengan gejala ringan, sedang atau 

berat/kritis dapat dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 atau rumah 

sakit lain yang memiliki fasilitas sesuai standar pelayanan yang telah 

ditentukan. Sebagian pasien yang dirawat 15% akan mengalami sakit 

berat yang memerlukan terapi oksigen dan sekitar 5% akan dirawat di 

ICU dan sebagian diantaranya memerlukan ventilator mekanik. 

Pneumonia berat merupakan diagnosis yang paling umum untuk pasien 

COVID-19 yang sakit berat. Pada prinsipnya pasien terkonfirmasi 

COVID-19 yang mengalami sakit sedang dan pasien yang sakit ringan 

tetapi memiliki faktor penyulit atau komorbid akan menjalani perawatan 

di rumah sakit. 
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9. Dampak COVID-19 terhadap Pasien Terkonfirmasi 

COVID-19 telah menyebabkan berbagai dampak terhadap 

kehidupan manusia, terutama pada pasien yang terkonfirmasi positif. 

Dampak COVID-19 terhadap pasien terkonfirmasi terdiri dari dampak fisik, 

psikologis, dan sosial. 

a. Dampak Fisik 

COVID-19 memiliki masa inkubasi antara 1 sampai 14 hari, dan 

umumnya dalam waktu 3 hingga 7 hari. Gejala utama yaitu demam, 

kelelahan, dan batuk kering. Sedangkan gejala lain seperti hidung 

tersumbat, hidung berair, pharyngalgia, myalgia, dan diare relatif lebih 

jarang terjadi. Kasus COVID-19 yang parah, umumnya terjadi sesak 

nafas dan/atau hipoksemia setelah onset satu minggu. COVID-19 pada 

kasus terburuk dengan cepat berkembang menjadi acute respiratory 

distress syndrome (ARDS), asidosis metabolik, syok sepsis, kelainan 

koagulasi, perdarahan, hingga gagal organ multipel. Hal lain yang 

ditemui pada pasien COVID-19 pada kondisi krisis hanya terjadi 

demam sedang bahkan tanpa disertai demam sama sekali (Zhang, Jin Jin 

et al., 2020 dalam (Kusumawati, 2021)). Kasus ringan akibat COVID-

19 muncul gejala seperti demam ringan, kelelahan ringan tanpa 

manifestasi pneumonia. Kasus baru-baru ini, kebanyakan pasien 

memiliki prognosis yang baik sampai sembuh jika tidak memiliki 

penyakit penyerta lain. Kasus pada lansia dan orang dengan penyakit 
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kronis memiliki prognosis yang buruk. Sedangkan kasus pada anak-

anak memiliki gejala yang relatif ringan (Liu, K. et al., 2020). 

b. Dampak Psikologis 

Respon psikologis yang muncul saat pasien menerima diagnosa 

konfirmasi COVID-19 pertama kali yaitu seperti perasaan cemas, panik, 

paranoid, depresi takut mati, frustasi (Brooks, S. K. et al., 2020). Selain 

itu, dampak psikologis yang dapat muncul ketika pasien terkonfirmasi 

COVID-19 antara lain stres, ansietas, depresi dan gangguan pola tidur, 

perilaku agresif dan delusi (Liu. K. et al., 2020). Perasaan yang juga 

sering muncul pada pasien adalah takut kematian, penyesalan, 

kebencian, kesepian dan panik (Liang, 2020).  

c. Dampak Sosial  

Dampak sosial COVID-19 muncul akibat dari infeksi virus 

COVID-19 dan penatalaksanaan, tindakan karantina serta 

pencegahannya yang mengharuskan seseorang menjaga jarak sosial. 

Selain itu sifat dari virus COVID-19 ini mudah menular membuat orang 

semakin ketakutan (Sun. Q. et al., 2020). Pasien mengetahui jika 

penatalaksanaan dari pasien konfirmasi COVID-19 membutuhkan 

perawatan isolasi baik secara mandiri maupun di rumah sakit. Pasien 

merasakan ketakutan, kekhawatiran dan terisolasi karena harus 

dipisahkan dengan anggota keluarga yang lain (Sahoo et al., 2020). 

Stigma sosial, perasaan terisolasi dan diskriminasi juga memperburuk 

kondisi psikologis pasien (Taha, 2014 dalam (Dubey, et al., 2020)). 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Teori 

Sumber  : Teori H. L. Blum (1974) terkait Faktor yang Mempengaruhi  
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Konsep 

Keterangan: 

: Variabel yang diteliti 

: Variabel yang tidak diteliti 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi yaitu 

penelitian dilakukan dengan mempelajari realitas yang terlihat di sekitar 

manusia. Dalam penelitian pendekatan fenomenologi adalah difokuskan 

pada menggali, memahami, dan menafsirkan arti fenomena, peristiwa, dan 

hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu (Yusuf, 

Muri., 2017). Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data melalui in depth interview (wawancara mendalam) digunakan untuk 

mengetahui secara langsung pengalaman pasien sembuh COVID-19 di 

Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara mulai pasien terdiagnosa 

positif COVID-19 hingga dinyatakan negatif COVID-19 sehingga perlu 

untuk dieksplorasi lebih dalam untuk mendeskripsikan makna dari 

fenomena tersebut.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Lasusua, Kabupaten 

Kolaka Utara.  
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B. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan apabila 

sasaran sampel yang diteliti telah memiliki karakteristik tertentu sehingga tidak 

mengambil sampel lain yang tidak memenuhi karakteristik yang telah 

ditetapkan oleh peneliti (Mulyatiningsih, 2011). 

Tabel 3.1  

Kriteria Informan Penelitian 

Informan Kriteria Keterangan 
Pasien sembuh 
COVID-19 

a. Pasien sembuh COVID-
19 pada tahun 2020 
hingga 6 Desember 2021 
yang tercatat di Dinas 
Kesehatan Kolaka Utara 

b. Masyarakat Kecamatan 
Lasusua berusia >18 
tahun dan mampu 
menceritakan 
pengalamannya 

d. Sehat secara fisik dan 
mental 

e. Bersedia menjadi 
partisipan yang 
dinyatakan secara verbal 
dan menandatangani 
surat persetujuan 
penelitian. 

Informan Utama 

Petugas Puskesmas a. Petugas yang menangani 
COVID-19 di Puskesmas 
Lasusua 

b. Sehat secara fisik dan 
mental. 

c. Bersedia menjadi 
partisipan yang 
dinyatakan secara verbal 

Informan Kunci 
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dan menandatangani 
surat persetujuan 
penelitian. 

Petugas Rumah Sakit a. Petugas yang menangani 
COVID-19 di Rumah 
Sakit Daerah Kabupaten 
Kolaka Utara 

b. Sehat secara fisik dan 
mental. 

c. Bersedia menjadi 
partisipan yang 
dinyatakan secara verbal 
dan menandatangani 
surat persetujuan 
penelitian 

Informan Kunci 

Masyarakat 
Kecamatan Lasusua 

a. Keluarga dekat dari 
informan utama 

b. Sehat secara fisik dan 
mental. 

c. Bersedia menjadi 
partisipan yang 
dinyatakan secara verbal 
dan menandatangani 
surat persetujuan 
penelitian 

Informan 
Pendukung 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Pencarian data dalam menyusun penelitian ini digunakan teknik 

pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara yaitu jenis data yang 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam (in 

depth interview) yang terstruktur meliputi pengalaman, pendapat atau 

kepercayaan, pengetahuan, sikap dan tanggapan. Wawancara dilakukan dengan 

mengacu pada instrumen berupa pedoman wawancara (interview guide) yang 

telah dibuat sebelumnya, yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di 
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lapangan. Peneliti memberikan kebebasan pada partisipan untuk 

mengungkapkan pengalamannya atas pertanyaan yang diajukan selama proses 

wawancara sehingga data yang diperoleh merupakan informasi yang alamiah 

sesuai dengan pengalaman partisipan. 

 
D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara, 

dokumentasi dan lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam. 

Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti 

kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber asli 

secara langsung.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder didapatkan dari data hasil pencatatan dan pelaporan 

yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara. Selain itu, 

data sekunder juga diperoleh dari berbagai buku literatur, jurnal, pedoman, 

panduan atau sumber lainnya terkait COVID-19 dan berbagai penelusuran 

data yang relevan yang berasal dari internet. 

 
E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ialah segala sesuatu yang memudahkan proses 

penelitian. Adapun instrumen penelitiannya yakni: 
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1. Peneliti itu sendiri (human instrument). Peneliti kualitatif sebagai human 

instrument akan bertugas untuk menetapkan fokus penelitian, menentukan 

informan sebagai sumber data utama, lalu melakukan pengumpulan data, 

menilai dan menganalisis data, kemudian menafsirkan dan membuat 

kesimpulan atas data yang diperoleh selama penelitian berlangsung 

2. Pedoman wawancara seputar pengetahuan terkait COVID-19, pengobatan 

dan perawatan selama isolasi, pengalaman selama menjalani masa isolasi, 

dukungan sosial dan penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari 

COVID-19 pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara 

3. Alat tulis, dalam hal ini buku/catatan dan pulpen  

4. HP 

 
F. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, proses menganalisis data dengan cara 

mengumpulkan, mengorganisasikan, memilih-milih serta mengklasifikasikan 

untuk mendapatkan data menjadi sebuah informasi. Teknik analisis data yang 

digunakan peneliti adalah analisis data model interaktif Miles & Huberman 

(Sugiyono, 2015), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan, yaitu: 

1. Reduksi data 

Tahap ini dilakukan dengan merangkum data, memilih hal-hal 

pokok sesuai dengan fokus penelitian, mengelompokkan data pada hal-hal 

yang penting, mencari tema serta polanya. Mereduksi data untuk 

menyederhanakan hasil dari proses wawancara guna mendapatkan data 
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yang lebih fokus. Pada penelitian ini, peneliti memilih data yang diperoleh 

dari studi kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka 

Utara. 

2. Penyajian data 

Setelah data direduksi maka data dikelompokan berdasarkan pokok 

permasalahan kemudian data disajikan dalam bentuk teks naratif yaitu 

dalam bentuk uraian dan deskriptif sehingga data tersebut dapat 

memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Data yang telah 

dirangkum berdasarkan pertanyaan penelitian selanjutnya dipaparkan 

dalam bentuk narasi sesuai rumusan masalah penelitian, yaitu pengetahuan 

terkait COVID-19, pengobatan dan perawatan selama isolasi, pengalaman 

selama menjalani masa isolasi, dukungan sosial dan penerapan protokol 

kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 pada masyarakat Kecamatan 

Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. 

3. Penarikan kesimpulan 

Tahap ketiga dalam proses analisis data dalam penelitian ini adalah 

verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data dalam penelitian 

ini dilakukan secara berkesinambungan guna mendapatkan kesimpulan 

dengan bukti kuat dan kredibel.  

Untuk memaksimalkan hasil wawancara maka akan digunakan 

NVivo 12 Pro dalam pengolahan data hasil penelitian. NVivo 12 Pro adalah 

aplikasi (Software) yang digunakan untuk melakukan pengolahan data 
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secara analisis terhadap data kualitatif yang memudahkan peneliti dalam 

menganalisis data hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung. 

Analisis teks dari jawaban informan adalah analisis frekuensi 

kemunculan kata atau word cloud. Word Cloud atau juga dikenal sebagai 

Tag Cloud adalah metode visualisasi data dengan menunjukkan seberapa 

sering sebuah kata muncul dalam data yang diwakili dengan besar kecilnya 

tulisan pada word cloud. Semua kata dalam data akan dikumpulkan 

berdasarkan besar kecilnya lalu membentuk seperti awan (Rebecca, 2019). 

Di dalam kata-kata yang dominan muncul pada jawaban informan 

diilustrasikan pada gambar, di mana semakin besar ukuran huruf, maka 

berarti semakin sering kata-kata yang bersangkutan muncul pada jawaban 

informan. 

G. Pengujian Keabsahan Data  

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas; uji 

kredibilitas data (validitas internal), uji transferabilitas (validitas eksternal), uji 

dependabilitas (reliabilitas) dan uji konfirmabilitas (objektivitas). Adapun jenis 

uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data yaitu 

dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan menggunakan 

bahan referensi. 

Triangulasi sumber merupakan pengumpulan informasi yang dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh 

melalui berbagai sumber. Prinsip triangulasi adalah informasi mestilah 

dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bisa 
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dalam sebuah kelompok. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk 

membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. 

Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan 

data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Sebagai contoh, data hasil 

wawancara mendalam dengan informan dilengkapi dengan audio-visual saat 

dilakukan wawancara mendalam (Sugiyono, 2017). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lasusua yang merupakan 

kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara yang memiliki tingkat kesembuhan 

tertinggi dengan persentase kesembuhan mencapai 98%. 

1. Kondisi Geografis 

Kecamatan Lasusua merupakan ibukota Kabupaten Kolaka Utara 

dengan luas wilayah geografis Kecamatan Lasusua yaitu 269,32 km2. Dari 

segi geografis, Kecamatan Lasusua terdiri atas batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah Utara  : Kecamatan Katoi 

b. Sebelah Timur  : Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur 

c. Sebelah Selatan  : Kecamatan Lambai 

d. Sebelah Barat  : Teluk Bone 
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Gambar 4.1  

Peta Kecamatan Lasusua 

Kecamatan Lasusua berada pada wilayah dengan topografi yang 

beragam. Sebagian desa berada pada wilayah dataran dan yang lainnya 

berada pada wilayah dengan topografi berbukit-bukit.  

2. Wilayah Administratif 

 Pusat Pemerintahan Kecamatan ini berada di Kelurahan Lasusua, 

Kecamatan Lasusua yang meliputi 11 (sebelas) Desa dan 1 Kelurahan yaitu 

Desa Ponggiha, Desa Pitulua, Desa Babussalam, Desa Batu Ganda Permai, 

Desa Patowonua, Desa Puncak Monapa, Desa Rante Limbong, Desa 

Sulaho, Desa Tojabi, Desa Totallang, Desa Watuliwu dan Kelurahan 

Lasusua.  
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3. Kondisi Demografi 

 Jumlah penduduk pada akhir tahun 2021 di Kecamatan Lasusua 

sebanyak 27.249 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 7.943. 

4. Sosial Budaya  

 Penduduk Kecamatan Lasusua memiliki beberapa etnis seperti 

Tolaki, Bugis, Luwu, dan Selayar dengan mayoritas pemeluk agama Islam 

dan mata pencaharian masyarakat sebagian besar sebagai petani/pekebun. 

5. Sarana dan Prasarana 

Tabel 4.1  

Sarana Prasarana Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara 

Jenis Sarana 
Prasarana Sarana Prasarana Jumlah 

Pemerintahan Kantor Bupati 
Kantor Camat 
Kantor Lurah 
Kantor Desa 

1 
1 
1 
11 

Kesehatan Rumah Sakit 
Poliklinik/Balai 
Pengobatan 
Puskesmas 
Posyandu 
Pustu 
Polindes 
Apotek 

1 
1 
 
1 
15 
1 
13 
8 

Pendidikan SD/MI 
SMP/MTs 
SMA/SMK/MA 
Perguruan Tinggi 

12 
7 
4 
1 

Ekonomi Pasar 
Kelompok Pertokoan 
Minimarket/Swalayan 
Restoran/ 
Hotel 

1 
2 
3 
6 
4 
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Lembaga Keuangan Bank Umum 
Bank Perkreditan Rakyat 
Koperasi Simpan Pinjam 

6 
1 
1 

Peribadatan Masjid 
Mushola 

49 
18 

Sumber: Data Sekunder, 2022 

Berdasarkan tabel 4.1, mengenai sarana prasarana Kecamatan 

Lasusua menunjukkan bahwa terdapat 14 sarana pemerintahan, 40 sarana 

kesehatan, 24 sarana pendidikan, 16 sarana ekonomi, 8 sarana lembaga 

keuangan  dan 67 sarana peribadatan. 

 
B. Karakteristik Informan 

Informan dalam penelitian ini terdiri atas 13 (tiga belas) orang yaitu 8 

(delapan) orang pasien yang telah sembuh dari COVID-19 yang merupakan 

masyarakat Kecamatan Lasusua sebagai informan utama, 2 (dua) orang petugas 

kesehatan sebagai informan kunci, dan 3 (tiga) orang keluarga pasien sembuh 

COVID-19 sebagai informan pendukung. Seluruh informan dipilih 

menggunakan teknik purposive sampling dan didasarkan pada kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 
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Tabel 4.2 

Karakteristik Umum Informan Penelitian 

No Inisial Status Usia JK Pendidikan Pekerjaan 
Status 

Pernikahan 
1. HW Utama 33 P S1 PNS Menikah 
2. NH Utama 41 P S1 PNS Menikah 
3. HD Utama 48 P S1 PNS Menikah 

4. SA Utama 40 P S1 PNS 
Belum 

menikah 

5. MS Utama 51 L SMA 
Pekerja 

Konstruksi 
Menikah 

6. HA Utama 38 L S1 PNS Menikah 

7. SD Utama 41 P S1 PNS 
Belum 

menikah 

8. EW Utama 40 P S2 
Pegawai 
BUMD 

Menikah 

9. PA Kunci 30 P S1 PNS 
Belum 

menikah 

10. MR Kunci 30 L D3 Perawat 
Belum 

menikah 
11. SY Pendukung 52 L S1 PNS Menikah 
12. MA Pendukung 38 P SMP IRT Menikah 
13. AA Pendukung 51 L S1 Wiraswasta Menikah 

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel di atas, jenis kelamin informan pada penelitian ini 

mayoritas adalah perempuan sebanyak 8 orang dan laki-laki sebanyak 5 orang. 

Usia informan berkisaran antara 30-52 tahun, dimana usia informan termuda 30 

tahun dan usia informan tertua adalah 52 tahun.  Latar Pendidikan informan 

mayoritas adalah S1 sebanyak 9 orang, dan beberapa informan memiliki latar 

belakang pendidikan SMP sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 1 orang, D3 

sebanyak 1 orang dan S2 sebanyak 1 orang. Pekerjaan informan mayoritas 

adalah PNS sebanyak 8 orang, dan beberapa informan memiliki pekerjaan 

pekerja konstruksi sebanyak 1 orang, pegawai BUMD sebanyak 1 orang, IRT 

sebanyak 1 orang, perawat sebanyak 1 orang, dan wiraswasta sebanyak 1 orang. 
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Status pernikahan informan mayoritas sudah menikah sebanyak 9 orang dan 

belum menikah sebanyak 4 orang. 

Tabel 4.3 

Karakteristik COVID-19 Informan Penelitian 

No Inisial 
Riwayat 
COVID-

19 

Jenis 
Perawatan 

Lama 
Isolasi 

Riwayat 
Penyakit 
Penyerta 

Vaksinasi 
COVID-

19 

Dosis 
Vaksinasi 

1. HW Ya Isman 
14 

hari 
- Ya 3 

2. NH Ya Isman 
14 

hari 
Asma Ya 2 

3. HD Ya Isman 
14 

hari 
- Ya 3 

4. SA Ya Isman 
14 

hari 
- Ya 3 

5. MS Ya 
Rawat 
Inap 

4 hari 
DM tipe 2 

+ TBC 
Tidak - 

6. HA Ya 
Rawat 
Inap 

14 
hari 

- Ya 3 

7. SD Ya 
Rawat 
Inap 

10 
hari 

- Ya 2 

8. EW Ya Isman 
17 

hari 
- Ya 2 

9. PA Ya Isman 
14 

hari 
- Ya 3 

10. MR Ya Isman 
14 

hari 
- Ya 3 

11. SY Ya Isman 
14 

hari 
Hipertensi Ya 3 

12. MA Tidak - - - Ya 2 
13. AA Ya Isman 7 hari - Ya 2 

Sumber data: Primer, 2022 
 
Keterangan: 

Isman : Isolasi Mandiri 

Adapun riwayat COVID-19 informan sebagian besar pernah terkena 

COVID-19 sebanyak 12 orang dan tidak pernah terkena COVID-19 sebanyak 

1 orang. Jenis perawatan informan sebagian besar adalah isolasi mandiri 
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sebanyak 9 orang dan rawat inap sebanyak 3 orang. Lama isolasi informan yang 

terlama adalah 14 hari sebanyak 8 orang, dan beberapa informan melakukan 

isolasi selama 10 hari sebanyak 1 orang, 17 hari sebanyak 1 orang, 7 hari 

sebanyak 1 orang dan 4 hari sebanyak 1 orang. Adapun riwayat penyakit 

penyerta informan adalah diabetes melitus tipe 2, TBC, asma, dan hipertensi. 

Sebagian besar informan sudah melakukan vaksinasi COVID-19 sebanyak 12 

orang dan tidak pernah melakukan vaksinasi COVID-19 sebanyak 1. Adapun 

terdapat 7 orang yang telah melakukan vaksinasi dosis 3 atau booster dan 

terdapat 5 orang yang telah melakukan vaksinasi dosis 2. 

 
C. Hasil Wawancara Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian terkait Studi Kesintasan COVID-19 

di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini dilakukan di 

Puskesmas Lasusua, Rumah Sakit Umum Daerah Jafar Harun Kolaka Utara, 

dan Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini berlangsung 

mulai pada tanggal 1 April 2022 - 10 April 2022. Informan yang diperoleh 

melalui wawancara mendalam (in depth interview) dan pemilihan informan 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan serta menggunakan pedoman wawancara mendalam. 
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1. Pengetahuan terkait COVID-19 

a. Hasil Analisis Nvivo 

 

Gambar 4.2 

Word Cloud Variabel Pengetahuan Terkait COVID-19 

Dari hasil perhitungan melalui fitur word cloud menggunakan 

NVivo 12 Pro, kata “Virus” adalah kata yang paling sering digunakan 

oleh informan dalam menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan 

terkait COVID-19. 

b. Hasil Wawancara Informan 

1) Pengertian COVID-19  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan diketahui bahwa kurangnya pemahaman informan 

mengenai pengertian COVID-19. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh informan (MS, 51 Tahun) bahwa informan tidak mengetahui 
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mengenai pengertian COVID-19, karena ketika melakukan 

pemeriksaaan di rumah sakit, informan hanya ingin memeriksakan 

kesehatannya. Berikut pernyataan informan di bawah ini: 

“...nda ku tau juga itu apa pengertiannya COVID, karena 

waktu pergi ka periksa di rumah sakit mau jeka periksa 
penyakitku ternyata na bilang dokter COVID ka” 

(MS, 51 Tahun, Informan Utama) 
 

Informan lainnya mengatakan bahwa COVID-19 merupakan 

virus dan disebabkan karena kurangnya kebersihan, sesuai 

pernyataan informan di bawah ini: 

“…virus, karena kurangnya kebersihan…” 
(NH, 41 Tahun, Informan Utama) 

 
Penjelasan informan mengenai pengertian COVID-19 

bahwa informan tidak mengetahui pengertian COVID-19, juga 

sesuai pula dengan penuturan informan pendukung di bawah ini di 

mana mereka tidak mengetahui terkait pengertian COVID-19, 

walaupun terdapat informan pendukung yang mengatakan bahwa 

COVID-19 adalah penyakit yang sengaja diciptakan. Berikut 

pernyataan informan di bawah ini: 

“…nda ku tau apa itu COVID, karena pas bapak sakit nda 
ku tau apa itu COVID. Kan waktu masuk rumah sakit bapak 
periksa cuma mau jeki cek penyakitnya…” 

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung) 
“…penyakit yang sengaja diciptakan tapi ya karena 
memang disebabkan bisa juga secara alami terbentuk…” 

(AA, 51 Tahun, Informan pendukung) 
 

Selain itu terdapat informan yang mengetahui mengenai 
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COVID-19 yang mengatakan bahwa COVID-19 adalah coronavirus 

disease yang kondisinya hampir sama dengan flu tapi jika terdapat 

komorbid maka dapat lebih parah, lebih berpotensi menularkan 

lebih cepat dan disebabkan karena virus. Sebagaimana penuturan 

informan di bawah ini: 

“…coronavirus disease, itu ji yang saya tahu bahwa itu 
kondisinya hampir sama kaya flu tapi ada kondisi karena 
misalnya ada komorbidnya jadi bisa lebih parah, lebih 
berpotensi menularkan lebih cepat dan disebabkan karena 
virus…” 

(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 
 

2) Bahaya COVID-19 bagi kesehatan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa 

informan mengatakan COVID-19 berbahaya bagi kesehatan karena 

dapat menularkan kepada orang lain dan menimbulkan sesak napas 

dan demam hingga keparahan yang dapat menyebabkan kematian. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HD, 48 Tahun) 

bahwa COVID-19 berbahaya bagi kesehatan karena dapat 

menularkan kepada orang lain. Berikut pernyataan informan di 

bawah ini: 

“…nassaki (pastinya) bahaya karena bisa menularkan 
seseorang…” 

(HD, 48 Tahun, Informan Utama) 
  

Selain itu, terdapat informan yang mengatakan bahwa 

COVID-19 berbahaya bagi kesehatan karena menimbulkan sesak 

napas dan demam hingga keparahan yang dapat menyebabkan 
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kematian. Berikut pernyataan informan di bawah ini: 

“…kalau saya bahaya karena saya sudah rasakan toh waktu 

sakit itu kek (seperti) sesak apa, demam. Maksudnya nda 
seperti biasanya yang kek (seperti) penyakit biasanya itu, 
beda memang” 

(HA, 38 Tahun, Informan Utama) 
 

“…berbahaya sayang karena orang sampai meninggal…” 
(SD, 41 Tahun, Informan Utama) 

 
Penjelasan informan mengenai bahaya COVID-19 bagi 

kesehatan bahwa COVID-19 berbahaya karena dapat menyebabkan 

keparahan hingga menyebabkan kematian, juga sesuai pula dengan 

penuturan informan pendukung. Berikut pernyataan informan di 

bawah ini: 

“…iya pasti berbahaya. Pertama bisa menyebabkan orang 
sakit parah sampai bisa meninggal…” 

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung) 

Selain penjelasan informan mengenai bahaya COVID-19 

bagi kesehatan, salah satu informan pendukung yaitu masyarakat 

sebagai keluarga dekat pasien juga memberikan pernyataan terkait 

pengetahuan terhadap orang yang terkena COVID-19 bahwa 

informan ketika awal COVID-19 takut dengan COVID-19 tetapi 

sekarang sudah biasa saja. Berikut pernyataan informan di bawah 

ini: 

“…tapi kan kita takut sama COVID, tapi kan sekarang tidak 
mi. Kita sudah jenuh terhadap COVID. Kedua juga ya 
sudah. Sudah terbiasa…” 

 (AA, 51 Tahun, Informan Pendukung) 
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3) Faktor-faktor penyebab terjadinya COVID-19 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya 

COVID-19 seperti kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat, 

kelelahan, daya tahan tubuh menurun, kurang mematuhi protokol 

kesehatan dan ketidaktahuan masyarakat tentang COVID-19. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HW, 33 Tahun) 

bahwa faktor penyebab terjadinya COVID-19 yaitu kurangnya 

perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut pernyataan informan di 

bawah ini: 

“…kurang PHBS…” 
(HW, 33 Tahun, Informan Utama) 

 
Selain itu, terdapat beberapa informan yang mengatakan 

bahwa terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya COVID-19 

seperti kelelahan dan kurang mematuhi protokol kesehatan yaitu 

tidak memakai masker. Berikut pernyataan informan di bawah ini: 

“…yah salah satunya karena kecapean, terus tidak lakukan 
protokol kesehatan…” 

(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 

“…faktor penyebabnya yah jarang pake masker…” 
(SA, 40 Tahun, Informan Utama) 

 
Penjelasan informan mengenai faktor-faktor penyebab 

terjadinya COVID-19 bahwa yaitu kurangnya kebersihan 

lingkungan dan ketidaktahuan masyarakat mengenai COVID-19, 

juga sesuai pula dengan penuturan informan pendukung. Berikut 
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pernyataan informan di bawah ini: 

“…faktor-faktornya itu mungkin ya yang pertama kondisi 
cuaca. Yang kedua lingkungan tempat kerjanya lah atau 
lingkungan tempat hidupnya. Misalnya lingkungan 
masyarakat kita apakah itu? Misalnya daerah lembab 
kurang kebersihan, otomatis kan itu pasti semua yang 
namanya virus pasti cepat menyebar…” 

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung) 
 
“…pertama faktor orang kan tidak tahu sebenarnya apa ini 
penyakit. Ini nanti kalau mau ditahu kalau dia kena COVID 
pas dia PCR. Kalau bukan PCR orang tidak tahu…” 

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung) 

4) Upaya pencegahan untuk menghindari COVID-19 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa terdapat upaya pencegahan untuk menghindari 

COVID-19 seperti menerapkan protokol kesehatan ketika keluar 

rumah, menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri sendiri, 

makan makanan bergizi, menjaga imun dan berolahraga secara 

teratur agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh informan (HW, 33 Tahun) bahwa upaya 

pencegahan untuk menghindari COVID-19 yaitu menerapkan 3M 

secara rutin ketika keluar rumah. Berikut pernyataan informan di 

bawah ini: 

“…3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga 

jarak…” 
(HW, 33 Tahun, Informan Utama) 

 
Selain itu, terdapat beberapa informan yang mengatakan 

bahwa terdapat upaya pencegahan untuk menghindari COVID-19 

seperti menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri sendiri, 
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disiplin protokol kesehatan, dan makan makanan bergizi agar dapat 

meningkatkan daya tahan tubuh. Berikut pernyataan informan di 

bawah ini: 

“…kayaknya kebersihan lingkungan, dan kebersihan diri 
sendiri…” 

(NH, 41 Tahun, Informan Utama)  
 

“…harus cuci tangan yang rutin, kalau keluar rumah cuci 

tangan, datang di rumah cuci tangan, baru ganti baju, harus 
makan makanan yang bergizi…” 

(HD, 48 Tahun, Informan Utama) 
 

Penjelasan informan mengenai upaya pencegahan untuk 

menghindari COVID-19 yaitu menjaga daya tahan tubuh makan 

makanan yang sehat, rajin berolahraga, minum vitamin, dan disiplin 

protokol kesehatan, juga didukung dengan penuturan informan 

pendukung di bawah ini: 

“…kalau kita ini berusaha untuk perbaiki daya tahan tubuh, 

termasuk dengan makanannya yang sehat kemudian 
olahraga sama minum vitamin…” 

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung) 

“…disiplin protokol kesehatan…” 
(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung) 

5) Dampak COVID-19 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa terdapat dampak COVID-19 seperti dampak 

kesehatan, dampak ekonomi, dan dampak sosial yaitu kurang 

interaksi dengan orang lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

informan (SA, 40 Tahun) bahwa dampak COVID-19 yaitu dampak 

kesehatan dan dampak sosial yaitu kurang interaksi dengan orang 
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lain. Berikut pernyataan informan di bawah ini: 

“…kalau sosial, terbatas gerak langkah ta. Kalau kesehatan 

berpengaruh juga…” 
(SA, 40 Tahun, Informan Utama) 

“…kalau saya kayaknya dampak sosial, karena maksudnya 

biar tetangga, saudara takut mendekat, kurang 
silaturahmi…” 

(HA, 38 Tahun, Informan Utama) 
 

Penjelasan informan mengenai dampak COVID-19 yaitu 

dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak keagamaan dan 

dampak sosial yaitu kurang interaksi dengan orang lain, juga 

didukung dengan penuturan informan pendukung. Berikut 

pernyataan informan di bawah ini: 

“…dampaknya kalau dari sosial orang kan tidak bisa 
beraktivitas, tidak bisa mencari rezeki, orang tidak bisa ke 
kantor karena imbauan dari pemerintah. Kemudian dari sisi 
penularannya kan kalau bersentuhan bisa menular 
kemudian berkerumun dilarang makanya pemerintah 
menghimbau. Sedangkan pergi ke masjid masih dilarang. 
Hanya dari sisi kesehatan orang kalau sakit bagaimana 
caranya mau beraktivitas. Bisa juga menyebabkan 
kematian. Nah memang banyak sekali dampaknya 
kemarin…” 

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung) 
 

“…ekonomi yah karena bapak yang mencari terus bapak 

juga yang sakit” 
(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung) 

6) Dari mana mendapatkan informasi mengenai COVID-19 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa informasi yang didapatkan mengenai COVID-19 

berasal dari sosial media, berita di televisi, mendengar dari orang 

lain dan petugas kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 
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informan (HD, 48 Tahun) bahwa informasi yang didapatkan 

mengenai COVID-19 yaitu berasal dari sosial media, berita di 

televisi, dan mendengar dari orang lain. Berikut pernyataan 

informan: 

“…kita dengar dari orang, kita dengar dari sosial media, 
pokoknya kita nonton di televisi, melalui dari WA, dari 
internet apa. Makanya kita kenal ini COVID…” 

(HD, 48 Tahun, Informan Utama) 
 

Selain itu, terdapat beberapa informan yang mengatakan 

bahwa informasi yang didapatkan mengenai COVID-19 yaitu 

berasal dari sosial media seperti WhatsApp dan Facebook serta 

petugas kesehatan. Berikut pernyataan informan di bawah ini: 

“…banyak dari sosial media, sama petugas kesehatan juga. 

Tapi lebih banyak dari sosial media…” 
(HA, 38 Tahun, Informan Utama) 

 
7) Informasi mengenai COVID-19 dari petugas kesehatan setempat 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa terdapat pemberian informasi dari petugas 

kesehatan mengenai COVID-19 yang dilakukan dalam beberapa 

bentuk seperti dalam bentuk penyuluhan melalui ambulans keliling 

dan penyuluhan secara langsung, namun masih terdapat masyarakat 

yang tidak hadir dalam kegiatan, sehingga mayoritas informan 

mendapatkan informasi dari sosial media seperti WhatsApp dan 

Facebook serta berita di televisi. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh informan (HD, 48 Tahun) bahwa pernah mendapatkan 

informasi mengenai COVID-19 dari petugas kesehatan setempat 
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melalui ambulans keliling. Berikut pernyataan informan di bawah 

ini: 

“…pernah, dari dinas kesehatan dengan dia kiri-kanan pake 
halo halo penyuluhan (keliling melakukan penyuluhan), 
begitu tawwa. Sejak adanya COVID itu gencar mi…” 

(HD, 48 Tahun, Informan Utama) 
 

Selain itu, terdapat informan yang mengatakan bahwa 

informan tidak pernah menghadiri kegiatan penyuluhan yang 

dilakukan oleh petugas kesehatan. Berikut pernyataan informan di 

bawah ini: 

“…petugas kesehatan kalau saya nda pernah ka pergi, tapi 
kalau biasa datang di kantor datangji penyemprotan. Kalau 
mau menyuluh, dengar langsung, nda. Paling dari sosial 
media dapatnya…” 

(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 
 

Penjelasan informan tersebut mengenai informasi tentang 

COVID-19 dari petugas kesehatan setempat, juga didukung dengan 

penuturan informan pendukung bahwa mendapatkan informasi dari 

petugas kesehatan hanya ketika petugas kesehatan melakukan 

pemantau ketika terdapat keluarga yang terkena COVID-19. Berikut 

pernyataan informan di bawah ini: 

“…ada ji itu datang dari puskesmas tapi selesai pi bapak 
dirawat di rumah sakit, baru datang. Nda masuk di rumah, 
di luar banji (hanya di luar saja) kasih ki masker, sama kaus 
tangan. Sudah itu, na tanya meki juga tentang COVID…” 

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung) 
 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan 

petugas kesehatan bahwa melakukan pemberian informasi 



84 
 

 
 

mengenai COVID-19, bukan hanya bagian promosi kesehatan saja 

tetapi juga bagian lain yang ikut membantu memberikan 

pemahaman kepada masyarakat. Berikut kutipan hasil 

wawancaranya: 

“…iya turun, apalagi pas tinggi-tingginya COVID, turun 
semua ki, bukan cuman promkes, kita turun semua. Jadi 
setiap dia turun, juga harus dia sampaikan misal harus pake 
masker, harus cuci tangan, menjaga jarak. Kita suka 
menyuluh atau sosialisasi, Jadi kalau turun posyandu, 
sebelum mulai posyandunya, kita penyuluhan dulu…” 

(PA, 30 Tahun, Informan Kunci)  
  

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh petugas 

kesehatan mengenai antusias masyarakat dalam mengikut kegiatan 

mengatakan bahwa antusias masyarakat masih kurang, karena masih 

terdapat masyarakat yang tidak percaya dengan adanya COVID-19. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh petugas kesehatan sebagai 

berikut: 

“…yah tergantung kalau lagi banyak kasus, kan dia juga 

takut apalagi kalau kita ini kasusnya tambah tinggi, ada juga 
yang masa bodoh, tapi lama kelamaan, dia sadar diriji toh. 
Karena memang dia tidak percaya COVID. Jadi tergantung 
dari kitanya kasih pemahaman sama dia, masyarakatkan 
beda-beda. Dia tidak mengerti bahasa medis, yah kita kasih 
bahasanya kita. Begitu dia baru paham…” 

(PA, 30 Tahun, Informan Kunci) 

8) Informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dapat menambah 

pemahaman 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan 
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dapat  menambah pemahaman. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh informan (SD, 41 Tahun) bahwa informasi yang diberikan oleh 

petugas kesehatan dapat  menambah pemahaman. Berikut 

pernyataan informan di bawah ini: 

“…iye, intinya ditahuki bilang ada yang namanya 
COVID…” 

(SD, 41 Tahun, Informan Utama) 

Penjelasan informan tersebut mengenai informasi yang 

diberikan oleh petugas kesehatan dapat  menambah pemahaman, 

juga didukung dengan penuturan informan pendukung. Berikut 

pernyataan informan di bawah ini: 

“…bisalah menambah karena dari situ meki juga (dari 
petugas kesehatan juga saya) tahu ini ada COVID…” 

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung) 
 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan 

petugas kesehatan yang mengatakan bahwa setidaknya masyarakat 

ada yang bisa berubah, dari tidak tahu menjadi tahu. Berikut kutipan 

hasil wawancaranya: 

“…iya setidaknya bisa berubah sedikit, dari tidak tahu 
menjadi tahu. Tapi, saya katakan masih kurang efektif 
informasi yang diterima oleh masyarakatnya. Karena masih 
banyak yang tidak mematuhi aturan dan sebagainya…” 

(PA, 30 Tahun, Informan Kunci) 
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2. Pengobatan dan perawatan selama isolasi 

a. Hasil Analisis NVivo 

 

Gambar 4.3 

Word Cloud Variabel Pengobatan dan Perawatan selama Isolasi 

Dari hasil perhitungan melalui fitur word cloud menggunakan 

NVivo 12 Pro, kata “Vitamin” adalah kata yang paling sering digunakan 

oleh informan dalam menjawab pertanyaan mengenai pengobatan dan 

perawatan selama isolasi. 

b. Hasil Wawancara Informan 

1) Gejala yang dialami ketika menderita COVID-19 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan diketahui bahwa tidak semua informan mengalami gejala 

ketika menderita COVID-19. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 
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informan (HW, 33 Tahun) bahwa tidak mengalami gejala ketika 

menderita COVID-19. Berikut pernyataan informan di bawah ini: 

“…tidak ada, karena OTG ka…” 
(HW, 33 Tahun, Informan Utama) 

 
Selain pernyataan tersebut, terdapat beberapa informan yang 

mengatakan bahwa mengalami gejala ketika menderita COVID-19 

seperti batuk, demam, sesak, menggigil, sakit kepala dan lain-lain. 

Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam: 

“…sebenarnya sebelum ke rumah sakit itu sudah sakit 

memangmi, batuk demam, sesak, menggigil, sakit kepala, 
pokoknya ada semuami. Di rumah sekitar 10 hari, terus ke 
rumah sakit ternyata positif, dirontgen pneumonia sudah 
berat, sudah ada juga darah keluar kalau batuk…” 

(HA, 38 Tahun, Informan Utama) 
 

“…demam, flu, loyo, nafsu makan berkurang, nda bisa tidur, 

beberapa hari susah tidur, penciuman hilang, batuk, sakit 
semua tulangku…” 

(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 
 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan 

masyarakat sebagai keluarga dekat pasien mengenai gejala ketika 

menderita COVID-19 yang mengatakan bahwa terdapat pasien yang 

mengalami hilang indra penciuman, demam, batuk dan badan terasa 

nyeri. Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“…hilang indra penciuman, demam dengan batuk dengan 

badan nyeri…” 
(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung) 

 
Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh petugas 

kesehatan mengenai gejala yang dialami pasien COVID-19 

sehingga harus diisolasi di rumah sakit yaitu dimana sebelumnya 
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apabila kasus COVID-19 meningkat semua pasien baik yang 

bergejala maupun yang tidak, maka pasien akan di isolasi di rumah 

sakit. Sedangkan untuk sekarang, hanya pasien dengan penyakit 

penyerta yang diisolasi di rumah sakit. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 

“…sesak, demam, nyeri ulu hati, tapi kalau yang sekarang 
ada pi penyakit penyerta baru dirawat. Tapi yang awal-
awal, gejala yang itu, kan dulu kalau misalnya dirawat 
orang gejala yang biasa ji, tapi kalau gejala biasa isolasi 
mandirimi sekarang…” 

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci) 
 

Informan pendukung yaitu masyarakat sebagai keluarga 

dekat pasien juga menjelaskan bahwa setelah mengetahui gejala 

yang dialami pasien, tindakan yang pertama kali dilakukan seperti 

memberikan obat paracetamol dan mengantar pasien untuk 

melakukan swab. Sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut: 

“…ya saya antar langsung ke rumah sakit. Ternyata dia 

memang positif, jadi waktu dia dinyatakan positif saya 
bilang pasti saya juga ini positif karena saya sudah 
berdekatan. Anak saya juga ada yang bergejala juga jadi 
isolasi masing-masing…” 

 (AA, 51 Tahun, Informan Pendukung) 
 
“…kasih saja paracetamol…” 

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung) 
 

Selain itu, hasil wawancara dengan informan pendukung 

menjelaskan bahwa tidak semua informan pernah diberikan 

informasi mengenai apa yang harus dilakukan ketika ada keluarga 

yang terkena COVID-19. Sebagaimana kutipan hasil wawancara 

berikut: 
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“…biasa kebetulan kan ada teman dokter jadi ditanya 

bilang kalau misalnya begini tindakannya kita seperti ini 
maksudnya minimal kalau kita punya keluarga ada yang 
positif usahakan jangan terlalu dekat kemudian kita pakai 
protokol kesehatan…” 

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung) 
 
“…tidak pernah ditanya itu, ibu yang bawaji obat biasa 

datang tapi begitumi, tidak ada yang lain datang selain ibu 
itu. Kalau di rumah sakit, itu ji dibilang jaga jarak tapi tidak 
bisa ki jaga jarak karena ini sering dipijit sama ka itu 
anakku satu yang laki-laki sama pakai masker juga…” 

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung) 
 

2) Pengobatan dan perawatan pertama yang diberikan petugas 

kesehatan ketika isolasi 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan diketahui bahwa terdapat perbedaan pengobatan dan 

perawatan ketika pertama kali isolasi baik untuk pasien isolasi 

mandiri maupun rawat inap sesuai dengan gejala atau keluhan dan 

penyakit penyerta pasien. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

informan (HA, 38 Tahun) bahwa ketika pertama kali dinyatakan 

positif pengobatan dan perawatan yang diberikan oleh petugas 

kesehatan adalah pemberian oksigen, pemeriksaan darah, dan infus. 

