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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga buku yang berjudul 

TATA LAKSANA COVID-19 DAN HEALTH LITERACY 

MASYARAKAT TENTANG VAKSINASI”  ini dapat disusun 

dan selesai sesuai yang direncanakan.  

Diperlukan sumber belajar yang lengkap dan sistematis  berkaitan 

dengan tata laksana Covid-19 dan health literacy masyaratak tentang 

vaksinasi, khususnya bagi perawat agar dapat memahami materi 

tersebut secara komprehensif. Covid-19 merupakan kasus yang 

dimulai pada tahun 2019 yang telah menjadi kasus pandemik saat 

ini. Masyarakat Indonesia pun terdampak akibat menyebarnya virus 

Covid-19. Kasus kematian diakibatkan oleh virus Covid-19 yang 

mengakibatkan World Health Organization giat menemukan vaksin. 

Vaksinasi telah dijalankan dan sejalan dengan program pemerintah 

dalam mempercepat vaksinasi Covid-19.  

Buku ini disusun secara sitematis dilengkapi dengan gambar-

gambar, tabel serta bagan yang relefan untuk membantu pembaca 

dalam memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi 

tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar secara 

komprehensif.  

Penulis mengucakan terima kasih kepada berbagai pihak  yang telah 

berkontribusi dalam peyusunan dan penerbitan buku ini mulai dari 

membantu, mengumpulkan bahan, memberikan masukan, saran 

dalam penyusunan buku ini, merevisi sampai pada proses 

pengeditan, sampai pada tata letak sehingga buku ini dapat 

diterbitkan.    

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk 

dalam bidang kesehatan buku ini tentu masih memerlukan 

penyempurnaan ke depan. Oleh karena saran dan kritik dari 

pembaca sangat diperlukan.   
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Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

kemajuan khususnya pada bidang praktik keperawatan serta pada 

peningkatan tingkat kesehatan di masyarakat pada umumnya. 

Wassalam  

  

    Makassar,       Desember 2022 

  

 

      Penulis 
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BAB I 
PANDEMIK COVID-19 

 
Corona virus atau dikenal diawal dengan sebutan 2019 novel 

coronavirus (2019-nCoV) di temukan pertama kali di Wuhan, 
Provensi Hubei Cina, pada bulan Desember 2019. Kasus awal yang 
diidentifikasi diyakini telah tertular dari sumber zoonosis yaitu 
penularan virus dari hewan ke manusia karena banyak yang 
melaporkan atau bekerja di Pasar Grosir Makanan Laut Huanan. 
Pada awal wabah, beberapa kasus menghasilkan rantai penularan 
dari manusia ke manusia. Sejak tanggal 18 Desember sampai tanggal 
29 Desember 2019, terdapat lima pasien dirawat dengan Acute 
Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Hingga tanggal 31 Desember 
2019 sampai 3 Januari 2020 kasusnya meningkat dengan pesat, 
dilaporkan kasus sebanyak 44 kasus. Dalam kurun waktu singkat, 
penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di negara 
China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. (Susilo et al., 2020). 
Salah satu penyebab penularan/transmisi meningkat di luar Hubei 
Cina disebabkan karena tingginya  status pusat transportasi dan 
pergerakan populasi Wuhan selama tahun baru imlek, sehingga 
individu yang terinfeksi menyebar ke seluruh negeri (WHO, 2020). 

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa 
penyakit corona virus (COVID-19) adalah penyakit menular dari 
manusia ke manusia. Beberapa gejala yang dialami oleh individu 
yang terkonfirmasi positif adalah masalah pernapasan ringan hingga 
sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Akan 
tetapi bagi individu yang mengalami kondisi dengan penyakit  
tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, penyakit pernafasan 
kronis, dan kanker serta bagi pasien lanjut usia lebih mungkin 
mengembangkan penyakit serius.. Virus COVID-19 menyebar dari 
droplet penderita ketika batuk atau bersin, dimana saat ini belum 
ada vaksin atau perawatan khusus untuk COVID-19 (WHO, 2020). 

Transimisi virus yang meningkat dan menyebar secara luas, 
membuat WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemic 
pada 12 Maret 2020. Hingga tanggal 26 Juni 2020, yang 
terkonfirmasi sebanyak 9.413.289 kasus, sedangkan kasus yang 
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meninggal konfirmasi sebanyak 482.730 kasus di seluruh dunia. 
Wilayah atau Negara yang terdampak yaitu 216 negara. Sehingga 11 
Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global 
(WHO, 2020). Dampak dari pandemik Covid 19, dilakukan 
beberapa penelitian dan  menunjukkan fakta bahwa kondisi dalam 
berbagai sektor vital untuk menjalankan roda pemerintahan 
menjadi tidak stabil. Dibutuhkan lebih dari satu dekade bagi dunia 
untuk menata Kembali roda pemerintahan hingga pulih secara 
sosial dan ekonomi (United National, 2020), dan mungkin secara 
signifikan mengaggu kemajuan Agenda pembangunan 
berkelanjutan (SDGs) 2030. 

Negara Indonesia merupakan negara terpadat keempat di 
dunia, sehingga diperkirakan akan sangat menderita dan dalam 
jangka waktu yang lebih lama, apabila dibandingkan dengan negara 
lain dengan penduduk yang lebih sedikit. Saat novel coronavirus 
SARS-CoV2 menyebar di negara China secara ekstrem pada bulan 
Desember 2019 – Februari 2020, Indonesia melaporkan tidak ada 
kasus infeksi sama sekali. Namun pada tanggal 2 Maret 2020, 
Presiden Joko Widodo melaporkan ada dua pasien terkonfirmasi 
COVID-19 di Indonesia. Tanggal 2 April 2020, negara Indonesia 
telah mencapai 1.790 kasus, 113 kasus baru, dengan rerata 170 
jumlah kematian, dan sebanyak 112 yang melalui masa pemulihan. 
Sejak 14 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menetapkan penyakit 
COVID-19 sebagai bencana nasional. Pada tanggal 22 juni 2020, di 
Indonesia telah dilaporkan 51.427 orang dengan COVID-19 yang 
dikonfirmasi. Dimana angka kematian sebanyak 2.683 orang dan 
angka kesembuhan 21.333 orang dan saat ini pada tanggal 22 
September 2020 telah dialporkan 252.923 orang dengan COVID-
19 yang dikonfirmasi. Dimana angka kematian sebanyak 9.837 
orang dan angka kesembuhan 184.293 orang (Kementrian 
Kesehatan, 2020) (5). Peningkatan jumlah kasus secara drastis 
mengindikasikan kesadaran masyarakat Indonesia yang kurang 
mematuhi protokol kesehatan saat ini. (WHO. 2020).  

Berbagai tindakan tersebut tentu saja akan berdampak pada 
status kesehatan individu pada berbagai tingkat usia. Upaya terbaik 
yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi terkait Covid-19, 
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untuk mencegah dan memperlambat penularan. Hal-hal yang dapat 
dilakukan adalah mengikuti protokol kesehatan pencegahan covid 
dengan menjaga jarak, mencuci tangan dengan benar sesering 
mungkin, menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar, 
menggunakan masker jika bepergian, menghindari kerumunan dan 
keluar rumah jika tidak penting serta menerapkan pola hidup sehat  
(WHO. 2020). 

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chu et al 
(2020) yang menemukan bahwa Penularan virus lebih rendah 
dengan jarak fisik 1 m atau lebih, dibandingkan dengan jarak kurang 
dari 1 m, Penggunaan masker wajah dapat menghasilkan 
pengurangan risiko penularan infeksi yang besar, serta penggunaan 
pelindung mata juga dikaitkan dengan penularan infeksi lebih 
sedikit. Hasil temuan ini mendukung jarak fisik 1 m atau lebih 
sebagai perkiraan kuantitatif, Penggunaan masker wajah secara 
optimal, respirator, dan pelindung mata sebagai intervensi yang 
lebih baik dalam mencegah penularan virus covid-19. 

COVID-19 ini  menjadi topik hangat di seluruh dunia 
termasuk Indonesia  beberapa upaya yang dilakukan untuk 
menerapkan percepatan penanganan covid-19 seperti vaksinasi 
yang merupakan sarana penting untuk membangun kekebalan 
tubuh dan mencegah penyebaran virus covid-19. Namun, 
keberhasilan pelaksanaan vaksinasi  bergantung pada informasi 
seputar vaksinasi dan kepercayaan masyarakat tentang vaksinasi. 
Sehingga diperlukan health literacy yang merupakan kemampuan 
individu atau seseorang dalam menggunakan potensi yang dimiliki 
untuk mengakses informasi atau pengetahuan terkait dengan 
vaksinasi covid-19. Banyak faktor dapat menyebabkan health literacy, 
namun kemampuan health literacy secara umum adalah penentu 
kesehatan yang paling penting baik dalam mengakses informasi 
yang benar mengenai vaksinasi covid-19. (Westra, 2014).  

Di Amerika Serikat jutaan meyakini bahwa health literacy yang 
rendah, membuat seseorang tidak mampu membuat keputusan 
berdasarkan informasi dalam pengaturan klinis. Health literacy yang 
rendah dapat berdampak pada kesehatan seseorang dan 
kemampuan untuk memanfaatkan fasilitas perawatan dan 
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mengambil keputusan tentang masalah kesehatannya termasuk 
dalam hal melakukan vaksinasi (Gupta, Kim, Griessenauer, Ogilvy, 
& Thomas, 2017). 

Dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan kesehatan, 
setiap individu penting untuk mengetahui health literacy maka telah 
dilakukan berbagai penelitian tentang health literacy telah dilakukan 
sebelumnya penelitian (Nurjanah & Yustin, 2014) yang menilai 
health literacy pada mahasiswa semester 1 fakultas kesehatan 
Universitas Dian Nuswantoro Semarang didapatkan hasil 
responden dengan tingkat health literacy yang rendah adalah sebanyak 
31,9%. Sedangkan responden yang memiliki literacy kesehatan yang 
cukup baik, cenderung lebih aktif menggunakan pelayanan 
kesehatan seperti dokter dan cenderung lebih aktif banyak 
mengajukan pertanyaan saat konsultasi dengan dokter. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Medis Sekertariat 
pelatihan di Turki kelompok study yang terdiri dari siswa SMK 
kesehatan dan tenaga kesehatan, hasil menunjukkan bahwa peserta 
studi saat ini memiliki health literacy yang lebih rendah dibandingkan 
mereka yang bekerja sebagai tenaga kesehatan (Tekin, 2018).  

Berdasarkan penelitian Sriyanah, Kadar, & Erika, (2019) 
didapatkan hasil perawat di RS Pelamonia Makassar belum pernah 
mendengar tentang health literacy sebelumnya adalah sebanyak 
97,14%.  Mayoritas responden juga terkendala dengan kurangnya 
kerjasama pasien untuk menilai health literacy. Masih banyak 
hambatan yang dimiliki perawat serta kurangnya pengetahuan dan 
sikap perawat mengenai health literacy.  

Setiap individu harus mempunyai health literacy yang baik 
dalam mencari informasi dan mengambil keputusan bukan hanya 
dari kalangan tenaga medis atau petugas Kesehatan,tetapi seluruh 
masyakat dan mahasiswa, yang perlu memahami terkait health literacy 
guna mempersiapkan diri menjadi seorang profesional dan mampu 
edukasi masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang rendah dan 
sulit mengakses informasi. Untuk itu perlu evaluasi tingkat 
pemahaman mahasiswa dengan disiplin ilmu kesehatan dan 
mahasiswa non kesehatan terkait health literacy, melihat di Indonesia 
masih sangat sedikit penelitian terkait health literacy dan penelitian 
sebelumnya belum ada yang berfokus pada pengetahuan dan tingkat 
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health literacy mahasiswa kesehatan dan mahasiswa non kesehatan di 
UIN Alauddin Makassar. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan 
penelitian mengenai tingkat health literacy mahasiswa kesehatan dan 
non kesehatan di UIN Alauddin Makassar. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI COVID-19 

 
A. TINJAUAN TEORI COVID-19 

1. Definisi 
Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19 

adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis 
baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi oleh 
tubuh manusia, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), sebelumnya disebut 2019 n 
CoV. WHO menyatakan bahwa lembaga ini pertama kali 
mengetahui penyakit COVID-19 pada 31 Desember 2019 
setelah sebelumnya menerima laporan banyaknya kasus 
‘pneumonia’ di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Negara 
China. Pada akhir Januari 2020, hanya ada beberapa kasus 
COVID-19 yang diidentifikasi di luar China, namun 
sekarang virus tersebut telah menyebar ke berbagai penjuru 
dunia dengan total kasus lebih dari 100 juta jiwa. Indonesia 
merupakan salah satu dari negara-negara yang telah terpapar 
virus COVID-19 dengan total kasus positif COVID-19 
sebanyak 4,232,099 kasus dan total kematian terkonfirmasi 
ialah sebanyak 142,848 jiwa (per 15 Oktober 2021 pukul 
21:32 WIB) (Melyana et al., 2021). 
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Gambar 1: Virus Covid-19 

 
Ada dua jenis corona virus yang diketahui dapat 

menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat 
contohnya Middle East Respiratory Syndrome atau MERS 
dan Severe Acute Respiratory Syndrome yang disingkat 
SARS. Penyebaran Virus Covid-19 ini adalah bisa melalui 
tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang 
terkonfirmasi batuk atau bersin. Sebagian besar pasien yang 
terkonfirmasi Covid-19 mengalami gangguan pernapasan 
ringan dan sedang serta dapat sembuh tanpa memerlukan 
perawatan yang khusus. Namun orang dengan usia lanjut 
atau orang yang memiliki masalah kesehatan seperti 
penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan 
kronis, dan kanker mungkin akan menunjukkan gejala yang 
lebih serius dan sangat berbahaya. Indonesia merupakan 
salah satu negara yang terdampak sangat parah dari infeksi 
Covid-19 ini yang melanda dunia (Suprapto, 2021). 

Coronavirus (COVID-19) adalah suatu penyakit 
menular yang menyerang Saluran udara manusia 
menyebabkan penyakit pernapasan ringan hingga sedang 
yang sembuh tanpa pengobatan khusus. Tidak seperti lansia 
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yang menderita penurunan fisiologis atau masalah 
kesehatan lainnya seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, 
penyakit pernapasan kronis, kanker,, penyakit ini bisa 
memburuk. 2020). Virus corona menyebabkan penyakit 
pada manusia dan hewan. Pada manusia menyebabkan 
infeksi saluran pernapasan mulai dari flu biasa hingga 
penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 
Sejak kejadian luar biasa yang terjadi di Wuhan, China pada 
Desember 2019, ditemukan jenis virus corona baru pada 
manusia, yang kemudian diberi nama severe acute 
respiratory syndrome coronavirus  2 (SARS-COV2), 
disebut coronavirus disease 2019. (COVID-19) (Kemenkes, 
2020)  

 Coronavirus adalah virus yang Ini mereplikasi RNA 
dengan ukuran partikel 120-160 nm dan terutama 
menginfeksi hewan seperti kelelawar dan unta. Sebelum 
COVID-19, ada enam virus corona yang dapat menginfeksi 
manusia. Alphacoronavirus 229E, Alphacoronavirus NL63, 
Betacoronavirus OC43, Betacoronavirus HKU1, Penyakit 
Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV), Sindrom Pernafasan 
Timur Tengah Coronavirus (MERS).-CoV). 

 
2. Etiologi 

Coronavirus adalah virus RNA positif dengan 
penampilan seperti mahkota di bawah mikroskop elektron, 
korona adalah bahasa Latin untuk mahkota dengan ukuran 
partikel 120-160 nm dan puncak glikoprotein. Subfamili 
Orthocoronavirinae dari Coronaviridae (ordo Nidoviridae) 
dibagi menjadi empat gen CoV: alphacoronavirus 
(alphaCoV), betacoronavirus (betaCoV), deltacoronavirus 
(deltaCoV), dan Gamma corona virus (gamma CoV). 
Kemudian, genus betaCoV membelah menjadi lima sub-
genera atau garis keturunan. Karakterisasi genom telah 
menunjukkan bahwa mungkin kelelawar dan tikus adalah 
sumber gen alphaCoV dan betaCoVs. Kebalikannya, 
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spesies burung tampaknya mewakili sumber gen deltaCoVs 
dan gamma CoVs (Rati,2020). 

Virus corona yang menyebabkan COVID-19 
termasuk dalam genus Betacoronavirus dan umumnya 
berbentuk lingkaran, polimorfik, dan berdiameter 60-140 
nm. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini 
termasuk dalam subgenus yang sama, covirus Sarbe, dengan 
coronavirus yang menyebabkan wabah SARS pada tahun 
2002-2004. Berdasarkan hal tersebut, International 
Commission on Taxonomy of Viruses (ICTV) 
menyebutkan penyebab COVID-19  SARS-CoV-2. Tidak 
diketahui berapa lama virus penyebab COVID-19 dapat 
bertahan di permukaan, tetapi perilakunya mirip dengan 
jenis virus corona lainnya. Waktu kelangsungan hidup virus 
corona dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi seperti jenis 
permukaan, suhu lingkungan dan kelembaban (Rati,2020). 

Penyebaran virus ini dapat melalui kontak langsung 
dengan melalui percikan batuk atau bersin (droplet) yang 
dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi virus covid-19, dan 
berdasarkan bukti ilmiah yang telah ada penyakit ini tidak 
dapat menyebar melalui udara atau angin. Selain itu, orang 
juga dapat terinfeksi jika menyentuh permukaan yang 
terkontaminasi oleh virus ini kemudian  berpindah melalui 
sentuhan tersebut (Zuhana et al., 2021). 

 
3. Sifat Virus  

 Virus corona yang menyebabkan COVID-19 
termasuk dalam genus Betacoronavirus. Analisis filogenetik 
menunjukkan bahwa virus tersebut termasuk dalam 
subgenus yang sama, sarbecovirus, sebagai coronavirus 
yang menyebabkan epidemi penyakit pernapasan akut 
(SARS) parah pada tahun 2002-2004. Berdasarkan hal 
tersebut, International Commission on Taxonomy of 
Viruses mengusulkan nama SARS-CoV-2  (Susilo et al., 
2020)   

 Covid-19 disebabkan oleh virus sindrom pernafasan 
akut parah Virus Corona 2 (SARS-CoV2). SARS-CoV-2 
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adalah virus yang mengandung genom RNA untai tunggal 
positif. SARS-CoV-2 termasuk dalam kategori betaCov dan 
96,2% dari urutan genom SARS-Cov-2 identik dengan 
kelelawar Cov-RaTG13. Vektor kelelawar diyakini sebagai 
inang asli virus SARS-CoV-2. Namun, ini membutuhkan 
penelitian lebih lanjut pada spesies hewan. Virus ini juga 
ditemukan bertahan dalam aerosol hingga 3 jam. Virus lebih 
stabil pada permukaan padat, bertahan hingga 72 jam pada 
besi, 48 jam pada tembaga, dan 24 jam pada karton pada 
media plastik. (Sahin, 2020). 

 
4. Epidemiologi  

Pada 22 Januari 2020, diumumkan bahwa Covid baru 
berasal dari kelelawar liar dan termasuk dalam kelompok 
betacoronavirus, yang juga termasuk sindrom pernafasan 
akut parah terkait (CORS-CoV). Meskipun COVID-19 dan 
SARS-CoV termasuk dalam subkelompok beta-coronavirus 
yang sama, kesamaan tingkat genom hanya 70%, dan 
kelompok baru secara genetik diubah antara epidemi SARS-
CoV dan SARS.Tidak menunjukkan perbedaan. Wabah itu 
terjadi selama festival tradisional paling terkenal di China, 
Tahun Baru Imlek, ketika sekitar 3 miliar orang bepergian 
ke seluruh negeri. Kondisi ini memfasilitasi penularan 
penyakit yang sangat menular ini dan berkontribusi pada 
kesulitan serius dalam pencegahan dan pengendalian 
epidemi. Festival ini berlangsung dari 10 Januari hingga 18 
Januari. Wuhan, dengan populasi 10 juta, adalah pusat 
epidemi. Jumlah festival musim semi pada tahun 2020 
diproyeksikan meningkat 1,7 kali dari 1,82 miliar pada tahun 
2003 menjadi 3,11 miliar. Perjalanan panjang ini telah 
membantu menyebarkan penyakit yang tak tersembuhkan 
ini. 31 Desember 2019, China terinfeksi 42.708, meninggal 
1.017, Singapura 45, Hong Kong 42, Thailand 33, Korea 
Selatan 28, Jepang 26, Malaysia 18, Jerman 16, Australia 15, 
AS 13, Prancis 11, Makau 10, Inggris Raya 8 , Uni Emirat 
Arab 8. (Sahin et al., 2020) Sejak kasus pertama di Wuhan, 
Cina, jumlah kasus COVID-19 di Cina meningkat setiap 
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hari, mencapai puncak epidemiologis pada akhir 
Januari/awal Februari 2020. Laporan wabah pandemi ini 
berasal dari dan sekitar provinsi Hubei, kemudian menyebar 
ke provinsi lain di China. Susunan genetik virus mengikuti 
pola yang mirip dengan virus corona lainnya (Susilo dkk., 
2020).  
 

5. Data Epidemiologi Covid-19 (Dunia, Asia, Indonesia 
dan Sulawesi Selatan) 

Pada era pandemi covid-19 seperti sekarang ini 
perilaku menjaga kesehatan sangatlah penting dilakukan 
untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Word Health 
Organization (WHO) telah menetapkan bahwa covid-19 
atau yang lebih dikenal dengan Coronavirus Disease 
merupakan Public Health Emergency of International 
Concern (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
yang sangat Meresahkan Dunia dengan Jumlah penderita 
covid-19 terus meningkat dari hari ke harinya (Zuhana et al., 
2021). 

Indonesia melaporkan kasus pertama Covid-19 pada 
2 Maret 2020. Sejak itu, kasus terus meningkat dan 
menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia. Presiden 
kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 12 Tahun 2020 
tentang Penetapan Bencana Selain Bencana Alam Akibat 
Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional di 
Indonesia. Pada 29 September 2020, Gugus Tugas Covid-
19 melaporkan 282.724 kasus terkonfirmasi virus Covid-19. 
Tertinggi di Asia dengan 10.601 kematian (CFR 3,6%) yang 
tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hingga 51,2% kasus 
terjadi pada pria. Kasus terbanyak yang ditemukan antara 
31-45 dan 0-5 tahun merupakan kasus yang paling sedikit. 
Pasien berusia 60 tahun ke atas memiliki angka kematian 
tertinggi .(Tanjung, 2021). 

Dan data jumlah kasus Covid-19 di awal November 
2020 di Indonesia adalah kasus positif bertambah 3.143 
kasus menjadi 410.088 kasus. Pasien yang sembuh 
bertambah 3.506 menjadi 337.801 orang. Kasus kematian 
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terjadi bertambah 87 menjadi 13.768 jiwa orang. Sedangkan, 
di Provinsi Sulawesi Selatan jumlah Kasus yang Positif 
17.936, sembuh sebanyak 15.664 Orang. Begitu besar 
jumlah kasus Covid0-19 yang melanda negara Indonesia 
khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Suprapto, 
2021). 

 
6. Manifestasi Klinis  

Infeksi COVID-19 dapat menyebabkan gejala 
ringan, sedang, atau berat. Manifestasi klinis utama adalah 
suhu tubuh di atas 38° C, batuk, sesak nafas. Selain itu, 
dapat disertai sesak napas yang parah, kelelahan, nyeri otot, 
gangguan saluran cerna seperti diare, dan kesulitan 
bernapas lainnya. Beberapa pasien mengalami sesak napas 
dalam waktu seminggu. Data menunjukkan bahwa di 
antara negara-negara di mana pandemi menyerang lebih 
awal, 40% kasus ringan, 40% sedang, termasuk pneumonia, 
15% parah, dan 5% parah. Mematikan. Pasien dengan 
gejala ringan dikatakan sembuh setelah seminggu 
(Kemenkes, 2020).  

Dalam tinjauan pustaka yang dilakukan oleh (Rati, 
2020), berikut ini adalah sindrom klinis yang dapat terjadi 
dengan infeksi:  

a. Tidak ada komplikasi  
Keadaan ini sangat ringan. Gejala yang terjadi dapat 

berupa gejala non spesifik. Gejala utama seperti demam 
dan batuk berlanjut, dan mungkin disertai dengan sakit 
tenggorokan, hidung tersumbat, malaise, sakit kepala, 
dan nyeri otot. Perlu dicatat bahwa timbulnya gejala 
mungkin atipikal atau atipikal pada orang tua dan pasien 
immunocompromised. Dalam beberapa kasus, 
gejalanya relatif ringan tanpa demam. Pada kondisi ini, 
tidak ada gejala komplikasi seperti dehidrasi, 
sepsis/sesak napas.  
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b. Pneumonia ringan 
 Gejala inti mungkin termasuk demam, batuk dan 

sesak napas, tetapi tidak ada tanda-tanda pneumonia 
berat. 

c. Pneumonia berat  
Pada klien dewasa, gejala yang akan muncul 

diantaranya adalah demam atau curiga infeksi pada 
saluran napas. Tanda yang muncul mengalami takipnea 
(frekuensi napas:  >30x/menit), dan distress pernapasan 
berat atau saturasi oksigen pasien <90% udara luar. 

c. sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS)  
Diagnosis ini memerlukan kriteria klinis dan 

ventilasi. Sindrom ini menunjukkan episode gagal napas 
baru yang parah atau memburuknya karakteristik 
pernapasan yang teridentifikasi oleh tenaga medis. 
Kemudian bentuk ARDS dibedakan berdasarkan 
derajat hipoksia. 

 
7. Patofisiologi 

Virus ini Dapat melewati selaput lendir, terutama 
mukosa hidung dengan laring, dan masuk ke paru-paru 
melalui saluran pernapasan. Selain itu, virus menyerang 
organ target yang mengekspresikan enzim pengubah 
angiotensin 2 atau ACE2, seperti paru-paru, jantung, sistem 
ginjal, dan saluran pencernaan. (Fitriani, 2020). 

Protein SARS CoV 2 S memfasilitasi masuknya virus 
corona ke dalam sel target. Masuknya virus tergantung pada 
kemampuan virus untuk mengikat ACE2, reseptor 
membran ekstraselular yang diekspresikan pada sel epitel, 
dan tergantung pada protein S priming ke protease seluler 
TMPRSS2. Protein SARS CoV 2 dan SARS CoV S memiliki 
konformasi yang hampir identik dalam domain pengikatan 
reseptornya. Protein SARS CoV S memiliki afinitas 
pengikatan yang kuat untuk ACE2 manusia. Analisis lebih 
lanjut menunjukkan bahwa SARS-CoV 2 mengenali ACE2 
lebih baik daripada SARS-CoV pada manusia. (Fitriani, 
2020). 
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Masa inkubasi COVID-19 adalah 3-14 hari. Hal ini 
ditandai dengan jumlah sel darah putih dan limfosit yang 
normal atau sedikit menurun, dan pasien tidak memiliki 
gejala virus. Virus kemudian mulai menyebar melalui aliran 
darah, terutama ke organ yang mengekspresikan ACE2, dan 
pasien mulai mengalami gejala ringan..4 sampai 7 hari 
setelah gejala pertama, kondisi pasien mulai memburuk dan 
ia menjadi sesak napas. ditandai dengan timbulnya 
pneumonia, limfopenia, dan eksaserbasi lesi paru. 
Kegagalan untuk mengatasi tahap ini dapat menyebabkan 
sindrom gangguan pernapasan akut (ARSD), sepsis, dan 
komplikasi lainnya. Tingkat keparahan klinis berhubungan 
dengan usia di atas 70 tahun, penyakit penyerta seperti 
diabetes, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), 
hipertensi dan obesitas, dan kondisi lainnya. (Fitriani, 2020). 

Sistem imun bawaan dapat mengenali RNA virus 
melalui reseptor seperti RIG-I, NOD-like dan Toll-like. Hal 
ini selanjutnya merangsang produksi interferon (IFN) dan 
memicu munculnya efektor antivirus seperti sel CD8+, sel 
natural killer (NK) dan makrofag. Infeksi oleh 
betacoronavirus lainnya, yaitu SARS-CoV dan MERS-CoV, 
ditandai dengan replikasi virus yang cepat dan produksi IFN 
yang lambat, terutama oleh sel dendritik, makrofag, dan sel 
epitel pernapasan. menjadi proinflamasi sebagai 
penyakit.Sitokin meningkat. melanjutkan. penyakit (Fitriani, 
2020). 

Infeksi virus ini dapat memicu respon imun pejamu 
yang berlebihan. Kadang-kadang, reaksi yang biasa disebut 
sebagai "badai sitokin" terjadi. Badai sitokin adalah 
peristiwa respons inflamasi yang berlebihan dengan 
produksi sitokin yang cepat dan masif sebagai respons 
terhadap infeksi. Hubungan dengan Covid-19 adalah 
perlambatan sekresi sitokin dan kemokin oleh sel imun 
bawaan dengan memblokir protein nonstruktural virus. 
Selain itu, menyebabkan peningkatan sitokin dan kemokin 
proinflamasi (IL6, TNFα, IL8, MCP1, IL1, CCL2, CCL5, 
dan interferon) yang terkait dengan aktivasi makrofag dan 
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limfosit. Pelepasan sitokin ini dapat memicu aktivasi sel 
imun adaptif seperti sel T, neutrofil, dan sel NK bersama 
dengan produksi sitokin proinflamasi yang berkelanjutan. 
Peningkatan sitokin proinflamasi yang cepat ini dapat 
menyebabkan peradangan jaringan paru-paru dan 
kerusakan pada epitel paru-paru dan endotelium.Dan 
kerusakan ini dapat mengakibatkan ARDS, multiple organ 
failure, dan kematian dalam waktu yang sangat 
singkat.(Fitriani, 2020). 

Diketahui juga Jalur penularan utama SARS CoV 2 
adalah penularan droplet.Namun, penularan fecal-oral 
dimungkinkan. Sebuah studi oleh Xiao et al. Dari 73 pasien 
yang dirawat karena Covid-19 pada tahun 2020, terlihat 
53,42% pasien positif RNA SARS-CoV-2 pada tinja pasien. 
Faktanya, 23,29% pasien terkonfirmasi positif RNA SAR-
CoV-2 dalam fesesnya, meskipun sampel pernapasan sudah 
menunjukkan hasil negatif. Selain itu, penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa ACE2 sangat diekspresikan dalam sel-
sel kelenjar lambung, duodenum, dan rektum, dan bahwa 
protein nukleokapsid virus ditemukan di epitel lambung, 
duodenum, dan rektum. Ini menunjukkan bahwa SARS 
CoV 2 juga dapat menginfeksi saluran pencernaan manusia 
dan selanjutnya ditularkan melalui rute fecal-oral. (Fitriani, 
2020). 

 
8. Pemeriksaan Penunjang  

Diagnosis dapat dilakukan dengan beberapa cara. B. 
Melalui anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan. 
Cerita utama adalah cerita perjalanan atau cerita kontak 
dekat dengan COVID-19, dengan gejala klinis dan penyakit 
penyerta. Gejala klinis yang bervariasi berdasarkan 
perawatan pasien terinfeksi COVID-19 yang tinggal dengan 
atau dekat dengan klien level. Namun, gejala utamanya 
adalah demam, batuk, nyeri otot, sesak napas, sakit kepala, 
diare, mual dan sakit perut. Gejala yang paling sering 
dilaporkan selama ini adalah demam (98%), batuk dan 
mialgia (Fredy Ferdiansyah, 2021). Diagnosis pasti 
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pneumonia COVID-19 didasarkan pada reaksi rantai 
polimerase transkripsi balik atau pengujian RT-PCR. 
Namun, tes RT-PCR masih terbatas atau sulit diperoleh dan 
dapat menghasilkan hasil negatif palsu. Di Wuhan, CT scan 
digunakan sebagai alat diagnostik dan triase kasus untuk 
COVID-19. Hal ini dikarenakan tes RT-PCR masih sulit 
didapatkan dan memiliki sensitivitas yang sangat rendah 
pada saat itu. Pengujian RT-PCR kini diadopsi secara luas 
untuk skrining dan diagnosis Covid-19 di beberapa negara. 
Ini karena pengujian RT-PCR banyak digunakan dan sudah 
sangat sensitif. Namun, jika pemindaian RT-PCR masih 
terbatas pada hasil yang lebih lama, CT scan ini dapat 
menjadi alternatif yang baik untuk membuat atau 
membatalkan diagnosis pneumonia COVID-19 yang valid 
(lihat Suryamin, 2021). Berdasarkan Radiological Society of 
North America (RSNA), gambar pneumonia COVID-19 
pada CT scan dada dibagi menjadi empat jenis:  
a.  Khas Gambar ground-glass didistribusikan secara 

sirkular multifokal di sekitar area hamburan 
interlobular, disebut sebagai patch gila, dengan atau 
tanpa sklerosis dan penebalan septum interlobular. 
Tanda-tanda halo terbalik atau gambar lain dari 
pengorganisasian pneumonia terlihat pada stadium 
lanjut, gambar lain yang khas dari Covid-19. 

b. bidang paru-paru memiliki tampilan ground-glass dan 
tidak ditemukan pneumonia COVID yang khas. 
Kasing dengan tampilan sedikit seperti kaca tanah, 
bukan perimeter melingkar atau periferal, termasuk 
kasus COVID-19 menengah. 

c. Tidak khas Abstrak pohon kabut multifokal dalam 
tunas. Tidak ada anatomi khas COVID-19, konsolidasi 
lobar atau segmental, kavitasi paru, atau penebalan 
septum interlobular dengan efusi pleura. 

d. negatif Tidak ada konsolidasi fokal, efusi pleura, dan 
nodul paru mencurigakan yang ditemukan. (Suryamin, 
2021). 



Tata Laksana Covid-19 dan Health Literacy 
Masyarakat Vaksinasi Covid-19 

18 

Pemeriksaan prokalsitonin atau disebut PCT 
menunjukkan hasil normal kecuali bila dicurigai akan 
terjadinya infeksi bakteri, maka PCT dapat meningkat. 
Pemeriksaan lain juga dilakukan untuk melihat komorbid 
dan evaluasi kemungkinan terjadinya komplikasi 
pneumonia yaitu fungsi ginjal, fungsi hati, albumin serta 
analisis gas darah, elektrolit, gula darah dan biakan kuman 
serta uji kepekaan untuk melihat kemungkinan penyebab 
bakteri atau bila dicurigai terjadi infeksi ganda dari infeksi 
bakteri (Fredy Ferdiansyah, 2021). 

Diagnosis yang pasti atau kasus terkonfirmasi 
ditentukan berdasarkan dari hasil pemeriksaan ekstraksi 
RNA virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS 
CoV 2). COVID-19 itu menggunakan reverse transcription 
polymerase chain reaction (RT PCR) untuk mengekstraksi 2 gen 
SARS CoV 2. Untuk contoh uji yang dapat digunakan 
adalah sampel berupa swab tenggorok (Fredy Ferdiansyah, 
2021). 

 
9. Penatalaksanaan Medis 

Prinsip tatalaksana yang secara keseluruhan Triase: 
identifikasi cepat dan isolasi pasien dengan infeksi saluran 
pernapasan akut berat (disingkat SARI), pencegahan dan 
pengendalian infeksi atau PPI yang sesuai, perawatan 
suportif dan pemantauan pasien, diagnosis laboratorium 
Dilakukan dengan mengikuti prinsip pengumpulan sampel 
laboratorium untuk Mengobati pasien dengan hipoksemia 
atau gagal napas, sindrom gangguan pernapasan 
akut/ARDS, syok septik dan kondisi kritis lainnya(Fredy 
Ferdiansyah, 2021). 

Hingga sekarang Tidak ada terapi antivirus khusus 
untuk nCoV 2019 atau anticoronavirus lainnya di sini. 
Beberapa penelitian telah menyarankan penggunaan Janus 
kinase inhibitor dan regulator endositosis baricitinib untuk 
memungkinkan virus memasuki sel, terutama sel epitel 
alveolar. Perkembangan lainnya adalah penggunaan 
kombinasi remdesivir dan chloroquine yang diketahui 
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memiliki efek antivirus terhadap RNA, namun keduanya 
belum berhasil. diperlukan, terapi oksigen sesuai dengan 
tingkat keparahan penyakit, termasuk penggunaan kanula 
oksigen, dan terapi oksigen. masker. Jika dicurigai terjadi 
infeksi multipel, berikan antibiotik spektrum luas (Fredy 
Ferdiansyah, 2021). 

Salah satu pertimbangan manajemen adalah 
manajemen penyakit penyerta. Dari gambaran klinis pasien 
COVID-19, penyakit penyerta diketahui berhubungan 
dengan morbiditas dan mortalitas. Penyakit penyerta yang 
diketahui berhubungan dengan luaran pasien antara lain 
usia lanjut, hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskular, 
dan penyakit serebrovaskular(Fredy Ferdiansyah, 2021). 

Saat ini, tidak ada perawatan khusus yang 
direkomendasikan untuk pasien COVID-19, termasuk obat 
antivirus dan vaksin. Perawatan yang mungkin termasuk 
pengobatan simtomatik dan terapi oksigen. Pasien dengan 
gagal napas dapat menggunakan ventilator.. Komisi 
Kesehatan Nasional China (NHC) telah mengumumkan 
bahwa interferon-alpha (IFN-α), lopinavir/ritonavir 
(LPV/r), ribavirin (RBV) dan chloroquine phosphate 
adalah beberapa pengobatan yang mungkin untuk infeksi 
SARS-CoV-2. Kami meninjau beberapa obat dengan 
kemanjuran (CLQ/r, CQ), remdesvir dan umifenovir 
(arbidol). Selain itu, ada juga beberapa obat antivirus lain 
yang sedang diuji di tempat lain.(Susilo et al., 2020). 

Ada juga integrasi dengan Islam yang menganjurkan 
kita supaya bisa menjaga kebersihan diri serta 
mengintensifkan upaya untuk tetap sehat. Hal ini tertuang 
dalam surat An Nahl ayat 69 : 
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شَرَابٞ   بُطُونِهَا  مِنۢ  يَخۡرُجُ   ۚ ذلُلُٗا رَب كِِ  سُبلَُ  فَٱسۡلُكِي  تِ  ٱلثَّمَرََٰ كلُ ِ  مِن  كلُِي  ثمَُّ 

لِكَ لََيَٓةا ل ِقَوۡمٖ يتَفََكَّرُونَ  ] النحل: نُهُۥ فِيهِ شِفَاءٓٞ ل ِلنَّاسِۚ إِنَّ فيِ ذََٰ خۡتلَِفٌ ألَۡوََٰ -69مُّ

69] 
Terjemahan : 

Maka makanlah setiap (jenis) buah-buahan dan ikutilah 
jalan Tuhanmu yang telah memudahkan (bagimu). Dari perut 
lebah itu keluar minuman (madu) aneka warna yang 
mengandung obat bagi manusia. Sesungguhnya yang 
demikian itu adalah suatu tanda (kebesaran Allah) bagi orang-
orang yang berpikir. [An Nahl:69] 

Sudah Sejak dahulu,wabah penyakit menular dikenal 
pada zaman nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan pes 
dan lepra. Nabi melarang umatnya untuk memasuki daerah 
yang terkena wabah dengan tujuan untuk mencegah 
penularan ke wilayah wilayah lainnya pada saat itu. Islam telah 
memberikan peringatan sebagaimana tercantum dalam sabda 
Rasulullah: 
"Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka 
janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu 
tempat kalian berada, maka janganlah kelian meninggalkan tempat 
itu," (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim) 
Hal ini erat kaitannya dengan hal yang telah pemerintah 
lakukan dengan memberlakukan system buka tutup wilayah 
yang mulai berlangsung pada tahun 2020 yang dikenal dengan 
istilah lock down. Istilah ini kemudian tergantikan dengan 
istilah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegaitan 
Masyarakat) dimana kebijakan ini diambil pemerintah untuk 
membatasi kegiatan masyarakat terutama untuk mengurangi 
kerumunan. 
Hal ini tentunya bila tidak dilakukan oleh pemerintah, banyak 
dampak yang ditimbulkan akibat pandemik secara global 
diantara berdampak pada bidang kesehatan, ekonomi, sosial 
budaya dan kehidupan politik. Dampak utama dalam bidang 
kesehatan sangat mempengaruhi bidang sektor lainnya. 
Pandemik global ini diperkirakan akan memanjang seiring 
dengan belum ditemukannya vaksin. Berbagai Negara 
belahan dunia mengupayakan sistem pencegahan dan 
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penanggulangan untuk meminimalkan jumlah pasien dengan 
paparan Covid 19 tersebut dengan menerapkan sistem yang 
berlaku secara nasional maupun internasional melalui 
kewaspadaan standar Universal Precaution. 
Selain ayat tersebut, terdapat pula perintah Allah SWT untuk 
menjaga kebersihan sebagaimana Allah SWT berfirman 
dalam QS. Al-Baqarah ayat 222: 

 

yang artinya: "... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan 
diri."  

Dari arti ayat tersebut, kita diingatkan untuk tetap 
bersih dan suci adalah sebagian dari iman. Perilaku 
pencegahan yang dikaitkan dalam integrasi keislaman 
tentunya telah ada sebelum adanya pandemik Covid-19. 
Maksud ayat ini diejawantahkan dalam bentuk perilaku hidup 
bersih dan sehat agar virus Covid-19 tidak menular melalui 
agen dan media lainnya yang menjadi tempat untuk 
berkolonisasi dalam tubuh manusia itu sendiri. 

Ajaran agama islam menganjurkan kita untuk 
senantiasa menjaga Kesehatan. Seorang mukmin yang kuat 
dan sehat lebih Allah cintai dari pada seorang mukmin yang 
lemah. Terlebih di tengah pandemik virus Covid-19 yang 
telah berlangsung selama 2 tahun. Hal ini terwujudkan dalam 
hal yang selalu kita lakukan sehari-hari seperti melakukan 
wudhu sebelum sholat dengan membasuh beberapa bagian 
tubuh untuk membersihkan diri. Hal ini menunjukkan betapa 
pentingnya menjaga kebersihan dalam Islam. Karena dengan 
menjaga kebersihan, lebih mendekatkan seseorang pada 
Kesehatan dan mencegah timbulnya berbagai penyakit. 
Sebagaimana Abu Malik Al-Ash’ari mengungkapkan bahwa 
Rasulullah bersabda, “Kesucian itu separuh dari iman”  

 



Tata Laksana Covid-19 dan Health Literacy 
Masyarakat Vaksinasi Covid-19 

22 

 
  



Tata Laksana Covid-19 dan Health Literacy 
Masyarakat Vaksinasi Covid-19 

23 

BAB III 
TINJAUAN TEORI VAKSINASI COVID-19 

 
1. Definisi Vaksinasi Covid-19 

Vaksin adalah agen imunisasi biologis yang dirancang 
untuk memberikan perlindungan spesifik terhadap penyakit 
tertentu. Proses pemberian vaksin disebut vaksinasi. 
Dengan kata lain, vaksinasi diberikan kepada individu yang 
rentan dengan memberikan obat herbal atau obat yang 
dimodifikasi (seperti vaksin polio oral), suspensi organisme 
yang tidak aktif (seperti batuk rejan), atau racun yang tidak 
aktif seperti pertusis. penyakit. Tujuan vaksinasi adalah 
untuk melindungi orang yang berisiko terkena penyakit, 
seperti anak-anak, orang tua, orang dengan sistem 
kekebalan yang lemah, orang dengan penyakit kronis, dan 
orang yang tinggal di daerah endemik. Vaksinasi adalah 
strategi umum untuk mengendalikan, menghilangkan, 
memberantas, atau menahan penyakit (misalnya strategi 
vaksinasi massal). (Fredy Ferdiansyah, 2021). 

“Vaksinasi massal adalah pemberian vaksin secara 
serentak kepada suatu komunitas untuk menciptakan herd 
immunity”, peneliti yang melakukan uji klinis Coronabus 
dan merencanakan vaksinasi massal terhadap COVID-19 di 
Indonesia One Yuningsi (2020) menyatakan bahwa 
program vaksinasi sudah ada. merupakan langkah efektif 
untuk mencegah penularan penyakit. Ini bertujuan untuk 
melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman COVID-19 
dan, dalam jangka panjang, mengurangi dampak sosial dan 
ekonomi yang saat ini timbul dari pandemi COVID-19 
(Malau et al., 2021). “Perintah pelaksana imunisasi ini 
bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus 
COVID-19 yang telah menjadi wabah global selama 
setahun. (Toruna et al., 2021). Penjelasan vaksinasi Covid-
19 berdasarkan buku saku vaksinasi (Komite Penanganan 
Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). 

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang 
bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan 
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kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. 
Vaksin akan membuat tubuh mengenali bakteri dan virus 
yang disebabkan penyakit tertentu. Vaksin bukanlah obat  
vaksin mendorong pembentukan kekebalan tubuh spesifik 
pada penyakit covid-19 agar terhindar dari tertular dan 
perparahan, pelaksanaan vaksin bertahap covid-19 akan 
dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan POM 
berdasarkan hasil uji luar negeri atau Indonesia. Tahap 
vaksinasi yang berlaku internasional terdiri dari 3 tahap yaitu 
tahap praklinik, tahap klinis (fase 1-3), dan tahap penetapan 
penggunaan  

Secara umum vaksin bekerja dengan menrangsang 
pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap 
bakteri dan virus sehingga apabila orang terpapar akan 
terhindar dari penularan, ataupun perparahan penyakit. 
Efek samping yang timbul pada vaksin covid-19 adalah 
demam, nyeri otot, dan ruam-ruam pada bekas suntikan, 
melalui tahapan pengembangan dan pengujian vaksin yang 
lengkap efek samping terberat dapat terlebih dahulu 
terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut, manfaat 
vaksin lebih besar dibandingkan risiko sakit dan terinfeksi 
bila tidak melakukan vaksinasi. Walaupun sudah dilakukan 
vaksinasi akan tetapi kita juga perlu tetap mengikuti 
protokol kesehatan dengan 3M (memakai masker, menjaga 
jarak, dan mencuci tangan dengan sabun). 

 
2. Pentingnya Vaksinasi Covid-19 

 Indonesia saat ini telah memasuki era new normal 
dimana masyarakat dapat beraktivitas di luar rumah di 
tengah wabah virus corona COVID-19. Satu-satunya cara 
jitu penanganan iCOVID-19 yang bisa dilakukan iuntuk 
imelawan pandemi COVID-19 iadalah dengan menerapkan 
gaya hidup normal dengan cara baru (new inormal) atau 
adaptasi kebiasaan baru agar tidak tertular penyakit ini [2]. 
Selain imelakukan iadaptasi ikebiasaan ibaru, sangat penting 
ijuga iuntuk vaksinasi COVID-19 guna menekan kasus yang 
terus bertambah (Yolanda et al., 2021). 
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VaksiniCOVID-19 Sekarang didistribusikan ke seluruh 
Indonesia. Pemberian vaksin ini menjadi solusi paling tepat 
untuk menekan angka kasus infeksi virus SARS-CoV-2 
penyebab penyakit COVID-19. Sejak vaksin iCOVID-19 
masuk ke Indonesia, banyak pihak yang menentang anjuran 
pemerintah untuk mendapatkan vaksin iCOVID-19. 
Memang, penyediaan vaksin ini sangat penting tidak hanya 
untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga 
untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara-
negara yang terkena pandemi (Yolanda et al., 2021). 

Vaksinasi, atau vaksinasi, bertujuan untuk membantu 
sistem kekebalan tubuh seseorang mengenali dan dengan 
cepat melawan bakteri dan virus penyebab infeksi. Tujuan 
yang dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah 
untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat 
virus ini. Meskipun vaksin ini tidak dapat memberikan 
perlindungan 100% terhadap infeksi virus corona, vaksin ini 
dapat mengurangi kemungkinan gejala parah dan 
komplikasi dari COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-
19 bertujuan untuk mendorong pengembangan herd 
immunity atau kekebalan kawanan. Hal ini penting karena 
beberapa orang tidak dapat divaksinasi karena alasan 
tertentu (Yolanda et al., 2021). 

 
3. Jenis Vaksinasi Covid-19 

Adapun beberapa jenis vaksin yang umum digunakan di 
Indonesia.  

a. Vaksin Sinovac-Vaksin 
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Gambar 2: Vaksin Sinovac 

 
b. Vaksin AstraZeneca 

   
Gambar 3: Vaksin Astrazeneca 
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c. Vaksin Modern 

 
Gambar 4: Vaksin moderna 

 
Vaksin Sinovac atau CoronaVac dibuat menggunakan 

metode virus yang tidak aktif. Dengan kata lain, virus 
corona telah KO atau dilemahkan sehingga vaksin ini tetap 
hidup dan tidak bisa bereplikasi. Virus corona mati 
dicampur dengan senyawa berbasis aluminium yang disebut 
adjuvant. Senyawa ini merangsang sistem kekebalan tubuh 
dan meningkatkan respons terhadap vaksin. Khasiat vaksin 
ini adalah 65,3%. Cara kerja vaksin adalah ketika Anda 
menyuntikkan vaksin Synovac, yang mengandung virus 
yang tidak aktif, sistem kekebalan Anda menghasilkan 
antibodi yang secara khusus melawan virus corona. Oleh 
karena itu, setiap kali tubuh diserang virus corona, sudah 
ada antibodi yang dapat melawan dan mencegah penyakit 
tersebut. (Ananda & Paujiah, 2021). 

Organisasi Kesehatan Dunia (2021). Ini berbeda dari 
vaksin Astrazeneca Sinovac karena dibuat dari rekayasa 
genetika (vektor virus) dari virus influenza yang tidak 
berbahaya. Khasiatnya adalah 63-75%. Vaksin ini bekerja 
dengan cara merangsang tubuh untuk memproduksi 
antibodi yang dapat melawan infeksi virus Covid-19. Seperti 
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vaksin Covid-19 lainnya, vaksin AstraZeneca dapat 
menimbulkan efek samping seperti nyeri tempat suntikan, 
memar dan bengkak, demam dan suhu, menggigil, lelah, 
sakit kepala, mual, nyeri sendi dan otot (Ananda & Paujiah, 
2021). 

Vaksin moderna sekarang tersedia untuk penggunaan 
umum. Beberapa penelitian lain menyatakan bahwa 
Moderna efektif mencegah kebiadaban mutan alfa dan beta 
virus COVID-19. Bahan-bahan dasar pembuatan nessenger 
RNA (mRNA) membuat Vaksin ini memiliki khasiat 95%. 
Karena vaksin Moderna terbuat dari mRNA (messenger 
RNA), cara kerjanya berbeda dengan vaksin yang 
menggunakan virus yang dilemahkan, seperti yang 
digunakan dalam vaksin Sinovac dan Sinopharm. Vaksin 
mRNA bekerja dengan mengajarkan sel-sel tubuh kita 
untuk membuat protein spesifik yang membentuk respon 
imun. Setelah respon imun terbentuk, ia melindungi tubuh 
kita ketika terinfeksi virus. Seperti halnya Sinovac dan 
AstraZeneca, vaksin ini juga memiliki efek samping sebagai 
tubuh bereaksi terhadap vaksin. Beberapa orang yang 
menerima vaksin benih mengatakan efek sampingnya lebih 
parah daripada yang lain..(Pardi et al., 2018). 

 
4. Fenomena/Masalah Dalam Vaksinasi Covid-19 

Dampak wabah Covid-19 tidak terbatas pada masalah 
kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan aspek 
kehidupan, menciptakan masalah ekonomi, politik, sosial, 
budaya bahkan pendidikan. Banyak negara, bahkan 
Indonesia, telah menutup sekolah dari taman kanak-kanak 
hingga universitas. Yang paling menakutkan, pandemi 
COVID-19 telah menyebabkan begitu banyak korban. 
Banyak tenaga kesehatan yang meninggal saat menangani 
kasus Covid-19. Perubahan yang dihasilkan dari dampak 
Covid 19 mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat di 
seluruh dunia tanpa kita sadari. Situasi baru dengan 
kebiasaan-kebiasaan baru yang terbentuk sebagai dampak 
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dari pandemi COVID-19 telah lama disebut kenormalan 
baru tanpa akhir yang terlihat. (Fauzia & Hamdani, 2021). 

Tentu saja, perkembangan Covid-19 yang tampak 
membuat masyarakat semakin resah. Selain beberapa 
masalah dalam new normal, ketika banyak orang 
mengabaikan himbauan pemerintah, masyarakat percaya 
bahwa penyakit itu datangnya dari Tuhan, dan jika mereka 
sakit, itu adalah kehendak Tuhan. tapi bukan berarti orang 
menyerah begitu saja dan selalu berkata, "Semua adalah 
kehendak Tuhan." Oleh karena itu, manusia diberi akal 
untuk membedakan dirinya dengan makhluk Tuhan yang 
lain agar ia dapat berpikir dan menggunakan akalnya. 
Artinya manusia harus mampu bertahan atau lulus ujian 
yang diberikan oleh Tuhan, terlepas dari apakah penyakit itu 
muncul atas dasar ujian atau ujian. (Fauzia & Hamdani, 
2021). 

Mengenai upaya memutus dan memutus mata rantai 
penyebaran infeksi virus corona baru, memang benar juga 
masih banyak masyarakat yang tidak memakai masker di 
tempat umum dan berkumpul di keramaian meski anggota 
keluarganya sudah meninggal karena terinfeksi virus corona 
baru. . Beberapa orang tidak memperhatikan, tapi ya. 
Prosesi pemakaman. Akibatnya, penularan Covid-19 
menyebar dengan cepat. Fenomena ini dapat terjadi karena 
kebiasaan masyarakat yang masih belum bisa menerima 
kehadiran Covid-19, pengetahuan tentang Covid-19 yang 
masih terbatas, serta menimbulkan ketakutan dan 
kekhawatiran yang tidak semestinya terhadap penyebab 
masyarakat. memprovokasi meningkat. (Fauzia & Hamdani, 
2021). 

 
5. Langkah Pemerintah Dalam Mempercepat Vaksinasi 

Covid-19 
Berdasarkan penelitian dari (Dewi & Bustan, 2021), 

langkah pemerintah dalam mempercepat vaksinasi covid-19 
adalah sebagai berikut : 
a. Sosialisasi vaksinasi COVID-19 
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 Sosialisasi vaksinasi COVID-19 dilakukan untuk 
mendukung upaya pemerintah mempercepat 
pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Lebih lanjut, ia 
meyakinkan masyarakat bahwa vaksin COVID-19 
aman dan dapat diharapkan, mereka ingin divaksinasi. 
Saat mengenakan kegiatan sehari-hari, materi yang 
disajikan antara lain:  
1. Apa itu vaksinasi COVID-19? 
2. Mengapa vaksin itu penting? 
3. Siapa yang bisa divaksinasi? 
4. Siapa yang tidak boleh divaksinasi 
5. Siapa yang harus divaksinasi? 
6. Apa saja vaksin COVID-19 yang diresepkan di 

Indonesia 
7. Apakah vaksin COVID-19 aman? 
8. Apa itu herd immunity? Apa efek samping dari 

vaksin COVID-19?  
9. Berapa biaya vaksinasi COVID-19? 
10. Apa lagi yang harus saya ketahui tentang 

mendapatkan vaksinasi terhadap COVID-19? 
d. Health log 7M Tujuan kegiatan ini tidak Selain 

mengedukasi masyarakat tentang pencegahan COVID-
19, kami juga akan menyadarkan masyarakat bahwa 
vaksin bukanlah obat. Tidak berarti seseorang akan 
100% bebas dari COVID-19 setelah pemberian vaksin 
COVID-19. Selain itu, vaksinasi bukanlah pengganti 
protokol kesehatan 7M sebagai salah satu bentuk upaya 
pencegahan penularan COVID-19. 
1. Kenakan masker dan gunakan dengan baik dan 

benar.  
2. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 

20 detik. 
3. Jaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi 

dengan orang lain. 
4.  Dengan menghindari keramaian, siapa pun dapat 

menjadi pembawa virus corona atau orang tanpa 
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gejala (OTG) yang menyebarkan virus COVID-
19.  

5. Kurangi mobilitas dan interaksi, kurangi bepergian 
dari satu tempat ke tempat lain. 

6. Jangan makan bersama. Makan bersama sambil 
mengobrol meningkatkan risiko infeksi di udara. 

7.  Mendekatkan diri dengan agama. Yang terpenting 
adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan 
dapat memberi Anda ketenangan pikiran dan 
melindungi kewarasan Anda dengan mencegah 
kepanikan. Hasil rangkaian kegiatan ini akan 
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya pencegahan 
penularan virus COVID-19 melalui vaksinasi 
terhadap COVID-19 dan penerapan protokol 
kesehatan 7M. 
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BAB IV 
KEWASPADAAN STANDAR COVID-19 

 
Universal precaution merupakan upaya untuk mencegah 

penularan dari patogen melalui beberapa langkah sederhana yang 
dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terpapar penyakit 
(Kemenkes, 2020). Sedangkan menurut  Saxena (2020) Universal 
precaution covid-19 merupakan pencegahan umum penularan 
virus covid-19 yang merupakan bentuk perlindungan terhadap 
diri sendiri. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahin (2020) 
menemukan bahwa penularan covid-19 sering terjadi ketika 
orang yang terinfeksi bersin dan melalui tetesan pernapasan yang 
dihasilkan tersebut menyebar ke udara dan dihirup oleh orang 
lain kemudian menetap dalam paru-patu dan menimbulkan 
gejala menyerupai influenza dan menimbulkan gangguan pada 
saluran pernapasan. Penelitian ini juga menemukan bahwa 
penularan virus covid-19 dapat terjadi akibat tangan atau benda 
yang terkontaminasi permukaan atau objek yang terinfeksi 
bersentuhan dengan mulut, hidung, atau mata (Sahin, 2020). 
Oleh sebab itu penting untuk dilakukan pencegahan penularan 
virus covid-19. 

World Health Organization (2020) menyatakan bahwa 
beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah serta 
memperlambat penyebaran virus covid-19 yaitu:  
a. Menerapkan pola hidup sehat 
b. Melakukan kebersihan tangan secara benar 
c. Menjaga jarak 
d. Menerapkan etika batuk dan bersin 
e. Menggunakan masker 

Kemenkes (2020) menguraikan beberapa pencegahan 
efektif yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah 
terjadinya penularan virus covid-19. Adapun metode 
pencegahan tersebut antara lain: 

a. Membersihkan tangan dengan cara mencuci tangan dengan 
sabun jika tangan terlihat kotor atau menggunakan hand 
sanitizer apabila tangan tidak terlalu kotor 
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b. Hindari menyentuh bagian mulut, hidung serta mata apabila 
belum mencuci tangan 

c. Etika batuk serta bersin dengan menutup bagian mulut dan 
hidung menggunakan tisu atau siku bagian dalam serta tidak 
lupa membuang tisu yang telah digunakan ke tempat 
sampah perlu diterapkan 

d. Penggunaan masker medis apabila memiliki gejala gangguan 
pada saluran pernapasan serta tetap memperhatikan 
kebersihan tangan ketika membuang masker yang telah 
digunakan 

e. Menjaga jarak fisik minimal 1 meter atau lebih pada orang 
yang memiliki gejala gangguan pernapasan.  

Pedoman yang dikeluarkan oleh World Health Organization 
(2020) dan (Kemenkes, 2020) sesuai dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Chu et al (2020) menyatakan bahwa semua pasien 
yang datang ke rumah sakit perlu diberlakukan prinsip 
pencegahan universal terutama pada rumah sakit yang terletak di 
pusat kota epidemik. Hal ini karena banyak kejadian penularan 
terjadi pada orang-orang yang tidak bergejala. Oleh karena itu 
pertanyaan pada setiap pasien yang datang ke rumah sakit seperti 
adanya riwayat demam, batuk, dan sesak 2 minggu terakhir atau 
adanya kontak dengan pasien positif tidak dapat membantu 
untuk mengidentifikasi pasien covid-19. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Penularan virus lebih rendah dengan jarak 
fisik 1 meter atau lebih, dibandingkan dengan jarak kurang dari 
1 meter, Penggunaan masker wajah dapat mengakibatkan 
penurunan signifikan dalam risiko infeksi dan ditemukan bahwa 
masker N95 atau respirator serupa dapat melindungi dari 
penularan infeksi dibandingkan dengan masker bedah sekali 
pakai atau sejenisnya (misalnya, masker kapas berlapis 12-16 
lapisan yang dapat digunakan kembali),  penggunaan pelindung 
mata juga dikaitkan dengan penurunan risiko infeksi covid-19 
(Chen et al., 2020).  