Berikut pernyataan informan di bawah ini: 

“…ada itu oksigen karena kan sesak mi waktu masuk, sudah 
itu diperiksa mi, periksa darah karena dicurigai tifoid. 
Sudah itu diswab mi, sudah itu ada mi hasilnya langsung 
dirawat mi. Yang pertamakan di UGD langsung diinfus, 
baru pemeriksaan klinis mi, periksa darah, swab, baru 
oksigen lagi…” 

(HA, 38 Tahun, Informan Utama) 
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Selain pernyataan tersebut, terdapat beberapa informan yang 

mengatakan bahwa tidak mendapatkan pengobatan dari petugas 

kesehatan, diberi obat khusus COVID-19, obat khusus penyakit 

penyerta dan vitamin. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara 

mendalam: 

“…nda ada, karena saya tebus sendiri ji obatnya…” 
(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 

“…ada na kasih ki obat petugas rumah sakit sama 
vitamin…” 

(SA, 40 Tahun, Informan Utama) 
 
“…obat ji itu untuk 6 bulan langsung na kasih ka sama 

diinfus ka juga…” 
(MS, 51 Tahun, Informan Utama) 

 
Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan 

petugas kesehatan mengenai pengobatan dan perawatan pertama 

yang diberikan petugas kesehatan ketika isolasi. Berikut kutipan 

hasil wawancaranya: 

“…sebelum masuk ruang isolasi dikasih perawatan dasar 

kaya pemeriksaan tanda-tanda vital, melihat gejalanya apa, 
pemeriksaan darah rutin, foto rontgen. Kadang juga kalau 
misalnya di ruang isolasi, di UGD dulu kadang di UGD 
dilakukan itu, kadang juga di ruang isolasi juga. Ada juga 
yang langsung di ruang isolasi kalau datang. Kadang juga 
di perawatan lain, sudah masuk di perawatan terus nanti 
kalau misalnya di dalam itu ada gejala makanya diswab, 
kalau misalnya positif dipindahkan. Misalnya dia di kesmas, 
dia diantigen memang disana, terus positif, jadi diPCR 
ulang supaya untuk memastikannya. Kalau misalnya dari 
puskesmas sudah antigen positif, langsung memang diiso, 
nanti diiso langsung diPCR…” 

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci) 
 

“…paling kita kontrol obat sama vitaminnya kalau dia 

isolasi mandiri, kalau diisolasi di rumah sakit kan yang 
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tangani orang rumah sakit. Tapi kalau orang yang isolasi di 
rumah, yang tangani orang puskesmas…” 

(PA, 30 Tahun, Informan Kunci) 
 

3) Perawatan yang diberikan petugas kesehatan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan diketahui bahwa terdapat perbedaan perawatan baik untuk 

pasien isolasi mandiri maupun rawat inap sesuai dengan gejala atau 

keluhan dan penyakit penyerta pasien. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh informan (HW, 33 Tahun) bahwa ketika 

dinyatakan positif COVID-19, tidak diberikan perawatan oleh 

petugas kesehatan, hanya diberi obat, vitamin, masker, dan 

handscoon. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam: 

“…tidak ada ji, karena tidak ada ji keluhanku. Obat ji sama 
vitamin dikasih, ada juga masker sama handscoon untuk 
yang ada keluarganya satu rumah…” 

(HW, 33 Tahun, Informan Utama) 
 

Selain pernyataan tersebut, terdapat beberapa informan yang 

mengatakan bahwa tidak mendapatkan pengobatan dari petugas 

kesehatan, diberi obat khusus COVID-19, vitamin, infus, dan 

pemberian oksigen. Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“…oksigen sama infus ji, sama ada juga obat yang diminum. 
sekitar 5 macam kah itu sama vitamin…” 

(HA, 38 Tahun, Informan Utama) 
 
“Itu ji resep baru nanti saya mi pergi tebus ki” 

(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 
 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan 

masyarakat sebagai keluarga dekat pasien mengenai pengobatan dan 
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perawatan yang diberikan petugas kesehatan ketika isolasi yang 

mengatakan bahwa pengobatan dan perawatan yang diberikan yaitu 

obat dan infus. Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“…nda saya perhatikan bammi itu (saya tidak 
memperhatikan), tapi diinfus ji…” 

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung) 
 
“…hanya dikasih obat tapi saya tidak tahu obat apa itu. 

Kalau saya tidak salah, ada 4 macam. Kalau obatnya ibu 
tidak habis, tapi dia sudah sembuh…” 

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung) 
 

Penjelasan tersebut juga didukung dengan hasil wawancara 

yang dilakukan oleh petugas kesehatan mengenai sistem pengobatan 

dan perawatan selama isolasi pada pasien COVID-19. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 

“…disesuaikan dengan gejala dan keluhan pasien, misal 

kalau dia nyeri dikasih obat nyeri. Sesuai dengan instruksi 
dokter. Tapi pasti dikasih pengobatan COVID, seperti 
pemberian paket obat COVID. Kalau ada penyakit penyerta, 
dikasih dengan obat yang penyakit penyerta itu. Ada 
memang paketnya obat COVID, 3 macam kayaknya itu…” 

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci) 
 

Selain penjelasan tersebut, petugas kesehatan juga 

mengatakan bahwa pemberian pengobatan dan perawatan harus 

disesuaikan dengan gejala dan keluhan pasien. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 

“…harus sesuai dengan gejala, harus sesuai dengan resep 
dokter lah, karena dokter itu kasih obat sesuai dengan 
keluhan pasien. Tindakan perawatannya juga sesuai dengan 
keluhan, kalau misalkan dia sesak dia kasih oksigen. Kalau 
dulu itu pasti kalau misalnya biar nda bergejala tapi 
PCRnya positif, dirawat, jadi biar nda diinfus, kecuali kalau 
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dilihat lemah, baru diinfus. Kalau sekarang pasti diinfus 
semua…” 

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci) 
 

Informan pendukung juga mengatakan bahwa pengobatan 

dan isolasi yang baik untuk orang yang terkena COVID-19 jika 

pasien tidak mengalami gejala maka masih dapat dilakukan isolasi 

mandiri, sedangkan jika pasien mengalami gejala maka harus 

dirawat inap untuk mencegah penyakitnya bertambah parah. 

Informan juga mengatakan isolasi yang baik, pasien harus 

menyendiri di ruang yang bagus dari segi kesehatan dan memiliki 

fasilitas-fasilitas yang lengkap seperti toilet dan dapur agar pasien 

dapat memasak sendiri. Sebagaimana dengan kutipan hasil 

wawancara berikut: 

“…isolasi ya kalau tidak ada ji gejala isolasi mandiri bisa 

ji. Kalau ada gejalanya, ya kan harus dirawat karena itu 
mencegah jangan sampai tambah parah…”  

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung) 
 

“…harus menyendiri kemudian ruang yang ditempati itu 

bagus artinya bagus dari segi kesehatan terus fasilitas-
fasilitas yang ada di situ ada wc-nya. Ya, kalau bisa ada juga 
dapurnya supaya dia bisa masak sendiri…” 

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung) 
 

4) Obat yang diberikan petugas kesehatan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan diketahui bahwa tidak semua petugas kesehatan 

mengomunikasikan obat yang diberikan kepada pasien dan juga 

tidak semua pasien meminum obat tersebut sampai habis. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HA, 38 Tahun) 
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bahwa petugas kesehatan mengomunikasikan obat yang diberikan 

kepada pasien dan juga pasien meminum obat tersebut sampai habis. 

Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“…iya ditanya ji, obat ini untuk virusnya, ada juga untuk 
demamnya. Habisji…” 

(HA, 38 Tahun, Informan Utama) 

Selain pernyataan tersebut, terdapat beberapa informan yang 

mengatakan bahwa petugas kesehatan mengomunikasikan obat 

yang diberikan kepada pasien, petugas kesehatan tidak 

mengomunikasikan obat yang diberikan kepada pasien, pasien 

meminum obat tersebut sampai habis dan juga pasien tidak 

meminum obat tersebut sampai habis. Berikut kutipan hasil 

wawancaranya: 

“…iya, vitamin. Vitamin ji kayaknya waktu saya karena 
tidak ada ji keluhanku yang lain. Tapi tidak ku habisi, karena 
sehat jeka…” 

(HW, 33 Tahun, Informan Utama) 
 
“…ah nda, nda na tanya ka bilang obat ini. Cuma itu ji 

disuntik untuk anu (obat) gula. Iye habisji…” 
(MS, 51 Tahun, Informan Utama) 

 
“…kebetulan temanku dokter, jadi masih bisa ji ditanya-
tanya apa ini, kalau ada keluhan. Habis semua itu obat 
COVID, apa takut ka (karena saya takut)…” 

(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 
 

Selain penjelasan informan pasien sembuh COVID-19, 

pernyataan tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh masyarakat sebagai keluarga dekat pasien mengenai 
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obat yang diberikan petugas kesehatan. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 

“…iya dia tanya, vitamin ada juga dexa (dexamethasone). 
Dexa (dexamethasone) paling bagus itu kalau orang 
COVID. Dia habis ji karena takut semua orang karena ada 
penyakitnya. Iya ditanya karena dipantau terus orang di 
sini…” 

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung) 
 

Pernyataan di atas tidak sejalan dengan hasil wawancara 

dengan petugas kesehatan yang mengatakan petugas kesehatan 

harus mengomunikasikan obat yang diberikan kepada pasien dan 

semua pasien harus meminum obat tersebut sampai habis. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa petugas kesehatan tidak menjalankan 

tugasnya dengan baik, sedangkan pasien melanggar aturan yang 

ditentukan. Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“…harus, misalnya obatnya namanya ini obat, fungsinya 

ditanyakan dulu, siapa namanya ini orang yang mau 
dikasih, dikasihkan obat, fungsinya, namanya, aturan 
minumnya, diminum sebentar jam berapa. Kan kalau di sini 
di rumah sakit, kalau misalnya pagi, diambilkan obat untuk 
pagi saja, nanti siang dibawakan lagi. Kalau pasien sudah 
pulang, diresepkan lagi untuk obat pulangnya. Perminum, 
perjadwal minum, nda dikasih bilang langsung satu papan, 
nda boleh…” 

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci) 
 

5) Bentuk pengontrolan perawatan yang diberikan petugas kesehatan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan diketahui bahwa terdapat perbedaan bentuk pengontrolan 

pada setiap pasien yang menjalani isolasi mandiri ataupun rawat 
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inap seperti dalam bentuk kunjungan ke rumah dan petugas 

kesehatan menghubungi pasien melalui telepon sedangkan untuk 

pasien yang rawat inap dengan pemeriksaan tekanan darah, suhu 

tubuh, saturasi, pemberian suntikan dan juga terdapat pasien yang 

tidak dilakukan pengontrolan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

informan (HA, 33 Tahun) bahwa mendapat pengontrolan saat 

menjalani isolasi mandiri seperti dalam bentuk kunjungan ke rumah. 

Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“…bagus ji, na kontrol terus jeki. Datangi di depan rumah, 
nda boleh masuk baru na tanya bagaimana kondisi ta….” 

(HW, 33 Tahun, Informan Utama) 
 

Selain pernyataan tersebut, terdapat beberapa informan yang 

mengatakan bahwa petugas kesehatan melakukan pengontrolan 

kepada pasien seperti untuk pasien isolasi mandiri petugas kesehatan 

menghubungi pasien melalui telepon sedangkan untuk pasien yang 

rawat inap dengan pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, saturasi 

dan juga terdapat pasien yang tidak dilakukan pengontrolan. Berikut 

kutipan hasil wawancaranya: 

“…masuk ki ke ruangan ma suntik, sudah itu keluar mi lagi. 
Setiap malam itu na suntik ka. Nda ada juga na tanya ka 
bilang bagaimana mi kondisiku, bilang begini kesehatannya. 
Langsung banji kerja (jadi mereka hanya memeriksa)…” 

(MS, 51 Tahun, Informan Utama) 
 
“…biasa tensi, kemudian apa itu, pasang saturasi di jari, 
biasa suhu juga setiap hari. Iya ditanya ji kondisi ta…” 

(HA, 38 Tahun, Informan Utama) 
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“…kebetulan temanku dokter, jadi lewat hp terus ji. Nda 
pernah ada juga yang datang, kecuali teman ta dokter 
toh…” 

(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 
 

Selain penjelasan informan pasien sembuh COVID-19, 

pernyataan tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh masyarakat sebagai keluarga dekat pasien mengenai 

bentuk pengontrolan perawatan yang diberikan petugas kesehatan. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 

“…selalu konsultasi melalui telepon, bilang bagaimana 
kondisinya, jadi dia bilang begini-begini. Coba kasih 
vitamin ini lagi. Kalau kondisinya agak lemah, coba kasih 
ini. Artinya pada saat kita kena itu, kita manfaatkan 
konsultasi dengan dokter, kita tidak boleh berbuat 
sembarang harus sesuai dengan arahan dokter…” 

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung) 
 
“…nda, nda pernah juga na tanya ki bilang begini mi bapak 
(mereka tidak pernah memberitahukan kondisi bapak seperti 
apa)…” 

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung) 
 

Pernyataan di atas tidak sejalan dengan hasil wawancara 

dengan petugas kesehatan yang mengatakan petugas kesehatan 

melakukan pengontrolan kepada pasien dengan melakukan 

kunjungan sesuai dengan jadwal visiter. Berikut kutipan hasil 

wawancaranya: 

“…pengontrolannya dengan hp, ada nomor hp. Mereka 

menelpon dari belakang kalau misalnya ada keluhan, 
menelpon lagi. Karena tidak mungkin kita standby disitu. 
Jadi nanti kalau ada keluhan baru menelpon, dikasih 
memang nomor hp, ada hp iso. Ada juga jadwal 
pengontrolan namanya jadwal visiter, kami juga kalau 
misalnya biasa ke belakang kontrol pasiennya, disampaikan 
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juga bagaimana kondisinya…” 
(MR, 30 Tahun, Informan Kunci) 

 
6) Pelayanan perawatan yang diberikan petugas kesehatan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan diketahui bahwa sebagian besar informan mengatakan 

pelayanan perawatan yang diberikan petugas kesehatan sudah baik 

dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh informan mengatakan bahwa pelayanan yang 

diberikan sudah baik dan sudah sesuai dengan keluhan pasien. 

Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“…bagus ji, sesuai ji karena tidak ada ji gejala…” 
(NH, 41 Tahun, Informan Utama) 

 
“…bagus mi, kalau ada dibutuhkan, cepatji biasa datang. 
Sesuai mi karena tergantung keluhanta juga toh…” 

(SD, 41 Tahun, Informan Utama) 
 

“…termasuk bagus ji, sesuai ji. Kalau kita panggil ki, dia 
datang …” 

(MS, 51 Tahun, Informan Utama) 
 

Selain itu, juga terdapat informan yang mengatakan bahwa 

pelayanan perawatan yang diberikan petugas kesehatan masih perlu 

ditingkatkan karena tidak secara merata melakukan pemantauan 

kepada setiap pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut. 

“…nda sih karena apa di’, coba tidak ada temanku dokter, 

tidak na kontrolki. Seandainya pas waktu dites itu, semua 
teman dekat ta, keluarga ta harus dites juga, tapi ini tidak 
ada. Kan kita sudah masuk punya nama, sudah kasus 
harusnya kan sudah bisa dilihat, oh ini ini kontak eratnya 
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siapa. Tidak pernah datang, waktu identifikasi sampai 
sembuh, nda pernah…” 

(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 
 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan 

masyarakat sebagai keluarga dekat pasien bahwa pelayanan 

perawatan masih perlu ditingkatkan karena merasa penyakit 

keluarga belum membaik dan tidak dilakukan pengontrolan. Berikut 

pernyataan informan sebagai berikut: 

“…memang masih perlu ditingkatkan karena penyakitnya 

bapak begini-begini ji (tidak sembuh) saya rasa. Sampai 
sekarang itu masih ada darah, diabetesnya begitu sih 
kadang naik …”  

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung) 
 
“…kalau mau dibilang, belum bagus pi karena coba bukan 
teman ta itu dokter, tidak ada juga itu yang datang 
mengontrol…”  

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung) 
 

Selain informasi mengenai pelayanan perawatan yang 

diberikan petugas kesehatan, petugas kesehatan mengatakan bahwa 

terdapat kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan COVID-19 

seperti diperbolehkan merawat pasien dari keluarga namun dibatasi 

hanya 1 orang, tidak boleh keluar dari ruangan isolasi dan tetap 

mematuhi protokol kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh informan sebagai berikut: 

“…ada, misalnya yang merawat pasien boleh ada dari 
keluarga tapi kita batasi hanya 1 orang. Tidak boleh keluar-
keluar dari ruang isolasi dan harus tetap pakai masker di 
dalam kalau dia mendengar, kalau keluar meki, hilang juga 
maskernya. Kalau begitu susah juga dikontrol, kalau keluar 
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meki na buka mi. Jadi setelah keluar juga dia harus isolasi 
di rumah. Kalau ada makanan datang, dikasih diperawat 
iso, nanti perawat yang bawa masuk…” 

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci) 
 

7) Pengobatan mandiri dan manfaat pengobatan yang dilakukan selain 

dari dokter 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan diketahui bahwa terdapat berbagai macam pengobatan 

mandiri yang dilakukan selain dari dokter. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh informan (NH, 41 Tahun) bahwa menggunakan 

ramuan berupa perasan jeruk dicampur air hangat untuk menambah 

imun dan juga jahe serta berjemur. Berikut kutipan hasil 

wawancaranya: 

“…kalau untuk sendiri ada juga ramuan-ramuan sendiri kek 
(seperti) perasan jeruk sama air hangat, orang bilang untuk 
menambah imun. Biasa jahe juga untuk menambah imun 
sama berjemur…” 

(NH, 41 Tahun, Informan Utama) 
 

Selain itu, juga terdapat informan yang mengatakan bahwa 

menggunakan ramuan berupa cengkeh dicampurkan dengan air 

panas untuk membantu mematikan virus, minyak kayu putih, jahe 

geprek yang dimasak untuk melegakan pernafasan, jus kurma untuk 

meningkatkan imun, jeruk nipis dicampur dengan garam, berjemur 

5-10 menit pada saat jam 9-10 pagi, olahraga dan senam. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut. 

“…itu perawatan yang kita dapat dari whatsapp atau di 
youtube, kita ambil cengkeh, kah itu cengkeh membantu juga 
untuk mematikan itu virus. Jadi itu cengkeh kita masak air 
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panas baru kita siram supaya keluar itu anunya (aromanya), 
keluar hawa-hawanya dihirup, sama juga minyak kayu 
putih. Minum ramuan juga kaya jahe digeprek baru dimasak 
supaya melegakan pernafasan, berjemur juga 5-10 menit 
pada saat jam 9-10, baru olahraga sama senam…” 

(HD, 48 Tahun, Informan Utama) 
 

“iya minum ramuan, saya bikin jus kurma, kurma dikasih air 
hangat kayaknya untuk tenaga, imun juga, katanya anu 
(untuk mencegah) virus juga, jeruk nipis dikasih garam”  

(HA, 38 Tahun, Informan Utama) 
 

Selain penjelasan informan pasien sembuh COVID-19, 

pernyataan tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara oleh 

masyarakat sebagai keluarga dekat pasien mengenai pengobatan 

mandiri yang dilakukan selain dari dokter bahwa menggunakan 

kunyit yang dicampur dengan madu, ampas jahe yang diusap di 

badan dan diurutkan di tangannya serta menghirup minyak kayu 

putih. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai 

berikut: 

“…iya ada juga ramuan kalau ada lagi ramuan-ramuan 
dikasih. Kunyit sama madu nabilang orang-orang. Kalau 
jahe ampasnya saja dikasih begini di badan karena dikasih 
dari dukun, itu jahe diurutkan di tangannya…” 

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung) 
 
“…iya, dia hisap minyak kayu putih…” 

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung) 
 

Pernyataan di atas tidak sejalan dengan hasil wawancara 

dengan petugas kesehatan yang mengatakan bahwa pasien tidak 

boleh melakukan pengobatan mandiri yang dilakukan selain dari 

dokter. Berikut kutipan hasil wawancaranya: 
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“…tidak ada, tidak boleh…” 
(MR, 30 Tahun, Informan Kunci) 

 
Selain itu, juga terdapat informan yang tidak menggunakan 

pengobatan mandiri lain dikarenakan mendapat obat yang diminum 

selama 6 bulan dan tidak dapat dicampur dengan obat lain. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut. 

“…nda ada ji karena waktunya na kena COVID ada itu obat 
6 bulan nda boleh diapa namanya dicampur, cuman itu ji 
obat 6 bulan diminum…”  

(MS, 51 Tahun, Informan Utama) 

8) Protokol penanganan pasien COVID-19 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan kunci yaitu petugas kesehatan diketahui bahwa terdapat 

protokol penanganan pasien COVID-19 yaitu dalam melakukan 

perawatan kepada pasien harus menggunakan APD sesuai dengan 

tindakan yang diberikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

informan sebagai berikut: 

“…harus ada APD lengkap, ada level. Kalau misalnya 

sesuai dengan tindakan, kalau misalnya tindakannya 
membutuhkan penanganan lama, kita pakai level 3. Kalau 
misalnya kaya bawa makanan, atau ganti cairan, pakai level 
1 pakai gaun. Tapi kalau kita mau tinggal lama di dalam, 
pakai level 3. Jadi sesuai dengan tindakan, karena perawat 
kerja disitu kontak sama pasien disitu…” 

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci) 
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3. Pengalaman selama menjalani masa isolasi 

a. Hasil Analisis NVivo 

 

Gambar 4.4 

Word Cloud Variabel Pengalaman selama Menjalani Masa Isolasi 

Dari hasil perhitungan melalui fitur word cloud menggunakan 

NVivo 12 Pro, kata “Keluar” adalah kata yang paling sering digunakan 

oleh informan dalam menjawab pertanyaan mengenai pengalaman 

selama menjalani masa isolasi. 

b. Hasil Wawancara Informan 

1) Perasaan stres selama menjalani masa isolasi 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa sebagian besar informan mengalami perasaan stres 

karena berpikir akan terjadi hal yang lebih parah dan untuk 

mengatasi rasa stres tersebut informan berkunjung ke rumah 
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tetangga yang juga terkena COVID-19, mengaji dan menonton 

televisi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai 

berikut: 

 “…iya stres, bemana (bagaimana) nda stres masalahnya 
saya dirawat itu samping kamar toh COVID juga meninggal, 
kemudian yang di belakang meninggal juga, jadi stres, 
bahaya ini, itu yang kasih stres. Jadi mengaji saja supaya 
nda dipikir terus…” 

 (HA, 38 Tahun, Informan Utama) 
 
“…pastimi streski, jangan sampai meninggal ki karena 
COVID. Tidak ada keluarga ta lihat ki. Itu ji saya kupikir. 
Jadi biasa nonton jeki, pergi ke rumah tetangga karena 
sama-sama jeki positif…” 

 (HD, 48 Tahun, Informan Utama) 
 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan 

petugas kesehatan yang mengatakan pasien merasa stres karena 

merasa dikucilkan sama orang lain. Berikut kutipan hasil 

wawancaranya: 

“…ada, stres merasa dikucilkan sama orang lain. Jadi 
dikasih penjelasan, bagaimana caranya supaya mereka 
sabar…” 

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci) 
 

Selain itu, juga terdapat informan yang tidak mengalami 

perasaan stres karena berpikir positif akan hikmah dari terkena 

COVID yaitu dapat beristirahat penuh beberapa hari. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 

“…nda ji karena main hp jeka, istirahat betul-betul karena 
saya kita orang bekerja toh. Ambil positifnya saya disuruh 
istirahat, karena kalau misalnya dipaksa juga kerja kena 
juga orang, terus kesempatan…”  

(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 
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“…aeh nda ji (tidak)…” 
 (MS, 51 Tahun, Informan Utama) 

 
Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara 

dengan masyarakat sebagai keluarga dekat pasien yang mengatakan 

pasien yang tidak mengalami perasaan stres. Berikut kutipan hasil 

wawancaranya: 

“…tidak ji karena dia kan sekalian istirahat toh, karena 
cape kerja di kantor…” 

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung) 
 

2) Perasaan khawatir selama menjalani masa isolasi 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa sebagian besar informan mengalami perasaan 

khawatir karena berpikir akan menularkan kepada orang lain, tidak 

merasakan reaksi dari obat yang diberikan dan untuk mengatasi rasa 

khawatir tersebut informan memberi vitamin juga kepada anaknya, 

dan membaca. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (NH, 

41 Tahun) bahwa mengalami perasaan khawatir karena berpikir 

akan menularkan kepada anak-anaknya, dan untuk mengatasi rasa 

khawatir tersebut informan memberi vitamin juga kepada anaknya. 

Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“…iya khawatir, karena kan takutnya anak-anak nanti kena 
juga. Jadi anak-anak juga disuruh minum vitamin…” 

(NH, 41 Tahun, Informan Utama) 
 

Selain pernyataan tersebut, terdapat beberapa informan yang 

mengatakan bahwa mengalami perasaan khawatir karena berpikir 

akan menularkan kepada orang lain terutama orang tua, tidak 
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merasakan reaksi dari obat yang diberikan. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 

“…begitumi, bilang bagaimana anunya (obatnya), bilang 
sembuh jika ini atau bagaimana kah, apa na kasih ki obat 
tapi nda ada ji reaksinya itu obat. Sama ji. Bilang ada mau 
perubahan sedikit, tidak ada…”  

(MS, 51 Tahun, Informan Utama) 
 

“…awalnya tapi karena tidak terlalu gejalanya, tapi awal-
awal kena khawatir sekali, karena kan ada orang tua juga 
disini, takutnya ditularkan yang lain. Paling baca-baca 
(membaca) supaya hilang rasa khawatir…” 

(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 
 

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara 

dengan masyarakat sebagai keluarga dekat pasien yang mengatakan 

pasien merasa khawatir. Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“…khawatir ji karena ditau ini COVID membahayakan, 
banyak mi didengar begini-begini…” 

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung) 
 

Selain itu, juga terdapat informan yang tidak mengalami 

perasaan khawatir. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan 

sebagai berikut: 

“…ndaji juga…” 
(HW, 33 Tahun, Informan Utama) 

 
3) Perasaan bosan selama menjalani masa isolasi 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa sebagian besar informan mengalami perasaan 

bosan karena hanya berada di dalam rumah dan rumah sakit dalam 

waktu yang begitu lama dan untuk mengatasi rasa bosan tersebut 

informan melakukan senam atau bermain bulu tangkis, berenang, 
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bermain hp dan salah satu informan bahkan meminta untuk keluar 

dari rumah sakit untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HW, 33 Tahun) 

bahwa mengalami perasaan bosan karena hanya berada di dalam 

rumah dalam waktu yang begitu lama dan untuk mengatasi rasa 

bosan tersebut informan bermain hp dan nonton. Berikut kutipan 

hasil wawancaranya: 

“…ih bosan sekali karena nda bisa ki keluar. Jadi main hp 
saja, nonton…”  

(HW, 33 Tahun, Informan Utama) 
 
Selain pernyataan tersebut, terdapat beberapa informan yang 

mengatakan bahwa mengalami perasaan bosan karena hanya berada 

di dalam rumah dan rumah sakit dalam waktu yang begitu lama. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 

“…aih manessami (tentu saja), bagaimana sampai disini 
jeki saja (sampai di depan rumah). Jadi biasa pergi jeki 
senam di depan atau main bulu tangkis, atau pergi di laut 
berenang, jadi kita jauh-jauh hindari masyarakat…” 

(SA, 40 Tahun, Informan Utama) 
 
“…bosan di rumah sakit, itumi kuminta keluar tapi 

kebetulan 4 hari ji disana karena bulan puasa, tidak bisa itu 
anak-anak bawakan ki pa buka (makanan untuk berbuka 
puasa) atau makan sahur di rumah sakit apalagi dilarang 
orang lain masuk, orang dua jeka di dalam…” 

(MS, 51 Tahun, Informan Utama) 
 
Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan masyarakat sebagai keluarga dekat pasien yang mengatakan 

pasien merasa bosan dikarenakan sudah sering keluar masuk rumah 

sakit. Berikut kutipan hasil wawancaranya: 
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“…paling bosan, jadi kita kasih lagi pemahaman, sabar ki 

mau diapa ini sudah aturannya, apalagi kalau misalnya kita 
keluar kita tulari lagi keluarganya kita anaknya kita orang 
sekelilingnya kita. Kita kasih lagi sedikit penyuluhan, 
supaya dia paham…” 

(PA, 30 Tahun, Informan Kunci) 

Selain itu, juga terdapat informan yang tidak mengalami 

perasaan bosan karena menikmati masa isolasinya dengan istirahat 

yang cukup. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai 

berikut: 

“…nda ji, pengen cepat keluar ji tapi kalau dibilang kaya 
bosan karena isolasi nda ji, saya nikmati saja…” 

(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 
 

4) Kesulitan yang rasakan selama menjalani isolasi 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa sebagian besar informan mengalami kesulitan 

ketika menjalani isolasi seperti kesulitan dalam hal keuangan, 

interaksi dengan orang lain sehingga hanya berkomunikasi 

menggunakan telepon, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari 

sehingga informan memilih menggunakan kurir. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh informan di bawah ini: 

“…pasti susah lah kalau interaksi karena kita mau butuh 
ini, kita mau ketemu anak-anak. Kadang lewat telepon 
juga…” 

(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 

“…keuangan susah, interaksi susah, kalau mau ki beli 

pake kurir terus…” 
(SA, 40 Tahun, Informan Utama) 
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“…interaksi ji, kalau untuk masalah anunya (biayanya) 
kan ditanggung ji BPJS…” 

(HA, 38 Tahun, Informan Utama) 
 
Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan petugas kesehatan dan masyarakat yang mengatakan pasien 

merasa kesulitan dalam hal interaksi dengan orang lain dan 

keuangan. Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“…terutama mi itu dek keuangan, itu saja bapak yang 
mencari bapak juga yang sakit…” 

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung) 
 
Selain itu, juga terdapat informan yang tidak mengalami 

kesulitan selama menjalani isolasi. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh informan sebagai berikut: 

“…alhamdulillah tidak ji, karena banyak ji teman-teman 
kirimkan ki buah. Jadi banyak buah ta makan terus ki 
buah…” 

(HD, 48 Tahun, Informan Utama) 
 
“…aih tidak ji, biasa-biasa ji (biasa-biasa saja)…” 

(MS, 51 Tahun, Informan Utama) 
 

5) Motivasi diri sendiri selama menjalani isolasi 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa untuk memotivasi diri sendiri selama menjalani 

isolasi informan saling menyemangati dengan teman yang juga 

terkena COVID-19, berpikir positif, beribadah, dan berdoa. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HW, 33 Tahun) 

bahwa untuk memotivasi diri sendiri selama menjalani isolasi 

informan berpikir positif. Berikut kutipan wawancaranya: 
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“…berpikir positif saja…” 
(HW, 33 Tahun, Informan Utama) 

Selain itu, juga terdapat informan yang mengatakan bahwa 

untuk memotivasi diri sendiri selama menjalani isolasi informan 

saling menyemangati dengan teman yang juga terkena COVID-19, 

beribadah, dan berdoa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

informan sebagai berikut: 

“…saling baku telepon sama teman, karena ada beberapa 
yang positif dirawat di rumah sakit, ada 1 juga di rumah. 
Jadi saling menyemangati lewat telepon meki, video call kita 
ketawa-ketawa kasih semangat, dia juga sering nelpon, 
bagaimana keadaan ta. Saling support saja…” 

(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 
 
“…pokoknya itu rajin beribadah, berdoa itu kunci utama itu. 

Kasih tenang pikiran…”  
(HD, 48 Tahun, Informan Utama) 
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4. Dukungan sosial 

a. Hasil Analisis NVivo 

 

Gambar 4.5 

Word Cloud Variabel Dukungan Sosial 

Dari hasil perhitungan melalui fitur word cloud menggunakan 

NVivo 12 Pro, kata “Teman” adalah kata yang paling sering digunakan 

oleh informan dalam menjawab pertanyaan mengenai dukungan sosial. 

b. Hasil Wawancara Informan 

1) Dukungan selama menjalani isolasi  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa terdapat dukungan yang diberikan selama 

menjalani isolasi seperti dukungan dari keluarga, teman, tetangga, 

teman kantor, dan pejabat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

informan (SD, 41 Tahun) bahwa mendapat dukungan selama 
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menjalani isolasi dari keluarga dan teman-teman. Berikut kutipan 

hasil wawancaranya: 

“…ada ji dari teman-teman, keluarga…” 
(SD, 41 Tahun, Informan Utama) 

 
Selain itu, juga terdapat beberapa informan yang 

mengatakan bahwa mendapat dukungan selama menjalani isolasi 

dari keluarga, teman kantor, tetangga, dan pejabat. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 

 “…iya, ada semua dukungan dari keluarga, teman, 

tetangga...” 
(HA, 38 Tahun, Informan Utama) 

 
“…oh banyak sekali, pokoknya dari lingkungan teman-
teman kantor, keluarga, pejabat…” 

(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 
 

2) Bentuk dukungan yang diberikan selama menjalani isolasi 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa dukungan yang diberikan selama menjalani isolasi 

seperti memberikan semangat, merawat, memberikan buah-buahan, 

kue dan makanan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan 

(SA, 40 Tahun) yang mengatakan bahwa mendapat dukungan 

berupa semangat dan buah. Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“…na kasih ki semangat, na bawakanki buah, terus na taroji 
(mereka menaruh) di depan rumah…” 

(SA, 40 Tahun, Informan Utama) 
 
Selain itu, juga terdapat informan yang mengatakan bahwa 

mendapat dukungan berupa semangat, makanan dan buah-buahan. 
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 

“…ada kaya support, ada juga makanan, buah. Teman juga 

begitu. Cuman tidak bisa ketemu toh selama isolasi…” 
(HA, 38 Tahun, Informan Utama) 

 
Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan informan pendukung yaitu masyarakat sebagai keluarga 

dekat pasien yang mengatakan juga memberikan dukungan seperti 

bersedia untuk merawat dan memberikan semangat. Sebagaimana 

yang dikemukakan informan sebagai berikut: 

“…kasih sabar saja, kalau bisa dirawat, dirawatki juga…” 
(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung) 

 
Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan 

petugas kesehatan yang mengatakan bahwa terdapat pemberian 

dukungan dari keluarga pasien seperti mengirim makanan. 

Sebagaimana yang dikemukakan informan sebagai berikut: 

“…ada, biasa mereka kirim-kirim makanan. Tapi kalau 
datang menjenguk, nda…” 

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci) 
 
3) Perasaan setelah mendapat dukungan oleh kerabat dekat 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa setelah mendapat dukungan dari kerabat dekat 

mereka merasa senang, semangat dan bahagia karena ada yang 

merawat dan perhatian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

informan sebagai berikut: 
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“…senang ki, karena ada ji jagaki…” 
(MS, 51 Tahun, Informan Utama) 

 
“…senang juga karena ada ji kasihan yang perhatikan kita 

toh. Bahagia ji, bilang ada yang sayang sama kita, ada 
kepedulian…” 

(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 
 

4) Bentuk dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa tidak semua petugas kesehatan memberikan 

dukungan kepada pasien COVID-19. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh informan (NH, 48 Tahun) bahwa petugas 

kesehatan memberikan dukungan kepada pasien COVID-19. 

Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“…dikasih ki semangat, na bilang jangan terlalu takut. Itu 
kan soal biasa mi, itu sudah rata-rata orang sudah biasa mi 
begitu (terkena COVID) jadi kita dianggap biasa mi…” 

(HD, 48 Tahun, Informan Utama) 
 
Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan informan pendukung yaitu masyarakat sebagai keluarga 

dekat pasien yang mengatakan bahwa terdapat dukungan yang 

diberikan oleh petugas kesehatan seperti memberi semangat. 

Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“…iyalah pasti…” 
(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung) 

 
Penjelasan tersebut juga didukung dengan hasil wawancara 

dengan informan kunci yaitu petugas kesehatan yang mengatakan 



115 
 

 
 

bahwa terdapat dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan 

seperti memberi semangat. Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“…itumi kalau misalnya mengontrol, ada keluhan-
keluhannya, begini-begini, misalnya mereka dikucilkan, jadi 
kita support saja…” 

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci) 
 
Selain itu, juga terdapat informan yang mengatakan bahwa 

tidak mendapat dukungan dari petugas kesehatan. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 

“…tidak ada, datangji biasa bawakan ki obat sama 

vitamin…” 
(SA, 40 Tahun, Informan Utama) 

 
“…nda ada, itupun dari temanku ji yang dokter. Mereka 

yang diperhatikan mungkin yang dirawat rumah sakit ji, 
kalau isolasi mandiri itu mereka seperti kek (seperti) nda 
ada kewajiban untuk memantau…” 

(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 
 

5) Perasaan setelah mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan 
 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa setelah mendapat dukungan dari petugas kesehatan 

mereka merasa senang, bersyukur dan semangat untuk sembuh. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 

“…semangat untuk sembuh…” 
(HA, 38 Tahun, Informan Utama) 

 
“…senang toh…” 

(SD, 41 Tahun, Informan Utama) 
 
“…bersyukur ki…” 

(EW, 40 Tahun, Informan Utama) 
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5. Penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 

a. Hasil Analisis NVivo 

 

Gambar 4.6 

Word Cloud Variabel Penerapan Protokol Kesehatan setelah 

Sembuh dari COVID-19 

Dari hasil perhitungan melalui fitur word cloud menggunakan 

NVivo 12 Pro, kata “Masker” adalah kata yang paling sering digunakan 

oleh informan dalam menjawab pertanyaan mengenai penerapan 

protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19. 

b. Hasil Wawancara Informan 

1) Penerapan Protokol Kesehatan 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa pasien sembuh COVID-19 tetap menerapkan 

protokol kesehatan setelah menderita COVID-19 seperti menjaga 
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jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh informan bahwa menerapkan protokol kesehatan 

hingga sekarang untuk berjaga-jaga. Berikut kutipan hasil 

wawancaranya: 

“…iya ini sampai sekarang, untuk jaga-jaga. Pakai masker, 
cuci tangan, pakai hand sanitizer…” 

(SA, 40 Tahun, Informan Utama) 

“…iya, pakai masker sama paling jaga kebersihan, cuci 

tangan…” 
(NH, 41 Tahun, Informan Utama)  

 
“…masih tetap dilakukan, seperti memakai masker kalau 

keluar karena kebiasaan meki toh (sudah kebiasaan), cuci 
tangan, jaga jarak…” 

(HD, 48 Tahun, Informan Utama) 
 
Selain informasi tersebut, hasil wawancara yang telah 

dilakukan oleh informan sebagai keluarga dekat pasien sembuh dari 

COVID-19 juga mengatakan bahwa mereka menerapkan protokol 

kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 seperti menggunakan 

masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 

“…pakai masker terus dia kalau keluar ki kerja, sampai 

sekarang itu pakai masker…” 
(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung) 

 
“…tetap, kalau misalnya pergi kantor tetap kita pakai 

masker, karena kita sadar bahwa orang yang sudah positif, 
masih bisa positif, yang kedua jangan sampai kita yang 
menyebarkan penyakit di luar…” 

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung) 
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Salah satu informan kunci yaitu petugas kesehatan juga 

mengatakan bahwa petugas kesehatan memerintahkan untuk tetap 

menerapkan protokol kesehatan seperti menerapkan 5 M. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 

“…iya, itu rajin cuci tangan, pakai masker, nda boleh di 

kerumunan, terapkan 5M…” 
(MR, 30 Tahun, Informan Kunci) 

 
2) Waktu penerapan protokol kesehatan  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa penerapan protokol kesehatan seperti memakai 

masker dilakukan pada saat keluar rumah, mencuci tangan saat ingin 

makan dan menyentuh anak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

informan (HD, 48 Tahun) bahwa melakukan protokol kesehatan 

sejak awal COVID-19 hingga sekarang. Berikut kutipan hasil 

wawancaranya: 

“…sejak adanya ini COVID sampai sekarang, pakai masker 

kalau keluar…” 
(HD, 48 Tahun, Informan Utama) 

Selain itu, juga terdapat informan yang mengatakan bahwa 

penerapan protokol kesehatan dilakukan pada saat keluar rumah 

seperti memakai masker, mencuci tangan ketika mau makan atau 

menyentuh anak dan setelah pelayanan. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 
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“…kalau pakai masker saat ingin keluar, kalau cuci tangan 
kalau mau makan atau mau sentuh anak, biasa juga kalau 
sudah pelayanan…” 

(NH, 41 Tahun, Informan Utama) 
 
Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan informan pendukung yaitu masyarakat sebagai keluarga 

dekat pasien yang mengatakan bahwa mereka menerapkan protokol 

kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 seperti menggunakan 

masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Berikut kutipan hasil 

wawancaranya: 

“…pasti, kalau mau keluar pakai masker dulu, kalau ada 

kerumunan jaga jarak…” 
(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung) 

 
“…kalau pergi pi kerja pakai masker…” 

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung) 
 
3) Menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa pasien sembuh COVID-19 sudah tidak menjauhi 

kerumunan saat berada di luar, akan tetapi mereka menjaga jarak, 

mencuci tangan dan memakai masker ketika keluar rumah. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HA, 38 Tahun) 

bahwa sudah tidak menjauhi kerumunan saat berada di luar, akan 

tetapi mereka tetap mencuci tangan dan memakai masker. Berikut 

kutipan hasil wawancaranya: 
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“…kalau untuk kerumunan (menjauhi kerumunan) aih nda 
bisa mi (sudah tidak bisa), susah mi, kalau mau ki shalat. 
Kalau untuk cuci tangan sama pakai masker, masih 
dilakukan sampai sekarang…” 

(HA, 38 Tahun, Informan Utama) 

Selain itu, juga terdapat informan yang mengatakan bahwa 

menjauhi kerumunan hanya saat berada di luar rumah ketika awal 

COVID-19, akan tetapi mereka tetap memakai masker. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 

“…awal-awal ji, tapi kalau pake masker, masih terus ji biar 
kemana-mana…” 

(SA, 40 Tahun, Informan Utama) 
 
Selain itu, hasil wawancara yang telah dilakukan oleh 

informan sebagai keluarga dekat pasien sembuh dari COVID-19 

juga mengatakan bahwa pasien sembuh COVID-19 sudah tidak 

menjauhi kerumunan karena mereka bekerja, tetapi tetap mematuhi 

protokol kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan 

sebagai berikut: 

“…aih tidak mi, karena beda mi waktu awal-awal, kecuali 
jaga jarak bisa ji…” 

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung) 
  
“…ih, nda mi itu karena pergi kerja. Tapi kalau masker 

pakai masker ji…” 
(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung) 

  
4) Hal yang mendukung dalam menerapkan protokol kesehatan 

COVID-19 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 
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informan bahwa terdapat faktor pendukung sehingga menerapkan 

protokol kesehatan, seperti untuk mencegah penularan penyakit, 

menghindari debu, mencegah agar tidak terkena kembali, 

memberikan contoh kepada orang lain dan sudah kebiasaan. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HW, 33 Tahun) 

bahwa faktor pendukung sehingga menerapkan protokol kesehatan 

karena sudah terbiasa. Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“…ih kebiasaan mi, lain-lain mi dirasa (merasa aneh) kalau 
nda pake. Sebelum COVID saja sering ji pake masker…” 

(HW, 33 Tahun, Informan Utama) 

Selain itu, juga terdapat beberapa informan yang 

mengatakan bahwa terdapat faktor pendukung sehingga 

menerapkan protokol kesehatan, seperti untuk mencegah penularan 

penyakit, menghindari debu, mencegah agar tidak terkena kembali, 

dan memberikan contoh kepada orang lain. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 

“…untuk mencegah, maksudnya kan masker bukan cuman 

untuk COVID, untuk penyakit lain juga, untuk menghindari 
debu juga…” 

(HA, 38 Tahun, Informan Utama) 
 
“…itu mendukung karena maksudku karena kita juga 

petugas kesehatan, jadi perlu kita memberi contoh kepada 
masyarakat karena kita adalah mitra masyarakat jadi harus 
kita lakukan…” 

 (HD, 48 Tahun, Informan Utama) 
 
Selain itu, hasil wawancara yang telah dilakukan oleh 

informan sebagai sebagai keluarga dekat pasien sembuh COVID-19 
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juga mengatakan bahwa terdapat faktor yang mendukung dalam 

menerapkan protokol kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh informan sebagai berikut: 

“…untuk bebas dari COVID toh, supaya tidak tertular ki 
penyakitnya” 

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung) 
 
“…mencegah lagi siapa tahu terulang kembali…” 

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung) 
 
5) Hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

informan bahwa sebagian ada yang mengatakan tidak memiliki 

hambatan dan juga ada yang mengatakan memiliki hambatan dalam 

menerapkan protokol kesehatan seperti seseorang yang memiliki 

penyakit asma sehingga dapat menimbulkan sesak napas ketika 

memakai masker, lebih ribet dan bertambahnya pengeluaran untuk 

membeli masker dan sebagainya. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh informan (NH, 41 Tahun) bahwa mengalami sesak napas ketika 

memakai masker karena menderita penyakit asma. Berikut kutipan 

hasil wawancaranya: 

“…biasa sesak kalau pakai masker, karena kan saya juga 
asma. Jadi paling kalau tidak ada orang saya buka 
sedikit…” 

(NH, 41 Tahun, Informan Utama) 
 

Selain itu, juga terdapat beberapa informan yang 

mengatakan bahwa tidak memiliki hambatan dalam menerapkan 

protokol kesehatan karena sudah terbiasa menerapkan protokol 
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kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai 

berikut 

“…nda ada ji ku rasa karena sudah terbiasa mi…” 
(HD, 48 Tahun, Informan Utama) 

“…selama ini yah kaya begitu ji, maksudnya juga karena 
kebiasaan mi pakai, nda terlalumi, nda sesak ji…” 

(HA, 38 Tahun, Informan Utama) 
 

Selain itu, hasil wawancara tersebut didukung oleh informan 

sebagai keluarga dekat pasien sembuh dari COVID-19 mengatakan 

bahwa pasien sembuh COVID-19 tidak memiliki hambatan dalam 

menerapkan protokol kesehatan karena sudah terbiasa menerapkan 

protokol kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan 

sebagai berikut: 

“…tidak ada ji hambatan karena kebiasaan mi mungkin…” 
(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung) 

 
Hal tersebut tidak sejalan dengan pernyataan informan 

pendukung lain yang mengatakan bahwa pasien sembuh COVID-19 

memiliki hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan seperti 

bertambahnya pengeluaran untuk membeli masker. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut 

 “…nda juga sih, yang biasa itu ganti-ganti masker, 
bertambah lagi pengeluaran, biasa juga sih, kalau kita tidak 
sadar bilang sudah habis masker…” 

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung) 
 

6) Monitoring oleh petugas kesehatan terhadap penerapan protokol 

kesehatan pada pasien sembuh COVID-19 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 
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petugas kesehatan bahwa terdapat monitoring yang dilakukan oleh 

petugas kesehatan terhadap penerapan protokol kesehatan pada 

pasien sembuh COVID-19. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

informan sebagai berikut: 

“…iya kita tetap pantau, jadi kalau ada kegiatannya kita 

lihat toh masih ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan, 
kita ingatkan kembali…” 

(PA, 30 Tahun, Informan Kunci) 
 
“…kalau monitoring dari orang rumah sakit, nda ada. 
Kalau monitoring itu biasanya puskesmas sama polres. Ada 
namanya swiping masker dulu, jadi harus pakai masker…” 

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci) 
 
Selain dari pernyataan diatas, hasil wawancara yang 

dilakukan oleh petugas kesehatan juga mengatakan bahwa apabila 

sudah melakukan monitoring dan belum menerapkan protokol 

kesehatan, maka petugas kesehatan mengingatkan kembali untuk 

menerapkan protokol kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh informan sebagai berikut: 

“…kita ingatkan kembali, jangan lupa nah selalu pakai 

masker kalau keluar ki, mana maskerta bu. Jadi kalau ramai, 
kita ingatkan…” 

(PA, 30 Tahun, Informan Kunci) 
 
“…paling dikasih teguran, disuruh pakai masker. Atau 

disuruh pulang ambil maskernya…” 
(MR, 30 Tahun, Informan Kunci) 

 
D. Pembahasan 

1. Pengetahuan terkait COVID-19 

Berdasarkan perhitungan melalui fitur word cloud menggunakan 

NVivo 12 Pro didapatkan bahwa kata yang paling sering digunakan oleh 
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informan utama dalam menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan terkait 

COVID-19 adalah kata “Virus” karena pada umumnya informan 

mengatakan bahwa COVID-19 merupakan sebuah virus, dan ada juga yang 

mengatakan bahwa penyakit yang disebabkan karena virus.  Hal ini sejalan 

dengan kata yang paling sering digunakan oleh informan pendukung yaitu 

kata “Virus”. Sedangkan oleh informan kunci, kata yang paling sering 

digunakan adalah kata “Turun” karena menurut informan bahwa petugas 

kesehatan harus turun lapangan untuk melakukan pemberian informasi 

mengenai COVID-19 kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan di 

Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara bahwa pemahaman 

masyarakat tentang COVID-19 dalam penelitian ini masih sangat kurang, 

karena hasil wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa informan 

mengatakan bahwa mereka belum terlalu mengerti apa yang dimaksud 

dengan  COVID-19. Hal ini, disebabkan karena ketidakhadiran masyarakat 

dalam kegiatan penyuluhan oleh petugas kesehatan, sehingga informasi 

yang didapatkan masih kurang dan informasi yang didapatkan lebih 

kebanyakan dari sosial media seperti WhatsApp dan Facebook bukan dari 

petugas kesehatan.  

Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan (MS, 51 Tahun) 

bahwa informan tidak mengetahui pengertian COVID-19, karena ketika 

melakukan pemeriksaaan di rumah sakit, informan hanya ingin 

memeriksakan kesehatan. Informan (EW, 40) juga mengatakan bahwa 
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informan tidak pernah menghadiri kegiatan penyuluhan yang dilakukan 

oleh petugas kesehatan. 

Salah satu penyebab dari tingginya angka penularan COVID-19 di 

masyarakat yakni tingkat kesadaran yang sangat kurang, di samping itu 

pengetahuan mengenai COVID-19 dan cara pencegahannya kurang 

diketahui masyarakat apalagi yang tinggal di pedesaan (Amir, H., et al. 

2021). 

Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa ingin tahu melalui proses 

sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. 

Pengetahuan juga merupakan domain terpenting dalam terbentuknya 

perilaku (Donsu, 2017). Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain tingkat pendidikan, pekerjaan, umur, faktor lingkungan 

dan faktor sosial budaya (Notoatmodjo, 2010).   

Pengetahuan memerlukan pertumbuhan kesadaran kolektif, 

peningkatan efikasi diri dan pemberdayaan dalam berkontribusi pada 

pengambilan keputusan politik. Saling percaya dan ketergantungan pada 

jaringan komunikasi lokal antara rekan-rekan dapat secara eksponensial 

meningkatkan kemungkinan menerapkan langkah-langkah yang fleksibel 

(Cori, L. et al. 2020). 

Allah swt berfirman dalam QS Al-Mujadilah/58:11  

ت   وَٱللَّّ   بِّمَا .تعَۡمَل ونَ  خَبِّير   لۡمَ  درََجََٰ ينَ  أ وت واْ  ٱلۡعِّ نك مۡ  وَٱلَّذِّ ينَ  ءَامَن واْ  مِّ   يرَۡفَعِّ  ٱللَّّ   ٱلَّذِّ
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Terjemahnya: 

"…Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti 
terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Kementerian Agama RI, 2022) 

Dalam Tafsir Al-Muyassar, menjelaskan Allah akan meninggikan 

kedudukan orang-orang beriman yang ikhlas di antara kalian. Allah 

meninggikan derajat ahli ilmu dengan derajat-derajat yang banyak dalam 

pahala dan derajat meraih keridhaan. Allah Maha Teliti terhadap amal-amal 

kalian, tidak ada sesuatu yang samar bagi-Nya, dan Dia akan membalas 

kalian atasnya. 

Ayat diatas menunjukan keutamaan manusia apabila beriman dan 

mempunyai ilmu pengetahuan. Kedudukan orang beriman dan berilmu akan 

mendapatkan pahala yang besar, dan Allah akan meninggikan derajatnya 

beberapa derajat, baik disisi Allah maupun di hadapan manusia.  

Berdasarkan teori tersebut maka, pengetahuan masyarakat didapat 

dari hasil rasa ingin tahu yang semuanya diperoleh dari hasil proses belajar 

serta pengalaman masyarakat. 

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan 

penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan 

penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang 

serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom 

Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 

Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel 

coronavirus (2019-nCoV), kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory 
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Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV 2), dan menyebabkan penyakit 

Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) (World Health Organization, 2021 

& Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

Dalam Islam telah diajarkan bahwa kehidupan di dunia merupakan 

daar albala’ yaitu tempat dimana manusia diuji. Terkadang ujian dalam 

kehidupan itu dapat berupa ujian dengan kebaikan nikmat, terkadang pula 

dengan buruknya musibah. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Q.S Al-

Anbiya’/21:35  

 وَنَبْلوُْكُمْ باِلشَّر ِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَۗالَِيْناَ ترُْجَعوُْنَ ...

Terjemahnya:  

“…Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. 

Kepada Kamilah kamu akan dikembalikan”. (Kementerian Agama RI, 
2022).  
 
  Menurut Quraish Shihab, Q.S Al-Anbiya’/21:35 menjelaskan 

bahwa kalian akan mendapatkan cobaan di dunia untuk melihat siapa yang 

sabar dan siapa yang bersyukur. Dan ketahuilah bahwa hanya kepada-Nya 

kalian dikembalikan.  

  Kehidupan manusia tidak pernah luput dari ujian, karena hidup 

hanya berkisar pada baik dan buruk. Ujian dengan kebaikan biasanya lebih 

sulit daripada ujian keburukan. Di kala senang, terkadang manusia lupa 

daratan, sedang bila dalam kesulitan, dorongan untuk mengingat Allah 

SWT menjadi lebih kuat (Shihab, 2005).  

  Salah satu wujud dari ujian keburukan adalah ujian dengan adanya 

wabah dan penyakit, termasuk wabah COVID-19 yang juga cukup banyak 

http://quraishshihab.com/
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menjangkiti penduduk yang ada di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka 

Utara yang merupakan tempat peneliti melakukan penelitian.  

  Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:155  

نَ  بِّشَيْء   وَلَنبَْل وَنَّك مْ  وْعِّ  الْخَوْفِّ  م ِّ نَ  وَنقَْص   وَالْج  وَالْاَنْف سِّ  الْامَْوَالِّ  م ِّ  

تِّۗ  رِّ  وَالثَّمَرَٰ يْنَ  وَبَش ِّ الصٰبِّرِّ  

Terjemahnya: 

“Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, 
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi 
Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar”. (Kementerian 

Agama RI, 2022). 
 

Bahaya Virus Corona (COVID-19) cukup meresahkan warga 

termasuk di Indonesia. Banyak orang mempunyai pemahaman yang keliru 

akibat pemberitaan yang tidak benar. Hal ini didukung dengan pemberitaan 

kenaikan jumlah korban meninggal akibat COVID-19. Melihat dari tingkat 

masyarakat dunia, juga di Tanah Air bahwa virus corona ini merupakan 

wabah penyakit berbahaya yang sangat membutuhkan percepatan 

penurunan angka kejadian. Suatu cara pencegahaan yang telah 

disosialisasikan ke masyarakat berupa cuci tangan secara teratur 

menggunakan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, 

menghindari kontak dekat secara langsung dengan ternak dan hewan liar 

serta menghindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala 

penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin (World Health Organization, 

2020). 
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Pernyataan diatas, sejalan dengan hasil wawancara yang telah 

dilakukan oleh salah satu informan (HA, 38 Tahun) yang mengatakan 

bahwa COVID-19 berbahaya bagi kesehatan karena menimbulkan sesak 

napas dan demam hingga keparahan yang dapat menyebabkan kematian. 

Selain itu, informan (AA, 51 Tahun) juga mengatakan bahwa COVID-19 

berbahaya bagi kesehatan karena membuat semua orang panik dengan 

informasi mengenai COVID-19. 

COVID-19 tidak hanya menjadi persoalan kesehatan tapi juga 

menimbulkan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, politik, 

keamanan, pertahanan, keamanan, sosial, dan budaya. Perubahan berbagai 

aspek turut mengubah perilaku masyarakat di seluruh dunia termasuk 

Indonesia. Meskipun COVID-19 menyerang seluruh usia tanpa melihat 

karakteristik, namun setiap individu memberikan respon yang berbeda 

sehingga menjadi penyebab kerentanan akibat COVID-19 pada kelompok 

karakteristik tertentu (Ezalina, E., Deswinda, D., & Erlin, F., 2021). 

Pernyataan diatas, sejalan dengan hasil wawancara yang telah 

dilakukan oleh salah satu informan (HA, 38 Tahun) yang mengatakan 

bahwa dampak COVID-19 yaitu dampak kesehatan dan dampak sosial yaitu 

kurang interaksi dengan orang lain. Selain itu, informan (AA, 51 Tahun) 

juga mengatakan bahwa dampak COVID-19 yaitu dampak ekonomi dan 

dampak keagamaan. 

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat salah satunya melalui penyuluhan atau sosialisasi sehingga hal 
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ini mestinya perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat untuk turut 

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.  

Menurut Notoatmodjo (2010) mengatakan bahwa pendidikan 

kesehatan merupakan suatu metode mendorong dan meningkatkan 

pengetahuan masyarakat sehingga menurut Notoatmodjo pendidikan 

kesehatan melalui penyuluhan dapat mempertahankan derajat kesehatan 

disamping itu dapat juga mencegah datangnya penyakit. 

Sejalan dengan penelitian oleh (Amir, H., & Taqiyah, Y (2021) 

mengatakan bahwa penyuluhan yang dilakukan langsung kepada mereka 

tentunya memberikan nilai lebih, selain bertemu langsung dengan 

masyarakat juga dapat mendengar keluhan dan pertanyaan-pertanyaan 

seputar pengaruh COVID-19 dan langkah untuk mengurangi 

penyebarannya. 

Berdasarkan penelitian World Health Organization (2020) 

mengatakan bahwa berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular 

dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin (droplet) dan 

tidak melalui udara. Orang yang paling beresiko tertular penyakit ini adalah 

orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat 

pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk bisa mencegah penyebaran 

infeksi  COVID-19 dengan melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan 

oleh pemerintah seperti, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. 

Selain itu menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) saat 

berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat. 



132 
 

 
 

2. Pengobatan dan perawatan selama isolasi 

Berdasarkan perhitungan melalui fitur word cloud menggunakan 

NVivo 12 Pro didapatkan bahwa kata yang paling sering digunakan oleh 

informan utama dalam menjawab pertanyaan mengenai pengobatan dan 

perawatan selama isolasi adalah kata “Vitamin” karena pada umumnya 

informan mengatakan bahwa mendapatkan vitamin untuk meningkatkan 

daya tahan tubuh dalam menjalani pengobatan dan perawatan selama isolasi 

baik untuk informan yang isolasi mandiri maupun informan yang rawat 

inap. Sedangkan oleh informan kunci, kata yang paling sering digunakan 

adalah kata “Isolasi” karena informan mengatakan bahwa terdapat 

perbedaan bentuk pengobatan, perawatan dan pengontrolan pada pasien 

isolasi baik isolasi mandiri maupun rawat inap. Selain itu, kata yang paling 

sering digunakan oleh informan pendukung adalah kata “Dokter” karena 

informan mengatakan bahwa melakukan konsultasi dan komunikasi dengan 

dokter mengenai kondisi pasien COVID-19. 

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan di 

Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara bahwa tidak semua informan 

mengalami gejala ketika menderita COVID-19 yaitu ada yang mengalami 

gejala sehingga harus dilakukan isolasi di rumah sakit dan ada juga yang 

tidak mengalami gejala sehingga hanya melakukan isolasi secara mandiri. 

Seperti yang disampaikan oleh salah satu (HA, 38 Tahun) mengatakan 

bahwa sebelum berangkat ke rumah sakit sudah mengalami gejala ketika 
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menderita COVID-19 seperti batuk, demam, sesak, menggigil, sakit kepala 

dan lain-lain. 

Selain itu, menurut pernyataan petugas kesehatan mengatakan 

bahwa pengobatan dan perawatan yang diberikan oleh petugas kesehatan 

berbeda baik untuk pasien yang diisolasi mandiri maupun rawat inap sesuai 

dengan gejala dan keluhan pasien.  

Informasi yang disampaikan oleh informan (MR, 30 Tahun) juga 

mengatakan bahwa  sebelum masuk ke dalam ruang isolasi sudah diberi 

perawatan dasar seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, melihat gejala yang 

dialami, pemeriksaan darah rutin, dan  foto rontgen. 

Selain informasi mengenai pelayanan perawatan yang diberikan 

petugas kesehatan, petugas kesehatan juga mengatakan bahwa terdapat 

kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan COVID-19. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh salah satu petugas kesehatan bahwa untuk orang 

yang merawat pasien boleh dari keluarga tetapi dibatasi hanya 1 orang dan 

harus menerapkan protokol kesehatan selama berada di dalam ruang isolasi.   

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marwiati, et al., 2021  

dalam (Ekawaty, D., 2021) mengatakan bahwa perawat dan dokter adalah 

garda terdepan dalam penanggulangan pandemi. Mereka secara otomatis 

bergerak dengan cekatan dan tanggap dalam penanganan pasien COVID-

19. Perawat melakukan triase dan melakukan screening pada pasien 

COVID-19. Perawat berupaya dengan baik untuk melakukan pendekatan ke 

pasien dalam menentukan strategi perawatan selanjutnya. 
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Isolasi mandiri merupakan kegiatan berdiam diri di rumah sambil 

memantau kondisi diri dengan upaya membatasi jaga jarak aman terhadap 

anggota keluarga ataupun orang di sekitar. Diantara ciri-ciri orang 

melakukan isolasi mandiri yakni memiliki gejala sakit seperti demam, 

batuk, flu, nyeri tenggorokan, maupun gejala pada pernafasan lain dengan 

kemungkinan mengalami kontak pasien COVID-19 menempuh perjalanan 

ke daerah zona merah, suhu tubuh mencapai lebih dari 370C (Pamungkas, 

2020 dalam (Pradana, A. S., et al. 2021)). 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ling L. Lianfeng L, 

Wei C, 2020; Cunningham AC, Goh HP, 2020 dalam (Mahayana, F. S., et 

al. 2020) mengatakan bahwa pasien infeksi COVID-19 akan dikarantina di 

dalam ruangan khusus sebagai upaya pemerintah untuk menekan klaster 

rumah tangga yang dapat menularkan ke anggota keluarga lainnya. Hal ini 

merupakan bentuk sikap pemerintah memprioritaskan kemaslahatan 

bersama. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda: 

يْد   أبَِّي عَنْ  نَان   بْنِّ  مَالِّكِّ  بْنِّ  سَعْدِّ  سَعِّ يِّ   سِّ درِّْ يَ  الخ  أنََّ  عَنْه   الل   رَضِّ  

رَارَ  وَلاَ  ضَرَرَ  لاَ  :قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللِّ  رَس وْلَ  ضِّ  

Artinya: 

“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu 
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa sallam bersabda, “Tidak boleh 

memberikan mudharat tanpa disengaja maupun disengaja”. (HR. Ibnu 

Majah). 
 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 2340 dan Ad-

Daraquthni no. 4540. Selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan 
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pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa’ no. 31 secara mursal dari Amr bin 

Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam tanpa 

menyebutkan Abu Sa’id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang 

saling menguatkan satu sama lain. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh  Al-

Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 250. 

Hadis tersebut menegaskan bahwa tidak boleh ada bahaya bagi diri 

dan membahayakan orang lain. Dharar dan dhirar dilarang oleh ajaran 

Islam, sehingga apabila kita merasa berpotensi menularkan virus, lantas 

tidak melakukan isolasi/karantina dan tidak menerapkan protokol 

kesehatan, maka hal tersebut dapat membahayakan diri dan orang lain. 

Kebutuhan karantina ini dilakukan untuk memudahkan petugas 

medis memantau kondisi pasien, sekaligus mencegah penularan COVID-19 

ke orang lain, termasuk petugas medis yang bertugas merawat mereka. 

Selama berada di ruang karantina, pasien positif COVID-19 akan menjalani 

serangkaian pemeriksaan untuk memastikan kondisi kesehatannya secara 

menyeluruh. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhai, P., et al (2020) 

mengatakan bahwa langkah-langkah kesehatan masyarakat klasik, termasuk 

isolasi, karantina, jarak sosial, dan penahanan komunitas, dapat digunakan 

untuk mengekang pandemi penyakit pernapasan ini. Cina telah 

mempersiapkan sejak tahun 2003 untuk mengatasi pandemi di masa depan 

dengan menerapkan pelajaran dari SARS. Di masa pandemi COVID-19, 

china mengeluarkan karantina terbesar dalam sejarah. Semua penduduk 



136 
 

 
 

yang tinggal di daratan cina terkunci, dan transportasi umum kota termasuk 

bus, kereta api, feri, dan bandara ditutup. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh OMS (2020) mengatakan 

bahwa keputusan untuk melakukan isolasi di rumah dan memantau pasien 

COVID-19 di rumah harus dibuat berdasarkan kasus per kasus. Pasien yang 

asimptomatik atau mereka dengan penyakit ringan-sedang tanpa faktor 

risiko untuk memerlukan intervensi darurat atau rawat inap, dan mungkin 

cocok untuk isolasi dan perawatan di rumah, asalkan dua persyaratan ini 

dipenuhi yaitu kondisi untuk menerapkan IPC yang sesuai dengan 

pemantauan yang ketat untuk setiap tanda atau gejala penurunan status 

kesehatan mereka dengan tenaga kesehatan yang terlatih. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Rothstein, 2007; Bass, 

2010 dalam Bodas, M., & Peleg, K., 2020) mengatakan bahwa meskipun 

karantina mandiri terhadap orang yang diduga terpapar penyakit merupakan 

tindakan yang dilakukan seseorang untuk melindungi orang lain, penelitian 

menunjukkan bahwa selama wabah penyakit, orang memandang tindakan 

kesehatan masyarakat yang menguntungkan seperti karantina mandiri. Oleh 

karena itu, pemerintah kesehatan masyarakat berasumsi tingkat kepatuhan 

yang tinggi oleh masyarakat dengan instruksi karantina sendiri. Namun, 

penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa hambatan utama untuk 

mematuhi karantina rumah tangga adalah kekhawatiran atas hilangnya 

pendapatan akibat ketidakhadiran yang berkepanjangan dari pekerjaan. 
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3. Pengalaman selama menjalani masa isolasi 

Berdasarkan perhitungan melalui fitur word cloud menggunakan 

NVivo 12 Pro didapatkan bahwa kata yang paling sering digunakan oleh 

informan utama dalam menjawab pertanyaan mengenai pengalaman selama 

menjalani masa isolasi adalah kata “Keluar” karena pada umumnya 

informan mengatakan bahwa selama menjalani masa isolasi informan 

merasa stress, khawatir, bosan dan mengalami kesulitan sehingga ingin 

keluar dari rumah maupun rumah sakit. Sedangkan oleh informan kunci, 

kata yang paling sering digunakan adalah kata “Interaksi” karena informan 

mengatakan bahwa kesulitan yang pasien rasakan selama pasien menjalani 

isolasi adalah kesulitan interaksi dengan orang lain. Hal ini sejalan dengan 

kata yang paling sering digunakan oleh informan pendukung adalah kata 

“Interaksi”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan 

Lasusua Kabupaten Kolaka Utara bahwa pengalaman pasien sembuh 

COVID-19 selama menjalani masa isolasi terjadi perubahan secara 

psikologis seperti  merasa stres, khawatir, bosan dan lain-lain. Hal tersebut 

terjadi karena sebagian besar pasien selalu berpikir akan terjadi hal yang 

lebih parah, khawatir akan menularkan kepada orang lain, merasa bosan 

karena hanya berada didalam rumah atau rumah sakit dalam waktu yang 

cukup lama. 

Seperti yang disampaikan oleh salah satu pasien sembuh COVID-19 

(HA, 38 Tahun) mengatakan bahwa mengalami perasaan stres karena 
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melihat pasien lain yang dirawat di samping dan belakang kamar meninggal 

dunia. Informan (HD, 48 Tahun) juga mengatakan hal yang sama bahwa 

mengalami perasaan stres karena berpikir jika meninggal dengan penyakit 

COVID-19, tidak ada keluarga yang bisa melihat. 

Selain itu, pasien sembuh COVID-19 juga mengalami kesulitan saat 

menjalani isolasi seperti kesulitan dalam hal keuangan, interaksi dengan 

orang lain terbatas sehingga hanya berkomunikasi melalui telepon. Salah 

satu informan (SA, 40 Tahun) mengatakan bahwa mengalami kesulitan 

dalam hal keuangan, interaksi, dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. 

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa pasien sembuh COVID-19 

mampu mengatasi perubahan psikologis seperti mengaji, nonton dan 

sebagainya serta apabila ada kebutuhan yang ingin dibeli mereka 

menggunakan kurir, untuk mempermudah perlengkapan kebutuhan. 

Menurut Samidah, I., et al. (2021) menjelaskan bahwa pengalaman 

merupakan salah satu faktor dalam diri manusia yang sangat menentukan 

dalam tahap penerimaan rangsang. Pada proses persepsi langsung orang 

yang punya pengalaman akan selalu lebih pandai dalam menyikapi sesuatu 

dari segala hal dari pada mereka yang sama sekali tidak memiliki 

pengalaman. 

Pandemi COVID-19 dan pemicu stres terkait telah sangat 

mempengaruhi semua aspek kehidupan orang muda, namun sejauh mana 

pengaruh ini pada pasien dengan UGD adalah relatif belum tereksplorasi. 
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Penutupan sekolah dan kegiatan sosial lainnya menjaga jarak secara 

dramatis mengubah lingkungan anak muda dan dinamika sosial, dengan 

banyak remaja dan dewasa muda dipaksa untuk tiba-tiba meninggalkan 

sekolah atau lingkungan tempat tinggal dan kembali ke rumah masa kecil 

mereka (Venturo, 2020; Brown, 2021 dalam (Vitagliano, J. A. et al. 2021)). 

Banyak peneliti mempelajari dampak psikologis wabah pada 

individu, menunjukkan morbiditas psikiatri yang intens dan luas. Orang 

cenderung mengalami perasaan seperti khawatir terinfeksi atau sakit, 

meningkatnya rasa menyalahkan diri sendiri, dan ketidakberdayaan. Selain 

itu, tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi, ketidakstabilan sumber 

daya, ketakutan akan stigma dan diskriminasi, selain pengalaman dengan 

orang yang terinfeksi, semuanya merupakan faktor risiko depresi dan 

kecemasan dan dapat menyebabkan hasil negatif pada kesehatan mental 

selama periode ini (Sim, K., 2010; Van Bortel, T., 2016; Brooks, 2020 

dalam  (El-Zoghby, S. M., et al. 2020)). 

Sejalan dengan penelitian Ekawaty, D. (2021) mengatakan bahwa 

terjadi perubahan psikologis pasien. Perubahan psikologis sangat terlihat 

jelas pada pasien-pasien tersebut seperti cemas, sedih, takut, khawatir dan 

bingung. Temuan sejalan bahwa orang cenderung merasa cemas dan tidak 

aman saat perubahan lingkungan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arsy, G. R., & Hindriyastuti, S. 

(2021) juga mengatakan bahwa merasa takut yang dialami oleh partisipan 

dalam penelitian ini berawal dari rasa cemas, tingkat kecemasan yang 
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dirasakan oleh partisipan dikarenakan keadaan yang dialami dan reaksi 

keluarga terhadapnya. Kecemasan berlebih, panik dari keluarga membuat 

timbulnya rasa takut pada partisipan. Partisipan yang dinyatakan positif 

COVID-19 menghadapi permasalahan yang kompleks. Tidak hanya 

kesehatan fisik saja yang diperhatikan, tetapi kita juga harus dapat 

memperhatikan kondisi psikologis dan mental klien. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sun, S. et al. (2020) 

menjelaskan bahwa efek psikososial COVID-19 bagi orang-orang di 

Tiongkok mungkin termasuk kepanikan, ketakutan, kesedihan, dan reaksi 

trauma. Meskipun COVID-19 dianggap sebagai krisis kesehatan yang pada 

akhirnya akan teratasi, efek psikososialnya kemungkinan akan bertahan 

jauh melampaui wabah saat ini. Perspektif kesehatan populasi memandang 

efek psikososial COVID-19 sebagai normatif dan adaptif, dibentuk oleh 

lingkungan sosial budaya, sejarah dan politik masyarakat. 

Menurut Szkody, E  et al. (2020) dalam penelitiannya menjelaskan  

bahwa kelompok paling berisiko untuk psikologis yang buruk kesehatan 

adalah mereka yang mengalami lebih banyak kekhawatiran tentang 

COVID-19, memiliki persepsi sosial yang lebih rendah dukungan, tetapi 

memiliki hari-hari yang lebih rendah dalam isolasi diri. Temuan ini 

mungkin menunjukkan bahwa individu-individu ini mungkin telah 

meningkatkan kekhawatiran tentang kurangnya perilaku mengasingkan diri, 

mungkin karena mereka tidak mampu melakukannya. Mahasiswa tidak 

dapat mengasingkan diri karena pekerjaan mereka dianggap penting, 
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memiliki anggota keluarga yang harus mereka rawat atau nafkahi, atau 

karena tidak memiliki keuangan untuk tidak bekerja bahkan waktu untuk 

waktu yang singkat 

Dalam Islam, stres adalah sesuatu yang harus kita kelola, bukan 

hindari. Karena sejatinya, sangat manusiawi ketika manusia mengalami 

stres. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengelola stres adalah 

dengan memperbanyak dzikrullah (mengingat Allah). Dengan mengingat 

dan mengembalikan segala sesuatu dari dan untuk Allah, stres akan teratasi 

(Umar, et al., 2022). 

Selain itu, untuk dapat mengatasi perubahan psikologis juga dapat 

dilakukan melalui penguatan dimensi spiritual yang dapat memelihara 

kesehatan jiwa. Hal tersebut dapat dilakukan melalui emosi dan pikiran 

positif dengan selalu sabar, tawakkal, berharap kesembuhan dan 

keselamatan kepada Allah SWT, serta optimis dan husnudzon bahwa kita 

bisa menghadapi segala permasalahan karena Allah SWT tidak membebani 

seseorang di luar kemampuannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S 

al-Baqarah/2:286  

سْعهََا اِّلاَّ  نفَْسًا اٰللّ   ي كَل ِّف   لَا  اكْتسََبتَْ  مَا وَعَليَْهَا كَسَبتَْ  مَا لهََا ۗۗ  و   

Terjemahnya: 

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. 

Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan 
terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang 
diperbuatnya…”. (Kementerian Agama RI, 2022) 
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Dalam tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah menjelaskan bahwa Allah 

mengabarkan bahwasanya kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya yaitu 

berupa tidak membebankan bagi diri seseorang kecuali apa yang ia mampu, 

maka bagi seluruh jiwa akan mendapatkan balasan atas amalan mereka. 

Ayat tersebut memiliki makna bahwa Allah SWT memberikan 

beban kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga dalam 

menghadapi suatu masalah maka keyakinan harus tertanam di dalam diri 

bahwa Allah Maha menepati janji, mereka pasti mampu untuk menghadapi 

permasalahan tersebut. Apabila ayat tersebut dihayati dan diamalkan di 

dalam kehidupan, maka seseorang mampu mengolah dan mengontrol emosi 

yang dialaminya yang secara tidak langsung membantu pasien dalam 

mempertahankan kekebalan tubuh. 

Selain itu, peran keluarga sangat penting dalam pemulihan kondisi 

pasien, dibutuhkan sinergitas diantara para anggota keluarganya. Motivasi 

itulah yang tumbuh dalam diri masing-masing penyintas COVID-19. Selain 

itu beberapa informan mengatakan ada motivasi lain ketika sudah 

dinyatakan sembuh oleh petugas kesehatan seperti ingin menjadi pribadi 

lebih sehat, pribadi yang penuh syukur dan juga menjadi pribadi yang 

berguna untuk orang lain (Riyantie, M., & Romli, R.. 2021). 

Menurut Jannah, N. (2021) juga mengatakan bahwa perawat 

memiliki peran besar dalam mendorong kesembuhan COVID-19. Perawat 

bukan saja menjalankan prosedur pelayanan, baik standar maupun prima. 
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Melainkan mereka juga berperan sangat besar dalam memberikan layanan 

psikologis terhadap pasien. 

4. Dukungan sosial 

Berdasarkan perhitungan melalui fitur word cloud menggunakan 

NVivo 12 Pro didapatkan bahwa kata yang paling sering digunakan oleh 

informan utama dalam menjawab pertanyaan mengenai dukungan sosial 

adalah kata “Teman” karena pada umumnya informan mengatakan bahwa 

selama menjalani masa isolasi pasien COVID-19 banyak mendapatkan 

dukungan sosial dari teman, baik teman sekawan maupun teman sekantor. 

Sedangkan oleh informan kunci, kata yang paling sering digunakan adalah 

kata “Dekat” karena informan mengatakan bahwa terdapat bentuk 

dukungan dari kerabat pasien selama menjalani isolasi bervariasi, ada yang 

perhatian dan ada juga yang masa bodoh karena takut untuk mendekat. 

Selain itu, kata yang paling sering digunakan oleh informan pendukung 

adalah kata “Keluarga” karena informan mengatakan bahwa selama 

menjalani masa isolasi pasien COVID-19 banyak mendapatkan dukungan 

sosial dari keluarga. 

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan 

kepada pasien sembuh COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten 

Kolaka Utara bahwa terdapat dukungan yang diberikan selama menjalani 

isolasi, baik dari dukungan keluarga, teman, tetangga maupun petugas 

kesehatan. Bentuk dukungan yang diberikan seperti memberikan semangat 
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dan motivasi, membawakan makanan dan buah-buahan serta vitamin untuk 

meningkatkan imunitas tubuh pada pasien rawat inap. 

Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan (HA, 38 Tahun)  

mengatakan bahwa mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, dan 

tetangga. Informan (SA, 40 Tahun) juga mengatakan bahwa mendapat 

dukungan sosial berupa semangat, dan buah. Setelah mendapat dukungan 

dari kerabat dekat oleh pasien rawat inap, mereka sangat senang dan bahagia 

karena merasa ada yang peduli dan sayang dengan dirinya. Salah satu 

informan (EW, 40 Tahun)  mengatakan bahwa merasa senang dan bahagia 

karena menganggap masih ada yang perhatian dan kepedulian.  

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, maka dukungan sosial 

terhadap pasien rawat inap sangat penting untuk membantu dalam 

membangkitkan semangat dan motivasi kepada pasien sehingga dalam 

menjalani masa isolasi tidak menimbulkan kecemasan, stres dan lain lain. 

Dukungan sosial merupakan derajat dukungan yang diberikan 

kepada individu khususnya sewaktu dibutuhkan oleh seseorang yang 

memiliki hubungan emosional dekat dengan orang tersebut, dukungan 

sosial merujuk pada rasa nyaman, kepedulian, harga diri atau segala macam 

bentuk bantuan yang diterima individu dari orang lain atau kelompok lain 

(Sarafino P dan Smith T. W, 2011 dalam  (Santoso. MDY, 2021)). 

Dukungan sosial adalah salah satu konsep yang paling umum dalam 

literature trauma. Secara umum, dukungan sosial dapat dibagi menjadi dua 

kategori. Salah satu kategorinya adalah dukungan objektif, termasuk 
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bantuan material langsung, keberadaan jejaring sosial, serta hubungan dan 

partisipasi masyarakat. Kategori lainnya adalah dukungan subjektif, yang 

mengacu pada penghargaan dan pemahaman individu tentang pengalaman 

dan kepuasan emosional, dan terkait erat dengan perasaan subjektif 

individu. Selain itu, beberapa ahli percaya bahwa dukungan sosial juga 

harus mencakup penggunaan dukungan individu (Kaniasty, 2008; Wang, 

1999 dalam (Qi, M., et al. 2020)). 

Bentuk-bentuk dukungan sosial saat pandemi COVID-19 saat ini 

adalah sebagai berikut :  

a. Appraisal support, untuk memecahkan masalah atau menguraikan 

stresor, salah satunya adalah menjadi pendengar yang baik. 

b. Tangible support, berupa bantuan nyata menyelesaikan masalah, 

bantuan dapat berupa makanan, masker atau peralatan medis yang 

dibutuhkan. 

c. Self esteem support, dukungan pandangan diri yang baik tentang 

dirinya, berupa bantuan secara ekonomi dan dukungan mental 

d. Belonging support, berupa penerimaan dalam satu bagian atau satu 

kelompok, berupa tidak terjadi isolasi sosial terhadap pasien COVID-19 

dan tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 (Antara, 2020). 

Dukungan sosial dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 

saat ini sangat penting dalam dimensi psikologis. Efek positif dari dukungan 

sosial memberikan kepercayaan atau keyakinan diri, kenyamanan, merasa 

memiliki tujuan hidup dan keamanan. Dukungan sosial dapat menurunkan 
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berbagai bentuk stres, meningkatkan mekanisme koping dan meningkatkan 

kualitas hidup (Santoso, MDY, 2021). 

Dukungan sosial telah terbukti menjadi faktor pelindung antara efek 

negatif dari tekanan pada kesehatan mental dan fisik (Cohen & wills, 1985; 

Szkody & McKinney, 2019 dalam (Szkody, E., et al, 2021)). Meskipun 

tingkat dukungan sosial yang tinggi dapat melindungi masalah kesehatan 

mental selama peristiwa kehidupan yang sangat menegangkan, seperti 

selama pandemi COVID-19, kurangnya dukungan sosial selama pandemi 

dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mental (Szkody, E., et al, 

2021) 

Dukungan sosial telah digambarkan sebagai dukungan yang dapat 

diakses oleh seorang individu melalui ikatan sosial dengan individu lain, 

kelompok dan komunitas yang lebih besar. Meskipun dukungan sosial dapat 

diukur dalam banyak cara, dukungan sosial yang dirasakan adalah yang 

paling umum mengukur indeks dukungan sosial. Mengingat kemudahannya 

pengukuran dan bukti bahwa itu adalah predictor kesehatan mental yang 

lebih baik daripada tindakan lainnya (Ibarra, 2011; Friedman, 2011; Dour, 

2014 dalam (Li, F. et al, 2021)). 

Menurut Taylor, S. E (2018) menjelaskan bahwa dukungan sosial 

mencerminkan informasi dari jaringan komunikasi dan kewajiban bersama. 

Dukungan sosial dapat diperoleh individu dari orang-orang terdekat, yaitu 

teman, pasangan, dan keluarga atau orang tua. 
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Dukungan sosial merupakan suatu wujud dukungan atau dorongan 

yang berupa perhatian, kasih sayang ataupun berupa penghargaan kepada 

individu lainnya. Islam selalu mengajarkan kasih sayang kepada semua 

makhluk, dan serta memberi perhatian kepada makhluk lainnya. Salah satu 

aspek dalam dukungan sosial yaitu dukungan penghargaan diri (Esteem 

Support) adalah berupa penghargaan positif pada individu, pemberian 

semangat, persetujuan pada pendapat individu dan perbandingan yang 

positif dengan individu lain untuk membantu individu dalam 

mengembangkan harga diri, membentuk kepercayaan diri, kemampuan 

serta merasa dihargai dan berguna saat individu mengalami tekanan. Seperti 

yang disampaikan oleh informan (SA, 40 Tahun) mengatakan bahwa 

diberikan dukungan berupa semangat dan buah.  

Dukungan penghargaan melalui ungkapan positif dan dorongan 

untuk maju bisa diungkapkan sebagai perkataan yang baik dan sopan 

kepada orang lain, karena dengan begitu orang lain akan merasa dihargai. 