Pencegahan umum penularan virus covid-19 menurut 
Saxena (2020) merupakan bentuk perlindungan terhadap diri 
sendiri. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan 
antara lain: 
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a. Menggunaan masker bedah atau N95 yang menutupi bagian 
hidung dan mulut 

b. Menggunakan sarung tangan kapan saja untuk menghindari 
cairan tubuh yang terkontaminasi virus 

c. Menggunakan pakaian pelindung anti air atau hazmat  serta 
penggunaan googles atau visor untuk melindungi mata 

d. Membersihkan tangan dengan sering mencuci tangan 
menggunakan hand rub, sering mengganti sarung tangan dan 
membersihkan tangan setiap kontak dengan pasien yang 
berbeda 

e. Hindari menyentuh face shield, masker, pelindung mata, wajah, 
kepala, atau area leher sebelum mencuci tangan.   

Penelitian tersebut juga didukung oleh Chu et al (2020) 
yang meneliti tentang efek jarak fisik optimal, penggunaan 
masker serta pelindung mata untuk mencegah penularan virus 
covid-19 pada layanan kesehatan serta komunitas dengan 
menggunakan metode systematic review dan meta analisis. Hasil 
penelitian menemukan bahwa Penularan virus lebih rendah 
dengan jarak fisik 1 m atau lebih, dibandingkan dengan jarak 
kurang dari 1 m, Penggunaan masker wajah dapat menghasilkan 
pengurangan risiko penularan infeksi yang besar, serta 
penggunaan pelindung mata juga dikaitkan dengan penularan 
infeksi lebih sedikit. Hasil temuan ini mendukung jarak fisik 1 m 
atau lebih sebagai perkiraan kuantitatif, Penggunaan masker 
wajah secara optimal, respirator, dan pelindung mata sebagai 
intervensi yang lebih baik dalam mencegah penularan virus 
covid-19 (Chu et al., 2020). 

 
A. ETIKA BATUK DAN BERSIN DALAM 

PENCEGAHAN COVID-19 
1. Pengertian Batuk Dan Bersin  

Batuk merupakan usaha untuk melindungi paru-paru 
dari berbagai rangsangan dan merupakan Refleks fisiologis 
yang melindungi paru-paru dari trauma mekanis, kimia, dan 
termal. Batuk menjadi patologis ketika dirasakan sebagai 
gangguan. Batuk seperti ini seringkali merupakan tanda 
penyakit di dalam atau di luar paru-paru dan mungkin 
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merupakan gejala awal dari penyakit tersebut.(Purwanto et 
al., 2018) 

Batuk merupakan manifestasi klinis penyakit saluran 
pernafasan. batuk bukan penyakitmelainkan gejala penyakit 
yang menyerang sistem pernapasan. Ada banyak penyakit 
yang dapat menyebabkan batuk, mulai dari infeksi, alergi, 
radang hingga keganasan(Patroni et al., 2020) 
Klasifikasi batuk menurut Nadesul Hendrawan adalah : 
a. Batuk akut 

Batuk akut adalah tahap awal batuk dan sembuh 
dengan mudah dalam waktu 3 minggu. Penyebab 
utamanya adalah infeksi saluran pernapasan atas seperti 
pilek, sinusitis bakterial akut, batuk rejan, eksaserbasi 
penyakit paru obstruktif kronik, rinitis alergi, dan rinitis 
iritan. 

b. Batuk sub akut  
Batuk subakut adalah transisi dari akut ke kronis, 

berlangsung 3-8 minggu. Penyebab paling umum 
adalah batuk pasca infeksi, sinusitis bakteri, atau 
asma. c. Batuk Kronis Batuk kronis adalah tahap 
batuk terus menerus yang terjadi selama periode 8 
minggu atau lebih. 

c. Batuk kronis 
Batuk kronis juga dapat digunakan sebagai tanda 

penyakit lain yang lebih serius seperti asma, TBC, 
penyakit paru obstruktif kronik, penyakit refluks 
gastroesofageal, dan kanker paru-paru. Bersin adalah 
cara alami tubuh untuk mengeluarkan atau 
mengeluarkan benda asing yang mengiritasi hidung 
dan tenggorokan. Zat asing tersebut dapat masuk 
dalam berbagai bentuk seperti debu, gas kimia, virus 
dan bakteri. Bersin adalah aliran udara yang kuat 
melalui mulut atau hidung Anda. Bersin terjadi di luar 
kehendak kita. Bersin biasanya disebabkan oleh 
adanya partikel yang mengiritasi di hidung. Ujung 
saraf di hidung mendorong bersin untuk 
menghilangkan partikel-partikel ini.   
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2. Penyebab Batuk dan Bersin  

Batuk umumnya berhubungan dengan infeksi saluran 
pernapasan atas, gejala flu, alergi, TBC, benda asing yang 
masuk ke saluran napas, sesak napas akibat konsumsi 
alkohol, menghirup asap rokok lingkungan, dan emosional 
dan Disebabkan oleh peningkatan psikologis masalah.. 
(Patroni et al., 2020) 
Ada beberapa faktor yang menyebabkan batuk, antara lain:  

a. Adanya angsangan mekanis seperti asap rokok, debu, 
tumor, dll. 

b. Adanya perubahan suhu yang tiba-tiba; 
c. iritasi kimia seperti gas dan bau; 
d. adanya peradangan atau infeksi bakteri atau jamur; 
e. reaksi alergi; 

Setelah fase ini, otot-otot pernapasan rileks, yang 
memendek atau memanjang tergantung pada jenis batuk. 
Jika batuk lain diperlukan, fase relaksasi yang singkat diikuti 
untuk mempersiapkan batuk. Adapun mekanisme batuk 
adalah sebagai berikut :   
a. Tahap stimulasi  

Iritasi pada salah satu saraf sensorik saraf vagus di 
serat aferen laring, trakea, bronkus besar, atau cabang 
faring dari saraf glossopharyngeal dapat menyebabkan 
batuk. Batuk juga terjadi ketika reseptor batuk yang 
terletak di lapisan faring dan kerongkongan, rongga 
pleura, dan saluran telinga dirangsang. 

b. Fase inhalasi  
Inhalasi dalam dan cepat, sehingga sejumlah besar 

masuk ke paru-paru dengan cepat  
c. Tahap kompresi  

Tahap ini dimulai dengan penutupan glotis, dan 
batuk dapat terjadi tanpa penutupan glotis karena otot-
otot ekspirasi meningkatkan tekanan intratoraks 
bahkan ketika glotis tetap terbuka. 

d. Fase ekspirasi  
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Selama tahap ini, kontraksi kuat otot-otot ekspirasi 
menyebabkan glotis terbuka secara tiba-tiba, 
mengeluarkan sejumlah besar udara dengan kecepatan 
tinggi Singkirkan benda asing dan zat lainnya. 
Pergerakan glotis, otot pernapasan, dan bronkus sangat 
penting untuk mekanisme batuk, karena merupakan 
tahapan batuk yang sebenarnya. Suara batuk 
dimodifikasi oleh getaran sekresi saluran napas dan 
getaran pita suara  (Guyton & Hall, 2014) 
Bersin disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 

alergi, peradangan, infeksi saluran pernapasan, olahraga 
berlebihan, obat-obatan tertentu, dan sinar matahari 
(Patroni et al., 2020). 

  Refleks bersin terjadi ketika benda asing masuk ke 
hidung. Sistem saraf di rongga hidung mengirimkan sinyal 
ke otak bahwa ada sesuatu di hidung. Otak merupakan pusat 
pengatur proses bersin. Ketika otak menerima sinyal ini, 
otot dada, otot perut, diafragma, otot pita suara,, otot 
punggung, dan otot kelopak mata untuk mempersiapkan 
saluran hidung untuk dikeluarkan. 

Biasanya, saat bersin, hidung Anda menjadi sedikit 
gatal, dan kemudian Anda menguap sedikit untuk 
Tingkatkan tekanan udara di hidung Anda. Setelah itu, otot-
otot tubuh bekerja sama untuk mengeluarkan benda asing 
tersebut. Bersin setidaknya bisa menyebar 100.000 bakteri 
dan virus ke udara dengan kecepatan 160 km/jam. 

 
3. Bakteri Penyebab Batuk  

Batuk dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kebutuhan 
oksigennya aerob dan anaerob. 

a. Bakteri aerob Bakteri aerob adalah bakteri yang 
membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Contoh 
bakteri aerob adalah spesies Nitrosomonas, 
Nitrococcus, Staphylococci. 

b. Bakteri anaerob Bakteri anaerob adalah bakteri yang 
tidak membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Contoh 



Tata Laksana Covid-19 dan Health Literacy 
Masyarakat Vaksinasi Covid-19 

39 

bakteri anaerob adalah Aerobacter aeroginosa, spesies 
Streptococcus, Escherichia coli 
 

4. Tujuan Etika Batuk  
Covid 19 ditandai dengan penularan yang sangat cepat, 

morbiditas dan mortalitas yang tinggi, serta menimbulkan 
masalah overloading pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, 
pemerintah berupaya untuk mengendalikan kasus Covid-19, 
seperti melalui kampanye etika batuk dan bersin (Patroni et 
al., 2020). 

 
5. Etika Batuk Saat Pandemi Covid 19  

Kini menyebar ke seluruh dunia. Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) berusaha memberikan saran tentang cara 
mencegah infeksi virus ini. Menurut WHO, salah satunya 
berkaitan dengan etika batuk dan bersin yang benar. 
Menurut WHO, COVID-19 menyebar dari orang yang 
terinfeksi ke orang yang sehat.  

Penyakit ini dapat dengan mudah menyebar melalui 
tetesan kecil dari hidung dan mulut ketika orang yang 
terinfeksi bersin atau batuk. Tetesan tersebut kemudian 
mendarat di benda atau permukaan apa pun yang disentuh 
atau disentuh orang sehat pada mata, hidung, atau mulut 
mereka. Etika batuk adalah prosedur batuk yang benar dan 
benar yang meliputi menutup hidung dan mulut dengan 
sapu tangan atau manset untuk mencegah penularan bakteri 
di udara ke orang lain. 

Etika batuk adalah untuk orang yang batuk dan bersin. 
Ketika kita batuk dan bersin, ribuan hingga jutaan bakteri 
bertebaran di udara, dan mereka sudah mengandung bakteri 
dari batuk dan bersin. Etika bersin harus dipraktikkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Etika batuk adalah prosedur batuk yang benar dan 
benar yang meliputi menutup hidung dan mulut dengan 
sapu tangan atau manset untuk mencegah penularan bakteri 
di udara ke orang lain. Etika batuk adalah untuk orang yang 
batuk dan bersin. Saat kita batuk dan bersin, kita 
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menyebarkan ribuan hingga jutaan bakteri ke udara, dan itu 
sudah termasuk bakteri dari batuk dan bersin. Etika bersin 
harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tata cara 
etika batuk dan bersin Mengetahui etika sangat penting 
ketika Anda ingin batuk atau bersin. Hal ini untuk mencegah 
terjadinya infeksi virus. Selain menghindari infeksi, 
kebanyakan orang secara refleks menggunakan tangan 
untuk menutupinya saat batuk atau bersin. Virus dan bakteri 
dapat menyebar di telapak tangan Anda. Jabat tangan itu 
kemudian menular ke orang lain. Jadi etika batuk dan bersin 
itu penting banget (Kemenkes, 2020) 

Menurut WHO, label batuk dan bersin berikut ini  
untuk mencegah penularan Covid 19.  

a. Tutup mulut dan hidung dengan manset atau sapu 
tangan saat batuk untuk mencegah penyebaran virus 
melalui udara. 

b. Buang tisu bekas batuk dan bersin ke tempat sampah  
c. Segera cuci tangan dengan air bersih atau hand 

sanitizer. 
d. memakai masker  

WHO juga merekomendasikan tinggal di rumah jika 
Anda sakit. Jika Anda mengalami demam, batuk, atau 
kesulitan bernapas, segera dapatkan bantuan medis dan ikuti 
saran dari otoritas kesehatan setempat. 

Menurut Kementerian Kesehatan RI, etika batuk dan 
bersin adalah: 

a. Menutup hidung dan mulut dengan sapu tangan atau 
lengan baju saat batuk atau bersin, Jangan biarkan virus 
menyebar melalui udara dan menyebar ke orang lain. 

b. Segera buang tisu bekas ke tempat sampah. 

c. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun atau hand 
sanitizer berbasis alkohol. yaitu memakai masker 



Tata Laksana Covid-19 dan Health Literacy 
Masyarakat Vaksinasi Covid-19 

41 

 
Gambar 5: Etika Batuk 

Berikut etika batuk dan bersin menurut FKM UNDIP :  
Alat  : 

a. Tisu 

b. Sabun dan air  

c. gel pembersih tangan; 

d. Masker 
Prosedur :  

a. Menutup hidung dan mulut dengan tisu saat bersin atau 
batuk. Jika Anda tidak memiliki tisu, tutupi hidung dan 
mulut Anda dengan lengan, bukan telapak tangan. 

b. Buang sapu tangan bekas ke tempat sampah. 
c. Segera cuci tangan dengan sabun dan air atau bersihkan 

tangan dengan hand sanitizer berbasis alkohol yaitu 
memakai masker yang menutupi hidung 
Anda(UNDIP, 2020) 
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Kebiasaan batuk yang buruk  
a. Jangan menutup mulut saat batuk  

Kebiasaan tidak menutup mulut saat batuk atau 
bersin berarti droplet yang mengandung bakteri dan 
virus lebih berpeluang menulari orang lain. 

b. Tutup mulut dengan telapak tangan 
Banyak sekali orang  merasa pantas untuk 

menutup mulut mereka dengan menggunakan telapak 
tangan. Sebenarnya itu tidak benar. Jika Anda menutup 
mulut dengan telapak tangan, bakteri dan virus hanya 
dapat menular dari saluran pernafasan ke telapak 
tangan, sehingga bakteri dan virus lebih mudah 
menyebar ke orang lain melalui sentuhan atau jabat 
tangan. 

c. Penggunaan sapu tangan secara berulang-ulang  
Menggunakan tisu untuk menutup mulut saat 

batuk atau bersin tidak lagi dianjurkan. Karena banyak 
orang yang menggunakan sapu tangan berulang kali, 
bakteri dan virus dapat tetap berada di saputangan dan 
menginfeksi orang lain  

d. Jangan mencuci tangan.  
Kesalahan kecil tapi mematikan adalah tidak 

mencuci tangan setelah batuk atau bersin. Hal ini 
memudahkan bakteri dan virus berkembang biak di 
telapak tangan Anda dan mudah menyebar ke orang 
lain. Kebiasaan batuk pasca-salah. 

Kebiasaan batuk yang salah menurut (Patroni et al., 2020) 
a. Jangan menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat 

umum. 
b.  Jangan mencuci tangan setelah menggunakannya 

untuk menutup mulut dan hidung saat batuk atau 
bersin. 

c. membuang air liur batuk ke mana-mana. 
d. Buang atau buang tisu bekas di mana pun Anda suka. 
e. Jangan menggunakan masker jika sedang pilek atau 

batuk. 
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Fokus penanganan COVID-19 tidak hanya 
menyembuhkan pasien yang sudah terinfeksi, tetapi juga 
menghindari infeksi dari orang sehat. Ini disebut pemutusan 
rantai infeksi karena virus pasti berasal dari pasien lain yang 
sebelumnya terinfeksi. Membangun stamina, menjaga 
kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-
hari, etika batuk dan bersin yang benar, dan sering mencuci 
tangan pakai sabun adalah hal-hal penting yang dapat 
melindungi kita dari infeksi COVID-19.(Dinas Kesehatan, 
2020) 

Mengetahui etika batuk dan bersin dapat membantu 
mencegah infeksi melalui udara. Latih etika batuk dan bersin 
setiap hari untuk melindungi orang yang Anda cintai dari 
penyakit. 

 
B. PERILAKU HAND HYGIENE DALAM 

PENCEGAHAN COVID-19 
1. Definisi Hand Hygiene 

Kebersihan tangan juga dapat diartikan sebagai 
mencuci jari secara higienis dengan air, sabun atau cairan 
lain untuk tujuan membersihkan tangan. Kebersihan tangan 
sangat penting karena dapat menurunkan angka kejadian 
infeksi nosokomial(Sinanto, 2020) 
 Kebersihan tangan yang melibatkan mencuci tangan dan 
menggosok memiliki kesamaan dalam teknologi. Jadi ada 6 
langkah dan waktu eksekusi yang serupa. Jadi ada 5 momen. 
Perbedaannya hanya pada medianya. , pembersih berbasis 
alkohol digunakan saat mencuci tangan dengan pembersih 
tangan(Ningsih et al., 2017).  
 

2. Tujuan Perilaku Hand Hygiene  
Tujuan dari praktik kebersihan tangan adalah untuk 

menghilangkan mikroorganisme. Kebersihan tangan 
dilakukan untuk menghilangkan kontaminasi organik dan 
membunuh mikroorganisme yang terkontaminasi pada 
tangan yang diperoleh melalui kontak/kolonisasi dengan 



Tata Laksana Covid-19 dan Health Literacy 
Masyarakat Vaksinasi Covid-19 

44 

orang yang terinfeksi dan kontak dengan permukaan di 
lingkungan. (Zulpahiyana, 2013). 
tujuan dari tindakan kebersihan tangan adalah :  
a. Mengurangi atau menghambat pertumbuhan bakteri pada 

kedua tangan. 
b. Mengurangi jumlah bakteri yang dapat tumbuh pada 

sarung tangan. 
c.  Ini mengurangi risiko penularan mikroba dari orang sakit 

dan kontaminasi silang ke orang sakit lainnya, anggota 
keluarga, dll. Dengan kata lain, memberikan perasaan 
segar dan bersih.  

 
3. Perilaku Kebersihan Tangan Penting Dilakukan Di 

Masa Pandemi Covid-19  
Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 

120-160 nm dan terutama menginfeksi hewan seperti 
kelelawar dan unta. Sebelum COVID-19, ada enam virus 
corona yang dapat menginfeksi manusia. alphacoronavirus 
229E, alphacoronavirus NL63, betacoronavirus OC43, 
betacoronavirus HKU1, coronavirus penyakit pernapasan 
akut parah (SARS-CoV), coronavirus sindrom pernapasan 
Timur Tengah (MERS). -CoV). Virus corona yang 
menyebabkan COVID-19 termasuk dalam genus 
betacoronavirus. Analisis filogenetik menunjukkan bahwa 
virus tersebut termasuk dalam subgenus yang sama dengan 
coronavirus penyebab wabah penyakit pernapasan akut 
(SARS) yang parah dari tahun 2002 hingga 2004, yaitu 
sarbecovirus. Berdasarkan hal tersebut, International 
Commission on Taxonomy of Viruses mengusulkan nama 
SARS-CoV-2(Gorbalenya et al., 2020). 

Klasifikasi infeksi COVID-19 di Indonesia saat ini 
berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia (Kemenkes RI)  

Tentang pengobatan pneumonia COVID-19. Ada 
perbedaan kecil dalam klasifikasi WHO. Jadi, kasus suspek 
disebut sebagai Patient Under Observation (PdP), dan ada 
juga Person Under Observation. Istilah yang sebelumnya 
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ada dalam pedoman Kementerian Kesehatan Indonesia dan 
sekarang kemungkinan akan hadir dalam pedoman WHO 
sudah tidak ada lagi. Klasifikasi menurut manual 
pencegahan dan pengendalian penyakit menular 
coronavirus baru adalah sebagai berikut . 

a. Pasien Dalam Pengawasan (PdP) 
1) Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), yaitu 

demam (>38 °C) atau riwayat demam; 
penyakit pernapasan seperti batuk/sesak 
napas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia 
ringan sampai berat riwayat perjalanan atau 
tinggal dalam 14 tahun terakhir hari, dengan 
salah satu gejala/tanda , tanpa penyebab lain 
berdasarkan gambaran klinis yang 
meyakinkan, sebelum timbulnya gejala di 
negara/wilayah di mana infeksi lokal telah 
dilaporkan.  

2) Individu dengan demam (>38°C) atau riwayat 
demam atau ISPA dan telah melakukan 
kontak dengan kasus terkonfirmasi COVID 
dalam 14 hari sebelum timbulnya gejala. 

3) Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat 
yang memerlukan rawat inap dan tidak ada 
penyebab lain berdasarkan gambaran klinis 
yang meyakinkan. 

b. Orang dalam Pemantauan (OdP) 

1) Mereka yang mengalami demam (38℃ atau 
lebih tinggi) atau memiliki riwayat demam. 
ATAU memiliki gejala penyakit pernapasan 
seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk, tidak 
ada penyebab lain berdasarkan gambaran 
klinis yang meyakinkan, telah bepergian di 
masa lalu, atau telah melakukan perjalanan 
dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya 
gejala Penularan yang tinggal di 
negara/wilayah ke. 
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2) Orang yang mengalami gejala pernapasan 
seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan 
pernah kontak dengan kasus terkonfirmasi 
COVID-19 dalam 14 hari sebelum timbulnya 
gejala  

c. Orang tanpa gejala  
Orang yang tidak menunjukkan gejala dan 

berisiko terinfeksi oleh seseorang yang 
terkonfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala 
adalah seseorang yang telah melakukan kontak 
dekat dengan kasus terkonfirmasi COVID-19. 
Kontak dekat adalah seseorang yang melakukan 
kontak fisik atau di dalam ruangan atau 
mengunjungi (dalam jarak 1 meter dalam kasus 
pasien yang dipantau atau dikonfirmasi). gejala. 
Kontak dekat adalah: 
1) Tenaga kesehatan yang memeriksa, merawat, 

mengantarkan, dan membersihkan ruangan di 
area perawatan kasus sesuai standar, tanpa 
menggunakan alat pelindung diri (APD). 

2)  Seseorang yang telah berada di ruangan yang 
sama (termasuk pekerjaan, kelas, rumah, dan 
acara besar) dengan onset dalam 2 hari 
sebelum onset dan dalam 14 hari setelah 
onset.  

3) Orang-orang yang bepergian bersama dalam 
segala jenis transportasi/kendaraan (radius 1 
meter) dari 2 hari sebelum timbulnya kasus 
sampai 14 hari setelah timbulnya kasus. 
 

1. Pasien Terkonfirmasi COVID-19 Yang Hasil Tesnya 
Positif Melalui Pemeriksaan Polymerase Chain 
Reaction (PCR) .(PDPI, 2020). 

Seperti yang Anda ketahui, COVID-19 yang melanda 
seluruh dunia telah memberikan dampak yang besar bagi 
para pelajar untuk selalu menjaga pola hidup sehat. Virus 
dapat menyebar melalui kontak langsung dengan orang yang 
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terinfeksi atau melalui tetesan dari hidung atau mulut ketika 
orang yang terinfeksi batuk atau bersin.Tidak sengaja 
menyentuh benda yang terkontaminasi virus Covid dengan 
tangan yang tidak terlindungi, seperti pagar, eskalator, 
gagang pintu, daun meja, mainan, dll, atau secara tidak 
Menyentuh wajah (mata, mulut, hidung) secara tidak sengaja 
dengan tangan yang terkontaminasi dapat menyebarkan 
virus dan menginfeksi orang lain. virus masuk ke dalam 
tubuhjadi gunakan sabun atau krim tangan sebagai bentuk 
pencegahan yang bisa dilakukan untuk melindungi diri di 
masa Covid-19 ini. Berikut manfaat cuci tangan. 
(Kemenkes, 2020). 

Mencuci Tangan atau hand Hygiene dengan 
menggunakan sabun telah dikenalkan sejak awal melalui 
Program yang telah dikenal masyarkat yaitu program PHBS 
(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Pencegahan ini paling 
baik dan terbaik bila dilakukan dengan benar dan benar 
dengan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan hanya 
dengan air membunuh lebih sedikit bakteri, tetapi sabun 
dapat menghilangkan banyak bakteri. . Hal ini karena sabun 
memiliki kandungan khusus seperti alkohol, emolien, 
triclocarban, triclosan, dan triclocarban yang dapat 
mengontrol bakteri di tangan Anda. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mencuci tangan: 
a.  Tangan harus dicuci dengan deterjen dan air 

mengalir jika terlihat jelas atau terkontaminasi 
bahan berprotein. 

b. Pembersih tangan berbasis alkohol harus 
digunakan untuk dekontaminasi tangan rutin 
kecuali tangan terlihat kotor atau 
terkontaminasi.  

c. Pastikan tangan Anda kering sebelum memulai 
aktivitas apa pun.(Nakoe et al., 2020) 

Perilaku cuci tangan pakai sabun dan krim tangan 
merupakan kebiasaan yang harus diterapkan. Praktik ini 
memiliki tiga pilar sebagai cara untuk membangun sektor 
kesehatan menuju hidup sehat, menciptakan lingkungan 
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yang sehat dan memberikan layanan kesehatan yang 
terjangkau dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.. 
(Susantiningsih et al., 2019). 

 
2. Langkah-Langkah Penerapan Hand Hygiene 

a. Cara cuci tangan pakai sabun yang benar 
Cuci tangan yang benar dan benar harus 

dilakukan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. 
Jika Anda tidak memiliki keran, Anda dapat 
menggunakan ember atau wadah lain untuk 
mengalirkan air. Kebersihan tangan dengan air saja 
tidak cukup untuk membunuh patogen, terutama virus 
Covid. Mencuci tangan adalah cara yang paling hemat 
biaya untuk melindungi diri dari penyakit menular, 
terutama COVID-19, dengan mencuci tangan dengan 
sabun dan air bersih yang mengalir. Cuci tangan pakai 
sabun setidaknya bisa dilakukan selama 40-60 detik, 
dan langkah-langkah berikut ini terbukti efektif 
membunuh bakteri (Kemenkes, 2020). 

Rahasia kekuatan sabun yang luar biasa adalah 
struktur hibridanya. Sabun terdiri dari molekul 
berbentuk batang, masing-masing molekul memiliki 
kepala hidrofilik yang dapat bercampur dengan air, dan 
ekor hidrofobik yang tidak dapat bercampur dengan 
air, tetapi hanya dengan minyak. Saat mengambang, 
mereka secara bergantian mengapung dalam satu unit. 
Lemak, yang dikenal sebagai amphiphiles, secara 
struktural mirip dengan lipid membran virus dan dapat 
merusak lipid membran virus (Nakoe et al., 2020). 
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Gambar 6: Cara Mencuci Tangan Pakai Sabun 

 
b. Membersihkan Tangan Menggunakan Cairan 

Pembersih Tangan. 
Dalam keadaan tertentu, seperti ketika sabun dan 

air bersih tidak tersedia, cuci tangan dengan hand 
sanitizer dapat digunakan. Mencuci tangan dengan 
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hand sanitizer juga biasa dilakukan di luar rumah atau 
di luar rumah. Untuk hasil yang efektif, pembersih 
tangan yang Anda gunakan harus mengandung 
setidaknya 60% alkohol. Selain menggunakan produk 
hand sanitizer berbasis alkohol yang tersedia di pasaran, 
Anda juga bisa membuat produk hand sanitizer sendiri 
sesuai standar dan pedoman yang ditetapkan WHO. 
Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih memiliki 
keunggulan tersendiri dibandingkan hand sanitizer 
berbasis alkohol. Sementara sabun dan air bersih dapat 
menghilangkan semua jenis bakteri dari tangan Anda, 
pembersih tangan berbasis alkohol hanya dapat 
mengurangi jumlah bakteri tertentu pada kulit 
Anda.Hanya tersedia jika tidak ada. Pembersih tangan 
berbasis alkohol tidak dapat menghilangkan norovirus, 
Cryptosporidium, Clostridioides difficile, atau bahkan 
bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan logam 
berat (Kemenkes, 2020)  
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Gambar 7: Cara Memakai Cairan Pembersih Tangan 
 

Cara memakai cairan pembersih tangan 
1) Oleskan pembersih tangan ke satu telapak tangan. 

Pertama, baca label produk yang Anda gunakan 
untuk menentukan berapa banyak yang perlu Anda 
gunakan dalam satu waktu.. 

2) Gosok kedua tangan anda. 
3) Gosokkan cairan ke telapak tangan, punggung 
tangan dan jari sampai cairan mengering. Lakukan 
langkah ini selama sekitar 20 detik (Kemenkes, 2020) 
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3. Waktu Penting Cuci Tangan 
Menurut (Kemenkes, 2020) waktu penting untuk 

mencuci tangan yaitu : 
a. Menggunakan Sabun dan Air Bersih 

Waktu yang penting untuk membersihkan tangan 
menggunakan sabun dan air adalah: 
Selama pandemi waktu penting untuk membersihkan 
tangan adalah  

1) Setelah bersin dan batuk 
2) Setelah menyentuh permukaan benda termasuk 

kursi, meja, gagang pintu dll. 
3) Sebelum dan sesudah merawat seseorang yang 

sedang muntah atau diare 
4) Sebelum dan sesudah merawat luka 
5) Setelah menyentuh hewan, pakan ternak, atau 

kotoran hewan 
6) Setelah menyentuh sampah 
7) Jika tangan terlihat kotor atau berminyak 
8) Sebelum dan sesudah mengunjungi teman, 

keluarga, atau kerabat yang di rumah sakit atau 
panti jompo 

b. Menggunakan Cairan Pembersih Tangan Berbasis 
Akohol (Hand Sanitizer) 

Waktu yang penting untuk membersihkan tangan 
menggunakan cairan pembersih tangan berbasis akohol 
(hand sanitizer) adalah :  

1) Sebelum dan setelah menyentuh permukaan 
benda misalnya, kursi, meja , gagang pintu dll.  

2) Sebelum masuk dan setelah keluar dari fasilitas 
umum, misalnya kantor, pasar, stasiun, dll 

3) Sebelum dan sesudah mengunjungi teman, 
keluarga, dan kerabat di rumah sakit atau panti 
jompo 

Hal yang perlu diingat adalah jangan gunakan 
pembersih tangan jika tangan terlihat kotor atau berminyak, 
misalnya, setelah berkebun, memancing, atau berkemah 
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yang dapat dilakukan adalah mencuci tangan menggunakan 
sabun.  

 
7. Pencegahan Covid-19 Dengan Cuci Tangan Yang 

Benar 
Berdasarkan laporan Gugus Tugas Percepatan Covid-

19 Republik Indonesia tahun 2021, Indonesia menempati 
urutan ke-18 dengan 1,4 juta kasus dan tingkat kematian 142 
per juta. Berdasarkan laporan kelompok umur bahwa 
Covid-19 umumnya menginfeksi orang dewasa berusia 31 
hingga 45 tahun, kelompok usia yang paling banyak tidak 
terinfeksi adalah anak-anak berusia 6 hingga 18 tahun, 
dengan 0 Prevalensi pada kelompok usia 2,8% adalah 2,8%. 
Paparan Covid-19 (Kemenkes RI, 2020). 

Terlepas dari penyebaran Covid-19, langkah-langkah 
yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan 
merupakan hal yang sangat penting yang perlu dilakukan 
oleh berbagai kalangan usia, baik orang dewasa, orang tua, 
maupun anak-anak di masa new normal. lapisan masyarakat 
akan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru hidup 
dengan Covid-19. Kegiatan pencegahan epidemi 
masyarakat harus mencakup pembelajaran bersama dengan 
pengetahuan dan kesadaran risiko melalui survei 
pengetahuan, sikap dan praktik. Termasuk banyak praktik 
perilaku(Aerts, 2020). 

Pedoman Home Office untuk menghentikan 
penyebaran Covid-19. Ini termasuk mencuci tangan secara 
teratur yang membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. 
Kebersihan tangan merupakan komponen penting dari 
praktik kebersihan yang baik di rumah tangga dan 
masyarakat dan dapat menawarkan manfaat yang signifikan 
dalam hal mengurangi kejadian infeksi (Safrizal et al., 2020). 

Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir 
sangatlah penting. Penularan Covid-19 menyebar secara 
langsung dan tidak langsung melalui benda dan permukaan 
yang terkontaminasi, atau melalui kontak dengan orang 
yang terinfeksi melalui mulut atau hidung. Penelitian 
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menunjukkan bahwa mencuci tangan dapat membantu 
mencegah paparan penyakit menular seperti Covid-19 
(Willmott et al., 2016). Namun, penelitian lain masih 
menunjukkan bahwa penggunaan cuci tangan masih kurang 
optimal. Dalam pengaturan klinis(Mohaithef, 2020) 
surveinya menemukan bahwa 10,3% dari total jumlah 
responden masih menunjukkan praktik cuci tangan yang 
buruk, dan 44% dari mereka yang tidak mempraktikkan cuci 
tangan yang benar adalah laki-laki. Studi lain terhadap anak-
anak yang diwawancarai menemukan bahwa hanya 23,3% 
yang mampu mencuci tangan dengan benar, dan 15% 
mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir. Di sisi lain, 
23,3% anak terbiasa menyeka tangan dengan tisu(Dajaan et 
al., 2018). Hal ini sesuai dengan temuan bahwa 71,8% anak 
tidak mencuci tangan dengan benar (Nazliansyah et al., 
2016) 

Menjaga kebersihan diri, seperti mencuci tangan, 
merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan 
masyarakat di masa pandemi virus corona. Badan 
Kesehatan Dunia (WHO) juga menganjurkan menjaga 
kebersihan tangan, dapat menyelamatkan nyawa dari infeksi 
virus corona (WHO, 2020). Namun, cuci tangan tidak bisa 
dilakukan sembarangan oleh masyarakat. Mencuci tangan 
yang benar dengan air mengalir dan sabun cair minimal 20 
detik merupakan cara yang efektif dan harus 
direkomendasikan dan dipraktikkan oleh masyarakat. 
Menurut Prasetyo dalam (Gadin, 2021) angka tingkat 
kepatuhan masyarakat adalah 75,38% untuk cuci tangan, 
91,98% untuk memakai masker, 73,54% untuk menjaga 
jarak, 76% untuk menghindari keramaian, dan 69% 

Dengan mencuci tangan, Anda dapat mengurangi 
siklus infeksi dan mengurangi risiko penyebaran virus 
corona sebesar 6% hingga 44%. Menggunakan hand 
sanitizer adalah cara lain untuk menjaga kebersihan tangan 
selain mencucinya dengan sabun dan air. Hal ini karena 
hand sanitizer dapat mencegah infeksi mikroba pada 
manusia. Hand sanitizer atau pengawet yang mengandung 
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alkohol hingga 62% hingga 95% dapat mendenaturasi 
protein mikroba dan menonaktifkan virus. Saya bisa. 
Dengan begitu, penyebaran dan penularan virus corona di 
masyarakat dapat diminimalisir. Sementara penggunaan 
hand sanitizer atau pembersih tangan dianjurkan selama 
pandemi virus corona, penggunaan pembersih tangan terus 
menerus tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan iritasi 
kulit dan luka bakar. Lebih baik digunakan di luar rumah 
atau saat fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir 
tidak tersedia (Sinanto, 2020) 

 
C. TINJAUAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG 

DIRI (APD) DALAM PENCEGAHAN COVID19 
1. Defenisi Alat Perlindungan Diri (APD) 

Alat pelindung diri (APD) adalah peralatan yang 
dirancang khusus untuk mencegah masuknya zat, padatan, 
cairan, atau partikel di udara untuk melindungi pemakainya 
dari penyebaran infeksi dan penyakit. Ketika digunakan 
dengan benar, APD bertindak sebagai penghalang antara 
agen infeksi seperti virus dan bakteri yang terkait dengan 
kulit, mulut, hidung, mata, atau tubuh manusia. Alat 
pelindung diri yang digunakan dapat menghalangi transmisi 
kontaminan dari darah, cairan tubuh, dan sekresi 
pernapasan. Saat memilih APD yang tepat, apa pun APD 
yang Anda gunakan, waspadai potensi risiko kontaminasi, 
dan pahami mekanisme dasar APD tertentu yang Anda 
gunakan. APD membantu mencegah penyebaran virus, 
namun APD tetap menimbulkan risiko bagi keselamatan 
pengguna saat digunakan. Berdasarkan penelitian 
sebelumnya, kami telah mengidentifikasi risiko yang dapat 
ditimbulkan oleh APD, seperti desain yang tidak ergonomis, 
penggunaan berlebihan yang dapat menyebabkan rasa sakit 
di beberapa bagian tubuh pengguna, serta penyimpanan dan 
pembuangan yang tidak aman. Oleh karena itu sangat 
penting untuk memperhatikan prinsip dalam memilih alat 
pelindung diri (Kemenkes RI, 2020). 
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2. Prinsip-Prinsip Alat Perlindungan Diri (APD)  
Prinsip-prinsip yang harus di perhatikan saat memilih alat 
pelindung diri (APD): 
a. Alat pelindung diri (APD) yang digunakan harus dapat 

memberikan perlindungan terhadap bahaya tertentu 
atau yang dihadapi seperti percikan, kontak langsung 
atau tidak langsung. 

b. Berat alat pelindung diri (APD) yang digunakan harus 
seringan mungkin agar perangkat tidak menimbulkan 
ketidaknyamanan yang tidak semestinya bagi pengguna 
atau membatasi pergerakan pengguna. 

c. Alat pelindung diri (APD) yang digunakan harus 
fleksibel Empat.  

d. Alat pelindung diri (APD) yang digunakan tidak boleh 
menimbulkan bahaya tambahan 

e. Alat pelindung diri (APD) yang digunakan harus 
terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak. 

f.  Alat pelindung diri (APD) harus sesuai dengan 
ketentuan standar yang ditetapkan 

g. Alat pelindung diri (APD) yang digunakan untuk 
perawatan (Kemenkes RI, 2020).  
 

3. Jenis-Jenis Alat Pelindung diri (APD) 
Berikut akan dibahas mengenai beberapa jenis Alat 

Pelindung diri (APD yang direkomendasikan selama 
pandemic Covid-19 : 

a. Masker 
Masker adalah jenis alat pelindung diri yang 

dirancang untuk melindungi pengguna dari partikel 
berbahaya yang dapat masuk melalui mulut dan 
hidung. Alasan kita menggunakan masker setiap hari 
biasanya untuk melindungi atau mengurangi 
paparan debu dan polusi udara saat kita berada di 
luar ruangan. Dalam bidang kesehatan, masker 
sendiri memiliki fungsi untuk mencegah penularan 
virus, bakteri dan penyakit. Berdasarkan bukti yang 
ada, penyebaran virus Covid-19 disebarkan melalui 
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droplet, sehingga masker menjadi salah satu pilihan 
alat pelindung diri yang dapat digunakan untuk 
menahan droplet dan penyebarannya. Di masa 
pandemi ini, masker sendiri menjadi salah satu alat 
pelindung diri yang direkomendasikan WHO untuk 
penggunaan sehari-hari di dalam dan di luar ruangan 
guna mencegah penyebaran virus Covid-19 
(Theopilus et al., 2020). 
Jenis – jenis masker 

1) Masker bedah 3 ply (Surgical Mask 3 Ply) 
Masker bedah terdiri dari tiga lapisan: 

lapisan luar yang merupakan kain non-anyaman 
tahan air, lapisan dalam yang merupakan 
lapisan penyaring berdensitas tinggi, dan 
lapisan dalam yang menempel langsung pada 
kulit dan bertindak sebagai penyerap untuk 
sejumlah besar cairan bocor. Pemakainya saat 
batuk atau bersin. Masker bedah ini memiliki 
lapisan penyaring yang membuatnya sangat 
efektif menyaring tetesan yang keluar dari 
pemakainya saat batuk dan bersin. Namun, 
masker ini bukan penghalang pernapasan. Itu 
tidak melindungi pemakainya dari menghirup 
partikel udara kecil. Oleh karena itu, masker ini 
direkomendasikan untuk penderita gejala flu 
seperti batuk, bersin, pilek, demam dan sakit 
tenggorokan. Masker ini juga 
direkomendasikan untuk tenaga medis di 
institusi medis (Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19, 2020). 
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                  Gambar 8: Masker Bedah 3 Ply 

2) Masker N95 
Masker N95 adalah kelompok masker 

sekali pakai filtering facepiece respirator (FFR). 
Kelebihan dari masker ini adalah tidak hanya 
melindungi pemakainya dari cairan berukuran 
droplet, tetapi juga dari cairan berukuran 
aerosol. Masker ini memiliki segel wajah yang 
rapat yang membantu melindungi pengguna 
dari paparan aerosol selama segel terpasang 
dengan benar.  

Masker ini terutama direkomendasikan 
untuk tenaga medis yang perlu melakukan 
kontak langsung dekat dengan pasien dengan 
tingkat infeksi tinggi. Padahal, idealnya masker 
N95 tidak dimaksudkan untuk digunakan 
kembali, Jika pengguna perlu menggunakan 
masker N95 lagi atau berulang kali, sangat 
disarankan untuk melapisi bagian luar masker 
N95 dengan masker bedah.  
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Masker ini dapat dilepas tanpa menyentuh 
bagian dalam masker dan harus disimpan dalam 
kantong kertas selama 3-4 hari sebelum 
digunakan kembali. Dengan mengacu pada 
WHO, masker N95 kelompok dapat digunakan 
selama 8 jam dan dapat dibuka dan ditutup 5 
kali saat dilapisi dengan masker bedah.Masker 
N95 tidak dapat digunakan kembali atau 
digunakan kembali jika Anda mengambil 
tindakan untuk membuatnya.(Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19, 2020). 

  

 

 

Gambar 9 : Masker N95 

3) Reusable Facepiece Respirator 
Masker ini merupakan masker yang 

memiliki kefektifan filter yang lebih tinggi 
disbanding masker N95. Karena memiliki 
kemampuan filter yang lebih tinggi, masker ini 
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juga diklaim dapat menyaring hingga bentuk 
gas. Masker ini sangat direkomendasikan dan 
lebih sering digunakan untuk pekerjaan yang 
memiliki resiko tinggi terpaparnya gas-gas 
berbahaya. Masker dengan tipe ini dapat 
digunakan secara berulang-ulang selama face 
seal tidak rusak dan harus dipastikan rutin 
dibersihkan dengan disinfektan secara benar 
sebelum digunakan kembali (Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19, 2020). 

 

Gambar 10: Reusable Facepiece Respirator 
 

4) Masker Kain 
Masker kain digunakan dalam praktik 

untuk mencegah infeksi dan untuk mengatasi 
kekurangan masker medis yang muncul. 
Efektivitas penyaringan masker ini meningkat 
dengan jumlah lapisan dan kepadatan kain yang 
digunakan. Jika Anda ingin menggunakan 
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masker kain ini berkali-kali, silakan cuci dan 
gunakan kembali. Untuk penggunaan pribadi, 
masker kain dapat digunakan untuk: 
a) Untuk masyarakat sehat 

Untuk orang sehat, masker ini digunakan 
saat pengguna berada di tempat umum 
atau tempat lain, dengan tetap 
menghormati protokol kesehatan. Artinya 
menjaga jarak 1-2 meter, namun saat 
masyarakat melakukan aktivitas yang 
tergolong berbahaya, seperti coping 
dengan jenazah Covid-19 dan lainnya. 
Kami tidak menyarankan menggunakan 
masker ini. 

b) Untuk tenaga medis : 
Menggunaan masker kain sebagai 

alat pelindung diri oleh petugas kesehatan 
tidak dianjurkan pada kasus yang parah. Ini 
karena sekitar 40-90% partikel dapat 
melewati masker ini. Masker kain hanya 
boleh digunakan sebagai upaya terakhir 
ketika masker bedah atau masker N95 
tidak tersedia. Oleh karena itu, masker kain 
idealnya dipadukan dengan pelindung 
wajah yang menutupi seluruh bagian depan 
dan samping wajah. (Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19, 2020). 
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Gambar 11: Masker Kain 

 
Anda harus tepat dalam memilih masker kain 

yang dapat melindungi Anda dari tertular virus 
Covid-19. Berikut beberapa hal yang perlu 
diperhatikan saat memilih masker kain: Gunakan 
masker kain yang memiliki 3 lapis, jangan gunakan 
masker kain yang hanya menggunakan 1 lapis. 
WHO merekomendasikan penggunaan masker kain 
terdiri dari tiga lapisan: lapisan dalam yang terbuat 
dari bahan penyerap seperti kapas, lapisan tengah 
yang terbuat dari bahan non-woven seperti 
polypropylene, dan lapisan non-penyerap seperti 
polypropylene.Lapisan terluar terbuat dari bahan. 
Sebagai Poliester Kampus. Oleh karena itu, kita 
dapat menyimpulkan dari uraian ini bahwa memilih 
untuk menggunakan masker selam versus masker 
buff tidak disarankan. (Atmojo et al., 2020). 
Tabel : perbandingan kelebihan dan kekurangan 

masker. 
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Aspek 

Jenis masker 

Masker 

kain 

Masker 

Bedah 

(3 PLY) 

N95 

Reusable 

facepiece 

respirator 

Melindungi 

pemakai terhadap 

droplet besar 

Ya Ya Ya Ya 

Melindungi 

pemakai terhadap 

eurosol/partake 

airbone 

Tidak Tidak Ya Ya 

Mencegah 

keluarnya droplet 

besar dari 

batuk/bersin 

pemakai 

Ya Ya Ya Ya 

Mencegah 

keluarnya droplet 

kecil dari 

batuk/bersin 

pemakai 

Tidak Ya Ya Ya 

Efektivitas filtrasi 
3 mikon 

: 10-6-

% 

0,1 

mikron 

: 30-

<95% 

0,1 

mikron: 

≥95% 

0,1 mikron 

: ≥99% 

Face seal fit Longgar onggar Ketat Ketat 

Dapat di gunakan 

ulang 
Ya Tidak Tidak Ya 

Tidak mudah 

bocor 
Tidak Tidak Ya Ya 
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Keterangan : 
1) Gunakan sabun/deterjen sampai bersih  
2) Idealnya tidak digunakan kembali, tetapi 

mengingat persediaan terbatas, dapat 
digunakan kembali dengan syarat kapasitas 
penyaringan berkurang dengan penggunaan 
berulang. Selain itu, untuk penggunaan 
berulang, pastikan masker dalam keadaan 
kering selama 3-4 hari tanpa terkena sinar UV 
secara langsung.  

3) Masker dapat digunakan kembali setelah 
dibersihkan dengan disinfektan yang sesuai 

4) Tidak ada kebocoran dari masker dan 
respirator N95 bila digunakan dengan benar 
(Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Covid-19, 2020). 
 Mengenai penggunaan masker, Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan 
pedoman penggunaan masker yang tepat.  

1) Bersihkan tangan sebelum menggunakan 
masker 

2) Jangan gunakan masker yang rusak, Selalu 
pastikan masker yang Anda gunakan tidak 
sobek atau berlubang. 

3) Gunakan masker dengan hati-hati, pastikan 
masker benar-benar menutupi mulut dan 
hidung, sesuaikan bentuk masker dengan 
pangkal hidung agar tidak ada celah droplet 
masuk dan keluar, dan kencangkan masker 
dengan kencang. ini. minimum. Jarak antara 
masker dan wajah. Jika masker yang Anda 
gunakan adalah masker di belakang telinga, 
jangan menyilangkan tali masker, karena 
menyilangkan tali akan menambah jarak 
antara wajah Anda dan masker. 
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4) Hindari menyentuh masker saat digunakan, 
Jika Anda tidak sengaja menyentuh masker, 
segera cuci tangan Anda. 

5) Gunakan teknik yang tepat saat melepas 
topeng, Lepaskan topeng dari belakang tanpa 
menyentuh bagian depan topeng 

6) Jika masker lembap, segera ganti dengan yang 
baru 

7)  Buang masker atau simpan dalam kantong 
plastik tertutup sampai masker dicuci dan 
dibersihkan (masker kain).  

8) Jangan memakai masker di pergelangan 
tangan Anda atau menariknya di dagu atau 
leher Anda. Kedelapan. Setelah melepas 
masker dan mencuci tangan. 

9) Jangan menggunakan kembali masker sekali 
pakai  

10)  Jangan melepas topengmu saat berbicara. 
11) Jangan menggunakan masker yang sama 

secara bergantian dengan orang lain. 
12) Disarankan agar masker kain dicuci dengan 

sabun atau detergen minimal sehari sekali dan 
dengan air panas minimal 60ºC, Jika air panas 
tidak tersedia, cuci masker dalam air suhu 
kamar dengan sabun atau deterjen dan 
rendam masker dalam air mendidih selama 1 
menit (Word Health Organization, 2020).
  

b. Pelindung Wajah (Face Shield) 
Pelindung wajah transparan yang menutupi 

wajah Anda dan mencegah tetesan yang 
mengandung virus masuk ke mata, hidung, dan 
mulut Anda. Pelindung wajah adalah alat pelindung 
diri yang paling umum digunakan oleh petugas 
kesehatan. Namun, dengan penyebaran virus 
corona baru, pelindung wajah sekarang juga banyak 
digunakan oleh masyarakat umum. Dalam sebuah 
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penelitian menggunakan simulator batuk yang 
memberikan aerosol yang mengandung virus 
influenza, penggunaan pelindung wajah mampu 
menahan 68-96% dari paparan virus segera setelah 
batuk pada jarak 46 cm dari sumber batuk. Namun, 
tidak disarankan bahwa pelindung wajah itu sendiri 
digunakan hanya sebagai alat pelindung diri. Cairan 
mikro dapat masuk ke sisi pelindung wajah dan 
harus digunakan dalam kombinasi dengan peralatan 
pelindung pribadi lainnya seperti masker dan 
kacamata. 
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Gambar 12: Face Shield 

Manfaat menggunakan Phase Shield : 
1) Melindungi seluruh bagian wajah terutama 

mata, hidung dan mulut dari infeksi droplet 
2) Mudah digunakan karena tidak lengket seperti 

masker dan tidak membuat wajah panas. 
3) Fase perisai memiliki daya tahan yang cukup 

tinggi dan dapat dengan mudah dibersihkan 
untuk digunakan kembaliMudah dipasang 
dan dilepaskan 

4) Tidak mempengaruhi pernapasan  
5) Harganya relatif terjangkau, dan cukup 

banyak di pasaran  
6) Jangan ganggu pengguna saat berbicara  
7) Dapat digunakan dalam kombinasi dengan 

alat pelindung diri lainnya seperti kacamata 
dan masker Kedelapan. Minimalkan 
pengguna menyentuh wajah. 

8) Tidak mengganggu komunikasi non-verbal 
melalui ekspresi wajah dan tidak mengganggu 
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komunikasi membaca bibir bagi penyandang 
tunarungu 

9) Penggunaan bersamaan dengan pelindung 
wajah dapat memperpanjang umur masker 
(Theopilus et al., 2020). 

Kerugian menggunakan face shield adalah: 
1) Pelindung wajah dapat menyebabkan silau 
2) Menggunakan pelindung wajah dapat 

mengaburkan visor karena menghirup uap, 
sehingga mengurangi jarak pandang.  

3) Dapat menyebabkan distorsi visual  
4) Pelindung wajah cukup besar 
5) Memakai pelindung wajah dapat 

menimbulkan risiko tetesan masuk melalui 
sisi terbuka pelindung wajah, karena sisi 
terbuka pelindung wajah kurang padat 
dibandingkan masker. (Theopilus et al., 2020). 

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika hendak 
menggunakan face shiel, antara lain adalah sebagai 
berikut : 

1) Pelindung wajah yang digunakan harus bersih 
2) Pengguna harus mencuci tangan terlebih 

dahulu dan memegang pelindung wajah hanya 
pada bingkai atau tali untuk menghindari 
kontaminasi pada pelindung.  

3) Pelindung wajah dipasang dan bantalan busa 
dipasang di dahi Anda. Pengencang harus 
memiliki ukuran dan kapasitas pengikatan 
yang memadai sehingga tidak lepas atau 
terlalu kencang. 

4) Saat menggunakan pelindung wajah, jarak 
visor harus disesuaikan agar tidak terlalu jauh 
dari wajah pengguna untuk membuat celah di 
bagian bawah dan samping wajah, tetapi tidak 
terlalu dekat untuk membuat celah. 
Menyebabkan kesulitan bernapas atau 
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pembentukan uap pada visor Kontak tangan 
dengan visor harus diminimalkan selama 
penggunaan pelindung wajah untuk 
mengurangi risiko kontaminasi virus dari 
tangan pemakainya. 

5) Saat melepas visor, tangan harus dicuci 
terlebih dahulu sebelum melepas face shield 
dengan cara memegang tutup atau jepitan face 
shield. 

6) Cuci bersih seluruh bagian face shield dengan 
sabun atau detergen sebelum menyimpan face 
shield. Setelah kering, pelindung wajah harus 
disimpan di tempat yang bersih untuk 
digunakan kembali. 

7) Jika akan membuang face shield sendiri, bisa 
dicuci terlebih dahulu dan dipotong-potong 
untuk mencegah face shield menularkan virus 
Covid-19 oleh orang lain atau media 
potensial(Theopilus et al., 2020). 

c. Sarung Tangan (Hand Gloves) 
Sarung tangan adalah produk yang digunakan 

untuk menutupi permukaan tangan manusia. Sarung 
tangan memiliki salah satu fungsi utama untuk 
melindungi tangan manusia dari faktor lingkungan 
seperti angina, panas, debu, bakteri dan virus.. Saat 
melindungi dari Covid-19, penggunaan sarung 
tangan berfungsi sebagai alat pelindung diri untuk 
menghindari kontak dengan droplet/virus pada 
benda yang disentuh dan mengurangi penyebaran 
virus dari tangan ke benda yang disentuh, mencegah 
dan dapat menginfeksi manusia. Paparan virus di 
tangan Anda sangat berbahaya. Karena orang sering 
secara sengaja atau tidak sengaja menyentuh wajah 
mereka dengan tangan, mereka berisiko lebih besar 
terkena virus. 

Berikut adalah standar sarung tangan untuk 
perlindungan efektif terhadap Covid-19: 
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1) Bahan tidak menyerap air, dan pori-pori kecil 
mencegah cairan masuk ke dalam sarung 
tangan.  

2) Tutupi telapak tangan dengan rapat untuk 
melindungi seluruh permukaan tanah. 
(Theopilus et al., 2020). 

                                

 

Gambar 13: Sarung Tangan Sekali Pakai (A) Plastic (B) Nitril (C) 
Lateks 
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Gambar 14: Sarung Tangah Pemakaian Berulang (A) Kain (B) Karet (C) 
Kulit 

d. Pelindug Mata (Goggles) 
Pelindung mata (kacamata) Pelindung mata 

Pelindung mata berupa kacamata plastik digunakan 
sebagai pelindung mata tetap untuk mencegah 
percikan yang mungkin mengenai permukaan. 
Penggunaan pelindung mata itu sendiri hanya boleh 
digunakan pada saat aktivitas yang berisiko terpapar 
droplet, terutama saat prosedur yang menimbulkan 
aerosol, dan pada waktu-waktu tertentu kontak 
dekat dengan wajah pasien.(Kemenkes RI, 2020). 
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Gambar 15: Pelindung Mata (Goggles) 

e. Gaun (Gown) 
Kemampuan untuk mencegah penetrasi 

cairan, fungsi atau mobilitas, kenyamanan, 
ketahanan sobek, fit, tidak beracun, mudah terbakar, 
bau, dan retensi kualitas. Berdasarkan 
penggunaannya, gaun dibagi menjadi dua jenis 

1) Gaun sekali pakai Gaun sekali pakai dirancang 
khusus untuk dibuang setelah sekali pakai, 
biasanya tidak dijahit, dikombinasikan dengan 
plastik untuk mencegah masuknya cairan, dan 
bahan yang digunakan adalah serat sintetis..  

2) Gaun ini biasanya terbuat dari bahan katun 
100% atau polyester 100%, namun bisa juga 
dibuat dari bahan kombinasi katun dan dapat 
digunakan kembali hingga 50 kali selama gaun 
tersebut tidak rusak.(Kemenkes RI, 2020). 
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Gambar 16: Gaun (gown) 

f. Apron (celemek) 
Apron atau Celemek adalah alat pelindung 

diri yang terbuat dari plastik klorin sekali pakai atau 
dapat digunakan kembali yang dirancang untuk 
menutupi gaun pelindung yang digunakan oleh 
petugas kesehatan untuk mencegah masuknya 
cairan menular dari pasien. Bahan tahan terhadap 
desinfektan.(Kemenkes RI, 2020). 
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Gambar 17: Apron 

g. Pelindung Kepala 
Pelindung kepala adalah jenis alat pelindung 

diri yang dirancang untuk melindungi kepala dan 
rambut staf medis dari droplet infeksius dari pasien 
selama perawatan. Tutup kepala harus terbuat dari 
bahan tahan cairan yang tidak mudah sobek dan 
ukurannya pas dengan kepala petugas kesehatan 
yang menggunakannya. Ikat kepala itu sendiri sekali 
pakai. Jangan gunakan berulang kali.(Kemenkes RI, 
2020). 
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    Gambar 18: Pelindung Kepala 

h. Sepatu Pelindung 
Sepatu pelindung Sepatu pelindung adalah 

alat pelindung diri yang terbuat dari bahan karet atau 
tahan air dan dapat ditutup dengan kain tahan air. 
Sepatu pelindung adalah alat pelindung diri yang 
dirancang untuk melindungi kaki dari tetesan infeksi 
selama perawatan. 
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Gambar 19: Sepatu Pelindung 

4. Manajemen Penggunaan (Penggunaan Kembali) Alat 
Pelindung Diri Yang Dapat Digunakan Kembali 

a. Gaun, baju terusan, celemek, masker kain, dan topi 
bedah yang dapat digunakan kembali 

Gaun, celemek, baju terusan, masker kain, dan topi 
bedah yang dapat digunakan kembali dapat digunakan 
kembali setelah menyelesaikan proses pembersihan dan 
disinfeksi dengan: 
1) Pencucian pakaian dilakukan pada suhu sekitar 

57,2 °C sampai 71 °C dengan waktu minimal 25 
menit.  

2) Menggunakan klorin dengan konsentrasi 1:99 
sebagai desinfektan 

b. Masker N95 
1) Berikut adalah beberapa metode yang dapat 

Anda gunakan untuk membuat masker N95 
Anda dapat digunakan kembali: Metode 1: 
Masker N95 disimpan dalam kantong kertas 
berlabel nama petugas kesehatan, tanggal dan 
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waktu. Masker N95 dapat dibuka dan digunakan 
kembali 5 kali selama 8 jam.  

2) Metode 2: Masker N95 dapat digunakan kembali 
setelah dikeringkan di ruang terbuka pada suhu 
kamar selama 3-4 hari. Masker N95 tidak boleh 
dikeringkan dengan sinar UV karena akan 
merusak bahan masker polypropylene.  

3) Metode 3: Sterilkan masker N95 dengan penjepit 
kayu dalam oven dapur 70°C selama sekitar 30 
menit Yaitu Cara 

4) Metode 4: Setelah air mendidih selama 10 menit, 
sterilkan masker N95 dengan uap panas. 

 

c. Pelindung mata dan wajah 
1) Lap bagian dalam pelindung dengan kain bersih 

yang telah direndam sebelumnya dengan deterjen.  
2) Bersihkan bagian luar pelindung dengan kain bersih 

yang dibasahi desinfektan (klorin) dan bersihkan 
kembali dengan air bersih atau alkohol untuk 
menghilangkan residu. 

3) Keringkan atau lap pelindung hingga kering. 
d. Sepatu pelindung 

1) . Cuci sepatu dengan deterjen pada suhu 20-30°C 
. 