Di dalam islam juga kita dianjurkan untuk berkata yang baik. Seperti yang 

tertuang dalam Al-Isra’/17:53  

يْ  وَق لْ  باَدِّ نَ  اِّنَّ  احَْسَن ۗ  هِّيَ  الَّتِّيْ  يقَ وْل وا ل ِّعِّ مْۗ  يَنْزَغ   الشَّيْطَٰ نَ  اِّنَّ  بيَْنهَ  الشَّيْطَٰ  

نْسَانِّ  كَانَ  ا لِّلْاِّ بِّيْناً عَد وًّ م   

Terjemahnya: 

“Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, “Hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu 
(selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan 
adalah musuh yang nyata bagi manusia”. (Kementerian Agama RI, 2022) 
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Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan bahwa 

Allah memerintahkan rasul-Nya untuk mengajarkan orang-orang beriman 

adab berbicara dengan orang lain: Hendaklah mereka berkata dalam 

percakapan dan perbincangan mereka dengan perkataan yang baik, jika 

tidak maka setan akan menimbulkan permusuhan di antara mereka. 

Sungguh setan adalah musuh yang sangat jelas permusuhannya. 

Selain aspek penghargaan, juga terdapat aspek dukungan 

instrumental (Tangible or Instrumental Support) yaitu merupakan 

penyediaan materi yang dapat memberikan pertolongan langsung seperti 

pinjaman uang, pemberian barang, makanan serta pelayanan. Seperti yang 

disampaikan oleh informan (HA, 38 Tahun)  mengatakan bahwa mendapat 

dukungan berupa support, makanan, dan buah dari teman. 

Islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong dan 

mengasihi kepada sesama yang membutuhkan. Tercermin dalam Firman 

Allah Q.S. Al-Maidah/5:2  

ثمِّْ  وَالْع دْوَانِّ   ى   وَلَا  تعَاَوَن وْا  عَلىَ الْاِّ  وَتعَاَوَن وْا عَلىَ  الْبِّر ِّ  وَالتَّقْوَٰ

  ۗ قاَبِّ  يْد   الْعِّ ۗۗ اِّنَّ  اٰللَّ  شَدِّ  وَاتَّق وا اٰللَّ  
Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. 
(Kementerian Agama RI, 2022) 
 

Dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa tolong-menolonglah 

di antara kalian wahai kaum Mukminin dalam mengerjakan kebaikan dan 
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ketakwaan kepada Allah. Dan janganlah kalian saling menolong dalam 

perbuatan yang memuat dosa,maksiat, dan pelanggaran terhadap batasan-

batasan Allah, dan waspadalah kalian dari melanggar perintah Allah, 

karena sesungguhnya Dia amat dahsyat siksaan-Nya. 

Oleh karena itu, kita harus tanamkan sikap saling menolong kepada 

yang membutuhkan dan memberikan dukungan kepada sesama dalam 

mengerjakan sesuatu yang baik dan tidak diperbolehkan tolong menolong 

dalam hal keburukan. 

5. Penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 

Berdasarkan perhitungan melalui fitur word cloud menggunakan 

NVivo 12 Pro didapatkan bahwa kata yang paling sering digunakan oleh 

informan utama dalam menjawab pertanyaan mengenai penerapan protokol 

kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 adalah kata “Masker” karena 

informan utama mengatakan bahwa protokol kesehatan yang paling sering 

dilakukan informan setelah sembuh dari COVID-19 adalah memakai 

masker. Hal ini sejalan dengan kata yang paling sering digunakan oleh 

informan kunci dan informan pendukung adalah kata “Masker”. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pasien 

sembuh COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara bahwa 

telah menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan 

dan memakai masker. Seperti yang disampaikan oleh informan (AA, 51 

Tahun) yang mengatakan bahwa masih tetap menerapkan protokol 
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kesehatan ketika pergi ke kantor seperti memakai masker untuk mencegah 

tertular kembali. 

Pasien sembuh COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten 

Kolaka Utara dalam penerapan protokol kesehatan dilakukan pada saat 

setiap keluar rumah. Hal tersebut mencerminkan bahwa kepatuhan dalam 

menerapkan protokol kesehatan telah memiliki kesadaran yang baik, 

meskipun dalam menggunakan masker masih ada yang sesak napas karena 

orang tersebut memiliki riwayat penyakit asma. Akan tetapi, hal seperti itu 

tidak menjadikannya sebuah kendala untuk tidak memakai masker. Seperti 

yang disampaikan oleh informan (NH, 41 Tahun) mengatakan bahwa 

merasa sesak ketika memakai masker, karena  menderita asma. 

Petugas kesehatan juga melakukan monitoring terhadap penerapan 

protokol kesehatan pada pasien sembuh COVID-19, dengan tujuan agar 

dapat memantau dan mengingatkan kembali apabila masih ada yang tidak 

mematuhi aturan tersebut. Salah satu informan (PA, 30 Tahun)  mengatakan 

bahwa melakukan pemantauan ketika ada kegiatan seperti mengingatkan 

untuk memakai masker. 

Protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan 

sabun, dan menjaga jarak serta menjauh dari kerumunan) merupakan cara 

terbaik yang dapat diterapkan untuk menghentikan rantai penyebaran 

COVID-19. Upaya ini menuntut kedisiplinan tinggi dan harus diterapkan 

setiap saat secara konsisten. Hal ini sesuai dengan pernyataan (World 

Health Organization dalam (Wiranti, Sriatmi, A., & Kusumastuti, W., 
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2020)) bahwa salah satu upaya memelihara diri agar terhindar dari penyakit 

ini adalah dengan rajin membersihkan tangan menggunakan sabun maupun 

cairan berbasis alkohol, hindari sering menyentuh bagian wajah (mata, 

mulut dan hidung) serta melakukan pembatasan kontak fisik dengan orang 

lain (social distancing). 

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2020) juga menjelaskan 

bahwa upaya yang dapat dilakukan pada fase pencegahan oleh setiap 

individu antara lain, memakai masker, memakai sarung tangan, 

menggunakan hand sanitizer/desinfektan, mencuci tangan dengan sabun, 

menghindari menyentuh wajah, menghindari berjabat tangan, menghindari 

pertemuan atau antrian panjang, menghindari menyentuh benda/permukaan 

benda di area publik, menghindari naik transportasi umum, menjaga jarak 

setidaknya dua meter dari orang lain ketika di luar rumah, dan jika 

menunjukkan gejala penyakit segera memberi tahu orang-orang disekitar  

Sejalan dengan penelitian Hamdani, 2020 dalam (Afrianti, N., & 

Rahmiati, C., 2021) upaya preventif dalam protokol kesehatan yang 

diterapkan masyarakat dalam memutus rantai penularan COVID-19 pada 

masa New Normal dengan membiasakan diri memakai masker, mencuci 

tangan pakai sabun (hand sanitizer), menjaga jarak (social distancing), 

menjauhi keramaian dan menghindari bepergian ke luar daerah, terutama 

daerah-daerah yang sudah dinyatakan sebagai zona merah. 

Menurut Samidah, I., et al. (2021) mengatakan bahwa kepatuhan 

adalah perilaku individu sesuai anjuran terapi dan kesehatan. Tingkat 
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kepatuhan dapat dimulai dari tindak mengindahkan setiap aspek anjuran 

hingga mematuhi rencana terutama mematuhi protokol kesehatan COVID-

19. 

Islam sendiri menganggap bahwa penerapan protokol kesehatan 

sesuai dengan syariat islam. Istilah protokol kesehatan memang belum 

pernah ada sebelumnya baik dalam Al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’ Ulama. 

Berdasarkan kajian keagamaan, hukum terhadap sesuatu yang belum pernah 

ada atau baru seperti kepatuhan protokol kesehatan dapat ditinjau 

berdasarkan ushul fikih. Salah satu kajian dalam ushul fikih yang penting 

untuk kita pahami serta dapat digunakan untuk meninjau hukum terkait 

kepatuhan protokol kesehatan yaitu kajian maqashid syariah. Dalam 

maqashid syariah terdapat beberapa unsur penting diantaranya adalah 

menjaga nyawa (hifdzun nafs). Masyarakat perlu untuk memahami 

bahwasanya tanpa menjaga nyawa sama halnya dengan tidak menjaga 

agama (hifdz diin). Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW  

يَ الل  عَنْه  أنََّ رَس وْلَ اللِّ صَلَّى ي رَضِّ درِّْ ناَنِّ الْخ  يْد  سَعَدْ بْنِّ سِّ  عَنْ أبَِّي سَعِّ

رَارَ الل عليه وسلَّ  مَ قاَلَ : لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِّ  

Artinya: 

“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan al-Khudri RA, 
sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan 
perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang 
lain". (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341). 

 
Para ahli fiqih mengqiyaskan semua perkara perkara yang berbahaya 

dengan kaidah ini, terutama masalah masalah kontemporer yang tidak ada 

https://republika.co.id/tag/rasulullah
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pada zaman Rasulullah SAW. Dari sini dapat kita ketahui bahwa dharar 

(melakukan sesuatu yang membahayakan) dilarang di dalam syariat ini. 

Maka, tidak halal bagi seorang Muslim mengerjakan sesuatu yang 

membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama 

muslim, baik berupa perkataan atau perbuatan tanpa alasan yang benar. 

Sebagai seorang muslim mesti dipahami bahwa segala bentuk 

tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain dilarang oleh 

Allah SWT. Salah satu contohnya yaitu memicu meluasnya penyebaran 

COVID-19 hingga pada akhirnya menyebabkan banyak orang kehilangan 

nyawa. Sebaliknya melakukan hal yang dapat memberi manfaat dianjurkan 

untuk dilaksanakan seperti manfaat mematuhi protokol kesehatan dapat 

memutus penularan COVID-19. 

Menurut Amir, N. (2021) mengatakan bahwa pemerintah setempat 

ikut andil dalam penerapan protokol kesehatan 3M yaitu dengan 

memfasilitasi alat dan bahan seperti masker yang dibagikan kepada 

masyarakat serta sabun dan wadah air bersih yang digunakan untuk mencuci 

tangan sesuai dengan anjuran protokol kesehatan. Allah SWT berfirman 

dalam QS. An-Naml/27:18  

نكَ مْ   لَا  كِّ ل وْا مَسَٰ ى وَادِّ  النَّمْلِّ   قاَلتَْ  نمَْلَة   يٰ ايَ هَا النَّمْل   ادخْ   حَتىٰ   اِّذاَ   اتَوَْا عَلَٰ

وْنَ  ن وْد ه    وَه مْ  لَا  يَشْع ر  ن   وَج  مَنَّك مْ  س لَيْمَٰ  يحَْطِّ

Terjemahnya:  

“Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: 

Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak 
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diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari". 
(Kementerian Agama RI, 2021) 

 
Tafsir al-Mishbah menjelaskan anugerah yang diberikan Allah SWT 

kepada Nabi Sulaiman as salah satunya dapat berbicara dengan jin dan 

hewan. Ayat ini juga menceritakan tentang Nabi Sulaiman as ketika 

menghimpun tentara-tentaranya yakni manusia, jin, dan juga burung yang 

jinak maupun liar menuju suatu tempat. Ketika itu rombongan tentara-

tentara tersebut hampir sampai di lembah semut, kemudian sekumpulan 

semut yang berada di luar sarang diperintahkan oleh pimpinannya untuk 

segera masuk ke dalam sarang-sarangnya agar terhindar dari injakan kaki 

Nabi Sulaiman as dan tentara-tentaranya (M. Shihab, 2016).  

Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini yaitu 

bagaimana sekumpulan semut ini taat kepada pimpinannya ketika mereka 

diperintahkan untuk masuk ke dalam sarangnya. Hal dilakukan bukan lain 

demi melindungi diri mereka agar terhindar dari mara bahaya. Begitu pula 

dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan petugas kesehatan saat ini 

seperti aturan mengenai protokol kesehatan, pastinya hal ini bertujuan agar 

masyarakat tidak dapat tertukar COVID-19 kembali sehingga dapat 

menjalankan tugas dengan sehat dan aman. 

 
E. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pengalaman peneliti selama melakukan penelitian ini, ada 

beberapa keterbatasan yang peneliti alami dan dapat menjadi faktor yang dapat 

diperhatikan lagi oleh peneliti-peneliti berikutnya untuk menyempurnakan 
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penelitiannya karena penelitian ini tentu memiliki kekurangan yang perlu 

diperbaiki ke depannya. Adapun beberapa keterbatasan penelitian sebagai 

berikut:  

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada pasien yang terkonfirmasi positif pada 

tahun 2020 hingga 6 Desember 2021 sehingga tidak mencakup seluruh 

pasien sepanjang pandemi, dan kemungkinan kurang menyeluruh untuk 

semua pasien yang berhasil sembuh dari COVID-19.  

2. Penelitian ini tidak mengeksklusi pasien yang memiliki pekerjaan sebagai 

tenaga kesehatan karena tenaga kesehatan memiliki pandangan dan 

kesiapan yang berbeda dengan masyarakat saat menghadapi isolasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Studi Kesintasan COVID-19 di 

Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengetahuan terkait COVID-19 pada masyarakat Kecamatan Lasusua 

Kabupaten Kolaka Utara khususnya pasien sembuh COVID-19 dan 

keluarga pasien menunjukkan bahwa terdapat variasi pengetahuan informan 

terkait COVID-19 dan sebagian besar informasi yang didapatkan informan 

berasal dari sosial media seperti WhatsApp dan Facebook serta televisi. 

2. Pengobatan dan perawatan selama isolasi pada masyarakat Kecamatan 

Lasusua Kabupaten Kolaka Utara khususnya pasien sembuh COVID-19 dan 

keluarga pasien menunjukkan bahwa pengobatan, perawatan dan 

pengontrolan sudah sesuai dengan gejala atau keluhan dan penyakit 

penyerta pasien. Ketika petugas kesehatan melakukan penanganan terdapat 

protokol penanganan pasien COVID-19 yaitu harus menggunakan APD 

dengan pelayanan sesuai standar. 

3. Pengalaman selama menjalani masa isolasi pada masyarakat Kecamatan 

Lasusua Kabupaten Kolaka Utara khususnya pasien sembuh COVID-19 

pasien menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengalami perasaan 

stress, khawatir, bosan dan kesulitan selama menjalani masa isolasi 

sehingga untuk memotivasi diri sendiri, informan saling menyemangati 
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dengan teman yang juga terkena COVID-19, berpikir positif, beribadah, dan 

berdoa.  

4. Dukungan sosial pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka 

Utara khususnya pasien sembuh COVID-19 menunjukkan bahwa terdapat 

dukungan yang diberikan selama menjalani isolasi yaitu dukungan dari 

keluarga, teman, tetangga dan pejabat. Tetapi untuk dukungan dari petugas 

kesehatan sendiri tidak semua memberikan dukungan kepada pasien 

COVID-19. 

5. Penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 pada 

masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara khususnya pasien 

sembuh COVID-19 dan keluarga pasien menunjukkan bahwa pasien 

sembuh COVID-19 tetap menerapkan protokol kesehatan setelah menderita 

COVID-19 seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker 

ketika keluar rumah, sedangkan untuk menjauhi kerumunan saat berada di 

luar sudah tidak dilakukan.  

 
B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat 

menyarankan hal-hal sebagai berikut. 

1. Bagi pelayanan kesehatan 

Hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi pada 

pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan promosi kesehatan berupa 

penyuluhan kepada masyarakat secara menyeluruh ke segala lapisan 

masyarakat agar meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya 
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COVID-19 dan pencegahannya khususnya mengenai apa yang harus 

dilakukan ketika ada keluarga yang terkena COVID-19. Selain itu 

pelayanan kesehatan khususnya pada perawatan pasien terkonfirmasi 

COVID-19 baik itu pasien isolasi mandiri maupun rawat inap yaitu perlunya 

mengomunikasikan mengenai obat kepada pasien terkonfirmasi COVID-19 

atau keluarga dan masih perlu meningkatkan pelayanan perawatan yang 

diberikan  

2. Bagi keluarga dan masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 

pengalaman kesintasan pasien COVID-19 sehingga keluarga atau 

masyarakat dapat menerima dan memberikan dukungan kepada pasien 

terkonfirmasi COVID-19 tanpa ada diskriminasi. Masyarakat juga 

hendaknya senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti 

menjaga kebersihan rumah dan diri sendiri, tidur dengan teratur, makan 

makanan bergizi, dan rajin olahraga agar terhindar dari penyakit. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar penelitian 

selanjutnya (evidence based) dan dapat lebih dikembangkan dengan 

menggunakan metode penelitian lain seperti kuantitatif atau mix method. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN  

 
Kepada   

Yth, Bapak/Ibu Calon Responden  

Di,- 

Tempat 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Saya Alifka Rahmayanti Jamaluddin, NIM 70200118036 mahasiswa 

Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Studi Kesintasan 

COVID-19 Di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara” untuk 

menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM). 

 Saya meminta waktu dan kesediaan Saudara(i), Bapak/Ibu agar kiranya 

bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan 

dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Pada penelitian ini, Saudara(i), 

Bapak/Ibu akan diwawancarai secara mendalam selama kurang lebih 30-45 menit. 

Pertanyaan yang saya ajukan harap dijawab dengan sejujur-jujurnya dan apa 

adanya sesuai dengan yang dipertanyakan. Sehingga hasilnya dapat memberikan 

hasil yang baik untuk penelitian ini. Kerahasiaan jawaban akan dijaga dan hanya 

diketahui oleh peneliti.. 

 Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.  

 

Lasusua,               2022 

     Peneliti 

 

 

 

Alifka Rahmayanti Jamaluddin 
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Lampiran 2 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN  

(INFORMED CONSENT) 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya:  

Nama   : 

Umur  : 

Alamat : 

No Kontak : 1.  

    2. 

 Menyatakan bersedia dan setuju menjadi subjek penelitian yang berjudul 

“Studi Kesintasan COVID-19 Di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka 

Utara”, yang diteliti oleh : 

Nama  : Alifka Rahmayanti Jamaluddin 

NIM  : 70200118036 

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan 

data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh 

peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan 

untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan 

dimusnahkan. Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data 

penelitian.  

Demikian, secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya 

bersedia berperan serta dalam penelitian ini dengan melaksanakan wawancara dan 

pengambilan gambar atau dokumentasi. 

  Lasusua,                    2022 

 Informan 
 
 
 
 
 

(.........................................) 
No Hp Peneliti: 082292913641 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

 STUDI KESINTASAN COVID-19 DI KECAMATAN LASUSUA 

KABUPATEN KOLAKA UTARA 

No. Informan:  

Hari/Tanggal : 

Waktu : 

A. Karakteristik Informan Utama (Pasien Sembuh COVID-19) 
 

Nama/Inisial Informan : 

No. Hp : 

Jenis Kelamin :  (  ) Laki-laki (  ) Perempuan    

Tempat, Tanggal Lahir : 

Usia : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan : 

Status Pernikahan :   (  ) Menikah (  ) Belum Menikah 

Pernah Didiagnosis COVID-19 :   (  ) Ya  (  ) Tidak 

Tanggal Didiagnosis COVID-19  : 

Berapa Lama Terkena COVID-19  : 

Didiagnosis COVID-19 oleh : 

Jenis Perawatan :  (  ) Isolasi Mandiri  (  ) Dirawat di RS 

Berapa Lama Diisolasi : 

Riwayat Penyakit Penyerta : 1.    2. 

   3.    4. 

   5. 

Pernah Vaksin COVID-19 :  (  ) Ya  (  ) Tidak 

Vaksinasi Ke Berapa :  

Tanggal Vaksinasi : 
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B. Daftar Pedoman Informan Utama (Pasien Sembuh COVID-19) 

No Variabel Pertanyaan Umum Probing 

1. Pengetahuan terkait 
COVID-19 

Bagaimana pendapat bapak/ibu 
terkait COVID-19? 

a. Menurut bapak/ibu, apa pengertian COVID-19? 
b. Menurut bapak/ibu, apakah COVID-19 berbahaya bagi 

kesehatan? Berikan alasannya? 
c. Menurut bapak/ibu, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya 

COVID-19? Jelaskan! 
d. Menurut bapak/ibu, upaya pencegahan apa yang dapat 

dilakukan untuk menghindari COVID-19? 
e. Menurut bapak/ibu, apa saja dampak COVID-19? 
f. Dari mana bapak/ibu mendapatkan informasi tersebut? 
g. Apakah bapak/ibu pernah diberikan informasi mengenai 

COVID-19 dari petugas kesehatan setempat? Dengan cara dan 
informasi seperti apa yang diberikan? Kapan kegiatan itu 
dilakukan dan bagaimana metode pelaksanaannya? 

h. Apakah informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dapat 
menambah pemahaman bapak/ibu? 

2. Pengobatan dan 
perawatan selama 
isolasi 

Bagaimana dengan pengobatan 
dan perawatan selama bapak/ibu 
menjalani isolasi mandiri 
maupun di rumah sakit? 

a. Gejala apa saja yang bapak/ibu alami ketika menderita 
COVID-19? 

b. Ketika pertama kali bapak/ibu masuk ruangan isolasi, 
pengobatan dan perawatan apakah yang diberikan oleh petugas 
kesehatan? 

c. Apa saja perawatan yang diberikan petugas kesehatan kepada 
Anda selama isolasi? 
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d. Apakah petugas kesehatan mengomunikasikan obat yang 
diberikan kepada Anda? Obat-obat apa saja yang diberikan 
petugas kesehatan kepada Anda? Apakah Anda meminum obat 
tersebut sampai habis? (Jika jawabannya Tidak, apa alasannya?)  

e. Bagaimana bentuk pengontrolan perawatan yang diberikan oleh 
petugas kesehatan? Apakah petugas kesehatan memberitahukan 
kondisi perkembangan kesehatan Anda? 

f. Bagaimana pelayanan perawatan yang diberikan petugas 
kesehatan kepada Anda? Apakah sesuai dengan kebutuhan yang 
Anda perlukan?  

g. Apakah ada pengobatan mandiri yang dilakukan selain dari 
dokter selama isolasi? (Jika jawabannya Ya, berikan 
penjelasannya!) Apa saja manfaat pengobatan tersebut? 

3. Pengalaman selama 
menjalani masa 
isolasi 

Bagaimana pengalaman 
bapak/ibu selama menjalani 
masa isolasi mandiri maupun di 
rumah sakit? 

a. Apakah bapak/ibu mengalami perasaan stres selama menjalani 
masa isolasi? Apa yang membuat bapak/ibu mengalami hal 
tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? 

b. Apakah bapak/ibu mengalami perasaan khawatir selama 
menjalani masa isolasi? Apa yang membuat bapak/ibu 
mengalami hal tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? 

c. Apakah bapak/ibu mengalami rasa bosan selama menjalani 
masa isolasi? Apa yang membuat bapak/ibu mengalami hal 
tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? 

d. Apakah ada kesulitan yang bapak/ibu rasakan selama 
menjalani isolasi? Misalnya kesulitan keuangan, kesulitan 
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berinteraksi, atau kesulitan-kesulitan lainnya. Bagaimana cara 
bapak/ibu mengatasi hal tersebut? 

e. Apa yang bapak/ibu lakukan untuk memotivasi diri sendiri 
selama menjalani isolasi? 

4. Dukungan sosial Bagaimana dengan dukungan 
yang bapak/ibu terima selama 
menjalani isolasi mandiri 
maupun di rumah sakit? 

a. Apakah bapak/ibu mendapat dukungan selama menjalani 
isolasi dan dukungan dari mana saja? 

b. Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan selama bapak/ibu 
menjalani isolasi? 

c. Apa yang dirasakan setelah mendapat dukungan tersebut? 
d. Apakah ada dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan 

bapak/ibu? Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan 
selama bapak/ibu menjalani isolasi? 

e. Apa yang dirasakan setelah mendapat dukungan dari petugas 
kesehatan? 

5. Penerapan protokol 
kesehatan setelah 
sembuh dari 
COVID-19 

Bagaimana penerapan protokol 
kesehatan bapak/ibu setelah 
sembuh dari COVID-19? 

a. Setelah sembuh dari COVID-19, apakah bapak/ibu 
menerapkan protokol kesehatan? Jika jawabannya iya, apa 
alasannya. Dan jika tidak, mengapa? Protokol kesehatan seperti 
apa yang bapak/ibu dilakukan? 

b. Kapan saja bapak/ibu melakukan protokol kesehatan tersebut? 
c. Apakah bapak/ibu menjauhi kerumunan saat berada di luar 

rumah? 
d. Ceritakan hal apa saja yang mendukung bapak/ibu menerapkan 

protokol kesehatan COVID-19? 
e. Apakah ada hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan? 
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Hambatan seperti apa dan bagaimana bapak/ibu mengatasinya? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 STUDI KESINTASAN COVID-19 DI KECAMATAN LASUSUA 

KABUPATEN KOLAKA UTARA 

No. Informan:  

Hari/Tanggal : 

Waktu : 

A. Karakteristik Informan Kunci (Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit) 
 

Nama/Inisial Informan : 

No. Hp : 

Jenis Kelamin :  (  ) Laki-laki (  ) Perempuan    

Tempat, Tanggal Lahir : 

Usia : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan/Jabatan : 

Kapan Mendapatkan Tugas  

Menangani COVID-19 : 

Status Pernikahan :   (  ) Menikah (  ) Belum Menikah 

Pernah Didiagnosis COVID-19 :   (  ) Ya  (  ) Tidak 

Tanggal Didiagnosis COVID-19  : 

Berapa Lama Terkena COVID-19  : 

Didiagnosis COVID-19 oleh : 

Jenis Perawatan :  (  ) Isolasi Mandiri  (  ) Dirawat di RS 

Berapa Lama Diisolasi : 

Riwayat Penyakit Penyerta : 1.    2. 

   3.    4. 

   5. 

Pernah Vaksin COVID-19 :  (  ) Ya  (  ) Tidak 

Vaksinasi Ke Berapa :  

Tanggal Vaksinasi : 
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B. Daftar Pedoman Informan Kunci (Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit) 

No Variabel Pertanyaan Umum Probing 

1. Pengetahuan terkait 
COVID-19 

Bagaimana 
pendapat/informasi/tindakan 
yang dilakukan petugas kepada 
pasien COVID-19? 

a. Apakah petugas kesehatan pernah memberikan informasi 
mengenai COVID-19 kepada masyarakat?  Dengan cara dan 
informasi seperti apa yang diberikan? Kapan kegiatan itu 
dilakukan dan bagaimana metode pelaksanaannya? 

b. Seberapa antusias masyarakat mengikuti kegiatan? Apakah 
banyak masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut? 

c. Menurut bapak/ibu, apakah informasi yang diberikan kepada 
masyarakat sudah efektif? Apakah informasi tersebut dapat 
menambah pemahaman masyarakat? 

2. Pengobatan dan 
perawatan selama 
isolasi 

Bagaimana dengan pengobatan 
dan perawatan selama pasien 
menjalani isolasi mandiri 
maupun di rumah sakit? 

a. Gejala apa saja yang dialami pasien COVID-19 sehingga harus 
diisolasi di rumah sakit? 

b. Ketika pertama kali pasien COVID-19 masuk ruangan isolasi, 
pengobatan dan perawatan apakah yang diberikan oleh petugas 
kesehatan? 

c. Bagaimana sistem pengobatan dan perawatan selama isolasi 
pasien COVID-19? 

d. Apakah ada protokol penanganan pasien COVID-19? Seperti 
apa protokolnya? Apakah protokolnya harus dilakukan secara 
berurut? 

e. Apakah ada kebijakan-kebijakan terkait penanganan COVID-
19? 
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f. Apakah petugas kesehatan mengomunikasikan obat yang 
diberikan kepada pasien COVID-19? Obat-obat apa saja yang 
diberikan petugas kesehatan kepada pasien? Apakah pasien 
harus meminum obat tersebut sampai habis? (Jika jawabannya 
Tidak, apa alasannya?) Apakah ada pemakluman, jika obat 
tersebut tidak habis? Dalam kondisi apa pasien tidak perlu 
meminum obat?  

g. Jika terdapat perbedaan gejala pada pasien COVID-19, apakah 
semua pasien mendapatkan perawatan yang sama? Apakah 
tidak akan mengganggu kesehatan pasien, jika diberikan obat 
yang sama sedangkan gejala yang dialami pasien berbeda? 

h. Bagaimana bentuk pengontrolan perawatan yang diberikan 
kepada pasien COVID-19? Apakah petugas kesehatan 
memberitahukan kondisi perkembangan kesehatan pasien? 

i. Apakah ada pengobatan mandiri yang pasien COVID-19 
lakukan selama isolasi? (Jika jawabannya Ya, berikan 
penjelasannya!) Apa saja manfaat pengobatan tradisional 
tersebut? 

3. Pengalaman selama 
menjalani masa 
isolasi 

Bagaimana pengalaman pasien 
selama menjalani masa isolasi 
mandiri maupun di rumah sakit? 

a. Apakah pasien pernah mengeluh kepada petugas kesehatan 
dalam menjalani masa isolasi? Misalnya merasa stres, khawatir 
dan bosan? Apa yang membuat pasien mengalami hal tersebut 
dan bagaimana bapak/ibu mengatasinya? 

b. Apakah ada kesulitan yang pasien rasakan selama pasien 
menjalani isolasi? Misalnya kesulitan keuangan, kesulitan 
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berinteraksi, atau kesulitan-kesulitan lainnya. Bagaimana cara 
bapak/ibu mengatasi hal tersebut? 

4. Dukungan sosial Bagaimana dengan dukungan 
yang pasien terima selama 
menjalani isolasi mandiri 
maupun di rumah sakit? 

a. Apakah ada bentuk dukungan yang diberikan oleh keluarga, 
teman dan tetangga pasien? Bentuk dukungan seperti apa yang 
diberikan selama menjalani isolasi? 

b. Apakah ada bentuk dukungan yang diberikan oleh petugas 
kesehatan kepada pasien? Bentuk dukungan seperti apa yang 
diberikan selama menjalani isolasi? 

5. Penerapan protokol 
kesehatan setelah 
sembuh dari 
COVID-19 

Bagaimana penerapan protokol 
kesehatan pasien setelah sembuh 
dari COVID-19? 

a. Setelah pasien sembuh dari COVID-19, apakah petugas 
kesehatan memerintahkan untuk  tetap menerapkan protokol 
kesehatan? Protokol kesehatan seperti apa yang diperintahkan? 

b. Apakah ada monitoring yang dilakukan petugas kesehatan 
terhadap penerapan protokol kesehatan pada pasien sembuh 
COVID-19? Monitoring seperti apa yang dilakukan? 

c. Apabila pasien tidak menerapkan protokol kesehatan, apa yang 
dilakukan petugas kesehatan terkait hal tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 STUDI KESINTASAN COVID-19 DI KECAMATAN LASUSUA 

KABUPATEN KOLAKA UTARA 

No. Informan:  

Hari/Tanggal : 

Waktu : 

A. Karakteristik Informan Pendukung (Masyarakat Kecamatan Lasusua) 
 

Nama/Inisial Informan : 

Hubungan dengan Pasien : 

No. Hp : 

Jenis Kelamin :  (  ) Laki-laki (  ) Perempuan    

Tempat, Tanggal Lahir : 

Usia : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan : 

Status Pernikahan :   (  ) Menikah (  ) Belum Menikah 

Pernah Didiagnosis COVID-19 :   (  ) Ya  (  ) Tidak 

Tanggal Didiagnosis COVID-19  : 

Berapa Lama Terkena COVID-19  : 

Didiagnosis COVID-19 oleh : 

Jenis Perawatan :  (  ) Isolasi Mandiri  (  ) Dirawat di RS 

Berapa Lama Diisolasi : 

Riwayat Penyakit Penyerta : 1.    2. 

   3.    4. 

   5. 

Pernah Vaksin COVID-19 :  (  ) Ya  (  ) Tidak 

Vaksinasi Ke Berapa :  

Tanggal Vaksinasi : 
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B. Daftar Pedoman Informan Pendukung (Masyarakat Kecamatan Lasusua) 

No Variabel Pertanyaan Umum Probing 

1. Pengetahuan terkait 
COVID-19 

Bagaimana pendapat bapak/ibu 
terkait COVID-19? 

a. Menurut bapak/ibu, apa pengertian COVID-19? 
b. Menurut bapak/ibu, apakah COVID-19 berbahaya bagi 

kesehatan? Berikan alasannya? 
c. Menurut bapak/ibu, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya 

COVID-19? Jelaskan! 
d. Menurut bapak/ibu, upaya pencegahan apa yang dapat 

dilakukan untuk menghindari COVID-19? 
e. Menurut bapak/ibu, apa saja dampak COVID-19? 
f. Bagaimana pendapat bapak/ibu kepada orang yang terkena 

COVID-19? 
g. Dari mana bapak/ibu mendapatkan informasi tersebut? 
h. Apakah bapak/ibu pernah diberikan informasi mengenai 

COVID-19 dari petugas kesehatan setempat? Dengan cara dan 
informasi seperti apa yang diberikan? Kapan kegiatan itu 
dilakukan dan bagaimana metode pelaksanaannya? 

i. Apakah informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dapat 
menambah pemahaman bapak/ibu? 

2. Pengobatan dan 
perawatan selama 
isolasi 

Bagaimana dengan pengobatan 
dan perawatan selama pasien 
menjalani isolasi mandiri 
maupun di rumah sakit? 

a. Apakah bapak/ibu mengetahui gejala apa yang dialami keluarga 
bapak/ibu ketika menderita COVID-19? Gejala seperti apa yang 
dialami? 

b. Ketika bapak/ibu sudah mengetahui gejala yang dialami 
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keluarga bapak/ibu, Tindakan apa yang bapak/ibu lakukan 
pertama kali? 

c. Apakah bapak/ibu pernah diberikan informasi mengenai apa 
yang harus dilakukan ketika ada keluarga yang terkena 
COVID-19 ? 

d. Apakah bapak/ibu mengetahui pengobatan dan perawatan apa 
saja yang diberikan petugas kesehatan kepada keluarga 
bapak/ibu selama isolasi? Jika jawabannya Iya, perawatan 
seperti apa? Jika tidak, mengapa hal tersebut tidak diketahui? 

e. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengobatan yang baik untuk 
orang yang terkena COVID-19? 

f. Menurut bapak/ibu, isolasi yang baik  untuk orang yang terkena 
COVID-19 itu seperti apa? 

g. Apakah petugas kesehatan memberitahukan kepada bapak/ibu 
mengenai obat yang diberikan kepada pasien? Obat apa saja 
yang diberikan? Apakah pasien meminum obat tersebut sampai 
habis? (Jika jawabannya Tidak, apa alasannya?)  

h. Apakah petugas kesehatan memberitahukan kepada bapak/ibu 
mengenai kondisi perkembangan pasien saat menjalani isolasi? 
(Jika jawabannya Tidak, apa alasannya?). 

i. Bagaimana pelayanan perawatan yang diberikan petugas 
kesehatan kepada pasien? Apakah sudah sesuai dengan 
kebutuhan yang diperlukan?  

j. Apakah ada pengobatan mandiri yang pasien lakukan selama 
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isolasi? (Jika jawabannya Ya, berikan penjelasannya!) Apa saja 
manfaat pengobatan tradisional tersebut? 

3. Pengalaman selama 
menjalani masa 
isolasi 

Bagaimana pengalaman pasien 
selama menjalani masa isolasi 
mandiri maupun di rumah sakit? 

a. Apakah pasien pernah mengeluh dalam menjalani masa 
isolasi? Misalnya merasa stres, khawatir dan bosan? Apa yang 
membuat pasien mengalami hal tersebut dan bagaimana 
bapak/ibu mengatasinya? 

b. Apakah ada kesulitan yang pasien rasakan selama pasien 
menjalani isolasi? Misalnya kesulitan keuangan, kesulitan 
berinteraksi, atau kesulitan-kesulitan lainnya. Bagaimana cara 
bapak/ibu mengatasi hal tersebut? 

4. Dukungan sosial Bagaimana dengan dukungan 
yang pasien terima selama 
menjalani isolasi mandiri 
maupun di rumah sakit? 

a. Apa bentuk dukungan yang bapak/ibu berikan kepada 
keluarga/tetangga/teman ketika mereka didiagnosis COVID-
19? 

b. Apakah ada bentuk dukungan yang diberikan oleh petugas 
kesehatan? Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan 
selama menjalani isolasi? 

5. Penerapan protokol 
kesehatan setelah 
sembuh dari 
COVID-19 

Bagaimana penerapan protokol 
kesehatan pasien setelah sembuh 
dari COVID-19? 

a. Setelah pasien sembuh dari COVID-19, apakah keluarga pasien 
menerapkan protokol kesehatan? Jika jawabannya iya, apa 
alasannya. Dan jika tidak, mengapa? Protokol kesehatan seperti 
apa yang dilakukan? 

b. Kapan saja keluarga bapak/ibu melakukan protokol kesehatan 
tersebut? 

c. Apakah keluarga bapak/ibu menjauhi kerumunan saat berada 
di luar rumah? 
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d. Menurut bapak/ibu, apakah keluarga sudah menerapkan 
protokol kesehatan dengan baik? 

e. Menurut bapak/ibu, bagaimana penerapan protokol kesehatan 
yang baik yang baik? 

f. Ceritakan hal apa saja yang mendukung keluarga bapak/ibu 
menerapkan protokol kesehatan COVID-19? 

g. Apakah ada hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan? 
Hambatan seperti apa dan bagaimana keluarga bapak/ibu 
mengatasinya? 
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Lampiran 4 

MATRIKS WAWANCARA  

A. Informan Utama (Pasien Sembuh COVID-19) 

Pengetahuan terkait COVID-19 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 
1. Pengertian 

COVID-19 
HW 
NH 

 
HD 

 
SA 
MS 

 
 
 
 
 
 
 
 

HA 
 
 

SD 
EW 

 

“Virus” 
“Virus, karena kurangnya 

kebersihan” 
“Virus, ya karena adanya 

virus” 
“Virus toh” 
“Nda ku tau juga itu apa 
pengertiannya COVID, 
karena waktu pergi ka periksa 
di rumah sakit mau jeka 
periksa penyakitku ternyata 
na bilang dokter COVID ka. 
Na nda ku tau bilang apa itu” 
 
 
“Penyakit yang timbul karena 

virus, virus apa lagi itu” 
 
“Virus dek” 
“Corona virus disease, itu ji 
yang saya tau bahwa itu 
kondisinya hampir sama kaya 
flu tapi ada kondisi karena 
misalnya ada komorbidnya 
jadi bisa lebih parah, lebih 

“Virus” 
“Virus, karena disebabkan 
kurangnya kebersihan” 
“Virus, ya disebabkan 

karena adanya virus” 
“Virus toh” 
“Saya tidak tau juga apa 

pengertian dari COVID, 
karena ketika saya pergi 
periksa ke rumah sakit, saya 
hanya ingin memeriksa 
penyakit saya, dan ternyata 
dokter mengatakan bahwa 
saya terkena COVID. Saya 
tidak tau itu apa” 
“Penyakit yang ditimbulkan 

oleh virus, virus apa 
namanya” 
“Virus dek” 
“Corona virus disease, 

hanya itu yang saya tau 
bahwa COVID itu 
kondisinya hampir sama 
dengan flu tapi jika terdapat 
komorbid maka dapat lebih 

Sebagian besar informan 
mengatakan bahwa 
COVID-19 merupakan 
virus, sebagian lainnya 
mengatakan COVID-19 
merupakan penyakit 
yang disebabkan karena 
virus, dan salah satu 
informan mengatakan 
tidak mengetahui 
pengertian COVID-19. 