2) Gunakan disinfektan (klorin) setelah membilas 
sepatu dengan air bersih  

3) Keringkan sepatu pelindung dengan 
mengeringkan di bawah sinar UV (Kemenkes RI, 
2020) 

D. Tinjauan Perilaku Physical Distancing dalam pencegahan 
Covid-19 
1. Kebijakan Physical Distancing Dalam Upaya Pencegahan 
Covid-19 

Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan 
virus corona sebagai salah-satu pandemic di awal tahun 2020, 
dimana penyebaran virus tersebut sangat cepat, sehingga 
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sangat dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam upaya 
meminimalisir penyebaran virus corona maka, kebijakan 
physical distancing merupakan opsi yag efektif dalam 
meminimalisir penyebaran virus covid-19 tersebut (Megawati 
et al., 2020). 

Pembatasan kegiatan sosial telah  diatur  dalam UU 
Nomor  6 pasal  59-60 Tahun  2018  tentang  Karantina  
Kesehatan (Setiawan,   2020). Dalam   UU ini   menjelaskan   
perbedaan   antara Lockdown dan social distancing. 
Karantina wilayah (lockdown)  adalah keputusan  untuk  
membatasi  ruang  gerak masyarakat  dari  wilayah  lain  untuk  
tidak memasuki  atau  keluar  wilayah  yang  diterapkan 
kebiajak   karantina. Sedangkan social distancing adalah 
membatasi   kegiatan   sosial masyarakat Semua  kebijakan  ini  
diambil  tiada  lain adalah  untuk  menekan  angka  penularan 
Covid  19  di  masyarakat oleh karena itu masyarakat dintuntut 
untuk patuh dalam menerapkan setiap kebijakan yang 
diberlakukan  (Kemenkes RI, 2020) 

Menurut (WHO, 2020)  dalam (Aquarini, 2020) 
Langkah-langkah untuk keseluruhan populasi dalam 
melaksanakan strategi physical distancing  termasuk 
menyajikan rencana kerja yang dapat disesuaikan seperti 
bekerja jarak jauh, e-learning, mengurangi dan menghindari 
kerumunan, menutup kantor dan administrasi yang tidak 
penting, melindungi dan menjamin atau memberikan 
perlindungan populasi rentan, pembatasan pembangunan 
lingkungan atau publik dan tinggal di rumah , dan mengatur 
perawatan medis dan organisasi bantuan sosial untuk 
mengamankan klinik. Tindakan ini digunakan terkait dengan 
tindakan defensif individu terhadap COVID-19, misalnya, 
mencuci tangan terus menerus dan menutup mulut saat batuk 

 
 

2. Definisi Perilaku Physical Distancing 
Physical Distancing merupakan serangkaian tindakan 

yang dilakukan dalam mengendalikan infeksi dengan cara 
melakukan pembatasan kontak langsung antara satu 
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individu dengan individu yang lain, yang bertujuan untuk 
mengontrol atau mengendalikan penyebaran penyakit 
menular. Adapun tujuan utama dari Physical Distancing adalah 
untuk meminimalisir terjadinya kontak secara langsung 
antara individu yang terinfeksi dengan individu yang tidak 
terinfeksi. Sehingga memperkecil kemungkinan penyebaran 
penyakit menular seperti virus yang akan menyebabkan 
kematian. 

Menurut WHO physical distancing adalah pembatasan 
jarak fisik antara masyarakat, dimana pembatasan jarak  
bukan berdasarkan pada kegiatan interaksi sosial antara 
masyarakat melainkan pada diri pribadi individu secara fisik. 
Sedangkan menurut center for disease control (CDC) physical 
distancing diartikan sebagai menjauhi segala bentuk 
perkumpulan (Megawati et al., 2020). 

Physical Distancing menjadi opsi yang efektif untuk 
diimplementasikan untuk meminimalisir penyebaran virus 
melalui sentuhan secara langsung, baik hubungan seksual 
atau menyentuh benda atau barang yang telah 
terkontaminasi, atau transmisi melalui udara, droplet, bersin 
atau batuk (Yusup et al., 2020). 

Masyarakat dapat mengimplementasikan physical 
distancing dengan melakukan beberapa tindakan seperti, 
tetap berada didalam rumah kecuali untuk hal-hal yang 
urgent seperti membeli obat-obatan tau kebutuhan pokok 
lainnya, kemudian masyarakat menghindari berjabat tangan, 
rajin berolahraga meski berada dirumah, kemudian 
memanfaatkan tehnologi agar tetap bekerja meski didalam 
rumah (Kresna & Ahyar, 2020). 

 Ada beberapa standart yang dihasilkan dan 
diaplikasikan untuk diterapkan menjadi himbauan di 
Indonesia antara lain adalah bekerja, belajar, dan beribadah 
di rumah. Melalui himbauan tersebut, pemerintah ingin agar 
warganya melakukan karantina mandiri di rumah masing-
masing setidaknya dalam durasi selama 14 hari. Melalui 
himbauan tersebut, ada pula himbauan untuk melakukan 
social distancing. Mengacu pada arti dalam bahasa 
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Indonesia, social distancing istancing dan physical  dapat 
diartikan sebagai kegiatan pembatasan sosial dan penjarakan 
sosial dalam artian menghibau masyarakat untuk tetap 
menjalankan aktivitas didalam rumah (Patmawati, 2020). 
3. Tujuan physical distancing 

Adapun tujuan dari physical distancing adalah untuk 
mengontrol atau mengendalikan penyebaran penyakit 
menular. Adapun tujuan utama dari Physical Distancing 
adalah untuk meminimalisir terjadinya kontak secara 
langsung antara individu yang terinfeksi dengan 
individu yang tidak terinfeksi, sehingga memutuskan 
mata rantai infeksi. 
 Menurut tujuan dari physical distancing atau 
pembatasan sosial dan lebih dikenal dengan jarak 
bukan dimaknai dengan melarang melakukan apapun 
atau melakukan aktivitas apapun diluar rumah, tetapi 
dalam artian bertujuan untuk melakukan pembatasan 
kegiatan di luar rumah, karena sama-sama kita ketahaui 
bahwa hal yang paling cenderung dan paling cepat 
menularkan penyakit adalah manusia khususnya 
interaksi manusia yang tak terbatas. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku physical 
distancing 
Berdasarkan (Pertiwi & Budiono, 2021) ada beberapa 
yang memengaruhi perilaku Physical distancing yaitu : 

a. Usia  
 Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 
usia mempengaruhi perilaku physical distancing 
masyarakat pada masa pandemi Covid-19, 
berdasarkan hasil penelitiannya bahwa individu 
dengan rentang usia 36-45 tahun dan 46-55 
tahun cenderung memiliki perilaku physical 
distancing yang negatif dibandingkan dengan 
usia yang lebih mudah.  

b. Jenis kelamin 
  Dalam risetnya menyatakan bahwa jenis 
kelamin perempuan lebih dapat menerapkan 
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perilaku physical distancing yang positif 
dibandingkan dengan jenis kelamin laki laki 
yang didasari oleh perempuan memiliki sifat 
penuh kasih sayang, lembut serta merasa 
bertanggung jawab atas kesejahteraan orang-
orang disekitarnya. Sedangkan laki-laki 
cenderung memiliki sifat yang agresif, senang 
berpetualang, suka keleluasan, kasar serta lebih 
berani mengambil resiko. Dalam hal ini resiko 
yang dimaksud yaitu resiko tertular Covid-19.  

Sehingga adanya perbedaan sifat ini, 
menyebabkan perempuan justru lebih berhati-
hati dan cenderung menerapkan perilaku hidup 
sehat serta takut untuk melakukan pelanggaran 
yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh (Sriatmi 
& Kusumastuti, 2020) bahwa perbedaan 
tersebut didasari oleh perbedaan sifat yang 
dimiliki pada setiap gender atau jenis kelamin. 

 Berdasarkan penelitian Riyadi & Putri, 
(2020, p. 19) rata-rata indeks kepatuhan 
responden dari berjenis kelamin laki-laki lebih 
rendah dalam penerapan protokol kesehatan 
dibanding dari kalangan dengan dan berjenis 
kelamin perempuan khususnya dalam 
penerapan physical distancing 

c. Tingkat pendidikan 
 Tingkat pendidikan berperan penting dalam 
membentuk perilaku physical distancing, tingkat 
pendidikan yang tinggi akan membentuk 
perilaku melalui pengetahuan yang luas yang 
akan membentuk sebuah pemahaman yang 
akan menentukan dalam berperilaku physical 
distancing yang lebih positif dan sama halnya 
dengan tingkat pendidikan yang rendah 
pengetahuan yang rendah akan membentuk 
cakupan pemahaman individu yang minim dan 
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akan membentuk perilaku physical distancing 
yang negatif (Pertiwi & Budiono, 2021). 

d. Pekerjaan  
 responden yang bekerja justru lebih jarang 
menjaga jarak sosial atau menghindari 
transportasi umum (Li et al., 2020). Hal ini 
disebabkan karena responden yang bekerja 
justru lebih banyak beraktivitas dan memiliki 
kesibukan sehingga kurang memperhatikan 
upaya pencegahan Covid-19 salah satunya 
perilaku jaga jarak (Pertiwi & Budiono, 2021). 

e. Dukungan keluarga 
 Keluarga merupakan lingkungan terdekat 
dan individu yang paling sering berinteraksi 
dengan anggota keluarga yang lai, dari setiap 
individu yang memiliki hubungan kuat antara 
anggota keluarga. Kelurga memiliki tanggung 
jawab serta peran penting terhadap 
kesejahteraan dan kesehatan diri serta anggota 
keluarga. Selain itu keluarga juga berperan 
penting dalam menyampaikan informasi, 
memberikan nasihat dan memotivasi untuk 
selalu menerapkan perilaku hidup sehat, dan 
saling menjaga serta saling memngingatkan 
dalam hal kebaikan khusunya perilaku physical 
distancing positif (Pertiwi & Budiono, 2021). 

 Berdasarkan Notoatmodjo, S. (2014) yang 
dikutip dalam (Pertiwi & Budiono, 
2021)Dukungan keluarga sangat berperan dalm 
pembentukan perilaku seseorang. Seseorang 
yang mendapat dukungan keluarga maka dapat 
menerapkan perilaku physical distancing yang 
positif. Menurut Lawrence Green faktor 
penguat terjadinya perilaku yaitu adanya 
dukungan sosial yang bersifat baik, yang mana 
dukungan keluarga juga termasuk dalam 
dukungan sosial. 
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f. Dukungan tokoh masyarakat 
 Dukungan sosial juga meliputi dukungan 
dari tokoh masyarakat. Dukungan tokoh 
masyarakat mengacu pada ketentraman, 
ketenangan, bantuan manfaat berupa informasi 
verbal yang diterima seseorang dari tokoh 
masyarakat (Akbar et al., 2015). Hal 
tersebutdalam didukung oleh salah-satu riseta 
yang  menunjukkan adanya hubungan antara 
dukungan tokoh masyarakat dengan perilaku 
physical distancing (Pertiwi & Budiono, 2021). 
 Menurut Budiarjo (2008) dalam (Rosidin 
et al., 2020) menyatakan bahwa tokoh 
masyarakat memiliki pengaruh yang penting 
terhadap perilaku physical distancing karena 
tokoh masyarakat merupakan orang yang 
berperan besar dalam suatu kelompok 
masyarakat dan dapat mempengaruhi individu 
maupun kelompok lain sesuai dengan 
keinginan dirinya. 

g. Sumber informasi  
 Informasi merupakan pengetahuan yang 
diperoleh sesorang baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Informasi terkait 
Covid-19 maupun upayaupaya pencegahannya 
daapat diperoleh dari berbagai sumber. 
Diketahui dari hasil analisis bivariat pada 
penelitian ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan antara sumber informasi dengan 
perilaku physical distancing (Pertiwi & 
Budiono, 2021). 
 Kurangnya sumber informasi dapat 
mempengaruhi perilaku physical distancing 
masyarakat menjadi negatif, begitupun 
sebaliknya apabila masyarakat memperoleh 
informasi yang baik maka akan berpengaruh 
terhadap perilaku physical distancing yang 
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positif. Hal ini disebabkan adanya sumber 
informasi yang baik akan mendapat informasi 
yang lebih luas serta pengetahuan terkait 
Covid-19 maupun physical distancing yang 
nantinya akan berdampak pada sikap kemudian 
berpengaruh terhadap perilaku seseorang  (Li et 
al., 2020) 

h. Tingkat pengetahuan covid-19 
 Masyarakat cenderung memiliki 
pengetahuan yang baik dapat disebabkan 
karena pada era pandemi Covid-19 berbagai 
informasi terkait Covid-19 telah dapat diakses 
baik melalui media online maupun offline. 
pengetahuan yang baik akan diiringi oleh 
perilaku pencegahan yang baik dan sebaliknya, 
hal ini disebabkan adanya faktor ekonomi 
maupun sosial yang mengakibatkan perilaku 
physical distancing sebagai salah satu upaya 
pencegahan Covid-19 masih kurang 
dioptimalkan (Pertiwi & Budiono, 2021). 

i. Tingkat pengetahuan physical distancing 
 Dalam hasil penelitian (Pertiwi & Budiono, 
2021) bahwa responden dengan pengetahuan 
physical distancing kategori cukup 2,095 kali 
lebih cenderung menerapkan perilaku physical 
distancing yang negatif dari pada responden 
yang memiliki pengetahuan physical distancing 
kategori baik. 
 Tingkat pengethuan Dalam meningkatkan 
pengetahuan masyarakat sangat penting untuk 
dilakukan edukasi yang meliputi pengenalan, 
penularan, bahaya COVID-19, serta 
pencegahan dengan melakukan physical 
distancing adalah langkah yang tepat untuk 
memutus mata rantai covid-19. 

j. Sikap  
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Sikap masyarakat memaknai dan Physical 
distancing dalam menjaga kesejahteraan jiwa 
didapatkan hasil yang memiliki sikap yang 
patuh terhadap social distancing dan Physical 
distancing itu memiliki tingkat yang sangat baik 
(Widya & Fritasari, 2021). 

k. status pernikahan  
status pernikahan akan menjadi salah-satu 
faktor yang mempengaruhi perilaku physical 
distancing, individu yang telah berkeluarga 
akan cenderung bersikap lebih protektif dalam 
menghadapi pandemic covid-19, sehingga dari 
hal tersebut akan cenderung membuat individu 
untuk selalu waspada dan akan selalu berhati-
hati dalam melakukan apapun termasuk dalam 
menanggapi covid-19, individu dengan status 
menikah cenderung akan berada di arah lebih 
patuh dibandingkan dengan individu yang 
belum menikah karena belum tertanam dalam 
dirinya bahwa ada rasa tanggung jawab dan 
keharusan menjaga anggota keluarganya 

l. Kekhawatiran 
Rasa khawatir dan kecemasan seseorang akan 
berdampak pada tindakan yang akan dilakukan, 
sama halnya dalam menanggapi pandemic 
covid-19, individu dengan tingkat kekhawatiran 
yang relative tinggi maka akan lebih waspada 
dalam menghadapi pandemic tersebut, 
sehingga akan mencari banyak cara untuk 
menghindarinya, dan hal ini akan berpotensi 
besar untuk mematuhi kebijakan physical 
distancing berbeda dengan individu yang 
tingkat kekhawatiran rendah mereka akan lebih 
cenderung santai dalam menanggapi masalah 
bahkan lebih cenderung kearah pasif dalam 
penanganan masalahnya, jadi akan lebih 
cenderung untuk tetap bersikap tidak patuh 
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pada sebuah kebijakan dan akan berdampak 
pada tidak melaksanakan physical distancing 
(Riyadi & Putri, 2020, p. 19) 

m. Status kesehatan  
Status kesehatan menjadi salah-satu poin 
penting yang mempengaruhi kepatuhan 
individu dalam menerapkan physical 
distancing, tingkat kesehatan yang lebih rentan  
terkena penyakit akan cenderung lebih patuh 
untuk menerapkan perilaku physical distancing 
dibandingkan dengan yang status kesehatannya 
lebih tinggi seperti anak mudah dan masyarakat 
yang tidak memiliki penyakit degenerative, 
dengan rasional bahwa lansia merupakan 
populasi rentan begitupun dengan anak-anak 
dan ibu hamil, berbeda dengan remaja yang 
masih dalam keadaan sehat bugar akan lebih 
cenderung acuh atau tidak mengiplementasikan 
perilaku physical distancing (Riyadi & Putri, 
2020, p. 19). 

n. Kebijakan pemerintah 
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah 

dapat mempengaruhi konsistensi publik 
dengan pelaksanaan physical ditancing. strategi 
didorong dari awal hingga akhir dengan elit 
partai menandai perspektif yang tepat dan 
orang-orang mengikuti arah yang dapat 
diprediksi dengan sistem kepercayaan 
sebelumnya. Pengujian yang dapat diprediksi 
dengan hipotesis wawasan sosial menunjukkan 
bahwa orang lebih diyakinkan oleh para ahli 
strategi yang dipandang memiliki nilai-nilai 
seperti mereka sendiri (Rothgerber et al., 2020). 
 Kebijakan physical distancing sangat 
berpengaruh terhadap perilaku penvegahan 
covid-19 pada masyarakat perkotaan maupun 
pedesaan, hal ini terjadi karena semakin ketat 
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sebuah kebijakan dalam artian kebijakan 
physical distancing yang diberlakukan oleh 
pemerintah maka tingkat kepatuhan 
masyarakat akan meningkat pula, dan hal 
tersebut akan berimbas juga pada perilaku 
individu dalam melaksanakan physical 
distancing sebagai upaya pencegahan covid-19 
(Achmad, 2021, p. 19). 
  Mengingat latar belakang politik Amerika, 
gagasan COVID-19 telah berubah menjadi cara 
hidup yang signifikan sebagai penanda yang 
mengakui nonkonformis dari tradisionalis; 
pandangan liberal menggaris bawahi bahaya 
yang ditimbulkan oleh infeksi dan kesulitan 
dalam menahan penyebarannya, sedangkan 
pandangan moderat menekankan kompensasi 
yang berlebihan terhadap bahaya yang 
disalahartikan. Ketika kesan keseriusan 
COVID-19 dikaitkan dengan karakter politik, 
orang mungkin mulai mengukur data yang 
dihasilkan melalui titik fokus filosofis, 
membuat objektivitas lebih sulit. (Rothgerber 
et al., 2020). 

5. Kategori  perilaku masyarakat terhadap physical 
distancing 

Berdasarkan Maylanny et al., (2021) membagi 
perilaku masyarakat terhadap physical distancing 
kedalam 3 kategori yaitu : 
a. Informan aktif 

Informan aktif adalah informan yang sadar 
bahwa informasi Physical Distancing  
merupakan informasi yang sangat penting 
sebagai upaya kontrol diri dan keluarga dalam 
pencegahan penyebaran virus dan melindungi 
keluarga maupun masyarakat dari terinfeksi 
virus covid 19. 
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b. Informan simpati 
informan simpatik mereka yang tidak terlalu 
aktif mengakses dan menerima informasi, 
namun dalam penerapan kebijakan Physical 
Distancing dilakukan meskipun tidak secara 
penuh, tetapi menyesuaikan situasi yang ada. 

c. Informan pasif/ acuh 
informan pasif merupakan informan atau 
individu yang tetap mencari informasi dan tidak 
menerapkan Physical Distancing. Hal ini terjadi 
karena mereka meyakini tindakan yang terlalu 
berlebihan menerima informasi Physical 
Distancing, justru akan mengganggu mental 
dan akan berdampak pada kondisi fisiknya dan 
hal seperti ini memberikan dampak positif dan 
negative terhadap pencegahan covid dimana 
disisi lain menurunnya rasa khawatir yang 
berlebihan atau ansietas yang berlebihan akan 
meminimalisir penurunan gangguan mental 
yang akan berdampak pada penurunan imun 
tubuh tetapi disisi lain akan berdampak 
negative pula karena tidak mematuhi atau 
menerapkan kebijakan physical distancing 
sehingga akan sangat beresiko untuk terinfeksi 
covid-19. 

6. Dampak physical distancing bagi  masyarakat 
Menurut (Sakti & pribadi, 2018) ada 3 dampak  
negative physical distancing yaitu : 

a. Pembatasan interaksi antara satu individu 
dengan individu lain, manusia merupakan 
mahluk sosial yang tidak akan bisa terlepas 
dari interaksi sosial. 

b. Menurunnya interaksi ini menyebabkan 
kurangnya kepekaan  terhadap  sesame dalam 
hal ini pembatasan sosial akan menimbulkan 
efek kepada setiap individu dimana individu 
tersebut akan terbiasa dengan tanpa interaksi 
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sosial sehingga akan menekan tingkat kepekaan 
dan keperdulian dari masing-masing individu 
tersebut sehingga akan berdampak pada sikap 
dan perilaku individu yang akan cenderung 
acuh atau tidak perduli dengan masalah 
tetangga, atau kelompok yaing lain. 

c. Ekonomi  yang  terganggu  dan  sulitnya  akan  
akses  alat  pelindung diri juga menyebabkan  
langkah proteksi diri bagi masyarakat sangat 
lemah, dalam hal ini jumlah pendapatan akan 
terbatas bahkan akan terjadi penurunan secara 
drastic dan akan menyebabkan pemenuhan 
kebutuhan dalam satu keluarga atau 
perindividu akan terhambat atau dengan kata 
lain tidak terpenuhi seperti pemenuhan asupan 
makanan yang bergizi dan pemenuhan obat-
obatan sehinggahal ini akan berdampak pada 
pertahanan diri atau imun akan menurun. 

dan menurut (Sukardi & Sulaiman, 2021) ada dua 
dampak negatif physical distancing bagi kesehatan 
masyarakt baik secara fisik maupun secara mental 
yaitu sebagai berikut : 
a. Kesehatan mental 

Physical  distancing  dan  social distancing 
terhadap  kesehatan  masyarakat  terkadang  
dapat  berdampak  negatif,  manusia  hidup  
sangat  membutuhkan  hubungan  sosial  
dengan masyarakat  sekitar.  Jadi  mengurangi  
intraksi  social  dapat  menyebabkan  sesorang  
merasa  kesepian.Untuk  seseorang  yang  
mengalami  dampak  pemberlakuan  physical  
distancing  dan   kebiajakan  social  distancing  
terhadap  kesehatan  mental  dan  kesehatan  
fisiknya  cenderung seperti mengalami 
kesepian, sedih, setres, bahkan depresi 
mengakibatkan bunuh diri  (Sukardi & 
Sulaiman, 2021). Cakupan dampak dari 
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penerapan physical distancing juga berdampak 
pada anak-anak, situasi tersebut akan membuat 
anak-anak kebingungan, ketakutan, khawati 
(cemas) dan merasa teracam dengan kondisi 
tersebut, kondisi yang penuh dengan 
pembatasan akan menimbulkan ketakutan dan 
perasaan tertekan pada anak, sehingga bisa 
memicu timbulnya trauma pada anak, ditambah 
lagi dengan beberapa media yang mengabarkan 
informasi kematian yang diakibatkan oleh 
covid-19 (Sukardi & Sulaiman, 2021). 

b. Kesehatan fisik 
Dampak dari physical distancing 
mengakibatkan beberapa individu menjadi 
depresi karena kurangnya pendapatan 
yangberbading terbalik dengan kebutuhan, 
sehingga mengakibatkan pemenuhan 
kebutuhan menurun dan membuat imun 
menurun sehingga terserang 
kelaparan,penyakit, stress yang berdampak 
pada depresi sehingga mencederai diri sendiri 
dan bunuh diri (Sukardi & Sulaiman, 2021). 
 

Dampak dari physical distancing tidak hanya 
mempengaruhi kesehatan masyarakat tetapi juga 
merambat kesuluruh aspek kehidupan baik pendidikan, 
sosila ekonomi dan agama, dalam aspek pendidikan 
physical distancing telah memberikan dampak yang 
besar di Negara Indonesia, telah meluncurkan 
beberapa aplikasi yang diharapkan akan dapat 
menunjang pembelajaran secara DARING, sehinga 
proses belajar mengajar tetap bisa berlangsung dengan 
mengunakan jaringan internet. Namun tidak semua hal 
berjalan sesuai dengan harapan, banyak kendala dalam 
penerapannya diantaranya membuat para peserta didik 
menjadi kehilangan minat terhadap pembelajaran 
daring, dengan alasan merasa bosan dan sulit untuk 
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memahami point-point yang diajarkan (Amalia & 
Nurus, 2020). 

Tidak hanya proses belajar yang terganggu , 
proses mengajarpun turut mendapatkan kendala, 
dimana jadwal pembelajaran telah berubah, tidak sesuai 
dengan jadwal sekolah tatap muka, jadwal akan mudah 
bergeser dan tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya. 
Tidak hanya itu karena pengaplikasian E-leraning atau 
daring, tidak semua tenaga pengajar paham atau 
mengerti mengenai penggunaan e-learning, kaena 
keterbatasan pada sumber daya sebagai seorang tenaga 
pengajar, belum lagi keterbatasan jaringan internet 
untuk daerah pedesaan atau pedalaman yang turut serta 
menghambat pembelajaran secara daring (Amalia & 
Nurus, 2020). 

Menurut Bausch, (2020) yang dikutip dalam 
(Aquarini, 2020) Ada beberapa manfaat melakukan 
pemisahan  fisik atau physical distancing  dalam upaya 
pencegahan COVID-19, lebih spesifiknya dari 
pelepasan fisik yang tepat dibandingkan dengan 
berbagai tindakan adalah cenderung dibuat dengan 
harga minimal dan disesuaikan dengan berbagai macam 
sosial budaya. dan pengaturan moneter, termasuk di 
mana kerumitan atau biaya sosial untuk mengikuti 
penguncian tinggi. sangat tinggi. Aturan dapat 
dikembangkan secara kooperatif pada tingkat yang 
sangat dekat oleh perintis lingkungan, bahkan mungkin 
pada skala lokal. Di tempat-tempat di mana COVID-
19 belum diperkenalkan atau di mana transmisi luas 
belum terjadi, implementasi physical distancing, 
bersama dengan langkah-langkah lain, bahkan dapat 
membantu menghindari perlunya tindakan lockdown.  

Pemerintah dalam menerapkan kebijakan dapat 
melkukan pendekatan dan melibatkan masyarakat 
sebagai mitra sentral dalam perjuangan melawan 
COVID-19, melawan pesan tersirat kami menentang 
mereka” dari pemerintah tentang lockdown. Sementara 
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keuntungan dari kontrol terdesentralisasi jelas, 
pertimbangan harus diberikan untuk menjaga terhadap 
orang-orang dan jaringan yang mencoba melakukan 
strategi yang tidak berbasis bukti atau bahkan menolak 
pedoman kesejahteraan umum, dengan kemungkinan 
efek samping, termasuk perluasan penularan COVID-
19, dalam jaringan mereka dan kemudian beberapa. 
Standar menjaga bukti tergantung pada aturan, sejauh 
bukti ada, harus secara konsisten diperhatikan. 

7. Pengimplementasian physical distancing  

 Dalam hal pengimplementasian perilaku physical 
distancing sebagai salah satu upaya pencegahan 
penyebaran covid-19, yang paling berperan penting 
adalah Partisipasi masyarakat dimana partisipasi 
masyarakat telah menjadi kunci utama untuk 
pencegahan penyebaran wabah Covid-19.  Dengan 
upaya pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan 
menganjurkan masyarakat untuk menerapkan social 
distancing (pembatasan sosial) dan physical distancing 
(pembatasan fisik) guna memotong rantai penyebaran 
virus tersebut. Sebagian masyarakat secara sadar dan 
kritis mengikuti mekanisme pembatasan sosial, tetapi 
sebagian lagi belum berpartisipasi (Mulyadi, 2020, p. 
19) 

Pelaksanaan kebijakan pemerintah ditopang penuh 
oleh undang-undang sebagaimana telah diatur dalam 
UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 
Menular, mensyaratkan keterlibatan masyarakat secara 
aktif, seperti: masyarakat patuh terhadap imbauan agar 
tetap di rumah, ikut serta dalam aktivitas pencegahan 
penyebaran di lingkungan masing-masing dan ikut 
memberi sumbangan materi maupun tenaga sukarela. 
Tanpa partisipasi masyarakat, tujuan pelaksanaan 
kebijakan tersebut tidak akan tercapai dengan baik. 
Partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 
mempunyai peran yang sangat penting, masyarakat 
dapat berperan bukan saja sebagai objek tetapi juga 
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sebagai subjek penanganan Covid-19 (Mulyadi, 2020, p. 
19). 

Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan 
kesediaan secara ikhlas dari masyarakat untuk 
membantu kegiatan penanganan penyakit yang terjadi 
di daerahnya masing-masing agar penyebaran Covid-19 
ini tidak semakin meluas. Karena itu, masyarakat 
dengan kesadaran sendiri melakukan social 
distancing/physical distancing, self-quarantine dan 
self-isolation. Partisipasi dalam hal ini perlu dibedakan 
dengan mobilisasi yang mengandung unsur paksaan/ 
keharusan, baik oleh pemerintah/ penguasa ataupun 
oleh pihak lain yang memiliki kekuatan lebih (Mulyadi, 
2009). 

Berdasarkan hasil penelitian Widyaningrum et al., 
(2020) didaptkan bahwa mayoritas responden atau 
individu dan kelompok mematuhi kebijakan dengan 
menerapkan physical distancing, hal tersebut didorong 
dengan adanya pengetahuan masyarakat terkait dengan 
physical distancing dan bahaya dari covid 19, dan 
penerapan atau pengimplementasian physical 
distancing dibuktikan dengan presentase seperti 
mengunjugi pusat perbelanjaan yaitu hanya satu 
kali/minggu atau bahkan satu kali/bulan  dan 
mayoritas masyarakat berada diluar rumah yaitu kurang 
dari satu jam. 

Hal tersebut juga sesuai dengan  Mona Safitri, 
(2021) yang menyatakan bahwa penerapan physical 
distancing tidak berhenti pada orang dewasa saja, 
melainkan merambat sampai usia kanak-kanak, batita, 
dan anak sekolah, dimana mereka melalui pengawasan 
orang tua saat melakukan imunisasi, tetap menerapkan 
physical distancing dengan tetap melakukan penjarakan 
sosial, kemudian terkait dengan pendidikan anak-anak 
tetap melaksanankan proses belajar dengan home 
schooling atau dalam jaringan (DARING), tanpa harus 
keluar rumah dan berinteraksi langsung dengan 
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individu lain diluar rumah, sehingga meminimalisir 
terjadinya penularan covid-19.  