Dapat disimpulkan 
bahwa kurangnya 
pemahaman informan 
mengenai pengertian 
COVID-19 
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berpotensi menularkan lebih 
cepat dan disebabkan karena 
virus” 

parah, lebih berpotensi 
menularkan lebih cepat dan 
disebabkan karena virus” 

2. Bahaya COVID-
19 bagi kesehatan 

HW 
 

NH 
 

HD 
 

 
SA 

 
MS 

 
 
 
 
 

 
HA 

 
 
 
 

 
 
 
 

SD 
 

EW 

“Berbahaya sekali karena 

bisa mematikan” 
“Bahaya karena bisa 

menyebabkan kematian” 
“Nassaki bahaya karena bisa 

menularkan seseorang” 
 
“Berbahaya karena itu biasa 
mematikan” 
“Kalau masalah saya COVID 

yah berbahaya, karena itu 
bahayanya itu paru-paruku 
infeksi, itumi na kasih ka dulu 
itu obat 6 bulan tapi lama mi 
habis” 
 
“Kalau saya bahaya karena 

saya sudah rasakan toh waktu 
sakit itu kek sesak apa, 
demam. Maksudnya nda 
seperti biasanya yang kek 
penyakit biasanya itu, beda 
memang, makalaing-laing 
memang” 
“Berbahaya sayang karena 

orang sampai meninggal” 
 
“Kalau ada komorbidnya 

berbahaya, kalau misalnya 
tidak ji yah hanya butuh 
istirahat ji sebenarnya, karena 

“Sangat berbahaya karena 

dapat mematikan” 
“Bahaya karena dapat 

menyebabkan kematian” 
“Tentunya bahaya karena 
COVID ini bisa menularkan 
kepada seseorang” 
“Berbahaya karena  biasa 

mematikan” 
“Kalau menurut saya 
COVID berbahaya, karena 
bahayanya itu paru-paru 
saya infeksi, makanya 
petugas berikan saya dulu 
obat 6 bulan tapi sudah lama 
habis” 
“Kalau menurut saya 
bahaya dikarenakan saya 
sudah merasakan ketika 
sakit, saya rasa sesak dan 
demam. Tidak seperti 
penyakit biasanya yang saya 
alami, sangat berbeda” 
 
“Berbahaya sayang karena 
dapat menyebabkan 
kematian” 
“Kalau ada komorbid 

berbahaya, kalau tidak ada 
komorbid sebenarnya hanya 
butuh istirahat, karena kalo 

Informan mengatakan 
COVID-19 berbahaya 
bagi kesehatan karena 
dapat menularkan 
kepada orang lain dan 
menimbulkan keparahan  
yang dapat 
menyebabkan kematian  

Dapat disimpulkan 
bahwa informan 
beranggapan COVID-
19 berbahaya bagi 
kesehatan 
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itu kan kalo imun kita turun, 
cepat. Sama saya kemarin 
kondisinya sebenarnya saya 
memang itu, saya beberapa 
kali berinteraksi sama yang 
positif tapi dia tidak mau 
isolasi, nda mau dirawat, 
karena ada itu hari keluarga 
di Kolaka, tapi saya sudah 
ditanya sama dokter bilang 
jangan meko pergi karena 
positif itu tapi saya tetap ji 
pergi, nda papaji itu tapi 
karena kondisinya saya capek 
sekali karena beberapa hari 
saya pulang malam dan stres, 
imunku turun jadi saya drop 
mi. Jadi pas saya konsultasi 
sama dokter by phone itu, na 
bilang aih positif meko itu, 
pergi mi swab, saya bilang 
jangan mi nda mau jeka. Pas 
sudah 3 hari nda mau turun 
demamku, pokoknya  kaya 
loyo, tidak ada penciumanku, 
apa ku, jadi saya pergi swab, 
saya tes ini hari, malam baru 
dikabari ternyata positif. Da 
bilang dokter, bagaimana kau 
rasa, saya bilang mi nda 
bagaimana ji, jadi dia bilang 
mi istirahat mi saja di rumah 
di kamar sendiri. Jadi dikirim 
mi resep, terus saya tebus mi 

imun kita turun, 
penularannya cepat. Sama 
seperti saya kemarin, 
sebenarnya kondisi saya 
beberapa kali berinteraksi 
dengan yang positif tapi dia 
tidak mau isolasi, tidak mau 
dirawat, karena ada 
keluarga di Kolaka, tapi saya 
sudah diberitahu dokter 
katanya tidak usah pergi 
karena ada yang positif tapi 
saya tetap saja pergi, tidak 
apa-apa tapi karena kondisi 
saya capek sekali karena 
beberapa hari saya pulang 
malam dan stres, imun saya 
turun jadi saya drop. 
Kemudian ketika saya 
konsultasi dengan dokter by 
phone, katanya saya sudah 
positif, pergi swab, saya 
bilang tidak usah, saya tidak 
mau. Lalu setelah 3 hari 
demam saya tidak turun, 
pokoknya loyo, hilang 
penciuman, jadi saya pergi 
swab, saya tes hari ini, 
malamnya dikabari ternyata 
positif. Kata dokter, 
bagaimana yang kamu rasa, 
saya bilang tidak 
bagaimana, jadi dia bilang 
istirahat saja di rumah di 
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obatnya. Nda pernah ji na 
bilang masuk mi rumah sakit” 

kamar sendiri. Lalu dokter 
kirimkan resep, dan saya 
tebus obatnya. Dia tidak 
pernah bilang untuk masuk 
rumah sakit” 

3. Faktor-faktor 
penyebab 
terjadinya 
COVID-19 

HW 
 

NH 
HD 

 
 
 
 
 
 

SA 
 

MS 
 
 

HA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Kurang PHBS, perilaku 

PHBSnya” 
“Kurang kebersihan” 
“Faktor karena daya tahan 

tubuh ta menurun bisa kita 
dikena, kapan kekebalan 
tubuh ta nda bagus e itu virus 
gampang masuk di tubuh ta” 
 
 
“Faktor penyebabnya yah 

jarang pake masker” 
“Tidak ku taumi bilang 

kenapa na kena ka COVID, 
saya tidak tau” 
“Kemarin itu keknya pas 
kelelahan, pas juga di Kolaka 
berkerumun, kebetulan 
kecapean dari perjalanan 
pulang, istirahat, na itumi 
disitu mulai muncul. 
Kebetulan yang satu mobil 
juga itu hari sudah 
bergejalami juga, nah pas 
turun daya tahan tubuhku 
disitu mi juga. Pas waktu 
banjir itu hari di Pitulua, nda 
istirahat dulu, langsung pergi 
ke sana bantu orang sudahnya 

“Karena kurangnya perilaku 
hidup bersih dan sehat” 
“Kurang kebersihan” 
“Faktor penyebabnya 

karena daya tahan tubuh 
yang menurun sehingga kita 
bisa tertular, jika kekebalan 
tubuh kita tidak baik virus 
akan gampang masuk ke 
dalam tubuh” 
“Faktor penyebab COVID-
19 jarang pakai masker” 
“Saya tidak tau kenapa saya 
terkena COVID, saya tidak 
tau” 
“Kemarin sepertinya ketika 
kelelahan, di Kolaka juga 
berkerumun, kebetulan 
kecapean karena perjalanan 
pulang, lalu istirahat, pada 
saat itu gejala mulai muncul. 
Kebetulan yang satu mobil 
juga sudah bergejalami, 
tepat juga turun daya tahan 
tubuh. Ketika banjir di 
Pitulua, tidak istirahat,  
kemudian pergi ke sana 
untuk bantu orang. Setelah 
itu, perasaan sudah tidak 

Informan mengatakan 
bahwa terdapat faktor-
faktor penyebab 
terjadinya COVID-19 
seperti kurangnya 
perilaku hidup bersih 
dan sehat, kurang 
mematuhi protokol 
kesehatan dan 
ketidaktahuan 
masyarakat tentang 
COVID-19. 

Dapat disimpulkan 
bahwa informan 
memahami faktor-
faktor penyebab 
COVID-19. 
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SD 
 

EW 

itu lain-lain saya rasa, kaya 
mau demam sudah itu saya 
minum obat nda mempan biar 
vitamin, saya kira demam 
biasa ji itu tapi kenapa na mau 
mi habis obat nda mau turun-
turun, bara corona ini. Terus 
saja telepon dokter seniman, 
disuruh mi ke rumah sakit. 
Jadi saya bilang disini mi dulu  
karena lagi full juga rumah 
sakit. Aeh lama itu hari, 
semakin hari sesak mi juga, 
batuk juga. Saya bilang mi, 
masuk mi rumah sakit ini, nda 
bisami, makalain-lain 
memang mi itu waktu saya 
kena yang kedua” 
 
 
“Banyaklah dek, kontak apa” 
 
“Yah salah satunya karena 
kecapean, terus tidak lakukan 
protokol kesehatan” 

enak, seperti mau demam. 
Kemudian saya minum obat 
dan vitamin tapi tidak 
mempan, saya kira demam 
biasa tapi kenapa obat sudah 
hampir habis demamnya 
tidak turun, saya pikir 
mungkin saya kena COVID. 
Lalu saja telepon dokter 
seniman, saya disuruh ke 
rumah sakit. Kemudian saya 
bilang disini saja dulu  
karena rumah sakit lagi full 
juga. Semakin hari, saya 
juga sesak, batuk. Saya 
bilang, sudah harus masuk 
rumah sakit, sudah tidak 
bisa, sudah lain perasaan 
ketika saya kena yang 
kedua” 
“Banyak dek, seperti 
kontak” 
“Salah satunya karena 
kelelahan dan tidak 
melakukan protokol 
kesehatan” 

4. Upaya 
pencegahan 
untuk 
menghindari 
COVID-19 

HW 
 
 

NH 
 
 
 

HD 

“3M, memakai masker, 

mencuci tangan, menjaga 
jarak” 
“Kayaknya kebersihan 
lingkungan, dan kebersihan 
diri sendiri” 
 
“Harus cuci tangan yang 

“3M, yaitu memakai masker, 
mencuci tangan dan menjaga 
jarak” 
“Upaya pencegahannya 
seperti kebersihan 
lingkungan, dan kebersihan 
diri sendiri” 
“Kita harus cuci tangan 

Informan mengatakan 
bahwa terdapat upaya 
pencegahan untuk 
menghindari COVID-19 
seperti menerapkan 3M 
secara rutin ketika keluar 
rumah, makan makanan 
bergizi dan berolahraga 

Dapat disimpulkan 
bahwa informan 
memahami upaya 
pencegahan untuk 
menghindari COVID-
19 
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SA 
MS 

 
 
 
 
 
 
 

HA 
 
 
 

 
SD 

 
EW 

rutin, kalau keluar rumah cuci 
tangan, datang di rumah cuci 
tangan, baru ganti baju, harus 
makan makanan yang bergizi. 
Itu yang penting, itu supaya 
bagus daya tahan tubuh ta, 
kita nda dikena ki COVID 
karena kapan kita rendah 
daya tahan tubuh, itu penyakit 
gampang diserang sama kita, 
akhirnya virus itu masuk di 
tubuh ta. Itu anunya, itu 
pencegahannya COVID” 
 
“Jaga imun” 
“Itu berobat, na waktunya na 
kena ka COVID saya tidak 
rasakan bilang saya dikena 
COVID. Cuma ini diabetes, 
gara-gara ini mi na ku naik 
rumah sakit, ternyata naik ka 
rumah sakit na dibilangika 
COVID” 
“Kalau saya anu, maksudnya 
menjaga pola makan, itumi 
juga yang protokol kesehatan, 
masker, apa cuci tangan, 
begitu ji” 
“Bisa jaga kebersihan, 
terutama 5M” 
“Intinya sih harus kuat imun, 

kan yang utama itu imun. 
Terus yah apa yah, kalau mau 
menjaga jarak yah begitu 

yang rutin, kalau kita keluar 
rumah  cuci tangan, pulang 
ke rumah cuci tangan, ganti 
baju, harus makan makanan 
yang bergizi. Itu yang 
penting, agar daya tahan 
tubuh kita baik, kita tidak 
tertular COVID karena 
kapan saja daya tahan tubuh 
kita rendah, penyakit akan 
mudah menyerang kita, 
akhirnya virus akan masuk 
ke dalam tubuh. Itu 
pencegahan COVID” 
“Jaga imun” 
“Berobat, ketika saya 
terkena COVID, saya tidak 
merasakan kalau saya 
COVID. Hanya diabetes 
saya, karena ini saya pergi 
ke rumah sakit, ternyata kata 
petugas saya COVID” 
 
“Kalau saya, menjaga pola 
makan, juga protokol 
kesehatan, masker, cuci 
tangan, hanya itu” 
 
“Bisa menjaga kebersihan, 
terutama 5M” 
“Intinya sih imun harus kuat, 

yang utama itu imun. Terus 
apa yah, kalau mau menjaga 
jarak yah susah, yah 

secara teratur agar dapat 
meningkatkan daya 
tahan tubuh. 
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susah ki, yah protokol 
kesehatan saja” 

protokol kesehatan saja” 

5. Dampak COVID-
19 

HW 
 
 
 
 
 

NH 
 

HD 
 
 
 
 
 
 

SA 
 
 
 

MS 
 
 
 
 
 

HA 
 
 
 
 
 
 

“Kalau ekonomi, kerja ja’, 

kalau kesehatan nda ji juga 
karena OTG jeka, kalau sosial 
baru karena nda bisa ki 
interaksi sama orang lain” 
 
“Kurang interaksi sama 

orang lain” 
“Dari kesehatanta, faktor dari 

kecapean, kalau kita biasa 
lupa makan, tidur ta kurang, 
akhirnya itu virus bisa masuk 
di tubuh ta. Kalau ekonomi, ya 
begitulah kalau PNS” 
 
“Kalau ekonomi, terbatas 

gerak langkah ta. Kalau 
kesehatan berpengaruh juga” 
 
“Terganggu jelas terganggu, 

apa tidak ada mi lagi 
pekerjaan lain yang mau 
dikerja selain ini, apa nda bisa 
meki kerja, apa ini e nda bisa 
mi” 
“Kalau saya kayaknya 

dampak sosial, karena 
maksudnya biar tetangga, 
saudara takut mendekat, 
kurang silaturahmi na 
waktuku dirawat itu tidak ada 
yang jenguk, tapi ada ji istri 

“Kalau ekonomi, saya kerja, 

kalau kesehatan tidak juga 
karena saya OTG, kalau 
sosial iya karena kita tidak 
bisa interaksi sama orang 
lain” 
“Kurang interaksi sama 

orang lain” 
“Dari kesehatan, faktor dari 
kecapean, kalau kita lupa 
makan, tidur kurang, 
akhirnya virus bisa masuk ke 
dalam tubuh. Kalau 
ekonomi, ya begitulah kalau 
PNS” 
“Kalau ekonomi, gerak 

Langkah kita terbatas. Kalau 
kesehatan berpengaruh 
juga” 
“Kalau terganggu jelas 

terganggu, karena sudah 
tidak ada lagi pekerjaan lain 
yang bisa kita kerjakan 
selain ini, kita tidak bisa 
kerja” 
“Kalau menurut saya 
dampak sosial karena 
tetangga dan saudara juga 
takut mendekat, maka dari 
itu kurang silaturahmi ketika 
saya dirawat tidak ada yang 
datang untuk menjenguk” 

Informan mengatakan 
bahwa terdapat dampak 
COVID-19 seperti 
dampak kesehatan, 
dampak ekonomi, dan 
dampak sosial yaitu 
kurang interaksi dengan 
orang lain 

Dapat disimpulkan 
bahwa informan 
memahami dampak 
COVID-19 
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SD 
 
 
 

EW 

yang rawat, selain itu nda ada 
memang” 
“Kesehatan kan sudah pasti, 

sosial juga karena nda bisa 
orang ketemu sama orang lain 
kalau sakit ki” 
“Pastinya kalau sosial dulu, 

sekarang orang sudah 
menganggap kalau sudah 
biasa mi, kalau dulu yah 
pastinya karena kalau kita 
ketahuan seperti itu tidak ada 
yang mau mendekat, kita 
punya rumah misalnya. Kita 
secara ekonomi pasti karena 
kan awal-awal COVID itu  
terdampak baik secara 
langsung maupun secara tidak 
langsung. Dampaknya itu luar 
biasa, tapi kan sekarang 
sudah new normal sudah 
kembali lagi, sudah mulai 
pulihlah” 

 
 
“Kesehatan kan sudah pasti, 

sosial juga karena kita tidak 
bisa bertemu orang lain 
kalau sakit” 
“Pastinya kalau sosial dulu, 

sekarang orang sudah 
menganggap kalau sudah 
biasa, kalau dulu yah 
pastinya karena kalau kita 
ketahuan seperti itu tidak 
ada yang mau mendekat, kita 
punya rumah misalnya. Kita 
secara ekonomi pasti 
karenakan awal COVID itu  
terdampak baik secara 
langsung maupun secara 
tidak langsung. Dampaknya 
itu luar biasa, tapi sekarang 
sudah new normal sudah 
kembali lagi, sudah mulai 
pulihlah” 

6. Dari mana 
mendapatkan 
informasi 
tersebut 

HW 
 

NH 
HD 

 
 
 
 
 

SA 
MS 

“Sosial media, televisi, di sini 

juga ada” 
“Sosial media, televisi” 
“Kita dengar dari orang, kita 
dengar dari sosial media, 
pokoknya kita nonton di 
televisi, melalui dari WA, dari 
internet apa. Makanya kita 
kenal ini COVID” 
“Dari berita-berita” 
“Biasa televisi ji” 

“Sosial media, televisi, di 

sini juga ada” 
“Sosial media, televisi” 
“Kita mendengar dari orang 
lain, sosial media, televisi, 
WhatsApp, dan internet, 
maka dari itu kita mengenal 
COVID ini” 
 
“Dari berita-berita” 
“Biasa televisi” 

Informan mengatakan 
bahwa informasi yang 
didapatkan mengenai 
COVID-19 yaitu dari 
sosial media, berita di 
televisi dan petugas 
kesehatan 

Dapat disimpulkan 
bahwa informan 
mendapatkan 
informasi mengenai 
COVID-19 dari 
berbagai macam 
sumber 
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SD 
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“Banyak dari sosial media, 

sama petugas kesehatan juga. 
Tapi lebih banyak dari sosial 
media” 
 
“Televisi, dari internet juga 

ada” 
“Saya lebih banyak browsing, 

di sosial media” 

“Banyak informasi dari 
sosial media dan juga 
petugas kesehatan. Tetapi 
lebih banyak dari sosial 
media” 
“Televisi, dari internet juga 

ada” 
“Saya lebih banyak 

browsing, di sosial media” 
7. Informasi 

mengenai 
COVID-19 dari 
petugas 
kesehatan 
setempat 

HW 
 

 
 

NH 
 
 

 
HD 

 
 
 
 
 
 

SA 
 
 
 
 
 
 

MS 
HA 
SD 

“Setiap hari dalam bentuk 

penyuluhan atau poster 
tentang COVID waktu awal-
awal COVID” 
“Pernah kaya penyuluhan 

seperti poster-poster seperti 
itu, setiap saat kalau datang 
orang periksa” 
“Pernah, dari dinas 

kesehatan dengan dia kiri-
kanan pake halo halo 
penyuluhan, begitu tawwa. 
Sejak adanya COVID itu 
gencar mi” 
 
“Pernah, informasi tentang 
bagaimana bahayanya 
COVID-19, bagaimana cara 
menanggulangi COVID-19. 
Dengan cara sosialisasi, 
kapan itu di’, awal-awal 
COVID-19 lah” 
“Tidak, tidak pernah” 
“Nda ada” 
“Pernah ji, kek keliling i pake 

“Setiap hari dalam bentuk 

penyuluhan atau poster 
tentang COVID ketika awal 
COVID” 
“Pernah seperti penyuluhan, 

poster-poster, setiap saat 
kalau datang orang periksa” 
 
“Pernah dari dinas 
kesehatan dengan cara 
melakukan penyuluhan 
melalui ambulans keliling, 
sejak adanya COVID, 
penyuluhan tersebut gencar 
dilakukan” 
“Pernah, informasi tentang 

bagaimana bahaya COVID-
19, bagaimana cara 
menanggulangi COVID-19. 
Dengan cara sosialisasi, dari 
awal COVID-19” 
 
“Tidak, tidak pernah” 
“Tidak ada” 
“Pernah, seperti keliling 

Informan mengatakan 
bahwa terdapat 
pemberian informasi 
mengenai COVID-19 
dari petugas kesehatan 
seperti dalam bentuk 
penyuluhan melalui 
ambulans keliling dan 
penyuluhan secara 
langsung, namun masih 
terdapat masyarakat 
yang tidak hadir dalam 
penyuluhan tersebut. 
Sehingga, informasi 
yang didapatkan hanya 
diperoleh dari sosial 
media dan berita di 
televisi. 

Dapat disimpulkan 
bahwa informan 
mendapatkan 
informasi mengenai 
COVID-19 dari 
petugas kesehatan, 
namun masih terdapat 
masyarakat yang tidak 
hadir dalam kegiatan 
tersebut. 
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EW 

ambulans teriak waktu awal-
awal COVID itu” 
“Petugas kesehatan kalau 
saya nda pernah ka pergi, 
tapi kalau biasa datang di 
kantor datangji 
penyemprotan. Kalau mau 
menyuluh, dengar langsung, 
nda. Paling dari sosial media 
dapatnya” 

pakai  ambulans ketika awal 
COVID” 
“Kalau untuk petugas 
kesehatan sendiri, saya tidak 
pernah hadir, tapi ketika 
petugas datang di kantor, 
mereka hanya melakukan 
penyemprotan. Kalau untuk 
menyuluh secara langsung, 
tidak. Jadi saya dapat 
informasinya hanya dari 
sosial media” 

8. Informasi yang 
diberikan oleh 
petugas 
kesehatan dapat 
menambah 
pemahaman 

HW 
NH 
HD 

 
 

 
SA 
MS 

 
HA 

 
SD 

 
 
 

EW 

“Bisa” 
“Iya menambah” 
“Ih bisa ditambah, karena kan 

sekarang ini banyak lagi 
dibilang virus, ada mi juga 
dibilang omicron” 
“Bisa” 
“Nda, kah nda pernah” 
 
“Nda, karena nda pernah” 
 
“Iye, intinya ditau ki bilang 
ada yang namanya COVID” 
 
 
“Nda” 

“Bisa” 
“Iya menambah” 
“Bisa menambah, karena 
sekarang banyak macam 
virus, ada juga namanya 
omicron” 
“Bisa” 
“Tidak, karena tidak 

pernah” 
“Tidak, karena tidak 

pernah” 
“Iya dapat menambah 
pemahaman, karena saya tau 
bahwa ada yang namanya 
COVID” 
“Tidak” 
 
 

Sebagian besar informan 
mengatakan bahwa 
informasi yang diberikan 
oleh petugas kesehatan 
dapat  menambah 
pemahaman, dan 
sebagian lagi 
mengatakan bahwa 
informasi yang diberikan 
oleh petugas kesehatan 
dapat  tidak menambah 
pemahaman karena tidak 
pernah mendapatkan 
informasi dari petugas. 

Dapat disimpulkan 
bahwa bahwa 
informasi yang 
diberikan oleh petugas 
kesehatan dapat  
menambah 
pemahaman informan 
dan masih ada 
informan yang 
menganggap informasi  
tidak menambah 
pemahaman. 

Pengobatan dan perawatan selama isolasi 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 
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1. Gejala yang 
dialami ketika 
menderita 
COVID-19 

HW 
 

NH 
 
 

HD 
 
 

SA 
 

MS 
 
 

HA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SD 
 

“Tidak ada, karena OTG ka” 
 
“Saya OTG itu hari, tapi nda 

kambuh juga asmaku” 
 
“Tidak ada ji gejala malahan 
tambah kuat jeki makan waktu 
isolasi ki” 
“Tidak ada gejala, langsung 

divonis” 
“Tidak ada kurasa itu gejala 

bilang anu, cuma ini ji sakit. 
Nda demam, nda ada flu” 
“Sebenarnya sebelum ke 

rumah sakit itu sudah sakit 
memangmi, batuk demam, 
sesak, menggigil, sakit kepala, 
pokoknya ada semuami. Di 
rumah sekitar 10 hari, terus ke 
rumah sakit ternyata positif, 
dirontgen pneumonia sudah 
berat, sudah ada juga darah 
keluar kalau batuk, sudah 
masuk mi di paru-paru jadi 
diisolasi mi 14 hari di sana, 
terus pulang dari rumah sakit 
masih isolasi lagu di rmh 1 
minggu karena masih batuk” 
 
 
 
 
“Gejalanya orang COVID 

sayang, kaya sesak, demam, 

“Tidak ada gejala, karena 
saya OTG” 
“Saya OTG waktu itu, tapi 

asma saya juga tidak 
kambuh” 
“Tidak ada gejala malahan 

nafsu makan saya bertambah 
ketika isolasi” 
“Tidak ada gejala, langsung 

divonis” 
“Tidak ada kurasa itu gejala 
bilang anu, cuma ini ji sakit. 
Nda demam, nda ada flu” 
“Sebenarnya sebelum saya 

ke rumah sakit, saya sudah 
sakit, batuk, demam, sesak, 
menggigil, sakit kepala, 
pokoknya sudah ada semua. 
Di rumah sekitar 10 hari, 
kemudian saya ke rumah 
sakit periksa dan ternyata 
positif, lalu saya dirontgen 
ternyata pneumonia berat, 
ketika batuk sudah ada darah 
yang keluar, sudah rusak 
paru-paruku. Jadi saya 
diisolasi selama 14 hari di 
sana, kemudian setelah 
dirawat di rumah sakit, saya 
masih isolasi lagi di rumah 
selama 1 minggu karena 
masih batuk” 
“Gejala orang COVID pada 

umumnya sayang, seperti 

Sebagian  besar 
informan tidak 
mengalami gejala dan 
sebagian lainnya 
mengalami gejala seperti 
flu, demam, batuk dan 
sesak napas. 

Dapat disimpulkan 
bahwa tidak semua 
informan mengalami 
gejala ketika menderita 
COVID-19. 
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flu” 
“Demam, flu, loyo, nafsu 

makan berkurang, nda bisa 
tidur, beberapa hari susah 
tidur, penciuman hilang, 
batuk, sakit semua tulangku” 

sesak, demam, flu” 
“Saya mengalami demam, 

flu, loyo, nafsu makan 
berkurang, tidak bisa tidur, 
beberapa hari susah tidur, 
penciuman hilang, batuk, 
semua tulang saya sakit” 

2. Pengobatan dan 
perawatan 
pertama yang 
diberikan petugas 
kesehatan ketika 
isolasi 

HW 
 

NH 
HD 

 
 

SA 
 
 

MS 
 
 

HA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SD 

“Dikasih ka obat sama 

vitamin” 
“Vitamin saja” 
“Pokoknya kita minum 

vitamin karena disiapkan di 
sini” 
“Ada na kasih ki obat petugas 
rumah sakit sama vitamin” 
 
“Obat ji itu untuk 6 bulan 
langsung na kasih ka sama  
diinfuska juga” 
“Ada itu oksigen karena kan 

sesak mi waktu masuk, sudah 
itu diperiksa mi, periksa darah 
karena dicurigai typhoid. 
Sudah itu diswab mi, sudah itu 
ada mi hasilnya langsung 
dirawat mi. Yang pertamakan 
di ugd langsung diinfus, baru 
pemeriksaan klinis mi, periksa 
darah, swab, baru oksigen 
lagi” 
 
 
 
“Infus dek, saya tidak tau 

“Saya dikasih obat sama 

vitamin” 
“Vitamin saja” 
“Pokoknya kita minum 

vitamin karena disiapkan di 
sini” 
“Ada obat yang diberikan 
oleh petugas rumah sakit dan 
vitamin” 
“Hanya obat untuk 6 bulan 

yang diberikan dan saya juga 
diinfus” 
“Ada pemberian oksigen 

karena saya sudah sesak 
ketika masuk rumah sakit. 
Setelah itu, saya diperiksa, 
periksa darah karena saya 
dicurigai terkena tifoid. 
Kemudian saya diswab, 
setelah ada hasilnya, saya 
langsung dirawat. Yang 
pertamakan di UGD saya 
langsung diinfus, lalu 
pemeriksaan klinis, periksa 
darah, swab, lalu pemberian 
oksigen lagi” 
“Infus dek, saya tidak tau 

Sebagian besar informan 
mendapatkan 
pengobatan dan 
perawatan  pertama oleh 
petugas kesehatan 
berupa pemberian 
vitamin dan obat untuk 
yang menjalani isolasi 
mandiri, dan sebagian 
lainnya mendapatkan 
perawatan lain. 

Dapat disimpulkan 
bahwa terdapat 
perbedaan pengobatan 
dan perawatan ketika 
pertama kali isolasi 
baik untuk pasien 
isolasi mandiri maupun 
rawat inap sesuai 
dengan gejala dan 
keluhan pasien. 
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EW 

obat-obat apa saja yang 
dikasih, saya tidak hafal 
nama-nama obatnya” 
“Nda ada, karena saya tebus 

sendiri ji obatnya” 

obat apa saja yang 
diberikan, saya tidak hafal 
nama obatnya” 
“Tidak ada, karena saya 

yang tebus sendiri obatnya” 
3. Perawatan yang 

diberikan petugas 
kesehatan 

HW 
 
 
 
 
 
 
 

NH 
 

HD 
SA 
MS 
HA 

 
 
 
 

SD 
EW 

“Tidak ada ji, karena tidak 

ada ji keluhanku. Obat ji sama 
vitamin dikasih, ada juga 
masker sama handscoon untuk 
yang ada keluarganya satu 
rumah” 
 
“Itu saja vitamin” 
“Vitamin dikasiki selama 14 

hari” 
“Obat ji sama vitamin” 
“Obat ji sama infus” 
“Oksigen sama infus ji, sma 

ada juga obat yang diminum. 
banyak sekali obat minumnya, 
sekitar 5 macam kah itu sama 
vitamin” 
 
“Infus ji dek sama obat” 
“Itu ji resep baru nanti saya 
mi pergi tebus ki” 

“Tidak ada, karena saya 
tidak punya keluhan. Hanya 
obat dan vitamin yang 
diberikan, ada juga masker 
dan handscoon untuk yang 
satu rumah dengan 
keluarga” 
”Itu saja vitamin” 
“Vitamin dikasih selama 14 

hari” 
“Obat dan vitamin” 
“Obat dan infus” 
“Hanya oksigen dan infus, 

ada juga obat yang diminum. 
Banyak sekali obat 
minumnya, sepertinya 
sekitar 5 macam sama 
vitamin” 
“Hanya infus dek dan obat” 
“Hanya resep yang dikasih, 
lalu saya yang pergi tebus” 

Sebagian besar informan 
mendapatkan perawatan  
oleh petugas kesehatan 
berupa pemberian 
vitamin dan obat untuk 
yang menjalani isolasi 
mandiri, dan sebagian 
lainnya mendapatkan 
perawatan lain seperti 
infus dan obat sesuai 
dengan penyakit 
penyertanya. 

Dapat disimpulkan 
bahwa terdapat 
perbedaan perawatan 
baik untuk pasien 
isolasi mandiri maupun 
rawat inap sesuai 
dengan gejala dan 
keluhan pasien 
 

 

4. Obat yang 
diberikan petugas 
kesehatan 

HW 
 
 
 
 

 
NH 

 

“Iya, vitamin. Vitamin ji 

kayaya waktu saya karena 
tidak ada ji keluhanku yang 
lain. Tapi tidak ku habisi, 
karena sehat jeka” 
 
“Iya, vitamin ji. Iya, habisji” 
 

“Iya, vitamin. Sepertinya 
vitamin waktu itu karena 
saya tidak punya keluhan 
yang lain. Tapi saya tidak 
habiskan, karena saya 
sehat” 
“Iya, hanya vitamin. Iya, 

habis” 

Sebagian informan 
mengatakan bahwa 
petugas kesehatan 
mengomunikasikan 
mengenai obat pasien, 
sebagian lainnya 
mengatakan bahwa 
petugas kesehatan tidak 

Dapat disimpulkan 
bahwa tidak semua 
petugas kesehatan 
mengomunikasikan 
obat yang diberikan 
kepada pasien dan juga 
tidak semua pasien 
meminum obat tersebut 
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HA 
 
 
 

SD 
 

EW 

“Iya, vitamin ji sampainya 
habis kita minum dikasih 
teratur karena 14 hari ki” 
“Iya dikasih ji, obat-obat apa 
mi itu, banyak ada 5 macam. 
Iya dihabisi ji” 
“Ah nda, nda na tanya ka 

bilang obat ini. Cuma itu ji 
disuntik untuk anu gula. Iye 
habisji, nah kalau ku anu” 
“Iya ditanya ji, obat ini untuk 
virusnya, ada juga untuk 
demamnya. Habisji” 
 
“Iyalah, haruslah dek 

namanya orang perawatan” 
“Kebetulan temanku dokter, 

jadi masih bisa ji ditanya2 apa 
ini, kalau ada keluhan. Habis 
semua itu obat COVID, apa 
takut ka. Banyak obatnya itu 
ada memang itu obat khusus 
COVID” 

“Iya, hanya vitamin kita 

minum sampai habis dikasih 
teratur selama 14 hari” 
“Iya dikasih, obat-obat apa 
mi itu, banyak ada 5 macam. 
Iya habis” 
“Ah tidak, mereka tidak 

memberitahu tentang obat 
ini. Hanya disuntik untuk 
penyakit gulaku. Iya habis” 
“Iya diberitahu, obat yang 

ini untuk virus, ada juga obat 
untuk demamnya. Obatnya 
habis” 
“Iya, haruslah dek namanya 
orang perawatan” 
“Kebetulan saya punya 

teman dokter, jadi saya 
masih bisa bertanya apa ini, 
kalau ada keluhan. Habis 
semua obat COVIDnya, 
karena saya takut” 

mengomunikasikan 
mengenai obat pasien. 
Sebagian informan juga 
mengatakan bahwa 
mereka menghabiskan 
obat, sebagian lainnya 
mengatakan bahwa 
mereka tidak  
menghabiskan obat 

sampai habis. 

5. Bentuk 
pengontrolan 
perawatan yang 
diberikan petugas 
kesehatan 

HW 
 
 
 
 

NH 
 
 
 

HD 
 

”Bagus ji, na kontrol terus 

jeki. Datangi di depan rumah, 
nda boleh masuk baru na 
tanya bagaimana kondisi ta” 
 
“Dikontrol ji biasa lewat 

telepon, biasa juga datang 
bawakan vitaminnya. Iya 
ditanya ji” 
“Iya tetap dia mengontrol, 

biasa ada lewat telepon, biasa 

“Sudah bagus, mereka 
kontrol terus. Mereka datang 
di depan rumah, tidak boleh 
masuk kemudian bertanya 
bagaimana kondisinya” 
“Dikontrol biasanya lewat 

telepon, biasa juga datang 
bawa vitamin. Iya ditanya” 
 
“Iya tetap dia mengontrol, 

biasa ada lewat telepon, 

Informan mengatakan 
bahwa terdapat 
perbedaan bentuk 
pengontrolan pada setiap 
pasien yang menjalani 
isolasi mandiri ataupun 
rawat inap seperti dalam 
bentuk kunjungan ke 
rumah dan petugas 
kesehatan menghubungi 
pasien melalui telepon 

Dapat disimpulkan 
bahwa terdapat 
perbedaan bentuk 
pengontrolan pada 
setiap pasien yang 
menjalani isolasi 
mandiri ataupun rawat 
inap 
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MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HA 
 
 
 
 
 

SD 
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ada  datang sendiri” 
 
“Biasa ditelepon ditanya 

bagaimana kondisi” 
“Masuk ki ke ruang ma suntik, 
sudah itu keluar mi lagi. 
Setiap malam itu na suntik ka, 
kalau di sini itu 4 kali ku suntik 
sendiri, kadang-kadang 
mamanya juga yang suntikkan 
kalau nda bisa sekali mi 
tanganku. Nda ada juga na 
tanya ka bilang bagaimana mi 
kondisiku, bilang begini 
kesehatannya. Langsung banji 
kerja” 
“Biasa tensi, kemudian apa 

itu, pasang saturasi di jari, 
biasa suhu juga setiap hari. 
Iya ditanya ji kondisi ta” 
 
 
“Kaya na datangi untuk cek 

kondisi ta baru na tanya meki 
bemana keadaan ta, baek-
baek mikah dirasa” 
“Kebetulan temanku dokter, 

jadi lewat hp terus ji. Nda 
pernah ada juga yang datang, 
kecuali teman ta dokter toh” 

biasa ada  datang ke rumah 
i” 
“Biasa ditelepon bertanya 

bagaimana kondisi” 
“Mereka masuk ke ruang 
untuk memberikan suntikan, 
setelah itu mereka keluar 
lagi. Setiap malam mereka 
memberikan suntikan. 
Mereka juga tidak ada yang 
bertanya tentang bagaimana 
kondisi saya, bilang begini 
kesehatannya. Hanya 
langsung kerja” 
 
 
“Biasa pemeriksaan tensi, 
kemudian apa itu, pasang 
saturasi di jari, biasa suhu 
juga setiap hari. Iya mereka 
bertanya tentang kondisi 
anda” 
“Kaya mereka datang untuk 

cek kondisi kita lalu bertanya 
bagaimana keadaan kita, 
apakah sudah baik” 
“Kebetulan temanku dokter, 
jadi pengontrolannya hanya 
melalui lewat hp terus. Tidak 
ada juga yang datang, 
kecuali teman saya yang 
dokter”  

sedangkan untuk pasien 
yang rawat inap dengan 
pemeriksaan tekanan 
darah, suhu tubuh, 
saturasi dan juga 
terdapat pasien yang 
tidak dilakukan 
pengontrolan 

 

6. Pelayanan 
perawatan yang 

HW 
 

“Begitumi, sesuai kebutuhan 
ji” 

“Begitulah, sesuai 

kebutuhan” 
Sebagian besar informan 
mengatakan pelayanan 

Dapat disimpulkan 
bahwa pelayanan 
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diberikan petugas 
kesehatan 
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HD 
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MS 
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“Bagus ji, sesuai ji karena 

tidak ada ji gejala” 
 
“Yah bagus mi kalau menurut 
saya, sesuai mi juga sama 
kebutuhan” 
“Iya sesuai ji, karena kita nda 
ada ji gejala” 
“Termasuk bagus ji, sesuai 
ji. Kalau kita panggil ki, dia 
datang“ 
 
“Baik mi” 
“Bagus mi, kalau ada 
dibutuhkan, cepatji biasa 
datang. Sesuai mi karena 
tergantung keluhanta juga 
toh” 
“Nda sih karena apa di’, coba 

tidak ada temanku dokter, 
tidak na kontrolki. Seandainya 
pas waktu dites itu, semua 
teman dekat ta, keluarga ta 
harus dites juga, tapi ini tidak 
ada. Kan kita sudah masuk 
punya nama, sudah kasus 
harusnya kan sudah bisa 
dilihat, oh ini ini kontak 
eratnya siapa. Tidak pernah 
datang, waktu identifikasi 
sampai sembuh nda pernah” 

“Bagus, sudah sesuai karena 

saya tidak mengalami 
gejala” 
“Yah sudah bagus kalau 

menurut saya, sudah sesuai 
juga sama kebutuhan” 
“Iya sudah sesuai, karena 

kita tidak ada gejala” 
“Termasuk sudah bagus, 
sudah sesuai. Kalau kita 
panggil mereka, dia 
datang“ 
“Sudah baik” 
“Sudah bagus, kalau ada 

yang dibutuhkan, mereka 
cepat datangnya. Sudah 
sesuai, karena tergantung 
keluhan kita juga” 
“Tidak karena apa yah, 

semisal saya tidak punya 
teman dokter, tidak ada yang 
kontrol saya. Seandainya 
ketika saya dites, semua 
teman dekat saya, keluarga 
saya harus dites juga, tapi 
yang ini tidak ada. Kan nama 
kita sudah terdaftar, sudah 
kasus, harusnya kan sudah 
bisa dilihat, oh ini kontak 
eratnya siapa. Tidak pernah 
datang, waktu identifikasi 
sampai sembuh tidak 
pernah” 

perawatan yang 
diberikan petugas 
kesehatan sudah baik 
dan sesuai dengan 
kebutuhan pasien, dan 
sebagian lainnya 
mengatakan bahwa 
masih perlu ditingkatkan 
karena tidak secara 
merata melakukan 
pemantauan kepada 
setiap pasien COVID-19 
yang menjalani isolasi 
mandiri 

perawatan kepada 
pasien COVID-19 
yang menjalani isolasi 
mandiri yang diberikan 
petugas kesehatan 
tidak secara merata  

7. Pengobatan HW “Ada, kaya berjemur untuk “Ada, seperti berjemur untuk Informan mengatakan Dapat disimpulkan 
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mandiri dan 
manfaat 
pengobatan yang 
dilakukan selain 
dari dokter 

 
 

NH 
 
 
 
 
 
 

HD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA 
 
 

MS 
 
 
 
 

meningkatkan imun sama 
vitamin D” 
“Kalau untuk sendiri ada juga 

ramuan-ramuan sendiri kek 
perasan jeruk sama air 
hangat, orang bilang untuk 
menambah imun. Biasa jahe 
juga untuk menambah imun 
sama berjemur” 
“Itu perawatan yang kita 
dapat dari whatsapp atau di 
youtube, kita ambil cengkeh, 
kah itu cengkeng membantu 
juga untuk mematikan itu 
virus. Jadi itu cengkeh kita 
masak air panas baru kita 
siram supaya keluar itu 
anunya, keluar hawa-
hawanya dihirup, sama juga 
minyak kayu putih. Minum 
ramuan juga kaya jahe 
digeprek baru dimasak supaya 
melegakan pernafasan, 
berjemur juga 5-10 menit 
pada saat jam 9-10, baru 
olahraga sama senam” 
“Berjemur biasa pagi-pagi 
disini e sama minum jahe 
untuk daya tahan tubuh” 
“Nda ada ji karena waktunya 
na kena COVID ada itu obat 6 
bulan nda boleh diapa 
namanya dicampur, cuman itu 
ji obat 6 bulan diminum” 

meningkatkan imun dan 
vitamin D” 
“Kalau untuk diri sendiri ada 
ramuan-ramuan seperti 
perasan jeruk dicampur air 
hangat, orang bilang untuk 
menambah imun. Biasa juga 
jahe untuk menambah imun 
dan berjemur” 
“Perawatan yang kita dapat 
dari whatsapp atau di 
youtube, kita ambil cengkeh, 
karena cengkeh dapat 
membantu untuk mematikan 
virus. Jadi cengkeh itu kita 
masak dengan air panas lalu 
kita siram agar aromanya 
keluar kemudian dihirup, 
dan juga minyak kayu putih. 
Minum ramuan juga seperti 
jahe yang digeprek lalu 
dimasak agar dapat 
melegakan pernafasan, 
berjemur 5-10 menit pada 
saat jam 9-10 pagi, lalu 
olahraga dan senam” 
“Berjemur pagi-pagi disini 
dan minum jahe untuk daya 
tahan tubuh” 
“Tidak ada karena ketika 

terkena COVID, saya 
diberikan obat untuk 6 bulan, 
tidak boleh dicampur, hanya 
obat 6 bulan itu saja yang 

bahwa terdapat berbagai 
macam pengobatan 
mandiri yang dilakukan 
selain dari dokter seperti 
meminum air jahe, 
cengkeh dan lain 
sebagainya 

bahwa terdapat 
berbagai macam 
pengobatan mandiri 
yang dilakukan selain 
dari dokter 
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“Iya minum ramuan, saya 

bikin jus kurma, kurma 
dikasih air hangat kayaknya 
untuk tenaga, imun juga, 
katanya anu virus juga, jeruk 
nipis dikasih garam” 
 
“Nda ada saya begitu, tapi 

biasa berjemur jeka juga di 
luar” 
“Paling berjemur, makan 

makanan bergizi, begitu ji 
saja, tidak ada ji yang lain, 
tinggal di kamar Paling 
berjemur, makan makanan 
bergizi, begitu ji saja, tidak 
ada ji yang lain, tinggal di 
kamar” 

diminum” 
“Iya minum ramuan, saya 

buat jus kurma, kurma 
dicampur dengan air hangat 
sepertinya untuk tenaga, dan 
imun juga, katanya untuk 
virus juga, jeruk nipis 
dicampur dengan garam” 
“Tidak ada saya seperti itu, 

tapi biasa berjemur juga di 
luar” 
“Paling berjemur, makan 

makanan bergizi, hanya itu 
saja, tidak ada yang lain, 
tinggal di kamar paling 
berjemur, makan makanan 
bergizi, begitu saja, tidak 
ada yang lain, tinggal di 
kamar” 

Pengalaman selama menjalani masa isolasi 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 
1. Perasaan stres 

selama menjalani 
masa isolasi 

HW 
NH 

 
 

 
HD 

 
 
 
 
 

“Nda ji” 
“Iya karena kan lama nda 

keluar-keluar. Jadi main sama 
anak ji di rumah” 
 
“Pastimi streski, jangan 

sampai meninggal ki karena 
COVID. Tidak ada keluarga 
ta lihat ki. Itu ji saya kupikir. 
Jadi biasa nonton jeki, pergi 
ke rumah tetangga karena 

“Tidak” 
“Iya karena kita lama tidak 

keluar rumah. Jadi kita 
hanya bermain sama anak di 
rumah” 
“Pastinya stres, jangan 

sampai kita meninggal 
karena COVID. Tidak ada 
keluarga yang lihat. Hanya 
itu yang saya pikir. Jadi 
biasa hanya nonton, pergi ke 

Sebagian besar informan 
mengalami perasaan 
stres karena berpikir 
akan terjadi hal yang 
lebih parah dan untuk 
mengatasi rasa stres 
tersebut informan 
berkunjung ke rumah 
tetangga yang juga 
terkena COVID-19, 
mengaji dan menonton 