Dalam penerapan physical distancing menurut 
(Patmawati, 2020) ada beberapa langka-langkah yang 
harus diterapkan dalam pengamplikasiannya yaitu 
sebagai berikut : 

1. Jangan keluar rumah, kecuali untuk urusan 
penting, seperti membeli kebutuhan pokok 
atau berobat ketika sakit dalam upaya 
pencegahan covid dan menghindari interaksi 
langsung dengan individu lain.  

2.  Sapa orang lain dengan lambaian tangan, 
bukan dengan berjabat tangan hal ini bertujuan 
untuk menghindari kontak langsung melalui 
tangan sehingga tidak terjadi penularan melalui 
tanga. 

3. Bekerja atau belajarlah dari rumah dengan 
tujuan tetap melakukan kegiatan yang produktif 
dirumah tanpa harus keluar rumah dan 
menyebabkan kerumunan.  

4. Manfaatkan telepon genggam atau smartphone 
untuk video call  dan untuk tetap terhubung 
dengan kerabat dan rekan kerja agar 
komunikasi tetap terjaga tanpa harus kontakk 
langsung.  

5. Lakukan olahraga di rumah, tidak di pusat 
olahraga atau gym untuk menghindari 
kerumunan dan tetap menjaga imunitas tubuh 
tetap bugar dan Vit sehingga tidak mudah 
terserang penyakit.  

6.  Jika ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari, 
lakukan di luar jam sibuk bertujuan untuk 
menghindari kerumunan dan meminimalisir 
untuk kontak dengan orang banyak, sehingga 
resiko tertular pun lebih minim.  

7. Minta kurir pengantar barang atau makanan 
untuk melakukan contactless delivery 
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(menerima pesanan tanpa bertemu langsung 
dengan kurir) saat memesan makanan atau 
barang lainnya.  

8. Menunda mengunjungi orang lain bertujuan 
untuk memutus mata rantai penyebaran covid. 

Berdasarkan beberapa urain di atas, maka hal ini 
telah membuktikan bahwa physical distancing 
merupakan langkah yang paing efektif untuk 
dilakukan, dan menjadi salah-satu opsi yang tepat 
dalam pemutusan mata rantai penyebaran covid -
19, dan tergambar dengan jelas bahwa 
pengaplikasian dan efektivitas dari physical 
distancing sangat signifikan, sehingga individu 
dapat terhindar dari kontak dengan individu lain, 
meminimalisir terjadinya penyebaran virus melalui 
droplet, batuk, atau flu bahkan kontak langsung 
dengan individu lain, sehingga individu akan 
merasa lebih aman (Patmawati, 2020). 

8. Pengaruh physical distancing terhadap kesehatan 
Kebijakan physical distancing yang diberlakukan 

oleh pemerintah Indonesia merupakan kebijakan yang 
tepat untuk mengurangi dapak penyebaran infeksi virus 
Covid-19 di Indonesia. Kebijakan yang telah dipilih 
telah sesuai dengan himbauan WHO terkait physical 
distancing dan social distancing. Hal ini dapat kita 
temukan di tempat-tempat umum, dimana kita dapat 
melihat simbol physical distancing yang menandakan 
jarak seseorang dengan orang lain seperti yang terdapat 
pada halte bus, stasiun kereta api, supermarket, hingga 
angkutan umum sudah mulai menggunakan nomor 
atau tanda jarak untuk menjaga batas pengunjung agar 
terhindar dari kontak fisik dengan pengunjung lainnya 
(Kresna & Ahyar, 2020). 

Berdasarkan penjelasan tersebut telah menunjukkan 
bahwa kebijakan physical distancing memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, dimana 
dengan kebijakan physical distancing dan social 
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distancing yang diambil oleh pemerintah dapat 
menghambat penyebaran infeksi virus Covid-19 
diantara masyarakat. Dengan penerapan protokol-
protokol kesehatan dan upaya-upaya yang perlu 
diperhatikan oleh masyarakat luas untuk selalu menjaga 
kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat sehingga 
masyarakat terhindar dari bahaya penularan dan 
dampak gangguan kesehatan dari penularan virus 
Covid-19 (Kresna & Ahyar, 2020). 

Penerapan physical distancing yang umum 
dilakukan yaitu: bekerja dari rumah; belajar di rumah 
secara online bagi siswa sekolah dan mahasiswa; dan 
tidak melakukan pertemuan atau acara yang dihadiri 
orang banyak, seperti konferensi, seminar, rapat, atau 
pesta pernikahan. Ketika menerapkan physical 
distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk 
berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter 
saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan 
orang yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita 
Covid-19 (Mulyadi, 2020, p. 19). 
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BAB V 
HEALTH LITERACY VAKSINASI COVID-19 

 
A.  HEALTH LITERACY 

1. Definisi Health Literacy 
Tingginya angka kesakitan yang disebabkan oleh 

penyakit di Amerika Serikat pada tahun 1970-an adalah 
pertama kalinya literasi kesehatan dikonseptualisasikan dan 
diperkenalkan. Literasi kesehatan dikutip sebagai prasyarat 
penting untuk status perawatan kesehatan di Amerika 
Serikat. Namun, dengan diperkenalkannya berbagai media 
untuk menyampaikan informasi terkait Memperluas basis 
pengetahuan kesehatan dan medis. Definisinya berkembang 
pesat (Gupta et al., 2017).   

The American Medical Associations Ad Hoc 
Committee on Helth Literacy mencatat bahwa istilah "literasi 
kesehatan" telah ada dalam literatur kesehatan setidaknya 
selama 30 tahun tanpa definisi kerja yang jelas (D Nutbeam, 
2000). Pada dasarnya, literasi kesehatan adalah keterampilan 
kognitif dan sosial yang menentukan motivasi dan 
kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, dan 
menggunakan informasi untuk mempromosikan dan 
memelihara kesehatan. 

Karena jumlah materi pendidikan kesehatan yang 
disebarluaskan melalui internet, media sosial, dan media 
cetak meningkat, pasien bertanggung jawab untuk 
menguraikan sejumlah besar informasi yang tersedia (Gupta 
et al., 2017). Definisi literasi kesehatan oleh karena itu dapat 
digambarkan sebagai pengetahuan, motivasi dan 
kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi 
dan menerapkan informasi untuk membuat keputusan 
tentang pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi 
kesehatan.. (Quaglio et al., 2017).  

Health literacy adalah Tingkat kemampuan individu 
untuk menerima, memproses, dan memahami informasi 
dan layanan kesehatan dasar yang diperlukan untuk 
membuat keputusan terkait kesehatan yang tepat. Dari apa 
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yang telah dikemukakan selama ini, dapat dikatakan bahwa 
literasi kesehatan berperan besar dalam bidang kesehatan. 
Oleh karena itu, mencapai literasi kesehatan merupakan 
tanggung jawab bersama di tingkat individu dan masyarakat. 
(Nazmi, Galio Rudolfo, Ridha Restila, 2015).  

Berkman et al. mencatat bahwa definisi awal health 
literacy atau literasi kesehatan hanya berfokus pada 
"kemampuan untuk menerapkan literasi dasar dan 
keterampilan matematika (numerik) dalam konteks 
perawatan kesehatan". Definisi lain, yang tidak hanya 
mentransfer keterampilan yang dipelajari sebelumnya dari 
satu situasi ke situasi lain, adalah "tujuan mencapai literasi 
kesehatan" atau "memperoleh, memproses, dan menerima 
informasi medis dalam konteks yang berhubungan dengan 
kesehatan." memiliki kemampuan untuk 
memahami"(Berkman et al., 2010).  Health literacy adalah 
pengetahuan tentang informasi kesehatan yang diperoleh 
dari berbagai sumber, seperti media dan tenaga medis. Oleh 
karena itu, seseorang dengan pengetahuan yang cukup 
tentang informasi kesehatan diharapkan dapat mengikuti 
keponakannya dan mengatasi masalah kesehatannya. 

Literasi kesehatan adalah tingkat kemampuan individu 
untuk menerima, memproses, dan memahami informasi 
dan layanan kesehatan dasar yang diperlukan untuk 
membuat keputusan terkait kesehatan yang tepat.(Nazmi, 
Galio Rudolfo, Ridha Restila, 2015). Health literacy atau 
Literasi kesehatan adalah pengetahuan tentang informasi 
kesehatan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti 
media dan tenaga medis. Oleh karena itu, individu dengan 
pengetahuan informasi kesehatan yang cukup diharapkan 
dapat mengatasi masalah kesehatannya jika 
diperlukan.(Bodur, Filiz, & Kalkan, 2017). Health literacy 
Literasi kesehatan dibagi menjadi tiga tingkatan: literasi 
kesehatan fungsional, literasi kesehatan interaktif dan 
literasi kesehatan kritis (Nutbeam 2015) yaitu Functional 
health literac, Interaktif helath literacy  dan Critical health literacy. 
Adapun Manfaatnya adalah penghematan anggaran 
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perawatan kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
rendahnya tingkat literasi kesehatan pada individu. Ini 
termasuk usia, kurangnya pendidikan, perbedaan etnis, 
hambatan akses ke layanan kesehatan dan akses ke 
informasi kesehatan (NAAL, 2003).  

Berkman et al. mencatat bahwa definisi awal literasi 
kesehatan hanya berfokus pada "kemampuan untuk 
menerapkan literasi dasar dan keterampilan matematika 
(numerik) dalam konteks perawatan kesehatan". Definisi 
lain, yang tidak hanya mentransfer keterampilan yang 
dipelajari sebelumnya dari satu situasi ke situasi lain, adalah 
"tujuan mencapai literasi kesehatan" atau "memperoleh, 
memproses, dan menerima informasi medis dalam konteks 
yang berhubungan dengan kesehatan." memiliki 
kemampuan untuk memahami"(Berkman, Davis, & 
McCormack, 2010). Health literacy Literasi kesehatan adalah 
pengetahuan tentang informasi kesehatan yang diperoleh 
dari berbagai sumber, seperti media dan tenaga medis. 
Dengan demikian, masyarakat yang memiliki pengetahuan 
tentang informasi kesehatan diharapkan dapat mengatasi 
sendiri masalah kesehatan jika diperlukan. 

Meningkatkan literasi kesehatan sangat penting karena 
hubungan antara tingkat literasi kesehatan dan status 
kesehatan individu (Bodur et al., 2017). Level ini tercermin 
dari kemampuan Anda membaca dan menganalisis 
informasi yang ada (Don Nutbeam, 2015).  

Menurut (Don Nutbeam, 2015) health literacy dibagi 
menjadi 3 tingkatan yaitu: 

a. Functional health literacy 
Functional health literasi atau Literasi kesehatan 

fungsional menggambarkan keterampilan kesehatan 
dasar yang cukup untuk memperoleh informasi 
kesehatan yang relevan (seperti risiko kesehatan dan 
penggunaan sistem perawatan kesehatan) dan untuk 
dapat menerapkan pengetahuan ini sampai batas 
tertentu. kegiatan yang ditunjuk. Aspek ini 
memudahkan individu untuk mengakses dan 
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memperoleh informasi dari berbagai sumber. B. 
Penyampaian informasi kesehatan melalui saluran 
yang ada dan media yang tersedia (brosur, brosur, 
media online, media cetak, media elektronik) 

b. Literasi kesehatan interaktif  
Literasi kesehatan interaktif merupakan 

keterampilan literasi yang lebih tinggi yang 
memungkinkan individu untuk mengekstrak 
informasi, memperoleh makna dari berbagai bentuk 
komunikasi (interpersonal, media massa), dan 
menerapkan informasi baru untuk mengubah 
situasi. Keahlian ini memungkinkan individu untuk 
bertindak secara independen pada informasi baru 
dan berinteraksi lebih percaya diri dengan penyedia 
informasi seperti profesional perawatan kesehatan. 
Contoh: Bentuk perilaku ini banyak ditemukan 
dalam program pendidikan kesehatan sekolah 
modern yang mengarah pada pengembangan 
keterampilan dan kompetensi pribadi dan sosial. 

c. Critical health literacy 
Critical health literacy atau literasi kesehatan kritis 

Literasi kesehatan kritis mewakili keterampilan 
kognitif yang lebih tinggi yang dapat diterapkan 
bersama dengan keterampilan sosial untuk 
menganalisis informasi secara kritis dan 
menggunakan informasi itu untuk mengendalikan 
peristiwa dan situasi kehidupan dengan lebih baik. 
Misalnya, dengan menyediakan sarana teknis untuk 
mendukung aksi masyarakat, menghubungkan 
pemangku kepentingan dengan tokoh masyarakat 
dan politisi, dan memberdayakan masyarakat untuk 
menganalisis informasi secara kritis dan 
menggunakan informasi tersebut untuk 
pengambilan keputusan. 
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2. Manfaat  Health Literacy 
Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk menemukan, memahami, dan menggunakan 
informasi dari bacaan pemahaman (rangkaian kalimat 
dalam satu paragraf). Contohnya adalah 
pengumpulan informasi kesehatan dari surat kabar, 
majalah, pamflet dan manual. Literasi dokumen 
mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang 
diperlukan untuk menemukan, memahami, dan 
menggunakan teks dalam berbagai format (daftar, 
baris, kolom, matriks, grafik). Contohnya termasuk 
mengisi formulir asuransi kesehatan, meninjau tabel 
dan grafik data kesehatan, menemukan fasilitas medis 
di peta, dan menentukan dosis yang benar pada label 
obat.(Horgan et al., 2017). Pernyataan hampir serupa 
juga di jelaskan dalam (Štefková, Čepová, Kolarčik, & 
Gecková, 2018) bahwa health literacy menjelaskan 
pernyataan serupa, yang menyatakan bahwa literasi 
kesehatan adalah kunci untuk intervensi yang 
ditujukan untuk meningkatkan kesehatan individu 
dan kelompok, terutama dalam sistem kesehatan 
local, interaksi antar penyedia pelayanan medis dan 
pasien. 

Disadari atau tidak, literasi membantu kita 
memecahkan banyak masalah kesehatan. Beberapa 
masalah utama yang terkait dengan kesehatan yang 
buruk adalah buruknya keterbacaan teks kesehatan di 
masyarakat, komunikasi yang buruk antara dokter dan 
pasien, dan pencegahan dan deteksi dini penyakit 
yang mungkin tidak dipahami pasien. Anda dapat 
melihatnya dalam upaya kami untuk Orang yang 
melek huruf pasti akan memahami semua prosedur 
yang diperlukan untuk pencegahan dan pengobatan 
penyakit. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan 
semua orang, bukan hanya petugas kesehatan. 

Literasi kesehatan bukan hanya kemampuan 
membaca dan menulis tentang kesehatan. Literasi 
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kesehatan memegang peranan penting dan strategis 
dalam pembangunan kesehatan individu dan 
masyarakat. Individu atau kelompok dengan literasi 
kesehatan yang rendah juga memiliki tingkat 
kesehatan yang rendah. Selain itu, literasi kesehatan 
mendorong orang untuk lebih sadar menilai 
kesehatannya dan berusaha menghindari berbagai 
jenis penyakit sebisa mungkin..  Bukankah kita selalu 
lebih ingat dengan jargon “lebih baik mencegah 
daripada mengobati?” 

 
3. Dimensi Health Literacy 

Terdapat beberapa ahli yang menguraikan tentang 
dimensi health literacy, diantaranya NAAL dan Nutbeam. 
NAAL (2003) mengklasifikasikan health literacy menjadi Prose 
literacy, document literacy, dan quantitative literacy. Prose literacy Ini 
adalah Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 
untuk menemukan, memahami, dan menggunakan 
informasi dari pemahaman bacaan (rangkaian kalimat dalam 
paragraf). Contohnya adalah pengumpulan informasi 
kesehatan dari surat kabar, majalah, pamflet dan manual. 
Literasi dokumen mengacu pada pengetahuan dan 
keterampilan yang diperlukan untuk menemukan, 
memahami, dan menggunakan teks dalam berbagai format 
(daftar, baris, kolom, matriks, grafik). Contohnya termasuk 
mengisi formulir asuransi kesehatan, meninjau tabel dan 
grafik data kesehatan, menemukan fasilitas medis di peta, 
dan menentukan dosis yang benar pada label obat. Literasi 
kuantitatif adalah pengetahuan dan keterampilan yang 
diperlukan untuk melakukan perhitungan dan 
menggunakan informasi dan angka yang terkandung dalam 
bahan cetak. Contoh keterampilan ini termasuk 
membandingkan premi asuransi kesehatan dan menghitung 
informasi gizi pada label makanan. (Sorensen et al, 2012). 

Nutbeam (2000), mengklasifikasikan health literacy 
menjadi tiga, yaitu functional health literacy, critical health literacy, 
dan communicative health literacy. Fungsional health literacy 
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merupakan level health literacy yang merujuk pada 
kemampuan dasar dalam membaca dan menulis untuk 
memahami informasi kesehatan yang relevan (Misalnya 
membaca bahan pendidikan kesehatan yang berisi faktor 
yang berpengaruh pada resiko kesehatan, dan bagaimana 
menggunakan sistem kesehatan) (Nutbeam, 2000; Sørensen 
et al, 2012; Nutbeam, 2015). 

Communicative health literacy merujuk pada menggunakan 
keterampilan berpikir dan sosial yang lebih tinggi untuk 
mengekstrak dan menafsirkan informasi dari berbagai 
bentuk komunikasi (interpersonal dan media massa serta 
mengaplikasikan informasi tersebut. Sedangkan critical health 
literacy adalah kemampuan kognitif dan sosial yang lebih 
maju untuk berpikir kritis dalam menganalisis dan 
menggunakan informasi untuk mengerahkan kontrol yang 
lebih besar terhadap berbagai situasi. Tipologi yang berbeda 
ini mewakili tingkat pengetahuan dan keterampilan yang 
semakin mendukung otonomi yang lebih besar dan 
pemberdayaan pribadi terkait pengambilan keputusan 
kesehatan (Nutbeam, 2000; Sørensen et al, 2012; Nutbeam, 
2015). Singkatnya, functional health literacy masih sebatas 
kemampuan membaca dan menulis dan pemahaman dasar 
mengenai infromasi kesehatan, pada communicative health 
literacy pasien sudah mampu memberikan penilaian terhadap 
informasi kesehatan tertentu, dan critical health literacy sudah 
sampai pada pengambilan keputusan pasien terhadap 
kesehatannya. 

Health literacy dapat ditingkatkan melalui pendidikan. 
Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan formal 
tetapi juga berbagai pendidikan informal, maupun 
pemberdayaan masyarakat.  Perbaikan dalam health literacy 
dapat diukur melalui perubahan pengetahuan dan 
keterampilan yang mendukung otonomi yang lebih besar 
dalam pengambilan keputusan kesehatan. Pengetahuan dan 
keterampilan terkait dapat dikembangkan melalui 
pendidikan kesehatan (Nutbeam, 2009; Nutbeam, 2015). 
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Berikut ini digambarkan model improving functional health 
literacy dalam konteks klinis. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Literasi kesehatan, khususnya di bidang klinis. Ini 

berfokus pada pengembangan pemahaman membaca dan 
kemampuan untuk menerapkan keterampilan ini untuk 
pengambilan keputusan medis sehari-hari. Ini juga 
menyoroti pentingnya menemukan cara untuk 
meningkatkan kualitas organisasi perawatan kesehatan 
melalui komunikasi antara pasien dan penyedia. Waktu yang 
terbatas di klinik membatasi komunikasi antara profesional 
kesehatan dan pasien dan membatasi akses ke informasi 
faktual tentang risiko kesehatan dan penggunaan obat-
obatan dan layanan perawatan Anda harus meluangkan 
waktu untuk berkomunikasi dengan pasien Anda secara 
berkelanjutan tentang perawatan dan perawatan kesehatan. 
Pendidikan pasien di klinik juga berkontribusi pada 
pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang 
diperlukan untuk manajemen mandiri penyakit kronis  
(Nutbeam, 2015).  

Gambar 20: Model Of  Improving Functional Health Literacy In 

Clinical Care. (Nutbeam, 2015) Page 452. 
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Meningkatkan literasi kesehatan interaktif memerlukan 
pendekatan metode pengajaran yang berbeda. Hal ini 
dimaksudkan agar individu dapat secara mandiri 
memperoleh informasi kesehatan yang relevan, 
menginterpretasikan informasi tersebut, dan menerapkan 
informasi tersebut untuk kesehatan diri dan 
keluarganya.Bentuk pendidikan kesehatan disini lebih 
interaktif, terprogram dan terstruktur, seperti yang dimulai 
pada bangku sekolah, program pendidikan kesehatan 
sekolah kontemporer, program pendidikan orang dewasa 
berdedikasi, maupun program khusus untuk pendidikan 
pasien (Nutbeam, 2015). 

Meningkatkan literasi kesehatan kritis membutuhkan 
metode yang lebih signifikan dan kompleks. Tidak hanya 
keterampilan yang berbeda yang meningkatkan Masyarakat 
dengan banyak determinan kesehatan, tidak hanya kinerja 
individu, tetapi juga politik, ekonomi, sosial dan lingkungan 
(Nutbeam, 2000; Nutbeam, 2015).  

Model yang digunakan dalam meningkatkan 
interactive/comunicative dan critical health literacy digambarkan 
pada bagan 3 sebagai berikut: 
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Gambar 21: Model Of Improving Interactive Dan Critical 
Health Literacy Oleh Nutbeam (2015) Page 453. 
 

Pada gambar 3 menjelaskan bahwa peningkatan literasi 
kesehatan yang interaktif dan kritis dimulai dengan 
memperoleh informasi tentang pengetahuan dan 
keterampilan individu dalam hal literasi, numerasi, dan 
pengetahuan kesehatan dasar. 

1. Untuk kesehatan disesuaikan dengan pendidikan dan 
komunikasi 

2. Saat ini, terdapat model yang sangat berbeda yang 
menyatakan bahwa tujuan pendidikan kesehatan 
diarahkan pada pengembangan individu yang 
ditujukan pada pengetahuan dan keterampilan. 

3. Keterampilan interpersonal dan social. 
4. Dalam model ini, hasil pendidikan dan komunikasi 

dapat mempengaruhi hasil literasi kesehatan. 
5. Orang yang melek kesehatan memiliki keterampilan 

dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam 
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meningkatkan kegiatan kesehatan, termasuk perilaku 
pribadi. 

6.  Intervensi kesehatan sosial dan kemampuan untuk 
mempengaruhi orang lain dalam keputusan 
kesehatan. berhenti merokok atau periksa kesehatan. 

7. Hasilnya tidak hanya meningkatkan kesehatan, tetapi 
juga memungkinkan lebih banyak pilihan kesehatan 

8. Masing-masing dari pendekatan  di atas akan 
bergantung pada keaksaraan dasar dan berhitung 
dalam populasi tertentu. Individu dengan 
keterampilan yang kurang dalam membaca, 
komunikasi lisan dan berhitung tidak hanya akan 
memiliki eksposur lebih sedikit untuk pendidikan 
kesehatan, tetapi juga kurang mengembangkan 
keterampilan untuk bertindak atas informasi yang 
diterima. Untuk itu, strategi yang dibangun tetap 
berkaitan dengan mempromosikan keaksaraan, 
berhitung dan keterampilan bahasa dalam populasi. 
 

4. Konsep Health Literacy 
Salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam 

pemberian pelayanan kesehatan adalah kemampuan pasien 
dalam memilih, menerima, dan memahami informasi 
kesehatan. Kemampuan tersebut kemudian dikenal dengan 
health literacy. Istilah health literacy mungkin masih sangat asing 
bagi masyarakat awam di Indonesia, khususnya di Makassar. 
Namun ternyata, istilah ini sudah lama berkembang di 
negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, Australia, dan 
sebagian wilayah Asia. Health literacy sudah diperkenalkan 
sejak tahun 1974 (Simonds, 1974 dalam Sørensen, Brouke, 
Fullam, Doyle, Pelikan, Slonska, & Brand, 2012). Sejak itu, 
berbagai konsep dan model serta riset health literacy terus 
berkembang, bahkan, menurut WHO (2013), health literacy 
akan menjadi determinan kesehatan di tahun 2020. 
Nutbeam menyebutkan health literacy mengalami 
pertumbuhan yang luar biasa di lebih dari 25 tahun terakhir. 
Lebih dari 700 artikel ilmiah dengan topik health literacy 
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dipublikasi di tahun 2013. Dari berbagai riset tersebut 
ditemukan bahwa permasalahan health literacy secara umum 
masih dialami di berbagai negara, namun ternyata, 
masyarakat dengan low literacy masih dominan ditemukan di 
negara berkembang, seperti Asia (Nutbeam, 2015). 

Banyak pakar yang mendefinisikan tentang Health 
Literacy, mulai dari functional, yaitu sebatas kemampuan 
membaca dan menulis sampai pada definisi yang sangat luas 
dan spesifik. Menurut Ad Hoc committee on health literacy for the 
council on Scientific affairs (1999), Health literacy di USA 
didefinisikan sebagai kemampuan dasar dalam membaca 
dan menulis dengan bahasa Inggris. Demikian halnya oleh 
National Assesment of Adult literacy yang mendefinisikan health 
literacy sebatas pada kemampuan membaca dan menulis saja. 
Kemampuan tersebut meliputi  menggunakan dan 
menerjemahkan teks, dokumen, angka-angka, secara efektif. 
Kemampuan membaca brosur, memahami informed consent, 
membaca label obat, memahami informasi lisan dan tulisan 
dari petugas kesehatan, dan melakukan petunjuk serta 
prosedur pengobatan merupakan berbagai kemampuan 
yang harus dimiliki dalam health literacy (NAAL, 2003 dalam 
U.S. Institute of Science, 2006).  

Health literacy adalah kemampuan individu dalam 
mendapatkan, memahami, dan memproses informasi dan 
pelayanan kesehatan dasar untuk mempromosikan dan 
mempertahankan kesehatan serta membuat keputusan yang 
tepat tentang kesehatan. Ini melibatkan keaksaraan serta 
kemampuan mendengarkan untuk melakukan tugas-tugas 
yang berhubungan dengan kesehatan (Nutbeam, 2000; 
IOM, 2004; Dewalt et al, 2010). 

Ditambahkan oleh World  Health  Organization  dalam  
Health  Promotion  Glossary  bahwa health literacy yaitu 
kemampuan kognitif dan sosial yang menentukan motivasi  
dan  kemampuan  individu  untuk  mendapatkan  akses, 
memahami  dan menggunakan  informasi  dengan 
mempromosikan dan  mempertahankan kesehatan  yang  
baik.  Dengan  meningkatkan berbagai kemampuan 
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tersebut, akan menunjukkan pentingnya health literacy dalam 
pemberdayaan  (WHO, 1998). Dari definisi ini terlihat 
bahwa selain kognitif, kemampuan sosial juga berperan 
dalam menentukan kemampuan dan motivasi seseorang 
memahami dan menggunakan informasi dalam mengambil 
keputusan dan tindakan yang akan menentukan status 
kesehatannya (Nutbeam, 2015). 

Lebih luas lagi, health literacy dijelaskan sebagai 
kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam 
keseharian, baik itu di rumah, komunitas, tempat  kerja,  
pelayanan kesehatan, perdagangan, dan arena politik. Ini 
adalah strategi pemberdayaan penting untuk meningkatkan 
kontrol masyarakat atas kesehatan mereka, kemampuan 
mereka untuk mencari informasi dan kemampuan mereka 
untuk mengambil tanggung jawab (Kickbush, Wait, dan 
Maag, 2006). Berbagai kemampuan ini diperlukan dalam 
memelihara dan meningkatkan kesehatan di sepanjang 
kehidupan (Rootman & Gordon-Elbihbety, 2008). 
Sørensen dan kawan-kawan dalam studi literatur reviewnya, 
mencoba merangkum semua definisi yang ada dengan 
menjabarkan bahwa health literacy memerlukan pengetahuan, 
motivasi dan kompetensi orang untuk mengakses, 
memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan 
untuk membuat penilaian dan mengambil keputusan dalam 
kehidupan sehari-hari mengenai kesehatan, pencegahan 
penyakit dan promosi kesehatan untuk mempertahankan 
atau meningkatkan kualitas hidup sepanjang kehidupan 
(Sørensen et al, 2012). 

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa health literacy merupakan kemampuan individu secara 
kognitif dan sosial dalam mendapatkan, memproses, dan 
menggunakan informasi kesehatan dalam pengambilan 
keputusan kesehatan yang akan mempengaruhi status 
kesehatannya di berbagai bidang kehidupan di sepanjang 
hidup. 

Kemampuan literacy seperti kemampuan membaca, 
menulis, mendengarkan, dan berbicara akan berpengaruh 
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pada health literacy individu yang akan berinteraksi dengan 
sistem kesehatan dan sosial budaya di lingkungan dan 
akhirnya memberikan dampak terhadap status kesehatan 
dan biaya. Interaksi konteks ini digambarkan oleh health 
literacy framework oleh Institute of Medicine di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Health 
Literacy 

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya literasi 
kesehatan seseorang antara lain usia, kurangnya pendidikan, 
perbedaan etnis, hambatan akses terhadap pelayanan 
kesehatan, dan akses terhadap informasi kesehatan. (NAAL, 
2003).  Health literacy yang rendah di masyarakat dapat 
dipengaruhi oleh beberapa hal berikut : 
a. Pengetahuan 

Knowledge, atau yang biasa disebut pengetahuan, 
merupakan hasil dari seseorang yang mempelajari atau 

Gambar 22: Health Literacy Framework. IOM (2004) 
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mempersepsikan segala sesuatu, baik secara khusus 
maupun tidak khusus. Indra yang dicakup di sini adalah 
penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan 
sentuhan.. Hampir sebagian besar pengetahuan manusia 
diperoleh dari mata dan telinga. (Notoatmodjo, 2010).  

b. Usia dan Jenis Kelamin 
 Usia juga mempengaruhi tingkat health literacy 

seseorang. Keterampilan literasi kesehatan menurun 
seiring bertambahnya usia. Hal ini disebabkan oleh 
berkurangnya kemampuan berpikir, berkurangnya 
kemampuan merasakan, dan berkurangnya kemampuan 
berpikir, sehingga menurunkan kemampuan membaca, 
menerima, dan memahami informasi.(Kapthings et al., 
2014).  