Dapat disimpulkan 
bahwa informan 
mengalami perasaan 
stres dan sebagian 
lainnya tidak 
mengalami perasaan 
stres 
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sama-sama jeki positif” 
 
“Stres tidak bisa keluar, 
begitu juga takut juga sempat 
ada apa-apa toh. Jadi main-
main sama kucing jeki biasa” 
“Aeh nda ji” 
“Iya stres, bemana nda stres 

masalahnya saya dirawat itu 
samping kamar toh COVID 
juga meninggal, kemudian 
yang di belakang meninggal 
juga, jadi stres, bahaya ini, itu 
yang kasih stres. Jadi mengaji 
saja supaya nda dipikir terus” 
 
 
“Iyalah dek, bemana nda kah 

kita COVID sampai dirawat 
mi di rumah sakit” 
“Nda ji karena main hp jeka, 

istirahat betul-betul karena 
saya kita orang bekerja toh. 
Ambil positifnya saya disuruh 
istirahat, karena kalau 
misalnya dipaksa juga kerja 
kena juga orang, terus 
kesempatan” 

rumah tetangga karena 
sama-sama positif 
“Stres tidak bisa keluar, 

begitu juga takut juga sempat 
ada apa-apa. Jadi kita main-
main sama kucing biasa” 
“Tidak” 
“Iya stres, bagaimana tidak 
stres, masalahnya saya 
dirawat, di samping kamar 
COVID juga dan meninggal, 
kemudian yang di belakang 
meninggal juga, jadi stres, 
ini bahaya, itu yang buat 
stres. Jadi mengaji saja 
supaya tidak kepikiran 
terus” 
“Iya dek, bagaimana tidak 
kita COVID sampai dirawat 
di rumah sakit” 
“Tidak karena saya main hp, 

istirahat betul-betul karena 
saya kan bekerja. Ambil 
positifnya saya disuruh 
istirahat, karena kalau 
dipaksa juga kerja akan 
menularkan orang, terus 
kesempatan” 

televisi, dan sebagian 
lainnya mengatakan 
tidak mengalami 
perasaan stres karena 
berpikir positif akan 
hikmah dari terkena 
COVID yaitu dapat 
beristirahat penuh 
beberapa hari 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perasaan 
khawatir selama 
menjalani masa 
isolasi 

HW 
NH 

 
 
 
 

“Ndaji juga” 
“Iya khawatir, karena kan 
takutnya anak-anak nanti 
kena juga. Jadi  anak-anak 
juga disuruh minum vitamin” 
 

“Tidak juga” 
“Iya khawatir, karena 

takutnya anak-anak nanti 
juga kena. Jadi  anak-anak 
juga saya suruh untuk minum 
vitamin” 

Sebagian besar informan 
mengalami perasaan 
khawatir karena berpikir 
akan menularkan kepada 
orang lain, tidak 
merasakan reaksi dari 

Dapat disimpulkan 
bahwa terdapat 
informan mengalami 
perasaan khawatir dan 
sebagian lainnya tidak 
mengalami perasaan 
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“Waktu dikena nassami 

khawatir ki, itu ji difikir 
jangan sampai ada apa-apata 
meninggal ki secara COVID 
nda dilihat keluarga ta” 
 
“Iya, nanti meninggal ki nda 
ada mau dekat. Ini saja baruki 
divonis na 10 meter orang 
menjauh sama kita” 
“Begitumi, bilang bagaimana 

anunya, bilang sembuh jika ini 
atau bagaimana kah, apa na 
kasih ki obat tapi nda ada ji 
reaksinya itu obat. Sama ji. 
Bilang ada mau perubahan 
sedikit, tidak ada” 
“Ya ada juga khawatinya, 

maksudnya karena kebetulan 
juga itu hari saya divonis 
pneumonia berat, otomatis 
paru-paru sudah tidak ini, itu 
yang kasih cemas itu, tapi 
alhamdulillah, sembuh ji” 
 
“Iya, karena takutnya tambah 

parah ki nanti ini” 
“Awalnya tapi karena tidak 

terlalu gejalanya, tapi awal-
awal kena khawatir sekali, 
karena kan ada orang tua juga 
disini, takutnya ditularkan 
yang lain. Paling baca-baca 
supaya hilang rasa khawatir” 

“Ketika terkena tentu saja 

khawatir, yang saya fikir 
jangan sampai ada apa-apa, 
saya meninggal karena 
COVID, tidak dilihat 
keluarga” 
“Iya, nanti saya meninggal 

tidak ada yang mau dekat. Ini 
saja kita divonis, 10 meter 
orang menjauh sama saya” 
“Begitu, katanya bagaimana 

ini, apakah akan sembuh ini 
atau bagaimana, mereka 
kasih obat tapi obat itu tidak 
ada reaksinya.. Sama saja. 
Tidak ada perubahan sama 
sekali” 
“Ada juga khawatinya, 

maksudnya karena kebetulan 
juga waktu itu saya divonis 
pneumonia berat, otomatis 
paru-paru sudah tidak baik, 
itu yang buat cemas, tapi 
alhamdulillah sudah 
sembuh” 
“Iya, karena takutnya saya 

tambah parah nanti” 
“Awalnya tapi karena tidak 

berat gejalanya, tapi awal 
saya kena khawatir sekali, 
karena ada orang tua juga 
disini, takutnya ditularkan ke 
orang lain. Paling baca-baca 
supaya hilang rasa 

obat yang diberikan dan 
untuk mengatasi rasa 
khawatir tersebut 
informan memberi 
vitamin juga kepada 
anaknya, dan membaca 
dan sebagian lainnya 
tidak mengalami 
perasaan khawatir 

khawatir 
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khawatir” 
3. Perasaan bosan 

selama menjalani 
masa isolasi 

HW 
 
 

NH 
 
 
 
 
 
 
 

HD 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA 
 
 
 
 
 
 

MS 
 
 
 
 
 

”Ih bosan sekali karena nda 

bisa ki keluar. Jadi main hp 
saja, nonton” 
“Bosan, itu karena tidak 

keluar ki. Biasa keluar ji di 
depan rumah kalau tidak ada 
orang, keluar menyapu-
menyapu, keluar berjemur. 
Biasa interaksi ji, tapi sama 
sesama positif karena satu 
komplek bersamaan kena toh” 
“Bosan juga karena lamaki 

diisolasi, nda keluar-keluar. 
Pokoknya sempit anuta. Nda 
bisa ki kemana, jadi olahraga, 
makan sayur-sayuran, buah, 
berjemur, sama senam. Itu ji 
bisa kasih hilang stres sama 
bosan” 
 
“Aih manessami, bagaimana 

sampai disini jeki saja. Jadi 
biasa pergi jeki senam di 
depan atau main bulu tangkis, 
atau pergi di laut berenang, 
jadi kita jauh-jauh hindari 
masyarakat” 
“Bosan di rumah sakit, itumi 
kuminta keluar tapi kebetulan 
4 hari ji disana karena bulan 
puasa, tidak bisa itu anak-
anak bawakan ki pa buka atau 
makan sahur di rumah sakit 

“Bosan sekali karena kita 
bisa keluar. Jadi main hp 
saja, nonton” 
“Bosan, karena saya tidak 

pernah keluar rumah. Biasa 
keluar di depan rumah kalau 
tidak ada orang,  menyapu, 
dan berjemur. Biasa 
interaksi, tapi sama sesama 
positif karena satu komplek 
bersamaan kena” 
“Bosan juga karena saya 

lama diisolasi, tidak keluar-
keluar. Pokoknya sempit 
pergerakan. Tidak bisa 
kemana, jadi olahraga, 
makan sayur-sayuran, buah, 
berjemur, sama senam. 
Hanya itu yang bisa buat 
hilang stres sama bosan” 
“Tentu saja, bagaimana 

sampai disini saja. Jadi 
biasanya saya senam di 
depan rumah atau main bulu 
tangkis, atau pergi di laut 
berenang, jadi kita 
menghindari masyarakat” 
“Bosan di rumah sakit, 

makanya saya minta keluar 
tapi kebetulan hanya 4 hari 
disana karena bulan puasa, 
tidak bisa anak-anak 
membawakan makanan buka 

Sebagian besar informan 
mengalami perasaan 
bosan karena hanya 
berada di dalam rumah 
dan rumah sakit dalam 
waktu yang begitu lama 
dan untuk mengatasi rasa 
bosan tersebut informan 
melakukan senam atau 
bermain bulu tangkis, 
berenang, bermain hp 
dan salah satu informan 
bahkan meminta untuk 
keluar dari rumah sakit 
untuk melakukan isolasi 
mandiri di rumah dan 
sebagian lainnya tidak 
mengalami perasaan 
bosan karena menikmati 
masa isolasinya dengan 
istirahat yang cukup 

Dapat disimpulkan 
bahwa terdapat 
informan yang 
mengalami perasaan 
bosan dan sebagian 
lainnya tidak 
mengalami perasaan 
bosan  
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apalagi dilarang orang lain 
masuk, orang dua jeka di 
dalam” 
 
“Bosan juga, yah begitumi 

maksudnya jarang keluar, 
disitu terus ji. Pernah ji kalau 
maksudnya kalau pagi, saya 
berapa hari itu, hari ke 8 itu 
sudah bisa keluar berjemur, 
tapi kalau untuk keluar jauh 
nda bisa, di depan kamar ji 
setelah berjemur, masuk lagi. 
Itu kasih bosan” 
“Bosan juga karena nda bisa 
ki keluar-keluar, di depan 
kamar ji kalau mau berjemur” 
 
“Nda ji, pengen cepat keluar ji 
tapi kalau dibilang kaya bosan 
karena isolasi nda ji, saya 
nikmati saja” 

puasa atau sahur di rumah 
sakit apalagi orang lain 
dilarang masuk, saya hanya 
berdua di dalam” 
“Bosan juga, maksudnya 

jarang keluar, disitu terus. 
Kalau pagi pernah saya 
berapa hari, hari ke 8 saya 
sudah bisa keluar berjemur, 
tapi kalau untuk keluar jauh 
tidak bisa, hanya di depan 
kamar. Setelah berjemur, 
masuk lagi. Itu yang buat 
bosan” 
“Bosan juga karena tidak 
bisa keluar-keluar, hanya di 
depan kamar kalau mau 
berjemur” 
“Tidak, hanya mau cepat 

keluar tapi kalau dikatakan 
seperti bosan karena isolasi 
tidak, saya nikmati saja” 

4. Kesulitan yang 
rasakan selama 
menjalani isolasi 

HW 
 
 
 

NH 
 
 
 
 

HD 
 
 

“Tidak ji, tapi terbatas ki 
interaksi sama orang lain. 
Satu rumahku ji ku temani” 
 
“Kaya kesulitan kaya kalau 

mau ki pesan makanan, pesan 
ji pake kurir. Baru itu uang 
disemprot dulu semua baru 
ditaruh  di depan pintu” 
“Alhamdulillah tidak ji, 
karena banyak ji teman-teman 
kirimkan ki buah. Jadi banyak 

“Tidak, tapi terbatas 

interaksi sama orang lain. 
Hanya satu rumah yang saya 
temani” 
“Seperti kesulitan kalau mau 

pesan makanan, pesan 
melalui kurir. Lalu uangnya 
disemprot dulu semua dan 
ditaruh di depan pintu” 
“Alhamdulillah tidak, 

karena banyak teman-teman 
yang kirimkan buah. Jadi 

Sebagian besar informan 
mengalami kesulitan 
ketika menjalani isolasi 
seperti kesulitan dalam 
hal keuangan, interaksi 
dengan orang lain 
sehingga hanya 
berkomunikasi 
menggunakan telepon, 
dan memenuhi 
kebutuhan sehari-hari 
sehingga informan 

Dapat disimpulkan 
bahwa terdapat 
informan yang 
mengalami kesulitan 
ketika menjalani isolasi 
dan sebagian lainnya 
tidak mengalami 
kesulitan selama 
menjalani isolasi 
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buah ta makan terus ki buah” 
 
“Keuangan susah, interaksi 

susah, kalau mau ki beli pake 
kurir terus. Baru itu biasa 
kurir kasihan disimpan 
memang uang di kotak toh, 
baru disemprot memang toh 
supaya hilang virusnya” 
“Aih tidak ji, biasa-biasa ji” 
“Interaksi ji, kalau untuk 
masalah anunya kan 
ditanggung ji BPJS” 
“Interaksi ji ini susah, kah nda 

bisa ki ketemu sama keluarga, 
teman-teman di dalam. Nda 
boleh datang menjenguk 
orang” 
“Pasti susah lah kalau 
interaksi karena kita mau 
butuh ini, kita mau ketemu 
anak-anak. Kadang lewat 
telepon juga” 

banyak buah, makan terus 
buah” 
“Keuangan susah, interaksi 

susah, kalau mau ki beli pake 
kurir terus. Baru itu biasa 
kurir kasihan disimpan 
memang uang di kotak toh, 
baru disemprot memang toh 
supaya hilang virusnya” 
“Tidak, biasa-biasa saja” 
“Hanya interaksi, kalau 

untuk masalah biayanya 
ditanggung BPJS” 
“Interaksi susah, kita tidak 

bisa ketemu sama keluarga, 
dan teman-teman di rumah 
sakit. Tidak boleh ada orang 
yang datang menjenguk” 
“Pasti susah kalau untuk 

interaksi karena kita butuh 
sesuatu, kita mau ketemu 
anak-anak. Kadang lewat 
telepon saja” 

memilih menggunakan 
kurir dan Sebagian 
lainnya tidak mengalami 
kesulitan selama 
menjalani isolasi 

5. Motivasi diri 
sendiri selama 
menjalani isolasi  

HW 
NH 

 
 

HD 
 
 
 

SA 
MS 

 

“Berpikir positif saja” 
“Ya bilang saja cepat sembuh 
ji ini, yang penting jangan 
sampai ada gejala” 
“Pokoknya itu rajin 

beribadah, berdoa itu kunci 
utama itu. Kasih tenang 
pikiran” 
“Berpikir positif saja” 
“Itu ji saja itu anuku kalau 
ada lagi apa namanya obat, 

“Berpikir positif saja” 
“Ya percaya saja ini akan 

cepat sembuh, yang penting 
jangan sampai ada gejala” 
“Pokoknya rajin beribadah, 

berdoa itu kunci utama. Buat 
tenang pikiran” 
 
“Berpikir positif saja” 
“Itu saja kalau ada lagi obat, 

kalau ada petugas dari 

Informan mengatakan 
bahwa untuk memotivasi 
diri sendiri selama 
menjalani isolasi 
informan saling 
menyemangati dengan 
teman yang juga terkena 
COVID-19, berpikir 
positif, beribadah, 
berdoa, serta anak dan 
istri 

Dapat disimpulkan 
bahwa untuk 
memotivasi diri sendiri 
selama menjalani 
isolasi informan saling 
menyemangati dengan 
teman yang juga 
terkena COVID-19, 
berpikir positif, 
beribadah, berdoa, 
serta anak dan istri 
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kalau ada itu anu dari 
puskesmas datang kontrol tapi 
tidak masuk, na kasih jeka 
obat itu ji obat 6 bulan” 
“Begitu ji, motivasi dari istri 
dan anak supaya cepat 
sembuh, karena kasihan juga 
anak-anak. Masih muda juga 
istri, meninggal ki nanti” 
“Perbanyak doa saja” 
“Saling baku telepon sama 

teman, karena ada beberapa 
yang positif dirawat di rumah 
sakit, ada 1 juga di rumah. 
Jadi saling menyemangati 
lewat telepon meki, video call 
kita ketawa-ketawa kasih 
semangat, dia juga sering 
nelpon, bagaimana keadaan 
ta. Saling support saja” 

puskesmas datang 
mengontrol tapi tidak masuk, 
hanya kasih obat 6 bulan” 
 
“Begitu, motivasi dari istri 

dan anak agar cepat sembuh, 
karena kasihan juga anak-
anak. Masih muda juga istri, 
saya meninggal nanti” 
“Perbanyak doa saja” 
“Saling telepon sama teman, 

karena ada beberapa yang 
positif dirawat di rumah 
sakit, ada 1 orang juga di 
rumah. Jadi saling 
menyemangati lewat telepon, 
video call kita ketawa-
ketawa kasih semangat, dia 
juga sering nelpon, 
bagaimana keadaan saya. 
Saling support saja” 

Dukungan sosial 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 
1. Dukungan 

selama menjalani 
isolasi 

HW 
 

NH 
 

HD 
 
 

SA 
 

“Ada, dari keluarga, teman, 

tetangga” 
“Ada, dari keluarga, teman-
teman juga, tetangga” 
“Iya ditelepon ki kasih 
semangat dari teman-teman, 
keluarga, orang tua” 
“Banyak dari keluarga, 

teman” 

“Ada, dari keluarga, teman, 

tetangga” 
“Ada, dari keluarga, teman-
teman juga, tetangga” 
“Iya mereka menelpon untuk 
kasih semangat, dari teman-
teman, keluarga, orang tua” 
“Banyak dari keluarga, 

teman” 

Informan mengatakan 
bahwa terdapat 
dukungan yang 
diberikan selama 
menjalani isolasi seperti 
dukungan dari keluarga, 
teman dan tetangga 

Dapat disimpulkan 
bahwa bahwa terdapat 
dukungan yang 
diberikan selama 
menjalani isolasi  
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“Cuma mamanya ji” 
“Iya, ada semua dukungan 
dari keluarga, teman, 
tetangga” 
”Ada ji dari teman-teman, 
keluarga” 
“Oh banyak sekali, pokoknya 

dari lingkungan teman-teman 
kantor, keluarga, pejabat” 

“Hanya istri saja” 
“Iya, ada dukungan semua 

dari keluarga, teman, 
tetangga” 
”Ada dari teman-teman, 
keluarga” 
“Oh banyak sekali, pokoknya 
dari teman-teman kantor, 
keluarga, pejabat” 

2. Bentuk dukungan 
yang diberikan 
selama menjalani 
isolasi 
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“Support ji, kalau makanan 

nda pernah ka na bawakan” 
 
“Supportji, karena kan 
keluarga jauh juga” 
“Kasih semangat, ada 

keluarga dari Makassar 
kirimkan ki buah-buah, ada 
juga dari teman” 
“Na kasih ki semangat, na 
bawakanki buah, terus na 
taroji di depan rumah, baru na 
telepon meki ambilki” 
 
“Dia yang jagaka 4 hari di 
rumah sakit 4 malam” 
“Ada kaya support, ada juga 

makanan, buah. Teman juga 
begitu. Cuman tidak bisa 
ketemu toh selama isolasi” 
“Na bawakan ki biasa 

makanan, na kasih ki 
semangat biar lewat hp ji” 
“Banyak, karena setiap hari 

itu biasa parsel itu ta 5 ta 7 

“Hanya support, kalau 

makanan tidak pernah ada 
membawa” 
“Hanya support, karena 

keluarga jauh juga” 
“Kasih semangat, ada 

keluarga dari Makassar 
yang kirim buah-buahan, 
ada juga dari teman” 
“Mereka kasih semangat, 
bawakan buah, terus mereka 
letakkan di depan rumah, 
kemudian mereka telepon 
untuk ambil” 
“Dia yang jaga saya 4 hari 

di rumah sakit 4 malam” 
“Ada seperti support, ada 
juga makanan, buah. Teman 
juga seperti itu. Cuman tidak 
bisa ketemu selama isolasi” 
“Mereka bawakan biasa 

makanan, kasih semangat 
biar lewat hp” 
“Banyak, karena setiap hari 

biasa parsel itu sekitar 5 

Informan mengatakan  
bahwa bentuk dukungan 
yang diberikan keluarga, 
teman, dan tetangga 
selama menjalani isolasi 
seperti memberikan 
semangat dan 
memberikan buah-
buahan 

Dapat disimpulkan  
bahwa bentuk 
dukungan yang 
diberikan keluarga, 
teman, dan tetangga 
selama menjalani 
isolasi seperti 
memberikan semangat 
dan memberikan buah-
buahan 
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satu hari. Pokoknya itu kalau 
buah dijejer bisa ki bikin toko 
banyak sekali kiriman, 
namanya kue, buah, 
makanan” 

sampai 7 satu hari. 
Pokoknya itu kalau buah 
dijejer bisa buat took, banyak 
sekali kiriman, ada kue, 
buah, makanan” 

3. Perasaan setelah 
mendapat 
dukungan oleh 
kerabat dekat 

HW 
NH 
HD 

 
SA 
MS 

 
HA 

 
SD 

 
EW 

“Merasa senang ka” 
“Semangat saja” 
“Kaya semangat ki toh, jadi 

tidak ada itu namanya gejala” 
“Bersemangat” 
”Senang ki, karena ada ji 
jagaki” 
“Tambah semangat untuk 

sembuh” 
“Senangki, tambah 

semangat untuk sembuh” 
“Senang juga karena ada ji 

kasihan yang perhatikan 
kita toh, Bahagia ji, bilang 
ada  yang sayang sama kita, 
ada kepedulian" 

“Saya merasa senang” 
“Semangat saja” 
“Seperti semangat, jadi tidak 

ada yang namanya gejala” 
“Bersemangat” 
”Senang, karena ada yang 
rawat saya” 
“Tambah semangat untuk 

sembuh” 
“Senang, tambah 

semangat untuk sembuh” 
“Senang juga karena ada 
yang perhatikan kita. 
Bahagia, ada yang sayang 
sama kita, ada kepedulian" 

Informan mengatakan 
bahwa setelah mendapat 
dukungan dari kerabat 
dekat mereka merasa 
senang karena berpikir 
banyak yang peduli 
 

 

 

Dapat disimpulkan 
bahwa setelah 
mendapat dukungan 
dari kerabat dekat 
mereka merasa senang  
 

 

 

4. Bentuk dukungan 
yang diberikan 
oleh petugas 
kesehatan. 

HW 
NH 
HD 

 
 
 
 
 

SA 
 
 

MS 
 

“Ada, seperti support” 
“Iya ada, ya support saja” 
“Dikasih ki semangat, na 
bilang jangan terlalu takut. Itu 
kan soal biasa mi, itu sudah 
rata-rata orang sudah biasa 
mi begitu jadi kita dianggap 
biasa mi” 
“Tidak ada, datangji biasa 

bawakan ki obat sama 
vitamin” 
“Aeh kalau datangi, biasa nda 

ku anui, karena saya di kamar 

“Ada, seperti support” 
“Iya ada, hanya support ” 
“Dikasih semangat, katanya 
jangan terlalu takut. Itu kan 
soal biasa, rata-rata orang 
sudah biasa begitu jadi kita 
anggap biasa” 
 
“Tidak ada, biasanya hanya 
datang bawa obat sama 
vitamin” 
“Kalau mereka datang, 

biasa tidak saya perhatikan, 

Sebagian informan 
mengatakan bahwa 
petugas kesehatan 
memberikan dukungan 
kepada pasien COVID-
19 dan Sebagian lainnya 
mengatakan bahwa 
petugas kesehatan tidak 
memberikan dukungan 
kepada pasien COVID-
19   

Dapat disimpulkan 
bahwa tidak semua 
petugas kesehatan 
memberikan dukungan 
kepada pasien COVID-
19 
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HA 
 
 

SD 
 

EW 

jeka biasa, dia di luar ki cerita 
sama mamanya. Nda, nda 
cerita. Langsung ji na kasih 
obat, baru keluar” 
 
“Iya, karena temanji semua 

juga yang merawat bilang 
semangat cepat sembuh” 
“Ada juga, kaya semangat” 
 
“Nda ada, itupun dari 

temanku ji yang dokter. 
Mereka yang diperhatikan 
mungkin yang dirawat rumah 
sakit ji, kalau isolasi mandiri 
itu mereka seperti kek nda ada 
kewajiban untuk memantau” 

karena saya di kamar, 
mereka di luar cerita sama 
istri saya. Tidak, tidak cerita. 
Langsung saja kasih obat, 
kemudian keluar” 
“Iya, karena teman semua 

juga yang merawat katanya 
semangat cepat sembuh” 
“Ada juga, seperti 

semangat” 
“Tidak ada, itupun dari 
teman saya yang dokter. 
Yang mereka perhatikan 
mungkin hanya yang dirawat 
rumah sakit, kalau isolasi 
mandiri mereka seperti tidak 
ada kewajiban untuk 
memantau” 

5. Perasaan setelah 
mendapatkan 
dukungan dari 
petugas 
kesehatan 

HW 
NH 
HD 
SA 
MS 

 
 

HA 
SD 
EW 

“Senang” 
“Senang ka toh” 
“Senangmi” 
“Begitumi” 
“Nda ada, karena nda 

pernahki na ajak cerita” 
 
“Semangat untuk sembuh” 
“Senang toh” 
“Bersyukur ki” 

“Senang” 
“Saya senang” 
“Senang” 
“Begitulah” 
“Tidak ada, karena mereka 
tidak pernah mengajak 
cerita” 
“Semangat untuk sembuh” 
“Senang” 
“Bersyukur” 

Informan mengatakan 
bahwa setelah mendapat 
dukungan dari petugas 
kesehatan mereka 
merasa senang 

Dapat disimpulkan 
bahwa setelah 
mendapat dukungan 
dari petugas kesehatan 
mereka merasa senang 

Penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 
1. Penerapan 

Protokol 
HW 

 
“Iya, karena kebiasaan mi 
pakai masker” 

“Iya, karena sudah 

kebiasaan pakai masker” 
Informan mengatakan 
bahwa pasien sembuh 

Dapat disimpulkan 
bahwa pasien sembuh 
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Kesehatan NH 
 
 

HD 
 
 

 
 

SA 
 
 
 

MS 
 

HA 
 
 
 
 
 
 
 

 
SD 

 
 

EW 

“Iya, pakai masker sama 

paling jaga kebersihan, cuci 
tangan” 
“Masih tetap dilakukan, 

seperti memakai masker kalau 
keluar karena kebiasaan meki 
toh, cuci tangan, jaga jarak” 
 
“Iya ini sampai sekarang, 

untuk jaga-jaga. Pakai 
masker, cuci tangan, pakai 
hand sanitizer” 
“Kalau keluar ka pergi kerja 
pakai masker” 
“Iya tetap, karena kan 

kebetulan anjuran 
pemerintah, kita juga sudah 
rasa kena COVID, nda ditau 
bilang COVID barukah lagi 
atau apa kena ki, ada lagi 
COVID baru. Pakai masker, 
kalau mau makan cuci 
tangan” 
“Iya, berjaga-jagalah. Kaya 
pake masker, cuci tangan” 
 
“Iya itu ji tadinya tapi kaya 
main-main mi, tapi 
sebenarnya kaya mulai inimi 
mulai kebalmi, bosanmi, 
bayangkan mi dari 2020” 

“Iya, pakai masker dan 
paling jaga kebersihan, cuci 
tangan” 
“Masih tetap dilakukan, 
seperti memakai masker 
kalau keluar karena sudah 
kebiasaan, cuci tangan, jaga 
jarak” 
“Iya sampai sekarang, untuk 
jaga-jaga. Pakai masker, 
cuci tangan, pakai hand 
sanitizer” 
“Kalau saya keluar pergi 
kerja, saya pakai masker” 
“Iya tetap, karena kebetulan 

anjuran pemerintah, kita 
juga sudah merasakan 
terkena COVID, kita tidak 
tau kalau ada COVID baru 
atau apa, ada lagi COVID 
baru. Pakai masker, kalau 
mau makan cuci tangan” 
 
“Iya, berjaga-jagalah. 
Seperti pakai masker, cuci 
tangan” 
“Iya hanya itu tadinya tapi 

kaya sudah main-main, tapi 
sebenarnya seperti mulai 
kebal, bosan, bayangkan 
saja dari 2020” 

COVID-19 tetap 
menerapkan protokol 
kesehatan seperti 
menjaga jarak, mencuci 
tangan dan memakai 
masker 

COVID-19 tetap 
menerapkan protokol 
kesehatan 

2. Waktu penerapan 
protokol 
kesehatan 

HW 
NH 

 

“Setiap keluar dari rumah” 
“Kalau pakai masker saat 

ingin keluar, kalau cuci 

“Setiap keluar dari rumah” 
“Kalau pakai masker saat 
ingin keluar, kalau cuci 

Informan mengatakan 
bahwa penerapan 
protokol kesehatan 

Dapat disimpulkan 
bahwa penerapan 
protokol kesehatan 
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HD 
 
 

SA 
 
 
 

MS 
 

HA 
 
 

SD 
 

EW 

tangan kalau mau makan atau  
mau sentuh anak, biasa juga 
kalau sudah pelayanan” 
 
“Sejak adanya ini COVID 

sampai sekarang, pakai 
masker kalau keluar” 
“Ini kaya kalau kumpul-
kumpul, berkerumun, sudah 
berkontak sama orang” 
 
“Kalau keluar ka pergi kerja 
pakai masker” 
“Kalau pakai masker, tiap 

mau keluar, kalau di rumah 
nda” 
“Sebelum keluar rumah harus 

pake masker” 
“Dari awal pakai masker mi 
juga, kalau keluar rumah” 

tangan kalau mau makan 
atau mau sentuh anak, biasa 
juga kalau setelah 
pelayanan” 
“Sejak adanya COVID 
sampai sekarang, pakai 
masker kalau keluar” 
“Ini seperti kalau kumpul-
kumpul, berkerumun, sudah 
berkontak dengan orang 
lain” 
“Kalau saya pergi kerja 

pakai masker” 
“Kalau pakai masker, tiap 

mau keluar, kalau di rumah 
tidak” 
“Sebelum keluar rumah 

harus pakai masker” 
“Dari awal sudah pakai 

masker juga, kalau keluar 
rumah” 

dilakukan pada saat 
keluar rumah seperti 
memakai masker 

dilakukan pada saat 
keluar rumah seperti 
memakai masker 

3. Menjauhi 
kerumunan saat 
berada di luar 
rumah 

HW 
 

NH 
HD 

 
 
 
 

SA 
 
 

MS 
 

“Awal-awalnya ji, sekarang 
surut mi” 
“Iya tetapji” 
“Yang penting intinya jaga 

jarak itu, tetap kita 
bersilaturahmi sama teman-
teman tapi tetap itu jaga 
jarak” 
“Awal-awal ji, tapi kalau pake 
masker, masih terus ji biar 
kemana-mana” 
“Nda mi itu, apa kerja ki” 
 

“Hanya awalnya, sekarang 

sudah surut” 
“Iya tetap” 
“Yang penting itu jaga jarak, 

kita tetap bersilaturahmi 
dengan teman-teman tapi 
tetap  jaga jarak” 
 
“Hanya awal, tapi kalau 
pakai masker, masih terus 
kalau kemana-mana” 
“Tidak kalau yang itu, 

karena saya kerja” 

Informan mengatakan 
bahwa pasien sembuh 
COVID-19 sudah tidak 
menjauhi kerumunan 
saat berada di luar, akan 
tetapi, mereka menjaga 
jarak dan memakai 
masker ketika keluar 
rumah 

Dapat disimpulkan 
bahwa pasien sembuh 
COVID-19 sudah tidak 
menjauhi kerumunan 
saat berada di luar, 
akan tetapi, mereka 
menjaga jarak dan 
memakai masker 
ketika keluar rumah 
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HA 
 
 
 
 
 

SD 
EW 

“Kalau untuk kerumunan aih 

nda bisa mi, susah mi, kalau 
mau ki shalat. Kalau untuk 
cuci tangan sama pakai 
masker, masih dilakukan 
sampai sekarang” 
“Susah mi kalau yang itu dek” 
“Pergima, tapi tetap pakai 

masker, kaya pesta. Karena 
sekarangkan sudah banyak mi 
kegiatan, nda sama kek dulu 
dibatasi” 

“Kalau untuk kerumunan 
sudah tidak bisa, susah kalau 
kita mau shalat. Kalau untuk 
cuci tangan dan pakai 
masker, masih dilakukan 
sampai sekarang” 
“Susah kalau yang itu dek” 
“Saya sudah pergi, tapi tetap 
pakai masker, seperti pesta. 
Karena sekarang sudah 
banyak kegiatan, tidak sama 
seperti dulu dibatasi” 

4. Hal yang 
mendukung 
dalam 
menerapkan 
protokol 
kesehatan 
COVID-19 

HW 
 
 
 

NH 
 

HD 
 
 
 
 
 

 
SA 

 
MS 

 
HA 

 
 
 
 

“Ih kebiasaan mi, lain-lain mi 
dirasa kalau nda pake. 
Sebelum COVID saja sering ji 
pake masker” 
“Kan bisa saja kembali lagi” 
 
“Itu mendukung karena 

maksudku karena kita juga 
anu petugas kesehatan, jadi 
perlu kita memberi contoh 
kepada masyarakat karena 
kita adalah mitra masyarakat 
jadi harus kita lakukan” 
“Buat berjaga-jaga, 
antisipasi memang mi” 
“Jaga-jaga supaya nda kena 
meki nanti lagi” 
“Untuk mencegah, 

maksudnya kan makser bukan 
cuman untuk COVID, untuk 
penyakit lain juga, untuk 
menghindari debu juga” 

“Ih sudah kebiasaan, sudah 

beda kita rasa kalau tidak 
pakai. Sebelum COVID saja 
sudah sering pake masker” 
“Karena bisa saja kembali 

lagi” 
“Itu mendukung karena kita 

juga petugas kesehatan, jadi 
perlu kita memberi contoh 
kepada masyarakat karena 
kita adalah mitra 
masyarakat jadi harus kita 
lakukan” 
“Buat berjaga-jaga, 
antisipasi” 
“Jaga-jaga agar kita tidak 
terkena lagi” 
“Untuk mencegah, 

maksudnya masker bukan 
hanya untuk COVID, untuk 
penyakit lain juga, untuk 
menghindari debu juga” 

Informan mengatakan 
bahwa terdapat faktor 
pendukung sehingga 
menerapkan protokol 
kesehatan, seperti untuk 
mencegah penularan 
penyakit, menghindari 
debu, mencegah agar 
tidak terkena kembali 
dan memberikan contoh 
kepada orang lain 

Dapat disimpulkan 
bahwa terdapat faktor 
pendukung sehingga 
menerapkan protokol 
kesehatan, seperti 
untuk mencegah 
penularan penyakit, 
menghindari debu, 
mencegah agar tidak 
terkena kembali dan 
memberikan contoh 
kepada orang lain 
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SD 
 
 

EW 

“Karena kebiasaan mi, untuk 
berjaga-jaga juga toh, sempat 
kena ki kembali” 
“Sempat kena ki lagi” 

“Karena sudah kebiasaan, 

untuk berjaga-jaga juga, 
sempat kita terkena kembali” 
“Sempat kita terkena lagi” 

5. Hambatan dalam 
menerapkan 
protokol 
kesehatan  

HW 
NH 

 
 
 
 

HD 
 

SA 
 

MS 
 
 
 
 
 
 
 

HA 
 
 
 

SD 
EW 

“Nda ada ji” 
“Biasa sesak kalau pakai 

masker, karena kan saya juga 
asma. Jadi paling kalau tidak 
ada orang saya buka sedikit” 
 
“Nda ada ji ku rasa karena 

sudah terbiasa mi” 
“Kalau masker terbiasa 

meki” 
“Kalau di rumah tidak ada ji 
jaga jarak sama mamanya 
karena sama ki tidur, kalau di 
luar pake, jarak kalau di 
rumah nda ji. Apa lagi kalau 
misalnya pagi, pergi ji kontrol 
anggota naik motor, kalau 
sudah itu pulang meka” 
“Selama ini yah kaya begitu ji, 
maksudnya juga karena 
kebiasaan mi pakai, nda 
terlalumi, nda sesak ji” 
“Nda ada ji kalau saya” 
“Kaya lebih ribet ji, kalau 

sesak nda ji, tapi kaya engapji 
apalagi kalau lama” 

“Tidak ada” 
“Biasa sesak kalau pakai 
masker, karena saya juga 
menderita penyakit asma. 
Jadi paling kalau tidak ada 
orang saya buka sedikit” 
“Tidak ada menurut saya 

karena sudah terbiasa” 
“Kalau masker sudah 

terbiasa” 
“Kalau di rumah tidak ada 

jaga jarak sama istri karena 
kita sama tidur, kalau di luar 
pakai, jaga jarak kalau di 
rumah tidak. Apa lagi kalau 
pagi, saya pergi kontrol 
anggota naik motor, kalau 
sudah itu saya pulang” 
“Selama ini yah seperti itu, 
maksudnya juga karena 
sudah kebiasaan pakai, tidak 
terlalu, tidak sesak” 
“Tidak ada kalau saya” 
“Seperti lebih ribet, kalau 

sesak tidak, tapi engap 
apalagi kalau lama” 

Sebagian informan 
mengatakan bahwa tidak 
memiliki hambatan 
dalam menerapkan 
protokol kesehatan dan 
juga ada yang 
mengatakan memiliki 
hambatan dalam 
menerapkan protokol 
kesehatan seperti 
seseorang yang memiliki 
penyakit asma sehingga 
dapat menimbulkan 
sesak napas ketika 
memakai masker dan 
bertambahnya 
pengeluaran untuk 
membeli masker dan 
sebagainya 

Dapat disimpulkan 
bahwa terdapat 
informan yang tidak 
memiliki hambatan 
dalam menerapkan 
protokol kesehatan dan 
juga ada yang 
mengatakan memiliki 
hambatan dalam 
menerapkan protokol 
kesehatan  
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B. Informan Kunci (Petugas Kesehatan) 

Pengetahuan terkait COVID-19 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 
1. Informasi 

mengenai 
COVID-19 dari 
petugas 
kesehatan 
setempat 

PA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR 

“Iya turun, apalagi pas 
tinggi-tingginya COVID, 
turun semua ki, bukan cuman 
promkes, kita turun semua. 
Jadi setiap dia turun, juga 
harus dia sampaikan misal 
harus pake masker, harus 
cuci tangan, menjaga jarak. 
Kita suka menyuluh atau 
sosialisasi, kebanyakan 
sosialisasi. Jadi kalau turun 
posyandu, sebelum mulai 
posyandunya, kita 
penyuluhan dulu” 
 
 
 
 
 
“Iya karena kan saya ada 
kegiatanku juga di Desa 
Tojabi, biar kita berkegiatan 
mengajar SD biasa juga 
sampaikan tentang COVID. 
Tidak ada ji programnya, 
cuman kalau penyuluhan 
sendiri-sendiri biasa ji, 
setiap kalau ketemu orang 
baru ditanya lagi” 

“Iya kami turun, apalagi 
ketika kasus COVID lagi 
tinggi-tingginya. Kami turun 
semua, bukan hanya bagian 
promosi kesehatan. Jadi 
setiap ada petugas 
kesehatan yang turun, 
mereka juga harus 
menyampaikan mengenai 
COVID seperti harus 
memakai masker, mencuci 
tangan, dan menjaga jarak. 
Kami kebanyakan 
melakukan penyuluhan atau 
sosialisasi. Jadi ketika turun 
melakukan posyandu, 
sebelum posyandu dimulai, 
kami melakukan penyuluhan 
terlebih dahulu” 
“Iya karena saya punya 
kegiatan juga di Desa 
Tojabi, biar kita berkegiatan 
mengajar SD biasa juga kita 
sampaikan tentang COVID. 
Tidak ada programnya, 
cuman kalau penyuluhan 
sendiri-sendiri bias akita 
lakuka, setiap kalau ketemu 
orang baru kita tanya lagi” 

Informan mengatakan 
bahwa petugas 
kesehatan memberikan 
penyuluhan atau 
sosialisasi kepada 
masyarakat ketika setiap 
kali turun lapangan 
mengenai COVID-19. 

 

Dapat disimpulkan 
bahwa petugas 
kesehatan memberikan 
informasi kepada 
masyarakat mengenai 
COVID-19 

 



215 
 

 
 

2. Antusias 
masyarakat 
mengikuti 
kegiatan 

PA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR 

“Yah tergantung kalau lagi 

banyak kasus, kan dia juga 
takut apalagi kalau kita ini 
kasusnya tambah tinggi, ada 
juga yang masa bodoh, tapi 
lama kelamaan, dia sadar 
diriji toh. Karena memang dia 
tidak percaya COVID. Jadi 
tergantung dari kitanya kasih 
pemahaman sama dia, 
masyarakatkan beda-beda. 
Dia tidak mengerti Bahasa 
medis, yah kita kasih 
bahasanya kita. Begitu dia 
baru paham” 
 
 
 
 
“Ada juga yang terima, ada 
juga yang nda terima” 

“Untuk antusias masyarakat 
sendiri tergantung ketika 
lagi banyak kasus, mereka 
juga akan takut. Apalagi 
ketika kami mengatakan 
kasusnya lagi bertambah. 
Ada juga yang masa bodoh 
karena memang mereka 
tidak percaya COVID, tapi 
lama kelamaan, dia sadar 
diri juga. Jadi tergantung 
dari kitanya yang memberi 
pemahaman kepada mereka, 
karena sikap masyarakat 
berbeda-beda. Kalau 
mereka tidak mengerti 
bahasa medis, kami akan 
menggunakan bahasa awam, 
baru mereka paham” 
“Ada juga yang terima, ada 
juga yang tidak terima” 

Informan mengatakan 
bahwa sebagian 
masyarakat tidak 
memiliki antusias dalam 
mengikuti kegiatan, 
karena sebagian tidak 
percaya adanya 
COVID-19, sehingga 
perlu diberikan 
pemahaman yang baik 
agar dapat berpartisipasi 
ketika ada kegiatan. 

 

Dapat disimpulkan 
bahwa masih 
kurangnya antusias 
masyarakat dalam 
mengikuti kegiatan. 

 

3.  Informasi yang 
diberikan oleh 
petugas 
kesehatan dapat 
menambah 
pemahaman dan 
efektif 

PA 
 
 
 
 
 
 
 

MR 

“Iya setidaknya bisa berubah 

sedikit, dari tidak tau menjadi 
tau. Tapi, saya katakan masih 
kurang efektif informasi yang 
diterima oleh masyarakatnya. 
Karena masih banyak yang 
tidak mematuhi aturan dan 
sebagainya” 
“Ada yang efektif, ada yang 

tidak. Itulah yang menolak, 
itumi yang tidak efektif. Iya 
bisa ji menambah” 

“Iya, setidaknya ada yang 

bisa berubah, dari tidak tau 
menjadi tau. Tapi, saya 
katakan masih kurang efektif 
informasi yang diterima oleh 
masyarakat karena masih 
banyak yang tidak mematuhi 
aturan dan sebagainya” 
“Ada yang efektif, ada yang 
tidak. Itulah yang menolak 
yang tidak efektif. Iya bisa 
menambah” 

Informan mengatakan 
bahwa masih kurangnya 
pemahaman masyarakat 
yang diberikan oleh 
petugas kesehatan, 
karena masih ada 
sebagian yang belum 
mengerti bahkan 
menolak adanya 
kegiatan yang 
dilakukan. 

Dapat disimpulkan 
bahwa masih 
kurangnya pemahaman 
masyarakat yang 
diberikan oleh petugas 
kesehatan mengenai 
COVID-19. 
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Pengobatan dan perawatan selama isolasi 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 
1. Gejala yang 

dialami ketika 
menderita 
COVID-19 

PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR 

“Dia demam, flu, tapi kalau 

demam jarang, biasa flu, sakit 
tenggorokan. Tapi kalau 
sekarang, omicron gejalanya 
itu dia ke tenggorokan dengan 
flu. Meskipun gejalanya dia 
beda dari virus sebelumnya, 
tapi paling parah itu kalau 
dia sudah dia tidak cium, 
tidak bisa mencium toh 
dengan demam atau dengan 
dia kalau ada penyakit 
bawaannya” 
“Sesak, demam, nyeri ulu 

hati, tapi kalau yang sekarang 
ada pi penyakit penyerta baru 
dirawat. Tapi yang awal-
awal, gejala yang itu, kan 
dulu kalau misalnya dirawat 
orang gejala yang biasa ji, 
tapi kalau gejala biasa isolasi 
mandirimi sekarang” 

“Dia demam, flu, tapi kalau 

demam jarang, biasanya flu, 
sakit tenggorokan. Tapi 
kalau sekarang, omicron 
gejalanya itu ke tenggorokan 
dan flu. Meskipun gejalanya 
beda dari virus sebelumnya, 
tapi paling parah kalau 
penciuman sudah tidak 
berfungsi, tidak bisa 
mencium dan demam atau 
kalau ada penyakit 
bawaannya” 
“Sesak, demam, nyeri ulu 

hati, tapi kalau yang 
sekarang kalau pasien 
mempunyai penyakit 
penyerta maka harus 
dirawat. Tapi ketika awal 
COVID, pasien dirawat 
hanya yang bergejala, untuk 
pasien yang tidak 
mengalami gejala hanya 
dianjurkan untuk isolasi 
mandiri” 

Informan mengatakan 
bahwa gejala yang 
dialami ketika 
menderita COVID-19 
yaitu demam, flu, sakit 
tenggorokan, sesak 
napas, nyeri dan tidak 
bisa mencium. 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa penderita 
COVID-19 memiliki 
gejala awal sebelum 
melakukan isolasi, baik 
di rumah sakit maupun 
isolasi mandiri. 
 

2. Pengobatan dan 
perawatan 
pertama yang 
diberikan 
petugas 

PA 
 
 
 
 

“Paling kita kontrol obat 

sama vitaminnya kalau dia 
isolasi mandiri, kalau 
diisolasi di rumah sakit kan 
yang tangani orang rumah 

“Paling kita kontrol obat 

sama vitaminnya kalau dia 
isolasi mandiri, kalau 
diisolasi di rumah sakit yang 
tangani petugas kesehatan 

Informan mengatakan 
bahwa bagi penderita 
COVID-19 yang 
diisolasi mandiri, 
petugas kesehatan  

Dapat disimpulkan 
bahwa pengobatan 
maupun perawatan 
yang diberikan oleh 
petugas kesehatan 
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kesehatan ketika 
isolasi 

 
 
 
 
 

MR 

sakit. Tapi kalau orang yang 
isolasi di rumah, yang 
tangani orang puskesmas” 
 
 
“Sebelum masuk ruang 

isolasi dikasih perawatan 
dasar kaya pemeriksaan 
tanda-tanda vital, melihat 
gejalanya apa, pemeriksaan 
darah rutin, foto rontgen. 
Kadang juga kalau misalnya 
di ruang isolasi, di UGD dulu 
kadang di UGD dilakukan itu, 
kadang juga di ruang isolasi 
juga. Ada juga yang langsung 
di ruang isolasi kalau datang. 
Kadang juga di perawatan 
lain, sudah masuk di 
perawatan terus nanti kalau 
misalnya di dalam itu ada 
gejala makanya diswab, 
kalau misalnya positif 
dipindahkan. Misalnya dia di 
kesmas, dia diantigen 
memang disana, terus positif, 
jadi diPCR ulang supaya 
untuk memastikannya. Kalau 
misalnya dari puskesmas 
sudah antigen positif, 
langsung memang diiso, nanti 
diiso langsung diPCR.” 

yang di rumah sakit. Tapi 
kalau yang isolasi di rumah, 
yang tangani petugas 
kesehatan yang di 
puskesmas” 
“Sebelum masuk ke ruang 
isolasi, diberi perawatan 
dasar terlebih dahulu seperti 
pemeriksaan tanda-tanda 
vital, melihat gejalanya apa, 
pemeriksaan darah rutin, 
dan foto rontgen. Kadang 
juga kalau misalnya di 
ruang isolasi, di UGD dulu 
kadang di UGD dilakukan 
pemeriksaan tersebut, 
kadang juga di ruang isolasi. 
Ada juga yang langsung di 
ruang isolasi kalau datang. 
Kadang juga di perawatan 
lain, ketika sudah masuk di 
perawatan lalu misalnya di 
dalam ruangan ada gejala 
makanya diswab, kalau 
misalnya positif 
dipindahkan. Misalnya 
pasien di ruangan kesmas 
dan dia diantigen disana, 
dan hasilnya positif, jadi 
diPCR ulang untuk 
memastikan. Kalau misalnya 
dari puskesmas sudah 
antigen dan hasilnya positif, 
pasien harus masuk ke 

hanya melakukan 
pengontrolan obat sama 
vitamin, namun untuk 
yang diisolasi di rumah 
sakit langsung ditangani 
oleh pihak rumah sakit. 
Selain itu, petugas 
kesehatan memberikan 
perawatan dasar kepada 
penderita COVID-19 
sebelum masuk di 
ruangan isolasi atau 
bahkan sudah ada di 
ruangan UGD seperti 
pemeriksaan tanda-
tanda vital, melihat 
gejala, pemeriksaan 
darah rutin, swab 
antigen dan PCR. 
 

dilakukan melalui 
pengontrolan obat bagi 
yang diisolasi  mandiri 
serta melakukan 
pemeriksaan awal 
sebelum masuk isolasi 
maupun di UGD 
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ruangan isolasi, nanti di 
ruangan isolasi baru 
diPCR” 

3. Sistem 
pengobatan dan 
perawatan 
selama isolasi 

PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR 

“Jadi kita ini ada tim 

pelacakan pemantauan, jadi 
kalau dia tidak bergejala kita 
pantau sampai 5 hari, tapi 
kalau dia bergejala dulukan 
sampai 14 hari tapi kan sudah 
muncul peraturan baru jadi 
kalau sekarang tinggal 10 
hari. Jadi kita pantau sampai 
memang dia sudah tidak 
bergejala. Iya kita datangi, 
kita kasih obat dan vitamin 
kalau dia bergejala, kalau 
tidak bergejala kita tanya 
saja harus jaga kesehatan 
nah jaga pola makan, jaga 
gizinya tapi kalau dia 
bergejala kita kasih vitamin 
masker dengan obat, kalau 
tidak bergejala biasanya kita 
kasih vitamin saja paling 
tidak kita kasih vitamin” 
“Disesuaikan dengan gejala 

dan keluhan pasien, misal 
kalau dia nyeri dikasih obat 
nyeri. Sesuai dengan instruksi 
dokter. Tapi pasti dikasih 
pengobatan COVID, seperti 
pemberian paket obat 
COVID. Kalau ada penyakit 
penyerta, dikasih dengan obat 

“Jadi kita ini ada tim 

pelacakan pemantauan, jadi 
kalau tidak bergejala kita 
pantau selama 5 hari, tapi 
kalau dia bergejala sampai 
14 hari tapi karena sudah 
muncul peraturan baru jadi 
kalau sekarang tinggal 10 
hari. Jadi kita pantau 
sampai memang dia sudah 
tidak bergejala. Iya kita 
datangi, kita kasih obat dan 
vitamin kalau dia bergejala, 
kalau tidak bergejala kita 
tanya saja harus jaga 
kesehatan, jaga pola makan, 
jaga gizinya tapi kalau dia 
bergejala kita kasih vitamin, 
masker dan obat, kalau tidak 
bergejala biasanya kita 
kasih vitamin saja paling 
tidak kita kasih vitamin” 
“Disesuaikan dengan gejala 

dan keluhan pasien, misal 
kalau dia nyeri diberikan 
obat nyeri. Sesuai dengan 
instruksi dokter. Tapi tentu 
saja dikasih pengobatan 
COVID, seperti pemberian 
paket obat COVID. Kalau 
pasien memiliki penyakit 
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yang penyakit penyerta itu. 
Ada memang paketnya obat 
COVID, 3 macam kayaknya 
itu. Terus ditambah dengan 
penyakit penyerta juga” 

penyerta, dikasih obat untuk 
penyakit penyerta. Memang 
ada paket obat COVID, 
sepertinya ada 3 macam” 

4. Protokol 
penanganan 
pasien COVID-
19 

PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR 

“Karena memang kita sudah 

punya tim ada namanya itu 
tim silacak, dia ini sistemnya 
silacak itu ada pengimputnya 
ada pelacakan dan 
pemantauan, dilacak dulu, 
baru dipantau, dilacak 
kasusnya ditanyakan ada 
kontaknya kalau ada kontak 
eratnya itu nanti yang 
dipantau tim tracer” 
“Harus ada APD lengkap, 

ada level. Kalau misalnya 
sesuai dengan tindakan, 
kalau misalnya tindakannya 
membutuhkan penanganan 
lama, kita pakai level 3. 
Kalau misalnya kaya bawa 
makanan, atau ganti cairan, 
pakai level 1 pakai gaun. Tapi 
kalau kita mau tinggal lama 
di dalam, pakai level 1. Jadi 
sesuai dengan tindakan, 
karena perawat kerja disitu 
kontak sama pasien disitu” 

“Karena kita sudah punya 

tim yang namanya silacak, 
sistem silacak ini ada 
pengimput, pelacakan dan 
pemantauan, dilacak dulu, 
lalu dipantau, dilacak 
kasusnya, ditanyakan ada 
kontaknya. Kalau ada 
kontak eratnya, nanti yang 
dipantau tim tracer” 
 
“Harus ada APD lengkap, 

ada aturan levelnya. Sesuai 
dengan tindakan, kalau 
misalnya tindakannya 
membutuhkan penanganan 
yang lama, maka kita pakai 
APD level 3. Kalau misalnya 
seperti bawa makanan, atau 
ganti cairan, pakai level 1 
dengan menggunakan gaun. 
Tapi kalau kita akan tinggal 
lama di dalam ruangan, 
maka pakai level 3. Jadi 
sesuai dengan tindakan, 
karena perawat kerja di 
dalam ruangan kontak sama 
pasien” 

Informan mengatakan 
bahwa dalam Protokol 
penanganan pasien 
COVID-19 
menggunakan APD 
lengkap dan disesuaikan 
dengan tindakan yang 
dilakukan, seperti ketika 
membutuhkan 
penanganan lama maka 
menggunakan level 3, 
apabila hanya bawa 
makanan atau ganti 
cairan saja maka hanya 
menggunakan level 1. 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa protokol 
penanganan pasien 
COVID-19 
menggunakan APD 
lengkap yang 
disesuaikan dengan 
tingkat level sesuai 
tindakan yang 
dilakukan. 
 

5. Kebijakan PA “Seperti boleh ji lakukan “Seperti boleh lakukan Informan mengatakan Informan mengatakan 



220 
 

 
 

terkait 
penanganan 
COVID-19 

 
 
 
 

MR 

isolasi mandiri di rumah, tapi 
harus beda kamar dengan 
keluarga dan tidak boleh 
keluar-keluar” 
“Ada, misalnya yang 

merawat pasien boleh aad 
dari keluarga tapi kita batasi 
hanya 1 orang. Tidak boleh 
keluar-keluar dari ruang 
isolasi dan harus tetap pakai 
masker di dalam kalau dia 
mendengar, kalau keluar 
meki, hilang juga maskernya. 
Kalau begitu susah juga 
dikontrol, kalau keluar meki 
na buka mi. Jadi setelah 
keluar juga dia harus isolasi 
di rumah. Kalau ada 
makanan datang, dikasih 
diperawat iso, nanti perawat 
yang bawa masuk.” 

isolasi mandiri di rumah, 
tapi harus beda kamar 
dengan keluarga dan tidak 
boleh keluar dari rumah” 
“Ada, misalnya yang 

merawat pasien boleh dari 
keluarga tapi kita batasi 
hanya 1 orang. Tidak boleh 
keluar dari ruang isolasi dan 
harus tetap pakai masker di 
dalam kalau dia mendengar, 
kalau kami sudah keluar, 
mereka lepas maskernya. 
Kalau begitu susah juga 
dikontrol, kalau kami sudah 
keluar, mereka buka. Jadi 
setelah keluar juga dia harus 
isolasi di rumah. Kalau ada 
makanan datang, dikasih ke 
perawat iso, nanti perawat 
yang bawa masuk” 

bahwa adanya kebijakan 
terkait penangan 
COVID-19 yang 
diberikan oleh petugas 
kesehatan, seperti 
diperbolehkan untuk 
isolasi mandiri dirumah, 
tetapi harus beda kamar 
dengan keluarga yang 
lain serta diperbolehkan 
merawat pasien oleh  
keluarga sendiri namun 
hanya dibatasi satu 
orang dan tidak boleh 
keluar-keluar serta 
selalu menggunakan 
masker. 
 

bahwa adanya 
kebijakan terkait 
penangan COVID-19 
yang diberikan oleh 
petugas kesehatan, 
seperti diperbolehkan 
untuk isolasi mandiri 
dirumah, tetapi harus 
beda kamar dengan 
keluarga yang lain 
serta diperbolehkan 
merawat pasien oleh  
keluarga sendiri namun 
hanya dibatasi satu 
orang dan tidak boleh 
keluar-keluar serta 
selalu menggunakan 
masker. 
 

6. Obat yang 
diberikan selama 
isolasi 

PA 
 
 

MR 

“Iya pasti ditanya misal obat 
ini untuk ininya dan harus 
habis“ 
“Harus, misalnya obatnya 

namanya ini obat, fungsinya 
ditanyakan dulu, siapa 
namanya ini orang yang mau 
dikasih, dikasihkan obat, 
fungsinya, namanya, aturan 
minumnya, diminum sebentar 
jam berapa. Kan kalau di sini 
di rumah sakit, kalau 
misalnya pagi, diambilkan 

“Iya pasti kita tanya misal 

obat ini untuk ini dan harus 
habis“ 
“Harus, misalnya obatnya 

namanya ini, fungsinya 
diberitahukan dulu, siapa 
nama pasien yang mau 
dikasih obat, fungsinya, 
namanya, aturan minumnya, 
diminum jam berapa. Kalau 
di rumah sakit ini, misalnya 
pagi, petugas kasih obat 
khusus pagi saja, nanti siang 

Informan mengatakan 
bahwa sebelum 
diberikan obat oleh 
petugas kesehatan, 
ditanyakan terlebih 
dahulu mengenai resep 
minum obat dan fungsi 
dari obat tersebut 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa obat yang 
diberikan selama 
isolasi sudah baik, 
karena ditanyakan 
terlebih dahulu 
mengenai resep untuk 
minum obat. 
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obat untuk pagi saja, nanti 
siang dibawakan lagi. Kalau 
pasien sudah pulang, 
diresepkan lagi untuk obat 
pulangnya. Perminum, 
perjadwal minum, nda dikasih 
bilang langsung satu papan, 
nda boleh” 

petugas bawakan lagi. 
Kalau pasien sudah pulang, 
diresepkan lagi untuk obat 
pulangnya. Jadi perminum, 
perjadwal minum, tidak 
diberikan satu papan, tidak 
boleh” 

7. Perbedaan gejala 
pada pasien 
COVID-19 

PA 
 

MR 

“Tidak, disesuaikan dengan 

keluhannya saja” 
“Harus sesuai dengan gejala, 

harus sesuai dengan resep 
dokter lah, karena dokter itu 
kasih obat sesuai dengan 
keluhan pasien. Tindakan 
perawatannya juga sesuai 
dengan keluhan, kalau misal 
dia sesak dia kasih oksigen. 
Kalau dulu itu pasti kalau 
misalnya biar nda bergejala 
tapi PCRnya positif, dirawat, 
jadi biar nda diinfus, kecuali 
kalau dilihat lemah, baru 
diinfus. Kalau sekarang pasti 
diinfus semua.” 

“Tidak, disesuaikan dengan 

keluhannya saja” 
“Harus disesuaikan dengan 
gejala, harus disesuaikan 
dengan resep dokter, karena 
dokter memberikan obat 
sesuai dengan keluhan 
pasien. Tindakan perawatan 
yang diberikan juga sesuai 
dengan keluhan, kalau misal 
dia sesak, dia kasih oksigen. 
Dulu itu kalau misalnya 
tidak bergejala tapi PCRnya 
positif, harus tetap dirawat, 
walaupun tidak diinfus, 
kecuali kalau petugas 
melihat pasiennya lemah, 
harus diinfus. Kalau 
sekarang semua pasien pasti 
diinfus” 

Informan mengatakan 
bahwa obat yang 
diberikan oleh petugas 
kesehatan atau dokter 
disesuaikan dengan 
gejala yang dimiliki, 
begitu juga dengan 
tindakan perawatan juga 
disesuaikan dengan 
keluhan pasien  
 

Dapat disimpulkan 
bahwa resep obat 
dokter disesuaikan 
dengan gejala pasien. 
 

8. Pengontrolan 
perawatan yang 
diberikan 
kepada pasien 
COVID-19 

PA 
 
 

MR 

“Itumi, didatangi biasa ke 

rumahnya tapi di luar jeki 
untuk cek kondisinya” 
“Pengontrolannya dengan 

hp, ada nomor hp. Mereka 
menelpon dari belakang 

“Kita datang ke rumahnya 
tapi kita hanya di luar untuk 
cek kondisinya” 
“Pengontrolannya melalui 

hp, ada nomor hp. Mereka 
menelpon dari ruangan 

Informan mengatakan 
bahwa pengontrolan 
perawatan yang 
diberikan oleh petugas 
kesehatan ada yang 

Dapat disimpulkan 
bahwa pengontrolan 
perawatan yang 
diberikan kepada 
pasien COVID-19 
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kalau misalnya ada keluhan, 
menelpon lagi. Karena tidak 
mungkin kita standby disitu. 
Jadi nanti kalau ada keluhan 
baru menelpon, dikasih 
memang nomor hp, ada hp 
iso. Ada juga jadwal 
pengontrolan namanya 
jadwal visiter, mereka juga 
kalau misalnya biasa ke 
belakang kontrol pasiennya, 
disampaikan juga bagaimana 
kondisinya” 

belakang, kalau misalnya 
ada keluhan, menelpon lagi. 
Karena tidak mungkin kita 
menetap di situ. Jadi nanti 
kalau ada keluhan baru 
mereka menelpon. Dikasih 
nomor hp, ada hp iso 
namanya. Ada juga jadwal 
pengontrolan namanya 
jadwal visiter, kami juga 
biasa ke belakang untuk 
kontrol pasien, disampaikan 
juga bagaimana 
kondisinya” 

langsung didatangi 
dirumahnya, ada juga 
melalui hp serta melalui 
jadwal visiter.  
 

berbeda-beda. 
 

9. Pengobatan 
mandiri yang 
dilakukan selain 
dari dokter 

PA 
 
 
 

MR 

“Katanya biasa mereka 

minum air jahe untuk 
melegakan tenggorokannya” 
 
“Tidak ada, tidak boleh” 

“Katanya biasa mereka 

minum air jahe untuk 
melegakan 
tenggorokannya” 
“Tidak ada, tidak boleh 

diberikan” 

Informan mengatakan 
bahwa  sebagian ada 
yang melakukan 
pengobatan mandiri 
dengan meminum air 
jahe untuk meredakan 
tenggorokan, ada juga 
yang tidak melakukan 
pengobatan. 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa tidak semua 
masyarakat melakukan 
pengobatan mandiri 
selama terpapar 
COVID-19 
 

Pengalaman selama menjalani masa isolasi 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 
1. Pernah 

mengeluh 
kepada petugas 
kesehatan dalam 
menjalani masa 
isolasi 

PA 
 

 
 
 
 

“Paling bosan, jadi kita 

kasih lagi pemahaman, 
sabar ki mau diapa ini sudah 
aturannya, apalagi kalau 
misalnya kita keluar kita 
tulari lagi keluarganya kita 

“Paling bosan, jadi kita 

kasih lagi pemahaman 
untuk sabar, mau 
bagaimana sudah 
aturannya, apalagi kalau 
keluar bisa  menularkan 

Informan mengatakan 
bahwa pasien COVID-
19 seringkali merasa 
mengeluh seperti 
adanya rasa bosan, 

Dapat disimpulkan 
bahwa pasien COVID-
19 seringkali mengeluh 
kepada petugas 
kesehatan dalam 
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MR 

anaknya kita orang 
sekelilingnya kita. Kita kasih 
lagi sedikit penyuluhan, 
supaya dia paham” 
 
“Ada, stres merasa 
dikucilkan sama orang lain. 
Jadi dikasih penjelasan, 
bagaimana caranya supaya 
mereka sabar” 

lagi keluarga kita, anak 
kita, orang sekeliling kita. 
Kita berikan lagi sedikit 
penyuluhan, agar dia 
paham” 
“Ada, stres merasa 
dikucilkan sama orang lain. 
Jadi kami berikan 
penjelasan, bagaimana 
caranya agar mereka bisa 
sabar” 

stress. Namun keluarga 
atau petugas kesehatan 
selalu memberikan 
motivasi dan 
pemahaman agar sabar 
dalam menghadapi 
cobaan yang diberikan 
 

menjalani isolasi 
 

2. Kesulitan yang 
pasien rasakan 
selama pasien 
menjalani isolasi 

PA 
 
 

MR 

“Kek interaksi ji biasanya 

yang susah, jadi dibilang mi, 
sabarki saja” 
“Kalau misalnya keuangan 

nda, kalau interaksi sering” 

“Seperti interaksi yang 

susah, jadi kami sampaikan, 
sabar saja” 
“Kalau misalnya keuangan 

tidak, kalau interaksi 
sering” 

Informan mengatakan 
bahwa pasien COVID-
19 merasa kesulitan 
dalam berinteraksi 
dengan orang lain 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa kesulitan yang 
pasien rasakan selama 
menjalani isolasi 
adalah berinteraksi 
dengan orang lain 
 

Dukungan sosial 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 
1. Bentuk 

dukungan dari 
kerabat pasien 
selama 
menjalani isolasi 

PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR 

“Tergantung juga, ada yang 

masa bodoh ada yang 
perhatian begitu, paling dia 
takut toh, kalau ada COVID 
dia tidak mau mendekat nanti 
dia bilang jangan dekat-dekat 
COVID itu. Tapi kalau 
sekarang ini orang bilang 
kayak kurang percaya mi” 
 
“Ada, biasa mereka kirim-
kirim makanan. Tapi kalau 

“Tergantung juga, ada yang 

masa bodoh ada yang 
perhatian, paling dia takut, 
kalau ada COVID dia tidak 
mau mendekat nanti dia 
bilang jangan dekat-dekat 
COVID itu. Tapi kalau 
sekarang ini orang bilang 
seperti sudah kurang 
percaya” 
“Ada, mereka kirim 

makanan. Tapi kalau datang 

Informan mengatakan 
bahwa sebagian 
masyarakat tidak 
memberikan dukungan 
karena menganggap 
COVID-19 itu tidak 
ada. Namun ada juga 
yang memberikan 
dukungan seperti 
mengirimkan makanan. 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa tidak semua 
kerabat pasien 
COVID-19 
memberikan dukungan 
selama menjalani 
isolasi. 
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datang menjenguk, nda” menjenguk” 
2. Dukungan dari 

petugas 
kesehatan 
selama 
menjalani isolasi 

PA 
 
 
 
 
 
 
 

MR 

“Kalau kita bagaimana 

caranya mereka harus bisa, 
maksudnya bagaimana 
mereka yang positif tidak 
menyebarkan kepada orang 
lain, kita memutuskan rantai 
penyebaran dengan cara kita 
pergi memantau” 
“Itumi kalau misalnya 

mengontrol, ada keluhan-
keluhannya, begini-begini, 
misalnya mereka dikucilkan, 
jadi kita support saja” 

“Kalau kita bagaimana 
caranya mereka harus bisa, 
maksudnya bagaimana 
mereka yang positif tidak 
menyebarkan kepada orang 
lain, kita memutuskan mata 
rantai penyebaran dengan 
cara kita pergi memantau” 
“Kalau mengontrol, ada 

keluhan-keluhannya seperti 
ini, misalnya mereka 
dikucilkan, jadi kita kasih 
support” 

Informan mengatakan 
bahwa petugas 
kesehatan memberikan 
dukungan selama 
menjalani isolasi seperti 
memantau kondisi 
pasien dalam memutus 
rantai penularan 
COVID-19 dan support 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa petugas 
kesehatan memberikan 
dukungan kepada 
pasien COVID-19. 
 

Penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 
1. Penerapan 

Protokol 
Kesehatan 

PA 
 

MR 

“Iya tetap, pakai masker, 

jaga jarak, cuci tangan” 
“Iya, itu rajin cuci tangan, 

pakai masker, nda boleh di 
kerumunan, yang 5M” 

“Iya tetap, pakai masker, 

jaga jarak, cuci tangan” 
“Iya, rajin cuci tangan, 

pakai masker, tidak boleh 
berada di kerumunan, 
terapkan 5M” 

Informan mengatakan 
bahwa pasien COVID-
19 menerapkan protokol 
kesehatan seperti 
memakai masker, 
menjaga jarak dan 
mencuci tangan 

Dapat disimpulkan 
bahwa pasien COVID-
19 menerapkan 
protokol kesehatan  
 

2. Monitoring oleh 
petugas 
kesehatan 
terhadap 
penerapan 

PA 
 
 
 
 
 

MR 

“Iya kita tetap pantau, jadi 
kalau ada kegiatannya kita 
lihat toh masih ada yang 
tidak mematuhi protokol 
kesehatan, kita ingatkan 
kembali” 
“Kalau monitoring dari 
orang rumah sakit, nda ada. 
Kalau monitoring itu 

“Iya kita tetap pantau, jadi 

kalau ada kegiatan 
masyarakat kita lihat, masih 
ada yang tidak mematuhi 
protokol kesehatan kita 
ingatkan kembali” 
“Kalau monitoring dari 

orang rumah sakit, tidak 
ada. Kalau monitoring itu 

Informan mengatakan 
bahwa petugas 
kesehatan melakukan 
pemantauan, apabila 
masih ada yang 
melanggar maka 
diberikan peringatan 
untuk tetap mematuhi 

Dapat disimpulkan 
bahwa terdapat 
monitoring yang 
dilakukan oleh petugas 
kesehatan yaitu melalui 
pemantauan dan 
peringatan bagi mereka 
yang masih melanggar 
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biasanya puskesmas sama 
polres. Ada namanya 
swiping masker dulu, jadi 
harus pakai masker” 

biasanya puskesmas dan 
polres. Ada yang namanya 
swiping masker dulu, jadi 
harus pakai masker” 

protokol kesehatan  

 

protokol kesehatan. 
 

3. Tindakan yang 
dilakukan 
petugas 
kesehatan jika 
pasien tidak 
menerapkan 
protokol 
kesehatan 

PA 
 
 
 
 

MR 

“Kita ingatkan kembali, 

jangan lupa nah selalu pakai 
masker kalau keluar ki, mana 
maskerta bu. Jadi kalau 
ramai, kita ingatkan” 
“Paling dikasih teguran, 

disuruh pakai masker. Atau 
disuruh pulang ambil 
maskernya” 

“Kita ingatkan kembali, 

jangan lupa selalu pakai 
masker kalau keluar, mana 
maskernya bu. Jadi kalau 
ramai, kita ingatkan” 
“Paling kita beri teguran, 
kita suruh pakai masker. 
Atau disuruh pulang ambil 
maskernya” 

Informan mengatakan 
bahwa  petugas 
kesehatan memberikan 
teguran ketika pasien 
tidak menerapkan 
protokol kesehatan 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa tindakan yang 
dilakukan oleh petugas 
kesehatan ketika pasien 
COID-19 tidak 
menerapkan protokol 
kesehatan maka 
diberikan teguran. 
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C. Informan Pendukung (Masyarakat Kecamatan Lasusua) 

Pengetahuan terkait COVID-19 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 
1. Pengertian COVID-

19 
SY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MA 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

“Begini, itu COVID itu kan 
disebabkan oleh virus. Awal-
awalnya orang tidak 
mengerti apa itu COVID. Itu 
juga cuma dengar. Oh 
COVID begini. Katanya itu 
COVID bisa menyebabkan 
kematian. Awal-awalnya 
gejalanya seperti ji flu biasa 
tapi lama-kelamaan orang 
bisa sesak kalau tidak cepat 
ditangani. Makanya dulu 
banyak orang anu memang 
takut, memang karena orang 
tidak tahu sebenarnya apa 
itu COVID. Tapi kalau mau 
didefinisikan COVID adalah 
suatu penyakit yang 
disebabkan oleh virus. Itu 
saja” 
“Nda ku tau apa itu COVID, 

karena pas bapak sakit nda 
ku tau apa itu COVID. Kan 
waktu masuk rumah sakit 
bapak periksa cuma mau jeki 
cek penyakitnya” 
 
 
“Penyakit yang sengaja 

“Begini, COVID itu kan 
disebabkan oleh virus. 
Awalnya orang tidak 
mengerti apa itu COVID. 
Itu juga cuma dengar. Oh 
COVID seperti ini. Katanya 
COVID bisa menyebabkan 
kematian. Awalnya 
gejalanya seperti flu biasa 
tapi lama-kelamaan orang 
bisa sesak kalau tidak cepat 
ditangani. Makanya dulu 
banyak orang takut karena 
orang tidak tahu 
sebenarnya apa itu COVID. 
Tapi kalau mau 
didefinisikan COVID 
adalah suatu penyakit yang 
disebabkan oleh virus. Itu 
saja” 
“Saya tidak tau apa yang 

dimaksud COVID, karena 
ketika bapak sakit saya 
tidak tau apa itu COVID. 
Jadi ketika bapak masuk 
rumah sakit hanya untuk 
memeriksakan 
penyakitnya” 
“Penyakit yang sengaja 

Informan mengatakan 
bahwa sebagian besar 
masyarakat tidak 
memahami mengenai 
apa itu COVID-19 
sehingga itu yang 
membuat mereka takut 
karena ketidaktahuan 
tentang COVID-19 
tersebut. 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa  sebagian besar 
masyarakat tidak 
memahami mengenai 
COVID-19. 
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diciptakan tapi ya karena 
memang disebabkan virus. 
Cuma kan virus itu ya virus 
kan bisa diciptakan bisa juga 
secara alami terbentuk” 

diciptakan tapi benar 
disebabkan karena virus. 
Tapi virus itu ada virus 
yang bisa diciptakan, ada 
juga secara alami 
terbentuk” 

2. Bahaya COVID-19 
bagi kesehatan 

SY 
 
 
 
 
 

MA 
 
 
 

AA 

“Iya pasti berbahaya. 

Pertama bisa menyebabkan 
orang sakit parah sampai 
bisa meninggal, kan itu juga 
bahayanya” 
 
“Berbahaya mi itu karena 

tidak mungkin mau ki dikasih 
begitu kalau nda berbahaya 
itu COVID” 
“Berbahaya pastinya karena 

kan semua orang panik, 
cuma karena kita sebenarnya 
yang bikin panik itu adalah 
informasi tapi kan sekarang 
itu sudah era digital artinya 
semua orang bisa mengakses 
itu jadi otomatis yang 
tadinya orang tidak tahu, 
orang sudah tahu. Jadi 
otomatis kan ya semua orang 
bisa mengetahui akibat-
akibatnya. Otomatis 
menimbulkan kepanikan, 
apalagi mungkin juga sudah 
dibesar-besarkan karena 
juga mungkin banyak orang 
yang meninggal di televisi-

“Iya tentunya berbahaya. 
Pertama COVID bisa 
menyebabkan sakit parah 
hingga meninggal, itulah 
alasannya COVID itu 
berbahaya” 
“Berbahaya karena tidak 

mungkin kita mau dirawat 
seperti itu kalau tidak 
berbahaya itu COVID” 
“Berbahaya pastinya 

karena semua orang panik, 
hanya sebenarnya yang 
buat kita panik itu adalah 
informasi, tapi sekarang itu 
sudah era digital artinya 
semua orang bisa 
mengakses. Otomatis yang 
tadinya orang tidak tahu, 
orang sudah tahu. Jadi 
otomatis semua orang bisa 
mengetahui akibat-
akibatnya. Otomatis 
menimbulkan kepanikan, 
apalagi mungkin juga 
sudah dibesar-besarkan 
karena mungkin banyak 
orang yang meninggal di 

Informan mengatakan 
bahwa COVID-19 
berbahaya bagi 
kesehatan seperti dapat 
menyebabkan orang 
sakit parah sampai bisa 
meninggal, dapat 
membuat semua orang 
panic karena informasi 
yang disebarkan kadang 
tidak sesuai dengan 
fakta sehingga dapat 
beresiko bagi kesehatan.  
 

Informan mengatakan 
bahwa COVID-19 
berbahaya bagi 
kesehatan seperti dapat 
menyebabkan orang 
sakit parah sampai bisa 
meninggal, dapat 
membuat semua orang 
panic karena informasi 
yang disebarkan 
kadang tidak sesuai 
dengan fakta sehingga 
dapat beresiko bagi 
kesehatan.  
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televisi itu kalau misalnya 
kan sebenarnya saya lihat, 
saya baca entah itu benar 
atau tidak, jumlah orang 
yang meninggal di Indonesia 
yang disebabkan oleh 
penyakit selain COVID 
anggaplah dia kolera, 
ternyata presentasinya 
seimbang saja dengan 
COVID cuma kan iya karena 
COVID ini jadi menu 
internasional. Jadi otomatis 
perhatian orang juga fokus 
terhadap itu padahal kan 
kalau penyakit TBC juga 
kalau dihitung jumlah orang 
yang meninggal karena TBC 
seimbang juga karena 
COVID, mungkin karena 
penularannya juga COVID 
cepat, yang kedua  berlomba-
lomba setiap negara untuk 
membikin penangkisnya, 
obatnya. Jadi otomatis ini 
muncul di permukaan. Jadi 
pasti panik. Itu sebenarnya 
yang membuat kita dilema” 

televisi-televisi. 
Sebenarnya saya lihat, saya 
baca entah itu benar atau 
tidak, jumlah orang yang 
meninggal di Indonesia 
yang disebabkan oleh 
penyakit selain COVID 
anggaplah dia kolera, 
ternyata presentasinya 
seimbang saja dengan 
COVID, cuma karena 
COVID ini jadi menu 
internasional. Jadi 
otomatis perhatian orang 
juga fokus terhadap itu 
padahal kalau dihitung 
jumlah orang yang 
meninggal karena TBC 
seimbang juga karena 
COVID, mungkin karena 
penularannya juga COVID 
cepat, yang kedua  
berlomba-lomba setiap 
negara untuk membuat 
penangkalnya, obatnya. 
Jadi otomatis ini muncul di 
permukaan. Jadi pasti 
panik. Itu sebenarnya yang 
membuat kita dilema” 

3. Faktor-faktor 
penyebab terjadinya 
COVID-19 

SY 
 
 
 
 

“Pertama faktor orang kan 
tidak tahu sebenarnya apa 
ini penyakit. Ini nanti kalau 
mau ditahu kalau dia kena 
COVID pas dia PCR. Kalau 

“Pertama yaitu faktor 
ketidaktahuan masyarakat 
terhadap penyakit ini, yang 
dimana untuk mengetahui 
orang terkena COVID 

Informan mengatakan 
bahwa  faktor penyebab 
terjadinya COVID-19 
yang pertama karena 

Dapat disimpulkan 
bahwa terdapat faktor-
faktor penyebab 
terjadinya COVID-19 
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MA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

bukan PCR orang tidak tahu, 
karena itu kan virus. Tidak 
bisa dilihat pakai mata 
sendiri, harus dilihat pakai 
mikroskop” 
“Nda tau mi itu juga karena 
bapak nda keluar-keluar 
kampung dia. Di sini ji di 
Lasusua ji, itupun  Lasusua 
sekitar kerjanya ji saja di 
taman itu tu. Makanya saya 
nda tau bilang faktor apa 
sehingga na kena begini. Itu 
keluar ki atau bagaimana” 
 
“Faktor-faktornya itu 
mungkin ya yang pertama 
kondisi cuaca. Yang kedua 
Lingkungan tempat kerjanya 
lah atau lingkungan tempat 
hidupnya. Misalnya 
lingkungan masyarakat kita 
apakah itu? Misalnya daerah 
lembab kurang kebersihan, 
otomatis kan itu pasti semua 
yang namanya virus pasti 
cepat menyebar” 

harus menggunakan PCR. 
Jika tidak menggunakan 
PCR, kita tidak akan 
mengetahui jika tidak 
menggunakan PCR” 
“Saya tidak tau juga 
karena bapak tidak keluar-
keluar kampung. Hanya di 
sini di Lasusua, itupun 
hanya Lasusua sekitar 
kerjanya  saja di taman. 
Makanya saya tidak tau 
faktor apa sehingga 
tertular. Karena keluar 
atau bagaimana” 
“Faktor-faktornya 
mungkin yang pertama 
adalah kondisi cuaca. Yang 
kedua yaitu lingkungan 
tempat kerjanya atau 
lingkungan tempat 
tinggalnya. Misalnya 
daerah lembab, dan kurang 
kebersihan, yang otomatis 
semua virus pasti akan 
cepat menyebar” 

ketidaktahuan 
masyarakat mengenai 
apa itu COVID-19, 
kemudian faktor lain 
seperti kondisi cuaca, 
lingkungan tempat 
tinggal/kerja yang 
kurang memperhatikan 
kebersihan dan tidak 
memakai masker, cuci 
tangan dan lain 
sebagainya 
 

seperti kondisi cuaca, 
lingkungan tempat 
tinggal/kerja dan 
ketidaktahuan 
masyarakat mengenai 
COVID-19. 
 

4. Upaya pencegahan 
untuk menghindari 
COVID-19 

SY 
 
 
 
 
 
 

“Kalau kita ini berusaha 
untuk perbaiki daya tahan 
tubuh, termasuk dengan 
makanannya yang sehat 
kemudian olahraga sama 
minum vitamin” 
 

“Kalau kita harus berusaha 
untuk memperbaiki daya 
tahan tubuh, termasuk 
harus makan makanan 
yang sehat kemudian 
berolahraga dan minum 
vitamin” 

Informan mengatakan 
bahwa upaya 
pencegahan untuk 
menghindari COVID-
19 yaitu memakan 
makanan yang sehat, 

Dapat disimpulkan 
bahwa masyarakat 
melakukan upaya 
pencegahan untuk 
menghindari COVID-
19. 
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MA 
AA 

“Ya jaga kebersihan” 
“Disiplin protokol 

kesehatan” 

“Jaga kebersihan” 
“Disiplin protokol 

kesehatan” 

olahraga, minum 
vitamin, jaga kebersihan 
dan disiplin protokol 
kesehatan. 

 

5. Dampak COVID-
19 

SY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Dampaknya kalau dari 
sosial orang kan tidak bisa 
beraktivitas, tidak bisa 
mencari rezeki, orang tidak 
bisa ke kantor karena 
imbauan dari pemerintah. 
Kemudian dari sisi 
penularannya kan kalau 
bersentuhan bisa menular 
kemudian berkerumun 
dilarang makanya 
pemerintah menghimbau. 
Sedangkan pergi ke masjid 
masih dilarang, orang pergi 
sembahyang di masjid 
dilarang. Hanya dari sisi 
kesehatan orang kalau sakit 
bagaimana caranya mau 
beraktivitas. Bisa juga 
menyebabkan kematian. Nah 
memang banyak sekali 
dampaknya kemarin, di sisi 
ekonomi luar biasa tidak bisa 
kemana-mana, tidak bisa 
cari rezeki orang terbatas. 
Orang mau ke sana na 
bilangi ki “ai COVID” 

menghindar mi orang. Kalau 
sekarang kan bisa mi orang 
bersatu sama COVID” 

“Dampaknya COVID-19 
dari segi sosial yaitu orang 
tidak dapat beraktivitas, 
tidak dapat mencari rezeki, 
tidak dapat pergi ke kantor 
dikarenakan imbauan dari 
pemerintah. Kemudian dari 
segi penularannya, jika kita 
bersentuhan dapat 
menularkan makanya kita 
dilarang untuk berkerumun 
berdasarkan imbauan 
pemerintah. Untuk pergi ke 
masjid shalat saja kita 
dilarang karena COVID ini 
dapat menyebabkan 
kematian. Sangat banyak 
dampaknya kemarin. Kalau 
untuk sekarang, 
masyarakat sudah Bersatu 
dengan COVID” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informan mengatakan 
bahwa terdapat dampak 
yang ditimbulkan dari 
COVID-19 mulai dari 
dampak sosial seperti 
tidak bisa beraktivitas 
bebas, kurang 
berinteraksi dengan 
orang lain, tidak bisa 
melakukan shalat 
berjamaah di masjid, 
kemudian dari dampak 
ekonomi juga sangat 
krisis karena tidak bisa 
keluar untuk bekerja 
serta dari dampak 
kesehatan khususnya. 
 