Penurunan literasi kesehatan lebih sering terjadi 
pada wanita daripada pria. Hal ini dikarenakan 
rendahnya status sosial ekonomi perempuan 
mempengaruhi pendidikan mereka. Kesenjangan ini 
mengacu pada kesenjangan pendidikan antara laki-laki 
dan perempuan. perbedaan kesempatan pendidikan. 
Pekerjaan dan pelayanan kesehatan dapat 
mempengaruhi tingkat literasi kesehatan. 
Ketidaksetaraan gender dalam kesehatan 
mempengaruhi sistem kesehatan, promosi kesehatan 
dan pencegahan penyakit. Pada pria, tingkat literasi 
kesehatan tergantung pada hubungan sosial, sedangkan 
pada wanita tergantung pada proses pemahaman dan 
kemampuan membaca dan menemukan 
informasi.(Diemer et al., 2017).  

c. Pendidikan 
Pendidikan pada umumnya sangat erat kaitannya 

dengan pengetahuan tentang diri sendiri. Oleh karena 
itu, masyarakat yang berpendidikan rendah memiliki 
pengetahuan yang sedikit atau terbatas tentang literasi 
kesehatan. Pendidikan tidak hanya mempengaruhi 
kemampuan kita untuk menguasai berbagai bidang, 
tetapi juga kemampuan kita untuk mengumpulkan dan 
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menafsirkan informasi yang berbeda, termasuk 
informasi kesehatan.(Huang et al., 2019) 

d. Keterjangkauan Informasi 
 Penyebab rendahnya kontribusi literasi kesehatan 
adalah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu Health Literacy Survey HLSEUQ16, yang 
mengukur empat dimensi: temu kembali informasi 
kesehatan, pemahaman informasi kesehatan, analisis 
informasi kesehatan, dan pengambilan keputusan 
kesehatan. Penerapan hasil analisis informasi kesehatan. 
Mereka yang tidak mengetahui literasi kesehatan 
memiliki literasi kesehatan yang rendah, dan mereka 
yang tidak memahami literasi kesehatan memiliki literasi 
kesehatan yang rendah. Setelah mencari dan memahami 
informasi kesehatan, hasil literasi kesehatan harus 
dianalisis atau ditimbang untuk memungkinkan pilihan 
perilaku sehat atau tidak sehat saat menggunakannya. 
((Literasi Kesehatan Dengan Kebiasaan Perilaku Sehat 
Mahasiswa Fakultas Ilmu Olahraga et al., n.d.) 

e. Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan 
 Kesehatan kita dipengaruhi oleh banyak faktor yang 
kompleks, seperti pendapatan, lingkungan sosial, akses 
yang mudah ke layanan kesehatan, selain literasi. Akses 
ke layanan kesehatan bisa lebih sulit bagi penduduk 
pedesaan daripada penduduk perkotaan Hal ini juga 
menyebabkan upaya yang signifikan oleh petugas 
kesehatan untuk memberikan pendidikan kesehatan 
kepada masyarakat di daerah dengan akses yang minim. 
Akibatnya, upaya pencegahan mungkin merupakan 
strategi terbaik dalam memerangi penyakit. 
.(LITERASIKESEHATANDITENGAHPANDEMI, 
n.d.) 
Literasi kesehatan adalah kemampuan untuk membuat 

keputusan kesehatan yang tepat dalam konteks keseharian, 
baik di rumah, komunitas, tempat kerja, pelayanan 
Kesehatan, perdagangan, dan arena politik. Masyarakat yang 
tidak mengetahui literasi kesehatan beresiko untuk 



Tata Laksana Covid-19 dan Health Literacy 
Masyarakat Vaksinasi Covid-19 

115 

membuat keputusan yang salah, kondisi Kesehatan 
masyarakat dapat memburuk dan masyarakat dapat tersesat 
dalam kompleksitas system Kesehatan. 

Literasi Kesehatan melibatkan kemampuan individu 
dalam hal mendnegarkaan, menulis, membaca, berhitung, 
serta pengetahuan budaya dan konseptual. Kemampuan 
individu ini berinterkasi dengan system pleyanan 
Kesehatan, system Pendidikan serta factor sosial budaya di 
tempat tinggal, tempat kerja, dan masyarakat. are-area inilah 
yang dapat menjadi titik intervensi dalam literasi kesheatan 
yang pada akhirnya akan mempengaruhistatus kesehatan 
serta biaya Kesehatan. 

Dalam pelayanan kesehatan, seseorang diharapkan 
dapat memahami bahan bacaan, informed consent, serta 
formular asuransi. (Salah et al., n.d.) 
 

6. Akses Informasi Kesehatan  
Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk 

mendapatkan informasi. Sumber informasi yang umum 
digunakan adalah percakapan dengan anggota keluarga, 
tenaga kesehatan atau teman, media elektronik dan non-
elektronik (ponsel, televisi, radio, brosur, surat kabar, 
spanduk dan Vidio). Pendidikan kesehatan, website, media 
sosial, sekolah, perpustakaan, informasi gizi, penyedia 
layanan kesehatan, dan farmasi(Thompson, 2014). 

Tingkat literasi kesehatan seseorang dalam kaitannya 
dengan kesehatannya sangat bergantung pada 
kemampuannya mengakses informasi dari orang tersebut. 
Seseorang yang cukup paham kesehatan dapat dengan 
mudah Berkomunikasi dengan profesional kesehatan 
tentang informasi kesehatan yang diperlukan (Heijmans, 
Waverijn, Rademakers, van der Vaart, & Rijken, 2015). 
Selain itu, pengguna internet memiliki dampak positif dalam 
meningkatkan literasi kesehatan. Hal ini dikarenakan 
internet cenderung banyak digunakan sebagai sumber 
informasi (Lestari & Handiyani, 2017). ansia seringkali 
mengalami kesulitan dalam mengakses informasi karena 
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terbatas pada satu sumber informasi. Penggunaan internet 
telah meningkat secara signifikan, tetapi televisi tetap 
menjadi sumber informasi yang paling populer dan dapat 
diakses untuk orang dewasa yang lebih tua. 

Akses informasi yang paling sering digunakan oleh 
mahasiswa untuk memperoleh informasi kesehatan adalah 
internet dan handphone. Semua mahasiswa memiliki 
smartphone atau tablet karena pada saat mereka menjadi 
mahasiswa baru mendapatkan tablet sebagai program dari 
sistem informasi akademik. Sumber informasi yang tersedia 
di internet memang jauh lebih banyak daripada di televisi 
maupun radio karena minimnya program televisi dan radio 
tentang kesehatan. Beberapa acara kesehatan di TV dan 
radio yang ada tidak spesifik untuk remaja sehingga internet 
selalu menjadi alternatif dan pilihan utama untuk 
mendapatkan akses informasi kesehatan dibandingkan 
media lainnya. 

Akses informasi kesehatan sangat penting peranannya 
terhadap health literacy. Sedikitnya sumber informasi 
kesehatan yang tersedia, terutama di televisi dan radio 
menyulitkan mahasiswa mendapatkan informasi. Di sisi lain 
sumber informasi di Internet sangat banyak, namun 
terkadang sulit mempercayai kebenaran informasi tersebut. 
Akses informasi adalah hal awal untuk meningkatkan health 
literacy mahasiswa. Dengan meningkatkan akses terhadap 
informasi, dan kapasitas untuk menggunakan informasi 
dengan efektif, health literacy menjadi sangat penting untuk 
pemberdayaan. Perilaku penggunaan media adalah hal yang 
menentukan akses terhadap 
informasi.(RASMILASARY_70200117055, n.d.) 
 

7. Dampak Rendahnya Literasi Kesehatan  
Dikutip dalam Soemitro (2014) bahwa efek negatif dari 

literasi kesehatan yang buruk termasuk biaya perawatan 
kesehatan yang lebih tinggi, rawat inap yang lebih tinggi, 
hasil pemeriksaan kesehatan yang lebih buruk, dan skor 
kepatuhan yang lebih rendah. Kepatuhan minum obat, 
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sering meremehkan, laporan kesehatan yang buruk, 
kurangnya pengetahuan tentang akses layana kesehatan 
danpencegahan penyakit, dan kondisi kesehatan yang tidak 
memenuhi standar yang sesuai. 

a. Peningkatan penggunaan rumah sakit Orang dengan 
literasi kesehatan yang buruk lebih mungkin dirawat 
di rumah sakit lebih sering karena kesehatan yang 
buruk. Literasi kesehatan memainkan peran penting 
dalam manajemen kesehatan pribadi untuk 
meningkatkan status kesehatan mulai dari yang sakit 
sampai yang sembuh (Cho et al., 2008). 

b. Rendahnya literasi kesehatan berdampak pada 
ekonomi, berdasarkan laporan Low Health Literacy: 
Implications for National Health Policy, dikutip 
dalam National Network of Libraries of Medicine 
(2013). Sistem perawatan kesehatan AS berada pada 
tingkat Literasi Kesehatan. rendah. Menurut Vernon 
(2007) yang dikutip dalam National Library Network 
of Medicine (2013) biaya tahunan penurunan literasi 
kesehatan kepada pemerintah AS cenderung 
meningkat dari US$106 miliar menjadi US$238 
miliar.Menurunnya pemahaman tentang kesehatan Di 
Korea Selatan, literasi kesehatan yang rendah 
menyebabkan tingginya insiden arthritis dan 
hipertensi pada orang di atas usia 60 tahun. 
Rendahnya tingkat literasi kesehatan secara otomatis 
menyebabkan pemahaman yang buruk tentang 
kesehatan dan manajemen kesehatan yang buruk (Iii 
et al., n.d.). 
 

8. Strategi Peningkatan Hukum Kesehatan Mahasiswa 
Atau Profesional Kesehatan  

Potter & Perry (2013) menjelaskan bahwa kosakata 
merupakan salah satu faktor untuk komunikasi verbal yang 
efektif. Dokter, perawat, apoteker, dan profesional 
kesehatan lainnya yang memberikan informasi kepada 
pasien harus menghindari penggunaan istilah medis yang 
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mungkin belum dipahami pasien. Istilah medis harus 
dikomunikasikan dengan menggunakan kosakata yang 
lebih sederhana sehingga pesan yang dikomunikasikan 
dapat dimengerti oleh pasien. Oleh karena itu, tenaga 
kesehatan perlu mengetahui tingkat literasi kesehatan 
pasiennya agar dapat berkomunikasi secara efektif. 

Menurut McCleary-Jones (2016), penyedia layanan 
kesehatan tidak hanya perlu memberikan informasi 
kesehatan dan mendukung pasien dalam memilih sistem 
perawatan kesehatan, tetapi juga memenuhi kebutuhan 
perawatan kesehatan pasien dengan literasi kesehatan yang 
terbatas.Kami juga memiliki tanggung jawab dasar yang 
harus dipenuhi. Terlepas dari peran penting penyedia 
layanan kesehatan dalam membangun dan meningkatkan 
literasi kesehatan pasien, sebagian besar laporan gagal 
untuk mengenali dan memahami pentingnya literasi 
kesehatan dalam perawatan pasien. Salah satu strategi 
untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman penyedia 
layanan kesehatan tentang literasi kesehatan adalah 
pengenalan program pendidikan literasi kesehatan dan 
pendidikan kesehatan ke dalam praktik sehari-hari. 
Sejumlah penelitian lain telah mengkonfirmasi efek positif 
dari mengintegrasikan komponen literasi kesehatan ke 
dalam kurikulum sekolah kesehatan dalam meningkatkan 
jumlah penyedia pengetahuan dan keterampilan. (Toronto 
& Weatherford, 2015) 

Program pendidikan literasi kesehatan komprehensif 
yang dirancang dengan baik yang terintegrasi ke dalam 
kurikulum profesional kesehatan dan memberikan 
pelatihan literasi kesehatan berkelanjutan selama layanan 
rumah sakit. Selain itu, penekanan besar perlu ditempatkan 
pada pembinaan sikap yang lebih positif di antara perawat 
dengan menekankan pentingnya mengintegrasikan literasi 
kesehatan ke dalam rutinitas klinis. Upaya perbaikan di 
masa depan bertujuan untuk menyelidiki literasi kesehatan 
pasien di rumah sakit atau pusat kesehatan lain dalam 
rangka meningkatkan perawatan dan kesejahteraan, 
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terutama untuk pasien dengan literasi kesehatan rendah..  
(Nour Sriyanah, et al. 2019) 

Literasi kesehatan harus dimasukkan dalam kurikulum 
keperawatan. Literasi kesehatan Ini harus dimasukkan 
dalam kurikulum keperawatan pra-lisensi untuk 
mempengaruhi hasil kesehatan pasien dan mempersiapkan 
generasi perawat berikutnya untuk merawat pasien dengan 
literasi kesehatan terbatas. Kebanyakan silabus berisi 
informasi tentang proses mengajar pasien, tetapi silabus 
tidak secara khusus membahas literasi kesehatan. 
Kurikulum keperawatan membutuhkan lebih dari sekedar 
menggabungkan strategi pendidikan pasien. Literasi 
kesehatan telah menjadi topik diskusi penting dalam 
keperawatan dan pendidikan kesehatan lainnya karena 
dampak signifikan dari gangguan literasi kesehatan pada 
hasil pasien. (McCleary-Jones, 2016) 

Akses individu terhadap teknologi informasi 
merupakan salah satu faktor yang menentukan literasi 
kesehatan. Hal ini konsisten dengan laporan Penilaian 
Keaksaraan Orang Dewasa Nasional, yang melaporkan 
kurangnya informasi kesehatan dari sumber cetak di 
negara-negara dengan tingkat literasi kesehatan yang 
rendah di antara populasi kunci. 

 
9.  Health Literacy Pada Mahasiswa Kesehatan  

Yang menentukan motivasi dan kemampuan individu 
untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi 
untuk mempromosikan dan memelihara kesehatan 
(Organization, 2019). Meningkatkan literasi kesehatan 
pribadi membutuhkan perencanaan dan tindakan. Secara 
khusus, ada kebutuhan akan akses universal terhadap 
Kesehatan, program pemberdayaan masyarakat, serta 
materi dan program yang sesuai. Peningkatan literasi 
kesehatan dan bahan ajar. Untuk meningkatkan literasi 
kesehatan individu, pendidikan harus diberikan tidak hanya 
di klinik dan rumah sakit, tetapi juga di institusi lain seperti 
sekolah, perguruan tinggi Islam, tempat kerja dan 
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perpustakaan Literasi kesehatan adalah unik untuk setiap 
mahasiswa kesehatan. Hal ini mengacu pada program studi 
yang diambil dari program studi mahasiswa. Selain itu, 
literasi kesehatan mahasiswa dipengaruhi oleh latar 
belakang dan pengalaman rumah sakit.. (Elsborg et al., 
2017).  

Literasi kesehatan harus diintegrasikan ke dalam 
pendidikan sarjana sebagai pelatihan teoritis dan praktis 
yang dapat mengatasi kekurangan terkait literasi kesehatan. 
Mengembangkan literasi kesehatan di tingkat sarjana 
membantu mempersiapkan mahasiswa kesehatan untuk 
memasuki profesi kesehatan, Selain itu dapat meningkatkan 
komunikasi dengan pasien, meningkatkan kemampuan 
siswa untuk meningkatkan status kesehatan mereka, dan 
berdampak positif pada keterampilan manajemen diri siswa. 
(Mullan et al., 2017). 
 

10. Cara Mengukur Health Literacy 
Pengukuran literasi kesehatan seseorang dilakukan 

terhadap sikap pengetahuan, motivasi, niat perilaku, 
keterampilan pribadi, dan efikasi diri yang terkait dengan 
kesehatan sehingga mengarah kepada pengetahuan baru, 
perilaku yang lebih positif, efikasi diri yang lebih besar, 
perilaku kesehatan positif dan kesehatan yang lebih baik 
(Baker, 2006; Nutbeam, 2000).  

Bagi individu, literasi kesehatan ditentukan oleh tingkat 
pendidikan, kultur, dan bahasa. Akan tetapi, dibutuhkan 
juga keterampilan berkomunikasi dan menilai interaksi 
dengan orang lain terkait dengan kesehatan serta 
kemampuan media, pasar dan pemerintah untuk 
menyediakan informasi kesehatan secara benar ((Rudolfo et 
al., n.d.)  

Literasi kesehatan dapat diukur dengan beberapa cara 
yaitu seperti yang dijelaskan di bawah ini.  

Health Literacy Questionnaire (HLQ)15 
mengidentifikasi sembilan skala literasi kesehatan individu 
yang mencerminkan kompetensi dan pengalaman individu 
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yang terlibat dalam memberikan perawatan kesehatan 
praktis. 
a. Tes Fungsional Health Literacy pada Orang 

Dewasa (TOFHLA)  
b. Berfokus pada membaca informasi kesehatan.  
c. The Newest Vital Sign (NVS) adalah alat untuk 

mengukur literasi kesehatan dengan mengajukan 
pertanyaan informasi gizi. yaitu Skala Literasi 
Kesehatan Elektronik (eHeals) adalah alat yang 
menilai kemampuan meresponden untuk 
menggunkan intenet sebagai sarana informasi 
kesehatan .(Nurjanah et al., 2016). 
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BAB VI 
PERILAKU KESEHATAN MASYARAKAT 

INDONESIA 
 
 1. Perilaku Kesehatan Pada Mahasiswa 

Perilaku kesehatan adalah kegiatan individu yang 
memiliki efek positif dan negatif pada status kesehatan. 
(Poopin, 2021). Sarjana adalah sekelompok remaja akhir 
antara usia 18 dan 25 yang belajar di lembaga pendidikan 
tinggi, baik negeri maupun swasta, atau pada tingkat yang 
sama dengan universitas. Siswa dikenal cerdas secara 
intelektual dan berpikir, merencanakan, dan bertindak 
secara cerdas. Namun, siswa itu sendiri masih dalam tahap 
pertumbuhan. dan masih dalam proses belajar, sehingga 
tidak semua yang dilakukan mahasiswa itu patut dibenarkan. 
(Pupin, 2021) 

Wawan dan Dewi (2010) berpendapat bahwa 
pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam 
membentuk perilaku seseorang. Pengalaman dan penelitian 
telah menunjukkan bahwa perilaku berbasis pengetahuan 
lebih berkelanjutan daripada perilaku berbasis non-
pengetahuan.  

Green (1980) menyatakan bahwa perilaku kesehatan 
seseorang ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, 
dan tradisi orang tersebut (predisposisi). Selain itu, 
ketersediaan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan 
(enablers), sikap dan perilaku petugas kesehatan terhadap 
kesehatan (enablers atau reinforcers) juga mendukung dan 
memperkuat pembentukan perilaku.  

Berdasarkan karya Devi Tri Handayani dkk. (2013) 
menemukan perbedaan yang signifikan dalam tingkat 
pengetahuan, sikap dan perilaku antara mahasiswa 
kesehatan dan non-kedokteran, dan dapat disimpulkan 
bahwa mahasiswa kesehatan memiliki pengetahuan, sikap 
dan perilaku pengobatan sendiri yang lebih baik daripada 
mahasiswa non-medis meningkat. sehat.(Devi et al., 2013.) 
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Mahasiswa non kesehatan merupakan salah satu 
komponen masyarakat yang mempunyai tingkat 
pengetahuan tinggi, namun kurang terpapar masalah 
kesehatan. (Baswedan & Listiowati, 2014) karena itu, masih 
diperlukan edukasi lebih lanjut.  

Sikap merupakan salah satu faktor pendukung dalam 
perilaku pencegahan penyakit. Sikap yang baik diharapakan 
mampu menciptakan perilaku yang baik pula (Zuhana et al., 
2021) 

Sebuah penelitian oleh Hidayangsih (2014) 
menemukan bahwa perilaku berisiko dan masalah kesehatan 
reproduksi di kalangan remaja di kota Makassar 
berhubungan dengan hubungan yang buruk dengan 
pasangan, yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak 
diinginkan, karena masih sedikitnya pengetahuan tentang 
kesehatan reproduksi. dari pembentukan hingga penularan 
penyakit menular seksual. untuk keguguran. Ini 
menguraikan rendah dan tidak sehatnya persepsi, sikap dan 
perilaku kaum muda. Sikap dan perilaku terkait kesehatan 
reproduksi sangat berpengaruh terhadap masalah kesehatan 
reproduksi.(Pupin, 2021) 

Terkait perilaku Merokok, Alkohol, dan Seks Pranikah 
Hasil survei menunjukkan bahwa merokok, konsumsi 
alkohol, dan seks pranikah merupakan beberapa faktor yang 
mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Temuan 
menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan narkoba tiga 
sampai empat kali lebih mungkin untuk merokok(Sani & 
Sartika, 2021) 

Efek umum dari perilaku berisiko di atas tercermin 
dalam kinerja akademik yang lebih rendah, gangguan 
kedamaian keluarga, perkelahian, kehamilan yang tidak 
diinginkan dan perilaku kekerasan, dan peningkatan 
kecelakaan lalu lintas. Demikian pula masalah kesehatan 
yang muncul berupa epidemi HIV/AIDS, peningkatan gizi 
buruk, penyakit paru-paru, gangguan fungsi hati, hepatitis 
B, dll telah menarik perhatian banyak pihak untuk 
mengendalikan masalah tersebut. (Sani & Sartika, 2021) 
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2. Perilaku Kesehatan Masyarakat Urban Dan 
Masyarakat Rural 

a. Definisi Masyarakat Urban dan Masyarakat Rural 
Pengertian urbanisasi menurut Ensiklopedi 

Nasional Indonesia  dalam  (Fitri, 2013) adalah, suatu 
proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang 
tinggal di daerah perkotaan. Selain itu dalam ilmu 
lingkungan, urbanisasi dapat diartikan sebagai suatu 
proses pengkotaan suatu wilayah. Proses pengkotaan 
ini dapat diartikan dalam dua pengertian. Pengertian 
pertama, adalah merupakan suatu perubahan secara 
esensia unsur fisik dan sosial-ekonomi-budaya wilayah 
karena percepatan kemajuan ekonomi. 

Masyarakat, sebagaimana dikatakan Bertrand 
(1980: 27) dalam (Hidayat, 2013), adalah sekelompok 
orang yang sama identifikasinya, teratur sedemikian 
rupa dalam menjalankan segala sesuatu yang diperlukan 
bagi hidup bersama secara harmonis. Sementara Fally 
dan Asih Mananti (1994)  dalam (Hidayat, 2013), 
mengatakan masyarakat adalah sekumpulan manusia 
yang memiliki budaya sendiri dan bertempat tinggal di 
daerah territorial tertentu. Para anggotanya memiliki 
rasa persatuan dan pengalaman hidup bersama yang 
cukup lama dan pelembagaan atas dasar norma dan 
nilai-nilai yang dipedomani anggota-anggotanya 
sehingga menganggap mereka memiliki identitas 
sendiri yang berbeda dari masyarakat lainnya. 
Masyarakat dibagi menjadi dua kategori yaitu: 
1) Masyarakat rural 

Masyarakat kecil atau yang sering juga disebut rural 
community yang diartikan sebagai masyarakat yang 
anggota-anggotanya hidup bersama didalam 
lokalitas tertentu, yang seorang merasa dirinya 
bagian dari kelompok, kehidupan mereka melipui 
urusan-urusan yang merupakan 
tanggungjawabbersama dan masing-masing merasa 
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terikat pada norma-norma tertentu yang mereka 
taati bersama (Hidayat, 2013). 

2) Masyarakat Urban 
Sebelum membahas jauh tentang masyarakat urban 
penting juga idketahui mengenai apaitu urban atau 
kota Kota menurut hirarkhi besarannya menurut 
NUDS (National Urban Development Strategy),(1985) 
dalam (Sumardjito, 2018).  dapat diamati melalui 
jumlah penduduk yang tinggal dan beraktivitas 
dikawasan tersebut, yang menurut sumber tersebut 
bisa dibagi dalam 5 tingkatan: 
1) Kota Metropolitan, penduduk> 1.000.000 
2) Kota Besar, penduduk 500.000 – 1.000.000 
3) Kota Menengah, penduduk 100.000 – 500.000 
4) Kota Kecil A, penduduk 50.000 – 100.000 
5) Kota Kecil B, penduduk 20.000 – 50.000 

Masyarakat perkotaan (urban community) adalah 
masyarakat yang dalam kehidupan beragamanya 
lebih bersifat rasional, dan kehidupan mereka lebih 
berpusat pada bidang ekonomi, perdagangan, dan 
sebagainya, dan cenderung ke arah keduniaan 
(secular trend). Orang kota cenderung lebih mandiri 
dan individual sementara warga desa lebih 
mementingkan kelompok atau keluarga. Pembagian 
kerja pada masyarakat kota lebih tegas dan lebih 
bersifat profesional atau spesialis. Demikian pula 
dengan kemungkinan memperoleh pekerjaan jauh 
lebih banyak dibandingkan di desa. Oleh karena 
masyarakat perkotaan lebih bersifat rasional, maka 
interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor 
kepentingan daripada faktor pribadi, dan sangat 
menghagai pentingnya waktu, serta terbuka dalam 
menerima pengaruh dari luar (Hidayat, 2013). 

b. Perbedaan Karakteristik masyarakat Rural dan 
masyarakat Urban 
1) Menurut Soerjono Soekanto,(2009) dalam 

(Nurdinah, 2017) masyarakat perkotaan sering 
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disebut juga urban community. Pengertian 
masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat-
sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya 
yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. 
Ada beberapa ciri yang menonjol pada 
masyarakat kota, antara lain: 

2) Kehidupan keagamaan berkurang bila 
dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di 
desa. Kegiatan-kegiatan keagamaan hanya 
setempat di tempat-tempat peribadatan, seperti 
di mesjid, gereja. Sedangkan di luar itu, 
kehidupan masyarakat berada dalam 
lingkungan ekonomi, perdagangan. Cara 
kehidupan demikian memiliki kecenderungan 
ke arah keduniawian, bila dibandingkan dengan 
kehidupan warga masyarakat desa yang 
cenderung ke arah keagamaan.  

3) Orang kota pada umumnya dapat mengurus 
dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada 
orang-orang lain. Yang terpenting di sini adalah 
manusia perorangan atau individu. Di kota-
kota kehidupan keluarga sering sukar untuk 
disatukan, sebab perbedaan kepentingan, 
paham politik, perbedaan agama dan 
sebagainya.  

4)  Pembagian kerja di antara warga-warga kota 
juga lebih tegas dan mempunyai batasbatas 
yang nyata. Misalnya seorang pegawai negeri 
lebih banyak bergaul dengan rekanrekannya 
daripada dengan tukang-tukang becak, tukang 
kelontong atau pedagang kaki lima lainnya.  

5)  Kemungkinan-kemungkinan untuk 
mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak 
diperoleh warga kota daripada warga desa. 
Pekerjaan para warga desa lebih bersifat 
seragam, terutama dalam bidang bertani. Oleh 
karena itu pada masyarakat desa tidak banyak 
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dijumpai pembagian pekerjaan berdasarkan 
keahlian. Lain halnya di kota, pembagian kerja 
sudah meluas, sudah ada macam-macam 
kegiatan industri, sehingga tidak hanya terbatas 
pada satu sektor industri. Singkatnya, di kota 
banyak jenis-jenis pekerjaan yang dapat 
dikerjakan oleh warga-warga kota, mulai dari 
pekerjaan yang sederhana sampai pada 
pekerjaan yang bersifat teknologi.  

6) Jalan pikiran rasional yang pada umumnya 
dianut masyarakat perkotaan, menyebabkan 
bahwa interaksi-interaksi yang terjadi lebih 
didasarkan pada faktor kepentingan daripada 
faktor pribadi.  

7)  Jalan kehidupan yang cepat di kota-kota, 
mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi 
warga kota, sehingga pembagian waktu yang 
teliti dan tepat sangan penting, untuk dapat 
mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang 
individu. 

Perubahan-perubahan sosial tampak dengan 
jelas dan nyata di kota-kota, sebab kota-kota 
biasanya terbuka dalam menerima pengaruh-
pengaruh dari luar. Hal ini sering menimbulkan 
pertentangan antara golongan tua dengan golongan 
muda.Oleh karena itu, golongan muda yang belum 
sepenuhnya terwujud kepribadiannya, lebih sering 
mengikuti pola-pola baru dalam kehidupannya 
(Nurdinah, 2017). 

Sedangkan menurut Max Weber dalam Sarlito 
(1992: 21)  dalam (Sumardjito, 2018) ciri ciri kota 
yaitu terbagi dalam beberapa bagian:  
a) Ada batas-batas kota yang tegas 
b) Mempunyai pasar 
c) Ada pengadilan sendiri dan mempunyai 

undang-undang yang khusus berlaku bagi kota 
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itu, disamping undang-undang yang berlaku 
lebih umum. 

d) Terdapat berbagai bentuk perkumpulan dalam 
masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan 
masyarakat di kota itu sendiri. 

e) Masyarakatnya mempunyai otonomi tertentu 
dengan adanya hak mereka untuk memilih 
walikota dan anggota-anggota dewan kota. 

Dari ungkapan di atas bisa dibuat suatu 
batasan yang lebih khusus, bahwa suatu kota 
merupakan : 
a) Tempat pusat pemukiman dan kegiatan 

penduduk 
b) Tempat dengan kepadatan penduduk tinggi 
c) Mempunyai watak dan corak heterogen 
d) Mempunyai ciri khas kehidupan kota. 
e) Mempunyai batas wilayah administrasi 
f) Mempunyai hak otonomi (Sumardjito, 2018). 

a.  Karakteristik Masyarakat Rural 
Adapun karakteritik masyarakat Rural menurut 
(Nurdinah, 2017) yang menjadi ciri-ciri masyarakat 
pedesaan antara lain sebagai berikut: 
1) Di dalam masyarakat pedesaan di antara 

warganya mempunyai hubungan yang lebih 
mendalam dan erat bila dibandingkan dengan 
masyarakat pedesaan lainnya di luar batas-batas 
wilayahnya  

2) Sistem kehidupan umumnya berkelompok 
dengan dasar kekeluargaan (gemeinschaft atau 
paguyuban)  

3)  Sebagian besar warga masyarakat pedesaan 
hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang 
bukan pertanian merupakan pekerjaan 
sambilan (part time) yang biasanya sebagai 
pengisi waktu luang.  
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4) Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam 
hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan 
sebagainya.  