Informan mengatakan 
bahwa terdapat 
dampak yang 
ditimbulkan dari 
COVID-19 mulai dari 
dampak sosial seperti 
tidak bisa beraktivitas 
bebas, kurang 
berinteraksi dengan 
orang lain, tidak bisa 
melakukan shalat 
berjamaah di masjid, 
kemudian dari dampak 
ekonomi juga sangat 
krisis karena tidak bisa 
keluar untuk bekerja 
serta dari dampak 
kesehatan khususnya. 
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MA 
 
 
 

AA 

“Ekonomi yah karena bapak 

yang mencari terus bapak 
juga yang sakit, begitumi” 
 
“Dampaknya sebenarnya 

banyak, multi artinya kalau 
kita bicara semua kan ada 
efek dominonya, artinya satu 
penyebabnya tapi korbannya 
banyak dari segala sendi-
sendi perekonomian, budaya, 
sosial terutama ekonomi jadi 
dengan adanya COVID 
otomatis kan daya beli 
masyarakat itu menurun 
karena pemerintah” 

“Dari segi ekonomi karena 

bapak yang mencari uang, 
tapi bapak juga yang sakit, 
jadi berdampak” 
“Dampaknya sebenarnya 

banyak, multi artinya kalau 
kita bicara semua ada efek 
dominonya, artinya satu 
penyebabnya tapi 
korbannya banyak dari 
segala sendi-sendi 
perekonomian, budaya, 
sosial terutama ekonomi 
jadi dengan adanya 
COVID otomatis daya beli 
masyarakat itu menurun 
karena pemerintah” 

6. Pendapat terkait 
orang yang terkena 
COVID-19 

SY 
 
 

MA 
 
 
 
 

 
AA 

“Sebenarnya dulu kita takut, 

tapi sudah biasa mi” 
 
“Bagaimana di’, nah kalau 

bapak nda ji karena 
waktunya dia dipositifkan 
COVID saya pakai masker 
tapi saya rawat ji juga” 
 
“Biasa saja, dulu kita kan 

orang kena COVID kan 
apalagi di masjid, batuk saja 
1 kali pasti kita kaget, pasti 
kita bilang COVID mi seng 
jadi pada saat kita 
bersilaturahmi jabat tangan 
terpaksa kita hindari apalagi 

“Sebenarnya dulu kita 

takut, tapi sekarang sudah 
biasa” 
“Bagaimana yah,  kalau 
bapak tidak apa-apa 
karena ketika dia 
dipositifkan COVID saya 
pakai masker tapi saya juga 
rawat” 
“Kalau menurut saya biasa 

saja, dulu ketika kita 
mendengar orang terkena 
COVID apalagi di masjid, 
batuk saja 1 kali kita pasti 
kaget, kita mengira dia 
terkena COVID jadi kita 
menghindari untuk 

Informan mengatakan 
bahwa sebagian besar 
masyarakat sudah 
terbiasa dengan adanya 
COVID-19, meskipun 
ada keluarga yang 
terpapar sudah tidak 
takut atau panic selama 
masih tetap melakukan 
protokol kesehatan 
 

Informan mengatakan 
bahwa sebagian besar 
masyarakat sudah 
terbiasa dengan adanya 
COVID-19, meskipun 
ada keluarga yang 
terpapar sudah tidak 
takut atau panic selama 
masih tetap melakukan 
protokol kesehatan 
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kalau misalnya dia batuk 
terus dia batuk pakai tangan 
itu terus itu yang dia pakai 
jabat tangan siapa tahu kan 
pindah jadi itu berpengaruh 
lagi dari sosialnya tadinya 
kita mau silaturahmi, tapi 
kan kita takut sama COVID 
tapi nda jadi tapi kan 
sekarang tidak mi. Kita 
sudah jenuh terhadap 
COVID. Kedua juga ya 
sudah. Sudah terbiasa” 

berjabat tangan karena dia 
batuk dan menggunakan 
tangan yang digunakan 
untuk bersalaman. Bisa 
saja virus yang ada itu 
dapat berpindah, maka dari 
itu juga berpengaruh  dari 
segi sosial, yang tadinya 
kita mau bersilaturahmi 
tapi kita takut jadi tidak 
jadi. Untuk sekarang sudah 
tidak lagi, kita sudah jenuh 
terhadap COVID. Kedua 
karena kita sudah terbiasa 
sama COVID” 

7. Dari mana 
mendapatkan 
informasi tersebut 

SY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Awalnya dari televisi, 
pertama itu dari televisi 
karena di Cina orang kan 
sudah banyak orang 
meninggal karena COVID. 
Deh sekalinya masuk di 
Indonesia kan pertamanya 
itu hanya dua di Jakarta 
orang dikena, sekalinya 
masuk di Makassar, saya 
bilang itu tunggu nih nda 
lama mi sampai di Lasusua. 
Eh sampai mi. Bahayanya 
kita di sini Puskesmas kita 
sudah pertemuan dengan 
Camat lintas sektor kita 
pergi mi keliling halo halo 
tapi kita dulu di sini di 
puskesmas yang pertama 

“Awalnya dari televisi 
karena di Cina orang sudah 
banyak yang meninggal 
karena COVID. Kemudian 
masuk di Indonesia hanya 
dua di Jakarta, lalu masuk 
di Makassar, saya bilang 
tidak lama lagi akan 
sampai di Lasusua. Eh 
sampai. Bahayanya kita di 
sini Puskesmas kita sudah 
pertemuan dengan Camat 
lintas sektor kita pergi 
keliling bicara tapi kita 
dulu di sini di puskesmas 
yang pertama kena 
dampaknya. Jadi kita setiap 
malam itu keliling, dilarang 
orang berkerumun 

Informan mengatakan 
bahwa  informasi 
mengenai COVID-19 
sebagian besar mereka 
mendapatkan dari 
televisi dan  internet dan 
sebagian dapat dari 
petugas kesehatan. 
 

Informan mengatakan 
bahwa  informasi 
mengenai COVID-19 
sebagian besar mereka 
mendapatkan dari 
televisi dan  internet 
dan sebagian dapat dari 
petugas kesehatan. 
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MA 
AA 

kena dampaknya. Jadi kita 
tuh setiap malam itu keliling, 
dilarang orang berkerumun 
pokoknya dihimbau ke 
masyarakat dilarang 
berkerumun pokoknya 
apapun kegiatan asalkan ada 
kegiatan di situ pasti 
dikunjungi semua” 
“Televisi“ 
“Ya paling di internet 

saja” 

pokoknya dihimbau ke 
masyarakat dilarang 
berkerumun pokoknya 
apapun kegiatan asalkan 
ada kegiatan di situ pasti 
dikunjungi semua” 
 
 
 
“Televisi“ 
“Paling di internet saja” 

8. Informasi mengenai 
COVID-19 dari 
petugas kesehatan 
setempat 

SY 
 

MA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

“Iya biasa ji dengan 
penyuluhan” 
“Ada ji itu datang dari 

puskesmas tapi selesai pi 
bapak dirawat di rumah 
sakit, baru datang. Nda 
masuk di rumah, di luar 
banji kasih ki masker, sama 
kaus tangan. Sudah itu, 
natanya meki juga tentang 
COVID” 
 
 
“Nda pernah saya lihat, aih 

nda pernah” 

“Iya biasa dengan 
penyuluhan” 
“Ada petugas kesehatan 

dari puskesmas yang 
datang tetapi ketika bapak 
sudah selesai dirawat di 
rumah sakit. Mereka tidak 
masuk ke dalam rumah, 
hanya di luar memberikan 
masker dan kaus tangan. 
Setelah itu, menyampaikan 
informasi mengenai 
COVID” 
“Tidak pernah saya lihat, 

tidak pernah” 

Informan mengatakan 
bahwa sebagian dari 
masyarakat 
mendapatkan informasi 
dari petugas kesehatan 
melalui penyuluhan 
sekaligus pembagian 
masker dan sebagian 
tidak ada karena 
masyarakat tidak hadir 
dalam kegiatan 
penyuluhan tersebut. 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa petugas 
kesehatan memberikan 
informasi mengenai 
COVID-19 kepada 
masyarakat melalui 
penyuluhan, namun 
sebagian juga 
masyarakat tidak hadir 
dalam kegiatan 
tersebut. 
 

9. Informasi yang 
diberikan oleh 
petugas kesehatan 
dapat menambah 
pemahaman 

SY 
 

 
 

MA 
 

AA 

“Bisalah menambah karena 

dari situ meki juga tau ini 
ada COVID” 
 
“Iya, yang penting ditau mi 

bilang ada ini COVID” 
“Nda sih, karena nda pernah 

“Tentu saja bisa 

menambah karena dari 
informasi itu kita tau 
bahwa COVID ini ada” 
“Iya, yang penting kita tau 

kalau COVID ini ada” 
“Tidak sih, karena tidak 

Informan mengatakan 
bahwa informasi yang 
diberikan oleh petugas 
kesehatan dapat 
menambah pemahaman, 
namun sebagian kecil 

Dapat disimpulkan 
bahwa informasi dari 
petugas kesehatan 
dapat menambah 
pemahaman 
masyarakat mengenai 
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saya dapat” pernah saya dapat” juga mengatakan tidak, 
karena tidak hadir di 
lokasi kegiatan 

COVID-19, kecuali 
yang tidak hadir di 
lokasi kegiatan. 
 

Pengobatan dan perawatan selama isolasi 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 
1. Gejala yang dialami 

ketika menderita 
COVID-19 

SY 
 

MA 
 
 
 
 

AA 

“Gejalanya, panas jadi dia 

minum paracetamol” 
“Itu flu, nda flu. Tapi itu 

demam, demam. Sampai 
sekarang itu panas badan, 
panas kalau malam panas 
terus” 
“Hilang indra penciuman, 
demam dengan batuk dengan 
badan nyeri” 

“Gejalanya, panas jadi dia 

minum paracetamol” 
“Kalau flu, tidak flu. Tapi 

kalau demam, dia demam. 
Sampai sekarang itu panas 
badan, panas terus kalau 
malam” 
“Hilang indra penciuman, 

demam, batuk dan badan 
terasa nyeri” 

Dapat disimpulkan 
bahwa informasi dari 
petugas kesehatan dapat 
menambah pemahaman 
masyarakat mengenai 
COVID-19, kecuali 
yang tidak hadir di 
lokasi kegiatan. 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa pasien COVID-
19 memiliki gejala 
berat ketika terpapar 
COVID-19. 
 

2. Tindakan yang 
pertama kali 
dilakukan ketika 
mengetahui gejala 
yang dialami 
keluarga 

SY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Begitulah, dia anu semua. 

Konsultasi sama dokter, 
bagaimana ini gejalanya ibu, 
dok? kenapa ada gejalanya 
begini? Bagaimana ini 
anunya? Kalau waktu di 
kena ibu di sini, itu kan dia 
isolasi mandiri di sini. Saya 
di sebelah jadi saya bilang 
makanannya simpan saja di 
sini di depan pintu karena 
tidak bisa ki kontak langsung 
supaya tidak tertular. Jadi 
semua apa-apa yang dia 
butuhkan makanannya 
semua obat-obatnya semua 

“Konsultasi sama dokter, 

bagaimana ini gejalanya 
ibu, dok? Kenapa ada 
gejalanya seperti ini? 
Bagaimana ini? Kalau 
waktu terkena ibu di sini, 
dia isolasi mandiri di sini. 
Saya di sebelah jadi saya 
bilang makanannya simpan 
saja di sini di depan pintu 
karena tidak bisa kontak 
langsung supaya tidak 
tertular. Jadi semua apa-
apa yang dia butuhkan 
makanannya semua obat-
obatnya semua saya 

Informan mengatakan 
bahwa petugas 
kesehatan memberikan 
pengobatan dan 
perawatan sesuai 
dengan gejala yang 
dimiliki, apabila telah 
melakukan konsultasi 
ke dokter dan 
dinyatakan positif maka 
dilakukan isolasi baik 
secara mandiri maupun 
dirawat dirumah sakit, 
kemudian diberikan 
obat sesuai anjuran 

Dapat disimpulkan 
bahwa petugas 
kesehatan memberikan 
pengobatan dan 
perawatan sesuai 
dengan gejala yang 
dimiliki oleh pasien 
COVID-19 
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MA 
AA 

saya simpan saja di depan 
pintu jadi nanti dia ambil” 
“Kasih saja paracetamol” 
“Ya saya antar langsung ke 
rumah sakit. Ternyata dia 
memang positif, jadi waktu 
dia dinyatakan positif saya 
bilang pasti saya juga ini 
positif karena saya sudah 
berdekatan. Anak saya juga 
ada yang bergejala juga jadi 
isolasi masing-masing” 

simpan di depan pintu jadi 
nanti dia ambil” 
“Saya kasih paracetamol” 
“Saya antar langsung ke 

rumah sakit. Ternyata 
memang dia positif. Jadi 
ketika dia dinyatakan 
positif, saya bilang pasti 
saya juga sudah positif 
karena saya sudah 
berdekatan. Anak saya juga 
ada yang bergejala juga 
jadi kita isolasi masing-
masing” 

dokter. 
 

3.  Pernah diberikan 
informasi mengenai 
tindakan yang harus 
dilakukan ketika 
ada keluarga yang 
terkena COVID-19 

SY 
 
 
 
 

MA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

“Iya itu kan dari puskesmas, 
kan ada anggota disini yang 
bertanggungjawab dianu 
penyakit COVID, biasa dari 
dokter-dokter juga” 
“Tidak pernah ditanya itu, 

ibu yang bawaji obat biasa 
datang tapi begitumi, tidak 
ada yang lain datang selain 
ibu itu. Kalau di rumah sakit, 
itu ji dibilang jaga jarak tapi 
tidak bisa ki jaga jarak 
karena ini sering dipijit sama 
ka itu anakku satu yang laki-
laki sama pakai masker 
juga” 
 
“Biasa kebetulan kan ada 

teman dokter jadi ditanya 
bilang kalau misalnya begini 

“Iya dari puskesmas, 

karena ada anggota disini 
yang bertanggungjawab di 
penyakit COVID, biasa 
dari dokter-dokter juga” 
“Saya tidak pernah ditanya 
mengenai hal itu, petugas 
yang membawa obat biasa 
datang tapi begitulah, tidak 
ada yang lain datang selain 
ibu itu. Kalau di rumah 
sakit, mereka hanya bilang 
pakai masker dan jaga 
jarak tapi kita tidak bisa 
jaga jarak karena bapak 
sering dipijit sama saya 
dan anakku yang laki-laki” 
“Kebetulan juga saya 

punya teman dokter, jadi 
memberi tahu kalau 

Informan mengatakan 
bahwa sebagian besar 
masyarakat atau kerabat 
dari keluarga pasien 
diberikan informasi 
mengenai tindakan yang 
dilakukan ketika ada 
keluarga yang terkena 
COVID-19 yaitu 
menjaga jarak, 
mematuhi protokol 
kesehatan. sebagian 
juga tidak ada informasi 
yang diberikan oleh 
petugas kesehatan. 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa petugas 
kesehatan memberikan 
informasi kepada 
keluarga pasien 
COVID-19 mengenai 
tindakan yang 
dilakukan ketika ada 
keluarga yang terkena 
COVID-19. 
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tindakannya kita seperti ini 
maksudnya minimal kalau 
kita punya keluarga ada 
yang positif usahakan jangan 
terlalu dekat kemudian kita 
pakai protokol kesehatan” 

misalnya begini, tindakan 
yang kita lakukan seperti 
ini. Maksudnya minimal 
kalau kita punya keluarga 
ada yang positif, usahakan 
jangan terlalu dekat 
kemudian kita terapkan 
protokol kesehatan” 

4. Perawatan yang 
diberikan petugas 
kesehatan 

SY 
MA 

 
 

AA 

“Vitamin ji” 
“Nda saya perhatikan bammi 

itu, tapi diinfus ji” 
 
“Cuma dikasih obat tapi 

saya tidak tahu obat apa itu. 
Kalau tidak salah 4 macam 
itu. Kalau obatnya ibu tidak 
habis, tapi sudah sembuh. 
Lumayan baguslah itu obat” 

“Hanya vitamin” 
“Saya tidak 

memperhatikan, tapi 
sepertinya diinfus” 
“Hanya dikasih obat tapi 

saya tidak tahu obat apa 
itu. Kalau saya tidak salah, 
ada 4 macam. Kalau 
obatnya ibu tidak habis, 
tapi dia sudah sembuh. 
Lumayan baguslah 
obatnya” 

Informan mengatakan 
bahwa pasien COVID-
19 diberikan vitamin 
dan obat kepada petugas 
kesehatan. 
 

Informan mengatakan 
bahwa pasien COVID-
19 diberikan vitamin 
dan obat kepada 
petugas kesehatan. 
 
 

 

5. Pengobatan yang 
baik untuk orang 
yang terkena 
COVID-19 

SY 
 
 
 
 
 

 
 

MA 
 
 
 
 
 

“Perbaiki saja imun, karena 

pengobatannya itu vitamin-
vitamin ji karena itu virus 
tidak ada obatnya. 
Perbaikan imun saja, 
perbaiki juga daya tahan 
tubuh makan makanan 
bergizi”. 
“Bagaimana di? Apa itu hari 

4 hari 4 malam ki di dalam 
tidak ada ji juga perubahan, 
bagaimana cuman itu saja 
diabetesnya sering ditambah 
dosisnya. Dulu 8 suntikan toh 

“Perbaiki imun, karena 

pengobatannya itu hanya 
vitamin-vitamin  karena itu 
virus tidak ada obatnya. 
Perbaikan imun saja, 
perbaiki juga daya tahan 
tubuh makan makanan 
bergizi”. 
“Bagaimana yah? Karenai 
4 hari 4 malam kami di 
rumah sakit tidak ada juga 
perubahan, bagaimana 
cuman itu saja diabetesnya 
sering ditambah dosisnya. 

Informan mengatakan 
bahwa pengobatan yang 
baik untuk orang yang 
terkena COVID-19 
adalah memperbaiki 
imunitas tubuh dan 
minum vitamin agar 
dapat meningkatkan 
daya tahan tubuh. 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa perbaikan imun, 
vitamin dan 
peningkatan daya tahan 
tubuh merupakan 
pengobatan yang baik 
untuk orang yang 
terkena COVID-19 
 



237 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

AA 

insulin, dosis 8 dikasih. 
Akhirnya saya tanya dokter 
bilang dok nda ada ji anunya 
ini, oh nanti saya tambah 
saja dosis jadi 10, 10 yang 
malam siang juga 10” 
 
“Kalau dulu ibu kan dia 
bersahabat dengan dokter 
jadi dia didatangi” 

Dulu 8 suntikan insulin. 
Akhirnya saya tanya dokter 
bilang dok pengaruhnya 
tidak ada, katanya nanti 
saya tambah saja dosisnya 
jadi 10, 10 yang malam 
siang juga 10” 
“Kalau dulu ibu dia 

bersahabat dengan dokter 
jadi dia dikunjungi” 

6. Isolasi yang baik  
untuk orang yang 
terkena COVID-19 

SY 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MA 
 
 
 
 
 
 

 
AA 

“Isolasi ya kalau tidak ada ji 

gejala isolasi mandiri bisa ji. 
Kalau ada gejalanya, ya kan 
harus dirawat karena itu 
mencegah jangan sampai 
tambah parah. Bisa 
dampaknya lebih berat, 
bahaya memang kalau 
misalnya orang COVID itu 
sesak, bahaya” 
“Begitu mi kapang karena 

saya keluar jika di depan, 
kalau bapak nda pernah 
memang, bagaimana diinfus 
di dalam ruangan terus. 
Kalau saya kadang keluar 
jeka kalau ada makanan 
datang” 
“Harus menyendiri 

kemudian ruang yang 
ditempati itu bagus artinya 
bagus dari segi kesehatan 
terus fasilitas-fasilitas yang 
ada di situ ada wc-nya. Ya, 

“Menurut saya isolasi 

kalau tidak ada gejala, bisa 
dengan isolasi mandiri. 
Kalau ada gejala, harus 
dirawat karena mencegah 
penyakitnya bertambah 
parah” 
 
 
 
“Begitu mungkin karena 

saya keluar di depan, kalau 
bapak tidak pernah, karena 
diinfus di dalam ruangan 
terus. Kalau saya kadang 
keluar kalau ada makanan 
datang” 
 
“Harus menyendiri 

kemudian ruang yang 
ditempati itu bagus dari 
segi kesehatan lalu 
fasilitas-fasilitas yang ada 
di dalam ruangan ada 

Informan mengatakan 
bahwa apabila pasien 
memiliki gejala maka 
perlu dilakukan isolasi 
di rumah sakit, namun 
apabila tidak memiliki 
gejala cukup dilakukan 
isolasi mandiri saja. 
Kemudian ketika 
dilakukan isolasi harus 
berada di tempat yang 
bersih dan dilengkapi 
dengan fasilitas seperti 
toilet dan dapur agar 
bisa memasak sendiri. 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa isolasi yang 
baik untuk orang yang 
terkena COVID-19 
disesuaikan dengan 
gejalanya serta 
dilengkapi dengan 
fasilitas yang lengkap. 
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kalau bisa ada juga 
dapurnya supaya dia bisa 
masak sendiri” 

toilet-nya. Ya, kalau bisa 
juga ada dapurnya agar 
pasien bisa memasak 
dengan sendiri” 

7. Obat yang diberikan 
selama isolasi 

SY 
 
 
 
 
 
 
 
 

MA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AA 

“Iya dia tanya, vitamin ada 

juga dexa. Dexa paling 
bagus itu kalau orang 
COVID. Dia habis ji karena 
takut semua orang karena 
ada penyakitnya. Iya ditanya 
karena dipantau terus orang 
di sini” 
 
“Nda ji, kalau insulin sudah 
lama mi itu insulinnya bilang 
untuk diabetes. Kalau 
masalah obat COVID nya 
nda, nda pernah. Bilang ini 
obat COVID, bilang obat apa 
cuman kasih masuk saja 
obat. Ada juga obat 6 bulan 
rutin dari puskesmas dikasih, 
sudah itu diabetes mi lagi 
disambung. Nda ditanya ka 
juga itu bilang ini obat untuk 
apa. Kalau itu obat 6 bulan 
ditanya jika perawatnya 
bilang rutin ki setiap hari 
dalam jangka 6 bulan untuk 
obat paru-parunya” 
 
“Iya biasa ji, karena biasa 

saya juga cerita sama 
dokternya” 

“Iya dia memberitahukan, 
ada vitamin, ada juga dexa. 
Dexa paling bagus untuk 
orang COVID. Dia 
habiskan karena semua 
orang takut karena dia 
punya penyakit. Iya 
diberitahu karena mereka 
pantau terus” 
“Nda, kalau insulin sudah 

lama mi untuk diabetes. 
Kalau masalah obat 
COVID nya tidak, tidak 
pernah. Bilang ini obat 
COVID, bilang obat apa 
cuman kasih masuk saja 
obat. Ada juga obat 6 bulan 
rutin dari puskesmas 
dikasih, setelah itu diabetes 
mi lagi disambung. Saya 
tidak ditanya juga bilang 
ini obat untuk apa. Kalau 
obat 6 bulan saya ditanya 
perawatnya katanya rutin 
setiap hari dalam jangka 6 
bulan untuk obat paru-
parunya” 
“Iya biasa, karena biasa 

saya juga cerita sama 
dokternya” 

Informan mengatakan 
bahwa obat yang 
diberikan oleh petugas 
kesehatan yaitu vitamin, 
dexa dan obat lainnya 
secara rutin setiap 6 
bulan sekali namun 
tidak diberitahukan 
bahwa itu obat apa. 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa petugas 
kesehatan memberikan 
obat kepada pasien 
COVID-19, namun 
tidak memberitahukan 
sebelumnya obat apa 
yang diberikan. 
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8. Petugas kesehatan 
memberitahukan 
mengenai kondisi 
perkembangan 
pasien saat 
menjalani isolasi 

SY 
 
 
 
 
 

MA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

“Sering dia bertanya. Iya 

selalu karena lewat telepon, 
bagaimana keadaannya? 
Bagaimana ada mi 
perubahan? Iya ada mi” 
 
“Nda, nda pernah juga na 
tanya ki bilang begini mi 
bapak. Nda, datang saja 
kasih obat disuntik masuk, 
sudah mi. Nda pernah juga 
na tanya ki bilang begini mi 
bapak. Nah itu kan 4 hari 4 
malam ki, Itupun saya minta 
keluar terus dikasih jeki. Nah 
kalau macam covid ini nah 
harus 14 hari di dalam 
diisolasi, na ini saya 4 hari 
karena saya minta. 
Seharusnya na biar diminta 
kalau memang nda bisa, 
bisanya itu saya dikasih 
keluar ka sama dokter. 
Bilang i isolasi mandiri mi 
saja ibu” 
“Selalu konsultasi melalui 

telepon, bilang bagaimana 
kondisinya, jadi dia bilang 
begini-begini. Coba kasih 
vitamin ini lagi. Kalau 
kondisinya agak lemah, coba 
kasih ini. Artinya pada saat 
kita kena itu, kita manfaatkan 
konsultasi dengan dokter, 

“Sering dia bertanya. Iya 

selalu karena lewat 
telepon, bagaimana 
keadaannya? Bagaimana 
sudah ada perubahan? Iya 
sudah ada” 
“Tidak, tidak pernah juga 
mereka bertanya seperti 
sudah seperti bapak” 
“selalu konsultasi melalui 
telepon tentang bagaimana 
kondisinya, jadi dia bilang 
seperti ini. Coba berikan 
vitamin ini lagi. Kalau 
kondisinya agak lemah, 
coba berikan ini. Artinya 
pada saat kita terkena 
COVID, kita manfaatkan 
konsultasi dengan dokter, 
kita tidak boleh melakukan 
hal sembarang. Harus 
sesuai dengan arahan 
dokter” 
 
 
“Selalu konsultasi melalui 

telepon, bilang bagaimana 
kondisinya, jadi dia bilang 
seperti ini. Coba kasih 
vitamin ini lagi. Kalau 
kondisinya agak lemah, 
coba kasih ini. Artinya 
pada saat kita kena itu, kita 
manfaatkan konsultasi 

Informan mengatakan 
bahwa petugas 
kesehatan memantau 
kondisi perkembangan 
pasien baik melalui 
telepon atau datang 
langsung dirumah 
berikan obat dan 
vitamin. 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa petugas 
kesehatan memantau 
kondisi perkembangan 
pasien COVID-19 saat 
menjalani isolasi. 
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kita tidak boleh berbuat 
sembarang harus sesuai 
dengan arahan dokter” 

dengan dokter, kita tidak 
boleh berbuat yang lain, 
harus sesuai dengan 
arahan dokter” 

9. Pelayanan 
perawatan yang 
diberikan petugas 
kesehatan 

SY 
 
 

MA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

“Kalau saya, sudah bagus 
mi, sesuai mi juga sama 
keluhan toh” 
“Memang masih perlu 
ditingkatkan karena 
penyakitnya bapak begini-
begini ji saya rasa. Sampai 
sekarang itu masih ada 
darah, diabetesnya begitu 
sih kadang naik. Ini dulu 
waktu pergi periksa, 450 
makanya tidak divaksin” 
 
“Kalau mau dibilang, 
belum bagus pi karena 
coba bukan teman ta itu 
dokter, tidak ada juga itu 
yang datang mengontrol” 

“Kalau saya, sudah bagus, 

sesuai juga sama keluhan” 
 
“Memang masih perlu 

ditingkatkan karena 
penyakit bapak masih 
seperti ini menurut saya. 
Sampai sekarang masih 
ada darah, diabetesnya 
begitu sih kadang naik. 
Ketika pergi periksa, 450 
makanya dia tidak 
divaksin” 
“Kalau mau dikatakan, 

belum bagus karena 
semisal bukan teman saya 
dokter, tidak ada juga  yang 
akan datang mengontrol” 

Informan mengatakan 
bahwa pelayanan 
perawatan yang 
diberikan oleh petugas 
kesehatan belum 
maksimal, karena 
sebagian merasa sudah 
bagus, sebagian juga 
menganggap masih 
perlu untuk 
ditingkatkan.  
 

Dapat disimpulkan 
bahwa pelayanan 
perawatan yang 
diberikan oleh petugas 
kesehatan masih belum 
maksimal. 
 

10. Pengobatan mandiri 
dan manfaat 
pengobatan yang 
dilakukan selain 
dari dokter 

SY 
 

MA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Minum ji biasa jahe ibu, air 

jahe toh” 
“Iya ada juga ramuan kalau 

ada lagi ramuan-ramuan 
dikasih. Kunyit sama madu 
nabilang orang-orang. 
Kalau jahe ampasnya saja 
dikasih begini di badan 
karena dikasih dari dukun, 
itu jahe diurutkan di 
tangannya” 
 

“Biasa ibu minum air jahe” 
 
“Iya ada juga ramuan, 

kalau ada ramuan-ramuan 
yang diberikan. Kunyit 
dicampur dengan madu 
kata orang-orang. Kalau 
jahe, ampasnya saja yang 
diusap di badan karena 
dikasih dari dukun. Kalau 
jahe diurutkan di 
tangannya” 

Informan mengatakan 
bahwa pasien COVID-
19 melakukan 
pengobatan mandiri 
seperti meminum 
ramuan kunyit sama 
madu, jahe dan 
menghirup minyak kayu 
putih. 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa pasien COVID-
19 melakukan 
pengobatan mandiri 
selama isolasi. 
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AA “Iya, dia hisap minyak kayu 
putih” 

“Iya, dia hirup minyak kayu 

putih” 

Pengalaman selama menjalani masa isolasi 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 
1. Pernah mengeluh 

kepada petugas 
kesehatan dalam 
menjalani masa 
isolasi 

SY 
 

 
MA 

 
 

 
AA 

“Bosanji toh karena di 

rumah terus, pernah ji keluar 
tapi di depan rumah ji biasa” 
“Khawatir ji karena ditau ini 

covid membahayakan, 
banyak mi didengar begini-
begini” 
“Tidak ji karena dia kan 
sekalian istirahat toh, 
karena cape kerja di 
kantor” 

“Bosan karena di rumah 

terus, pernah keluar tapi 
di hanya depan rumah 
biasa” 
“Khawatir karena kita tau 

COVID membahayakan, 
sudah banyak didengar 
seperti ini” 
“Tidak karena dia kan 

sekalian istirahat, karena 
kelelahan kerja di kantor” 

Informan mengatakan 
bahwa pasien COVID-
19 seringkali merasa 
bosan karena tidak 
pernah keluar rumah, 
dan merasa khawatir 
terhadap kondisi yang 
dialami 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa pasien COVID-
19 pernah merasa 
mengeluh kepada 
petuga kesehatan 
dalam menjalani isolasi 
 

2. Kesulitan yang 
pasien rasakan 
selama pasien 
menjalani isolasi 

SY 
 

 
MA 

 
 
 
 
 
 
 

 
AA 

“Kalau keuangan, amanji. 
Interaksi ji biasa susah na 
rasa” 
“Terutama mi itu dek 

keuangan, itu saja bapak 
yang mencari bapak juga 
yang sakit. Untung dari 
kantor ada ji anunya untuk 
orang sakit, jadi gaji itu 
lancar terus setiap bulan, itu 
pun ya kasihan seberapa ji 
dikasih cukup saja” 
“Iya interaksi sosialnya toh, 

kalau misal ada tamu atau 
keluarga, dia diatas ji toh, 
saya ji sendiri yang layani” 

“Kalau keuangan, aman. 

Hanya interaksi yang susah 
dia rasa” 
“Terutama itu dek 

keuangan. Bapak yang 
mencari, bapak juga yang 
sakit. Untung dari kantor 
ada dana untuk orang sakit, 
jadi gaji itu lancar terus 
setiap bulan, itu pun hanya 
seberapa dikasih cukup 
saja” 
 
“Iya interaksi sosialnya, 

kalau ada tamu atau 
keluarga, dia hanya atas, 
saya sendiri yang layani” 

Informan mengatakan 
bahwa pasien COVID-
19 selama isolasi 
memiliki kesulitan 
dalam berinteraksi 
dengan orang lain dan 
krisis keuangan 
 

Informan mengatakan 
bahwa pasien COVID-
19 selama isolasi 
memiliki kesulitan 
dalam berinteraksi 
dengan orang lain dan 
krisis keuangan 
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Dukungan sosial 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 
1. Bentuk dukungan 

kepada pasien 
selama menjalani 
isolasi 

SY 
 
 

MA 
 
 

AA 

“Saya jaga ki, saya 
masakanki biasa juga” 
 
“Kasih sabar saja, kalau 

bisa dirawat, dirawatki 
juga” 
“Wih banyak sekali, bosanki 
makanki buah-buahan, 
minuman-minuman, terus 
biasa dikirimkan madu untuk 
stamina terus minyak kayu 
putih, banyaklah” 

“Saya yang jaga, saya 
masakan buat dia biasa 
juga” 
“Sabar saja, kalau bisa 

dirawat, kita rawat juga” 
“Wih banyak sekali, kita 
bosan makan buah-buahan, 
minuman-minuman, terus 
biasa dikirimkan madu 
untuk stamina terus minyak 
kayu putih, banyaklah” 

Informan mengatakan 
bahwa keluarga pasien 
COVID—19 
memberikan dukungan 
baik berupa perawatan, 
motivasi dan 
memberikan makanan 
dan vitamin untuk 
diminum. 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa keluarga pasien 
COVID-19 
memberikan dukungan 
selama menjalani 
isolasi 
 

2. Dukungan dari 
petugas kesehatan 
selama menjalani 
isolasi 

SY 
 

 
 

MA 
 
 
 
 

 
AA 

“Ada biasa na kasih ki 
tawwa semangat kalau 
datangi, biasa lewat telepon 
juga” 
“Begitu mi sabar saja hadapi 

akan ada ji itu anunya nanti. 
Sama keluarga-keluarga 
begitu ji kalau ada yang 
datang membesuk waktu 
sebelum masuk rumah sakit” 
“Iyalah pasti” 

“Ada semangat yang 
mereka berikan kalau 
datang, biasa lewat telepon 
juga” 
“Sabar saja hadapi akan 
ada hikmahnya. Sama 
keluarga-keluarga begitu 
kalau ada yang datang 
membesuk waktu sebelum 
masuk rumah sakit” 
“Iya pastinya” 

Informan mengatakan 
bahwa petugas 
kesehatan memberikan 
dukungan berupa 
motivasi untuk sabar 
menghadapi kondisi 
yang dialami dan selalu 
memantau 
perkembangan pasien 
COVID-19 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa petugas 
kesehatan memberikan 
dukungan kepada 
pasien COVID-19 
selama menjalani 
isolasi. 
 

Penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 
1. Penerapan Protokol 

Kesehatan 
SY 

 
 

“Iya, pakai masker, cuci 

tangan sma jaga jarak kalau 
mau keluar rumah” 

“Iya, pakai masker, cuci 

tangan sma jaga jarak 
kalau mau keluar rumah” 

Informan mengatakan 
bahwa pasien COVID-
19 selalu menerapkan 

Dapat disimpulkan 
bahwa pasien COVID-
19 menerapkan 
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MA 
 

 
AA 

“Pakai masker terus dia 
kalau keluar ki kerja sampai 
sekarang itu pakai masker” 
“Tetap, kalau misalnya pergi 

kantor tetap kita pakai 
masker, karena kita sadar 
bahwa org yang sudah 
positif, masih bisa positif, 
yang kedua jangan sampai 
kita yang menyebarkan 
penyakit di luar, artinya 
kalau kita tulari orang lain, 
artinya kita menganiaya 
orang, jangan sampai 
mereka jadi korban” 

“Dia pakai masker terus 

kalau keluar kerja, sampai 
sekarang tetap pakai 
masker” 
“Tetap, kalau pergi kantor 

tetap kita pakai masker, 
karena kita sadar bahwa 
orang yang sudah positif, 
masih bisa positif, yang 
kedua jangan sampai kita 
yang menyebarkan 
penyakit di luar, artinya 
kalau kita tulari orang lain, 
kita menganiaya orang, 
jangan sampai mereka jadi 
korban” 

protokol kesehatan 
ketika keluar rumah, 
seperti memakai 
masker, mencuci 
tangan, menjaga jarak 
 

protokol kesehatan 
 
 

 

 

2. Waktu penerapan 
protokol kesehatan 

SY 
 
 

MA 
 

AA 

“Pasti kalau mau keluar 

pakai masker dulu, kalau ada 
kerumunan jaga jarak” 
“Kalau pergi pi kerja pakai 
masker” 
“Pada saat dia kena dia 
pakai terus, tapi kalau 
sekarang, keluar pi” 

“Pasti kalau mau keluar 
pakai masker dulu, jaga 
jarak  kalau ada 
kerumunan” 
“Kalau pergi kerja pakai 

masker” 
“Pada saat dia kena dia 
pakai terus, tapi kalau 
sekarang, hanya keluar” 

Informan mengatakan 
bahwa pasien COVID-
19 melakukan protokol 
kesehatan ketika hendak 
keluar rumah 
 

Dapat disimpulkan 
bahwa pasien COVID-
19 melakukan protokol 
kesehatan ketika keluar 
rumah 
 
 

3. Menjauhi 
kerumunan saat 
berada di luar 
rumah 

SY 
 

 
MA 

 
 

AA 

“Aih tidak mi, karena beda 
mi waktu awal-awal, kecuali 
jaga jarak bisa ji” 
“Ih, nda mi itu karena pergi 

kerja. Tapi kalau masker 
pakai masker ji” 
“Begitu susah” 

“sudah tidak, karena beda 

ketika awal COVID, 
kecuali jaga jarak bisa” 
“Ih, sudah tidak karena 

pergi kerja. Tapi kalau 
masker, pakai masker” 
“Susah” 

Informan mengatakan 
bahwa pasien COVID-
19 tidak menjauhi 
kerumunan ketika 
keluar rumah, karena 
mereka bekerja namun 
tetap menggunakan 
masker. 

Dapat disimpulkan 
bahwa pasien COVID-
19 tidak menjauhi 
kerumunan ketika 
keluar rumah, namun 
tetap menggunakan 
masker 
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4. Keluarga sudah 
menerapkan 
protokol kesehatan 
dengan baik 

SY 
MA 

 
 
 
 

 
AA 

“Kalau menurutku, baikmi” 
“Belum pi itu karena kalau 

ke luar sini, nda pakai 
masker. Keluar kerja pi baru 
pakai tapi kalau disini nda, 
cuci tangan juga biasa 
pulang kerja” 
“Sudah, karena kan dia di 
kantornya contoh, harus 
memberikan contoh yang 
baik” 

“Kalau menurut saya 

sudah baik” 
“Belum karena kalau ke 

luar rumah, tidak pakai 
masker. Kalau keluar kerja 
baru pakai tapi kalau disini 
tidak, cuci tangan juga 
biasa pulang kerja” 
“Sudah, karena dia di 

kantornya contoh, harus 
memberikan contoh yang 
baik” 

Informan mengatakan 
bahwa sebagian telah 
menerapkan protokol 
kesehatan dengan, tetapi 
sebagian juga belum 
karena hanya pada saat 
keluar rumah saja baru 
diterapkan. 

Dapat disimpulkan 
bahwa penerapan 
protokol kesehatan 
belum efektif, karena 
hanya dilakukan ketika 
keluar rumah. 
 
 

 

5. Penerapan protokol 
kesehatan yang baik 

SY 
 
 

MA 
 
 

 
AA 

“Ya kaya begitumi, pakai 

masker, cuci tangan, jaga 
jarak” 
“Itu saja jaga kebersihan. 
Kalau mau ki jaga jarak na 
nda ada ku rasa jaga jarak 
ini” 
“Pake masker kalau keluar, 
rajin cuci tangan, jaga jarak, 
kek begitu ji" 

“Ya seperti itu, pakai 

masker, cuci tangan, jaga 
jarak” 
“Jaga kebersihan. Kalau 
kita mau jaga jarak, tidak 
ada saya rasa jaga jarak 
ini” 
“Pake masker kalau keluar, 
rajin cuci tangan, jaga 
jarak, seperti itu" 

Informan mengatakan 
bahwa penerapan 
protokol kesehatan yang 
baik adalah memakai 
masker, mencuci 
tangan, menjaga jarak 
dan menjaga kebersihan 

 

Dapat disimpulkan 
bahwa penerapan 
protokol kesehatan 
yang baik adalah 
disiplin 5 M 

6. Hal yang 
mendukung dalam 
menerapkan 
protokol kesehatan 
COVID-19 

SY 
 
 

MA 
 

AA 

“Untuk bebas dari covid toh, 

supaya tidak tertular ki 
penyakitnya” 
“Mencegah lagi siapa tau 

terulang kembali” 
“Sekarangkan ada omicron 

menular terus jadi kita tetap 
waspada” 

“Untuk bebas dari COVID, 
agar tidak tertular 
penyakit” 
“Mencegah siapa tau akan 
terulang kembali” 
“Sekarang sudah ada 
omicron yang menular 
terus jadi kita tetap 
waspada” 

Informan mengatakan 
bahwa hal yang 
mendukung dalam 
menerapkan protokol 
kesehatan yaitu agar 
dapat terhindar dari 
COVID-19 dan 
mencegah agar tidak 
terpapar kembali. 

Dapat disimpulkan 
bahwa hal yang 
mendukung dalam 
menerapkan protokol 
kesehatan yaitu agar 
dapat terhindar dari 
COVID-19 
 

7. Hambatan dalam 
menerapkan 

SY 
MA 

“Tidak ada ji” 
“Tidak ada ji hambatan 

“Tidak ada” 
“Tidak ada hambatan 

Informan mengatakan 
bahwa sebagian merasa 

Informan mengatakan 
bahwa sebagian 



245 
 

 
 

protokol kesehatan   
 

AA 

karena kebiasaan mi 
mungkin” 
“Nda juga sih, yang biasa itu 

ganti-ganti masker, 
bertambah lagi pengeluaran, 
biasa juga sih anunya, kalau 
kita tidak sadar bilang sudah 
habis masker” 

karena mungkin sudah 
kebiasaan” 
“Tidak juga, yang biasa itu 

ganti-ganti masker, 
bertambah lagi 
pengeluaran, biasa juga sih 
kalau kita tidak sadar 
bilang sudah habis 
masker” 

tidak ada hambatan 
dalam menerapkan 
protokol kesehatan, 
namun sebagian juga 
merasa ada karena 
bertambah pengeluaran 
untuk membeli masker 
dan sebagainya. 
 

merasa tidak ada 
hambatan dalam 
menerapkan protokol 
kesehatan, namun 
sebagian juga merasa 
ada karena bertambah 
pengeluaran untuk 
membeli masker dan 
sebagainya. 
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Lampiran 5 
WORD CLOUD NVIVO 

1. Informan Kunci 

    

  Variabel 1         Variabel 2 

           

                 Variabel 3     Variabel 4 

 

Variabel 5 
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2. Informan Pendukung 

     

Variabel 1               Variabel 2 

             

     Variabel 3             Variabel 4 

 

Variabel 5 
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Lampiran 6 

HIERARCHY CHART NVIVO 
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Lampiran 7 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

1. Informan Utama 
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2. Informan Kunci 

      

 

3. Informan Pendukung 
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Lampiran 8 

SURAT-SURAT 

A. Surat Izin Pengambilan Data Awal 
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B. Surat Permohonan Kode Etik Penelitian
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C. Surat Keterangan Layak Etik 
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D. Surat Izin Penelitian ke Balitbang Kolaka Utara 
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E. Surat Izin Penelitian ke Dinas Kesehatan Kolaka Utara 
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F. Surat Telah Melakukan Penelitian Puskesmas 
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G. Surat Telah Melakukan Penelitian Rumah Sakit 
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