Oleh karena anggota masyarakat 
mempunyai kepentingan pokok yang hampir sama, 
maka mereka selalu bekerja sama untuk mencapai 
kepentingan-kepentingan mereka. Seperti pada 
waktu mendirikan rumah, upacara pesta 
perkawinan, memperbaiki jalan desa, membuat 
saluran air dan sebagainya. Dalam hal-hal tersebut 
mereka akan selalu bekerja sama. Bentuk-bentuk 
kerjasama dalam masyarakat sering diistilahkan 
dengan gotongroyong dan tolong-menolong 
(Nurdinah, 2017). 

Beberapa ciri atau karakteristik masyarakat 
Rural yaitu sebagai berikut : 
1) Sederhana 

Masyarakat pedesaan atau masyarakat rural 
selalu dikenal dalam kesederhanaannya, baik 
dalam berpakaian maupun dalam hal makanan, 
masyarakat rural cenderung memilih cara yang 
simple dalam mendeskripsikan kehidupan 
sehari-hari mereka. 

2) Mudah curiga 
Masyarakat rural merupakan tipe individu yang 
selalu was-was dalam menanggapi segala hal, 
selalu protektif terhadap hal-hal yang baru, dan 
memastika apakah hal tersebut tidak 
membahayakan bagi keberlangsungan 
kehidupan mereka. 

3) Menjunjung tinggi nilai kesopanan 
Jika diberikan perbandingan masyrakat yang 
tingga di area pedesaan akan cenderung lebih 
sopan dibandingkan dengan yang tinggal 
didaerah perkotaan, karena mereka sangat 
minim tersentuh oleh budaya asing. 

4) Kekeluargaan  
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Masyarakt pedesaan akan selalu menjujung 
tinggi nilai kekeluargaan dan persaudaraan, 
karena tingkat kepekaan dan jiwa sosial 
masyarakat pedesaan lebih besar dibandingkan 
yang tinggal diarea perkotaan. 

5) Lugas 
Masyrakat yang tinggal di pedesaan secara sikap 
akan lebih lugas dibandingkan yang menetap 
diperkotaan, masyarakat yang tinggal di 
pedesaan akan cenderung berkata jujur dan 
spontan tanpa menutupi apapun meskipun hal 
itu akan menyakiti lawan bicaranya. 

6) Tertutup dalam hal keuangan 
Masyarakat rural akan cenderung tertutup 
dalam hal keuangan, karena menurut mereka 
hal itu merupakan sebuah privasi yang hanya 
boleh diketahui anggota keluarga dan orang 
luar tidak boleh mengetahuinya. 

7) Menghargai 
Masyarakat rural merupakan masyrakat yang 
sangat menghargai dan memperhitungkan 
setiap nilai kebaikan yang dilakukan oleh orang 
lain dan akan selalu berusaha  membalas lebih 
dari apa yang dilakukan orang tersebut. 

8) Menepati janji 
Masyrakat rural merupakan individu yang 
menjunjung tinggi harga diri dan kepercayaan 
orang lain, oleh karena itu masyrakat rural 
sangat jarang untuk tidak menepati janji 

9) Gotong royong 
Salah-satu khas masyrakat pedesaan diseluruh 
Indonesia adalah gotomg royong, mereka akan 
selalu bahu-membahu dan saling membantu 
untuk menyelesaikan suatu tujuan baik itu 
kepentingan individualis maupun kelompok. 

10) Demokratis 
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Sejauh ini, dalam hal pengambilan keputusan 
dalam sebuah permasalahan atau dalam sebuah 
kebijakan selalu melakukan system musyawarah 
dalam mencari kata mufakat. 

11) Religius  
Dalam masyarakat rural dikenal dengan 
ketaatan mereka menjalankan ibadah dalam 
keseharian mereka mulai dari anak-anak sampai 
lansia. 

 
1. Problema masyarakat Rural dan Urban 

a. Masalah masyarakat Rural/pedesaan 
Menurut (Nurdinah, 2017) Setidaknya ada beberapa 
masalah yang umumnya dihadapi masyarakat desa. 
Masalah-masalah tersebut dikelompokkan sebagai 
berikut:  
1) Ekonomi Masalah ekonomi adalah masalah 

umum yang dihadapi masyarakat desa.Aktivitas 
perekonomian yang rata-rata di sektor 
pertanian yang belum pasti keberhasilan panen 
membuat kehidupan perekonomian juga tidak 
begitu pasti.  

2) Kebudayaan Adapun permasalahan 
kebudayaan yang ada pada masyarakat 
pedesaan adalah mulai lunturnya nilai-nilai 
kultural.Banyak budaya yang masuk ke dalam 
desa tanpa adanya filterisasi sehingga budaya 
asing yang berkembang membuat nilai-nilai 
yang menjadi identitas desa tersebut perlahan 
hilang.  

3)  Sosial Masalah sosial yang umumnya terjadi 
pada masyarakat tradisional atau pedesaan 
adalah mentalitas dari masyarakat desa tersebut. 
Mentalitas masyarakat desa yang masih kurang 
peka akan pembangunan daerahnya sendiri 
membuat desa yang mereka tempati kurang 
berkembang. Selain itu filterisasi kebudayaan 
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kota yang tidak maksimal membuat masyarakat 
pedesaan cenderung konsumtif.  

4)  SDM (Sumber Daya Manusia) Masalah 
sumber daya manusia di wilayah pedesaan tidak 
lepas dari masalah pendidikan.Sarana dan 
prasarana pendidikan di pedasaan yang belum 
maksimal dan memadai membuat tingkat dan 
kualitas masyarakat pedesaan juga rendah. 

b. Masalah masyarakt Urban/Perkotaan 
Menurut (Sumardjito, 2018) ada beberapa masalah-
masalah yang timbul dalam masyarakat perkotaan 
yaitu : 
1) Adanya keinginan untuk membatasi 

hubungan/ pergaulan, khususnya terhadap 
orang atau kelompok diluar lingkungan atau 
kelasnya. 

2) Adanya konflik kepentingan masing-masing 
kelompok atau individu akibat dari pemaksaan 
kehendak dan salah satu kelompok atau 
individu terhadap kelompok atau individu lain, 
yang sebenarnya berakar dari pemikiran 
egosentris masing-masing kelompok atau 
individu tersebut tanpa mempertimbangkan 
kepentingan kelompok atau individu lainnya. 

3) berpenduduk padat dan permanen terdiri dari 
individu-individu yang secara sosial heterogen 

4) kemunduran lingkungan kota yang juga dikenal 
dengan istilah “Urban Environment Degradation” 
Bintarto (1989: 36) dalam (Sumardjito, 2018) 
pada saat ini sudah meluas di berbagai kota di 
dunia, sedangkan di beberapa kota di Indonesia 
sudah nampak adanya gejala yang 
membahayakan. 

 Kemunduran atau kerusakan lingkungan kota 
tersebut dapat dilihat dari dua aspek: 
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a) Dari aspek fisis, (environmental degradation of 
physical nature), yaitu gangguan yang 
ditimbulkan dari unsur-unsur alam, 
misalnya pencemaran air, udara dan 
seterusnya. 

b) Dari aspek sosial-masyarakat (environmental 
degradation of societal nature), yaitu gangguan 
yang ditimbulkan oleh manusianya sendiri 
yang menimbulkan kehidupan yang tidak 
tenang, tidak nyaman dan tidak tenteram. 
 

2. Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Terhadap Masyarakat Urban dan Tradisional 

Dari kemudahan untuk mendapatkan alat 
telekomunikasi canggih seperti smartphone dan akses 
internet, setidaknya menimbulkan beberapa perubahan 
sosial dan budaya di kalangan masyarakat urban dan 
tradisional, yaitu perubahan perilaku remaja, remaja 
sekarang lebih senang menghabiskan waktu di luar 
rumah, perubahan pola interaksi masyarakat, bahkan ini 
juga terjadi pada pola interaksi di dalam keluarga, antara 
orang tua dan anak, terkikisnya budaya lokal, serta 
meningkatnya gaya hidup konsumeristik dan 
individualistik. Berikut akan dijabarkan secara rinci 
(Nurdinah, 2017). 
a. Perubahan Perilaku Remaja  

 Contohnya kota Aceh  yang terkenal dengan 
banyaknya warung kopi yang dijadikan sebagai 
tempat tongkrongan masyarakat.Tidak hanya anak 
muda, orang dewasa pun menjadikan warung kupi 
ini sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan 
dan berkumpul bersama temanteman. Akan tetapi, 
untuk ukuran pedesaan, pengguna internet desa 
memang masih didominasi oleh anak-anak 
usiasekolah yakni SMP dan SMU serta setingkat 
universitas. 
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Merekalah yang mahir dan terbiasa dengan 
penggunaan perangkat teknologi komunikasi 
informasi yang sudah canggih.Merekalah pengguna 
terbesar internet yang saat ini sudah masuk 
kepelosok di pedesaan. Warung kupi ini lazimnya 
dijadikan sebagai tempat untuk bisa mengakses 
internet sepuasnya.Setiap warung kupi memiliki 
akses internet.Fasilitas ini membuat setiap warung 
kupi tidak pernah sepi dari pengunjung, dari yang 
muda sampai yang tua.Bahkan hanya bermodalkan 
6000 rupiah untuk teh dingin, pelanggan bisa duduk 
berjam-jam untuk mengakses internet. 

Kemudahan ini yang membuat warung kupi 
seolah-olah menjadi tempat favorit 
masyarakat.Akses internet pun bukan lagi menjadi 
hal yang sulit untuk dijangkau. Yang menjadi 
persoalan adalah ketika kemudahan ini 
disalahgunakan oleh penggunanya.Misalkan, para 
anak muda yang masih berstatuskan pelajar, 
nongkrong di warung kopi hingga larut malam, 
akses internet dipergunakan untuk membuka situs-
situs yang tidak bermanfaat dan dilarang.Rela 
menghabiskan waktu berjam-jam di warung kopi 
dan mengabaikan kegiatan lainnya.  

b.  Terkikisnya Budaya Lokal  
Sekarang ini budaya lokal mulai tergantikan 

oleh pola hidup/gaya hidup asing, tumbuhnya 
sikap tidak mencintai kebudayaan tradisional 
karena lebih tertarik oleh ‘kemegahan’ yang 
ditawarkan oleh budaya luar yang sebenarnya tidak 
sepenunya cocok dengan kehidupan dan gaya 
hidup masyarakat muslim. Seperti mengkonsumsi 
obat-obatan terlarang, untuk ukuran Aceh dimana 
kehidupan masyarakatnya indentik dengan nilai-
nilai keislaman, kasus-kasus narkoba terus 
meningkat, baik di kota maupun di desa. Gaya 
berbusana, gaya berbicara, dan tingkah laku yang 
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sudah tidak lagi mempedulikan identitas 
masyarakat Aceh dan nilai-nilai keislaman. Belum 
lagi gaya hidup yang serba “mandiri” (Nurdinah, 
2017).  

Masyarakat desa terkenal dengan nilai 
persaudaraan dan kekeluargaannya yang kuat.Tapi 
bahkan sekarang loyalitas dan rasa kepedulian 
masyarakat terhadap tokoh masyarakat mulai 
berkurang.Misalkan seseorang yang ingin 
mengajukan gugatan cerai tidak lagi menghadirkan 
keuchik atau teungku imum. Padahal dulunya, jika 
ada masalah warga setempat akan mencoba 
meminta nasehat atau solusi pada perangkat 
gampong. Tapi, sekarang ini hal tersebut sudah 
menjadi pemandangan yang jarang terlihat.Ini 
merupakan gambara kondisi di wilayah Simpang 
Keuramat yang mana bisa dikatakan secara umum 
terpangaruh oleh arus globalisasi.  

c.  Perubahan Pola Interaksi  
Di dalam Masyarakat Pola interaksi 

masyarakat semakin berkurang dari biasanya, 
sampai berada pada titik tidak memperdulikan satu 
sama lain. Ini tidak hanya terjadi di kalangan 
masyarakat secara umum, misalnya antara tetangga 
dengan tetangga, tetapi juga antara keluarga, orang 
tua dan anak.Berkurangnya pola komunikasi in 
bisa terjadi dikarenakan beberapa hal, misalnya 
baik orang tua dan anak terlalu tenggelam dalam 
kesibukan dan kesehariannya masing-masing 
sehingga tidak memiliki waktu untuk sekedar 
berbincang-bincang dengan keluarga (Nurdinah, 
2017).  

Terlalu terlena dengan ‘dunia’ yang ada dalam 
genggamannya dalam bentuk gadget atau 
smartphone, jika sudah seperti ini, orang tua dan 
anak hanya akan terpaku pada smartphone-nya 
masing-masing tidak menghiraukan satu sama lain 
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meskipun berada pada ruangan yang sama. 
Padahal sangat penting untuk dapat membangun 
komunikasi antara orang tua anak (Nurdinah, 
2017). 

Sebenarnya sederhana saja untuk bisa menjalin 
ikatan yang kuat antara orang tua dan anak, cukup 
dengan menyediakan waktu untuk berbicara dan 
berbincang satu sama lain. Ini bisa dilakukan 
misalkan di meja makan.Setelah makan bersama, 
ada baiknya untuk meluangkan waktu untuk 
sekedar berbagi tentang hari yang telah dijalani.  

Untuk di kota, komunikasi keluarga di meja 
makan lebih terjalin dengan intens, karena di kota 
terbisa dengan budaya makan bersama, satu 
keluarga duduk bersama di meja makan. 
Sedangkan di desa, mereka tidak menjadikannya 
sebuah kebiasaan, dalam artian, tidak benar-benar 
harus untuk makan bersama. Kalaupun makan di 
waktu yang sama tetapi tidak pada tempat yang 
sama. Misalkan si anak makan sambil menonton 
televisi, orang tua duduk di meja makan atau 
tempat lainnya. Mereka tidak melihat dari aspek 
pentingnya sebuah keluarga untuk berkumpul di 
waktu yang sama dan di tempat yang sama 
(Nurdinah, 2017).  

d. Menguatnya Gaya Hidup Individualistis  
Hal ini selain menimbulkan dampak buruk 

dalam berinteraksi interpersonal secara langsung 
juga merusak psikologis seseorang tersebut, lama 
kelamaan seseorang akan sulit menjalin 
komunikasi dan membangun relasi dengan orang-
orang disekitarnya. Bila hal tersebut tidak segera 
ditanggulangi akan menumbulkan dampak yang 
sangat buruk, yang dimana manusia lama kelamaan 
akan sangat individualis dan tidak akan ada lagi 
interaksi ataupun sosialisasi yang dilakukan di 
dunia nyata. Hanya mementingkan ke-aku-annya 
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dan mengabaikan yang di luar dirinya (Nurdinah, 
2017).  

e.  Menjamurnya Sifat Konsumtif dalam Masyarakat 
 Hal lain yang sekarang ini sedang menyerang 

berbagai kalangan adalah, ketimpangan 
pemahaman antara kebutuhan dan keinginan 
terhadap teknologi komunikasi. Banyak 
masyarakat yang dengan tingkat ekonomi rendah 
tapi memaksakan untuk membeli gadget yang 
harganya tidak sesuai dengan kantong masyarakat 
kalangan menengah ke bawah, hanya karena 
gengsi dan keinginan yang disalahartikan sebagai 
kebutuhan. Di Aceh, jika diperhatikan, 
kepemilikan atas smartphone sudah sangat merata. 
Dari yang kecil sampai yang tua, seolah 
smartphone menjadi barang wajib untuk 
dimiliki.Jika hp yang dimiliki tidak canggih, maka 
itu dianggap tidak layak pakai. 

 Kalau diperhatikan lebih dalam, arus 
globalisasi dan modernisasi ini lebih banyak 
memberikan efek negatif pada masyarakat desa. 
Bisa dilihat dari kearifan lokal yang mulai 
ditinggalkan, nilai-nilai luhur yang mejadi identitas 
pedesaan seperti persaudaraan, kekeluargaan, 
gotong-royong mulai luntur karena perlahan-lahan 
tergantikan oleh gaya hidup individualistis. 
Kesederhanaan pola hidup masyarakat yang mulai 
tergantikan oleh sifat konsumtif. Ini dikarenakan 
masalah yang umumnya terjadi pada masyarakat 
pedesaan adalah mentalitas dari masyarakat 
tersebut.  

Selain itu, filterisasi kebudayaan kota yang 
tidak maksimal membuat masyarakat desa 
cenderung konsumtif. Belum lagi masalah 
kebudayaan yang ada pada masyarakat pedesaan 
yaitu mulai lunturnya nilai-nilai kearifan 
lokal.Banyak budaya luar yang masuk ke dalam 
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desa tanpa adanya filterisasi sehingga budaya asing 
yang berkembang membuat nilai-nilai yang 
menjadi identitas sebuah desa perlahan hilang. Ini 
lah mengapa sangat penting untuk memperkuat 
pola pertahanan masyarakat, baik urban maupun 
tradisional, dalam menghadapi perubahan-
perubahan sosial yang merupakan sebuah 
keniscayaan yang tidak bisa dihindari.Resistensi 
masyarakat dalam menghadapi salah satu bentuk 
arus globalisasi ini sangat diperlukan agar 
perubahan-perubahan yang terjadi di dalam 
masyarakat, baik dari segi sosial maupun budaya, 
tidak cenderung ke arah yang negative (Nurdinah, 
2017). 

Seperti yang sudah dijabarkan pada poin 
sebelumnya, arus globalisasi dan modernisasi yang 
tampaknya kebih digandrungi masyarakat, seperti 
masuknya budaya luar dan akses media 
komunikasi dan informasi ini menimbulkan 
beberapa perubahan dari segi sosial dan budaya 
yang lebih mengarah kepada dampak yang sifatnya 
negative (Nurdinah, 2017). 

 
3. Perwujudan Perilaku Individualis Masyarakat 

Kota/urban 
Perilaku Individualis pada masyarakat kota 

secara umum bisa dibedakan dalam 2 aspek, yaitu 
perwujudan dalam ungkapan fisik (spasial, material dan 
bentuk), serta perwujudan dalam sikap dan perilakunya. 
Kedua aspek tersebut bersama-sama mengupayakan 
suatu  “pertahanan” atau “perlawanan” terhadap 
kondisi kehidupan kota. 

4. Perwujudan Perilaku Individualis masyrakat urban/kota  
Dalam Ungkapan Fisik 

Perilaku individualis masyarakat kota 
cenderung akan tercermin atau diungkapkan dalam 
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suatu ungkapan fisik yang berupa batas ruang (territory) 
atau ungkapan bentuk. Ungkapan fisik yang berupa 
batas ruang (territory) bisa bersifat tetap atau suatu 
kondisi yang relatif tidak berubah-ubah, namun bisa 
juga bersifat tidak tetap. Ini sejalan dengan pendapat 
Lang (1987: 76) dalam (Sumardjito, 2018), bahwa 
teritorialitas adalah salah satu perwujudan ego yang 
tidak ingin diganggu, dan merupakan perwujudan dan 
privasi. Yang perlu diperhatikan adalah, apabila 
keinginan perwujudan privasi ini sangat berlebihan, hal 
ini merupakan indikasi dari sikap dan perilaku 
individualis. 

Beberapa contoh ungkapan fisik sebagai 
perwujudan perilaku individualis pada masyarakat kota  
menurut (Sumardjito, 2018) yaitu: 

a. Pemasangan pagar halaman depan yang dibuat 
sangat tinggi dan masif, mencerminkan 
ketertutupan, kecurigaan, kehati-hatian dan 
kurangnya “welcome” terhadap tamu yang akan 
berkunjung. 

b. Perwujudan bentuk-bentuk bangunan yang 
tidak selaras dengan lingkungan, hanya karena 
untuk memenuhi ego pemilik supaya tidak 
disamakan atau tidak ingin sama dengan 
lingkungannya, dalam arti supaya dianggap lebih 
tinggi derajatnya dari lingkungan tersebut. 

c. Tulisan-tulisan atau tanda-tanda petunjuk yang 
mempunyai indikasi untuk menunjukkan bahwa 
sesuatu area adalah milik pribadi, bukan untuk 
masyarakat umum sehingga masyarakat umum 
tidak boleh masuk area tersebut, atau setidak-
tidaknya enggan untuk memasuki mengingat 
risiko yang mungkin timbul (Sumardjito, 2018). 

5. Perwujudan Perilaku Individualis  masyrakat 
kota/urban Dalam Sikap dan Perilaku 

Perilaku individualis selain diwujudkan dalam 
ungkapan fisik, juga banyak didapati pada sikap dan 
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perilaku masyarakat kota. Hal ini bisa dilihat dari 
beberapa contoh: 
a. Kurang akrabnya antartetangga pada suatu 

kompleks perumahan atau perkampungan, karena 
masing-masing orang telah sibuk dengan 
urusannya sendiri. 

b. Masing-masing tetangga merasa tidak perlu 
menyapa apabila bertemu di jalan, karena merasa 
tetangga tersebut adalah orang asing bagi orang 
tersebut. Kemungkinan lain dan kondisi tersebut 
adalah tidak terpikirkannya orang tersebut untuk 
menyapa, karena pikirannya memang sudah 
dipenuhi dengan berbagai kesibukan kerja hari itu. 

c. Kurangnya tenggang rasa dalam bersikap dan 
berbuat (Sumardjito, 2018). 

6. Dampak masyrakat urban/perkotaan  
Di Indonesia, persoalan urbanisasi sudah dimulai 

dengan digulirkannya beberapa kebijakan pada orde 
baru Pertama, adanya kebijakan ekonomi makro (1967-
1980), di mana kota sebagai pusat ekonomi. Kedua, 
kombinasi antara kebijaksanaan substitusi impor dan 
investasi asing di sektor perpabrikan (manufacturing), 
yang justru memicu polarisasi pembangunan terpusat 
pada metropolitan Jakarta. Ketiga, penyebaran yang 
cepat dari proses mekanisasi sektor pertanian pada awal 
dasawarsa 1980-an, yang menyebabkan kaum muda dan 
para sarjana, enggan menggeluti dunia pertanian atau 
kembali ke daerah asal (Fitri, 2013). 

Arus urbansiasi yang tidak terkendali ini dianggap 
merusak strategi rencana pembangunan kota dan 
menghisap fasilitas perkotaan di luar kemampuan 
pengendalian pemerintah kota. Beberapa akibat negatif 
tersebut akan meningkat pada masalah kriminalitas yang 
bertambah dan turunnya tingkat kesejahteraan. 
Dampak negatif lainnnya yang muncul adalah terjadinya 
³over urbanisasi pada  penduduk kota yang sangat besar 
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yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi 
Negara (Fitri, 2013).  

Pada saat kota mendominasi fungsi sosial, ekonomi, 
pendidikan dan hirarki urban. Hal ini menimbulkan 
terjadinya pengangguran dan under employment. Kota 
dipandang sebagai inefisien dan artificial  yang terjadi 
karena urbanisasi merupakan variable dependen 
terhadap pertumbuhan ekonomi (Fitri, 2013). 

Persoalan-persoalan urbanisasi telah menjadi 
perhatian yang cukup besar, beberapa pemikiran yang 
membahas dampak urbanisasi dari sudut pandangan 
ekonomi yaitu Evers dalam Abbas (2002) berpendapat 
bahwa tingkat urbanisasi yang terlalu rendah dan 
mengabaikan kebutuhan-kebutuhan kota dapat 
memperlambat kemajuan ekonomi. Sedangkan 
menurut Keban, proses urbanisasi yang tidak terkendali 
dan adanya hirarki kota akan menimbulkan berbagai 
akibat negatif yaitu munculnya gejala kemiskinan di 
perkotaan, ketimpangan income perkapita, 
pengangguran, kriminalitas, polusi udara dan suara, 
pertumbuhan daerah kumuh, dan sebagainya. 
 Gmelch dan Zenner (1980)  dalam (Fitri, 2013) 
membahas mengenai dampak sosial yang ditimbulkan 
oleh urbanisasi dengan menggunakan pendekatan tiga 
teori urbanisasi yaitu :  

a. Determinist Theory atau dikenal juga dengan 
theory of urban anomie.  

Writh (1938) sebagai salah satu tokoh yang 
paling berpengaruh dalam teori ini memulai 
analisasnya dengan sebagai gai sebuah wilayah 
yang relatif besar, padat, dan tempat tinggal 
permanen dari individu yang secara sosial sangat 
beragam. Writh menganalisis bagaimana 
urbanisasi menghasilkan disorganisasi sosial dan 
gangguan kepribadian.  

Argumen yang digunakan Writh 
berdasarkan argument psikologi dan struktur 
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sosial. Argumen psikologi Writh didasarkan 
pada pemikiran George Simmel The Metropolis 
and Mental Life. Simmel memusatkan 
perhatiannya pada cara hidup di kota yang 
mengubah cara berfikir dan kepribadian 
individu. Bagaimana stimulasi yang cepat dan 
terputus dirubah oleh stimulasi yang datang dari 
dalam dan luar individu. Stimulasi yang paling 
berpengaruh menurut Simmel antara lain adalah 
pemandangan, suara, bau, tindakan orang lain, 
sehingga individu merespon untuk melindungi 
diri dan beradaptasi dengan fikiran dan hati. 
Dengan adanya stimulasi dan cara individu 
merespon tersebut menjadikan individu lebih 
intelek, rasional, dan berjarak secara emosional 
dengan orang lain. Suara klakson, telepon, 
pantulan cahaya, pandangan dan perilaku orang 
asing, berita surat kabar mempengaruhi perilaku 
individu dengan reaksi yang berbeda-beda. 
  

Hal ini sangat memungkinkan bagi individu 
untuk mengalami gangguan kepribadian.Analisa 
struktur sosial dalam teori ini tidak jauh berbeda 
dengan argumen psikologi, tetapi dalam proses 
yang berbeda. Dalam kompetisi ekonomi, 
spesialisasi pekerjaan, meraih keunggulan, dan 
kemajemukan kota menghasilkan keberagaman 
aktivitas kehidupan sosial, seperti di dunia 
pekerjaan, kehidupan bertetangga, rumah 
tangga, dan sebagainya. Sehingga waktu dan 
perhatian inidividu terpecah dan terputus pada 
tempat dan orang yang berbeda. Sebagai 
contoh, seorang pengusaha; sarapan pagi 
dengan keluarga, rapat dengan rekan kerja di 
kantor, makan siang dengan kolega, rapat 
dengan klien, bermain golf dengan teman-
teman, dan akhirnya makan malam dengan 
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tetangga. Keberagaman aktivitas ini membuat 
inidividu terisolasi dari kehidupan sosialnya dan 
inilah yang memberi peluang terjadinya anomi 
karena hilangnya ikatan-ikatan sosial yang berisi 
nilai-nilai  

b. Compositional theory 
Tidak seperti Determinist Theory, teori ini 
menganggap bahwa urbanisasi tidak berdampak 
secara langsung terhadap individu atau 
masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa 
keberagaman kehidupan sosial tidak serta merta 
mempengaruhi perilaku individu dan 
masyarakat sebab setiap individu atau 
masyarakat memiliki atribut-atribut yang dapat 
membantu mereka menangani permasalahan 
urbanisasi  

Dampak negatif lainnya yang ditimbulkan 
oleh tingginya arus urbanisasi di Indonesia adalah 
sebagai berikut (Fitri, 2013) :  

a. Semakin minimnya lahan kosong di daerah 
perkotaan. Pertambahan penduduk kota yang 
begitu pesat, sudah sulit diikuti kemampuan 
daya dukung kotanya. Saat ini, lahan kosong di 
daerah perkotaan sangat jarang ditemui. ruang 
untuk tempat tinggal, ruang untuk kelancaran 
lalu lintas kendaraan, dan tempat parkir sudah 
sangat minim. Bahkan, lahan untuk Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) pun sudah tidak ada lagi. 
Lahan kosong yang terdapat di daerah 
perkotaan telah banyak dimanfaatkan oleh para 
urban sebagai lahan pemukiman, perdagangan, 
dan perindustrian yang legal maupun ilegal. 
Bangunan-bangunan yang didirikan untuk 
perdagangan maupun perindustrian umumnya 
dimiliki oleh warga pendatang. Selain itu, para 
urban yang tidak memiliki tempat tinggal 
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biasanya menggunakan lahan kosong sebagai 
pemukiman liar mereka. hal ini menyebabkan 
semakin minimnya lahan kosong di daerah 
perkotaan  

b.  Menambah polusi di daerah perkotaan. 
Masyarakat yang melakukan urbanisasi baik 
dengan tujuan mencari pekerjaan maupun 
untuk memperoleh pendidikan, umumnya 
memiliki kendaraan. Pertambahan kendaraan 
bermotor roda dua dan roda empat yang 
membanjiri kota yang terus menerus, 
menimbulkan berbagai polusi atau pemcemaran 
seperti polusi udara dan kebisingan atau polusi 
suara bagi telinga manusia. Ekologi di daerah 
kota tidak lagi terdapat keseimbangan yang 
dapat menjaga keharmonisan lingkungan 
perkotaan  

c. Sebagian besar kota di Indonesia mengalami 
persoalan polusi sebagai akibat dari proses 
urbanisasi, baik oleh semakin banyaknya jumlah 
kendaraan maupun oleh industri-industri yang 
tumbuh. 3. Penyebab bencana alam. Para urban 
yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat 
tinggal biasanya menggunakan lahan kosong di 
pusat kota maupun di daerah pinggiran Daerah 
Aliran Sungai (DAS) untuk mendirikan 
bangunan liar baik untuk pemukiman maupun 
lahan berdagang mereka  

d. Pencemaran yang bersifat sosial dan ekonomi. 
Kepergian penduduk desa ke kota untuk 
mengadu nasib tidaklah menjadi masalah 
apabila masyarakat mempunyai keterampilan 
tertentu yang dibutuhkan di kota  

e.  Penyebab kemacetan lalu lintas. Padatnya 
penduduk di kota menyebabkan kemacetan 
dimana-mana, ditambah lagi arus urbanisasi 
yang makin bertambah. 
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f. Merusak tata kota. Pada negara berkembang, 
kota-kotanya tdiak siap dalam menyediakan 
perumahan yang layak bagi seluruh populasinya.  
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