
  

  i 
 

GAMBARAN DUKUNGAN KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL 

TERHADAP MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19: 

LITERATUR REVIEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ilmiah Penyusunan Skripsi 

Pada Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

 

 

 

Oleh: 

NUR HIDAYANTI 

70300117043 

 

 

 

 

 

 

 

Program Studi Keperawatan 

Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Tahun 2022 



  

  ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    :  Nur hidayanti 

NIM    : 70300117043 

Tempat/ Tanggal lahir: Tamajannang, 21 oktober 1999 

Jurusan   : Keperawatan  

Fakultas  : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  

Alamat   : Samata-Gowa 

Judul :Gambaran Dukungan Kesehatan Jiwa Dan   

Psikososial Terhadap Masyarakat Di Masa Pandemi 

Covid-19: Literatur Review 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi 

ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari 

terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh 

orang lain. Sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang 

diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

Gowa, 22 Juli 2022 

Penulis, 

 

 

 
Nur hidayanti 

                     70300117043 



  

  iii 
 

 

 



  

  iv 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat 

Allah S.W.T, sebagai bentuk ungkapan kata atas semua anugerah, 

berkat dan nikmatnya yang telah memberi kemampuan, ketabahan dan 

kesehatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Gambaran Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial 

Terhadap Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19”  Tak lupa pula 

kita haturkan shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, yang telah menyinari dunia ini dengan 

cahaya islam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan 

pertolongan di hari yang akan datang, Aamiin.  

Tujuan penulis skripsi ini, yakni melengkapi salah-satu 

persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program sarjana 

(S1) jurusan ilmu keperawatan Program Studi Fakultas Kedokteran 

Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Tahun Akademik 2021.  

Penulis memahami bahwa sejak pengerjaan skripsi ini dapat 

terselesaikan, banyak hambatan, gangguan dan halangan yang 

dialami. Namun, dengan ridho Allah SWT serta bantuan, tekad, 

ambisi dan Doa dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan 

dengan baik. Dengan terselesaikannya penulis dapat memahami 

keterbatasan pengetahuan dan kesaksian yang selama ini cukup 

banyak pihak yang telah berbagi dalam mendukung, menolong dan 

menopang proses penyelesaian penyusunan skripsi ini.  



  

  v 
 

Maka dari itu, dengan segala ketawadhuan  dan rasa hormat sebagai 

Pena yang ingin mengungkapkan rasa terimakasih saya yang terdalam 

kepada ayah dan ibunda terkasih, Ayahanda tercinta H. Muh Rizal Dg 

Muntu dan ibunda Hj. Sunniati dg sanga, serta suami saya tersayang 

Muh, Akbar S. Pd, mertua saya Imba dg kio dan ibunda simpang dg 

sangki, dan saudaraku, adik-adikku dan kakak ipar atas semua 

pengorbanan, pengertian, kepercayaan, kasih sayang, support dan 

doanya yang tak terhingga kepada penulis berada di tahap ini, yakni 

skripsi.  

Tutur kata ucapan Terimakasih kepada pembimbing yang 

selama ini membidik dan memberikan petunjuk serta bantuan baik, 

bantuan teori maupun moral dan senantiasa memberi motivasi. 

Dengan rasa hormat penghargaan setinggi-tingginya kepada:  

1. Bapak Prof.Dr.Hamdan Juhannis MA.Phd, Selaku Rektor UIN 

alauddin makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah 

memberi kesempatan kepada si penulis agar dapat menimba ilmu 

di kampus tercinta ini. 

2. Ibunda Dr.dr. Syatirah Jalaluddin, Sp., A.,M.Kes Sebagai Dekan 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para–Wakil Dekan, 

serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan 

mengurus administrasi selama penulis menempuh pendidikan.  

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

ketua jurusan keperawatan dan Ibunda Hasnah S.SIT.,S.Kep.,Ns., 

M.Kes selaku sekretaris jurusan keperawatan beserta Staf dan 

Dosen pengajar yang tidak bosan-bosannya memberikan  ilmu, 

dan membantu dalam proses administrasi serta memberikan 



  

  vi 
 

bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan 

skripsi. 

4. Ibunda Sysnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep. J, Sebagai 

Pembimbing I dan Ibunda Huriati, S.Kep.,Ns.,M. Kes, Selaku 

pembimbing II yang ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada 

penulis untuk membimbing saya dari awal pengurusan judul, 

perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna untuk 

penulisan skripsi, motivasi yang membangun sehingga peneliti bisa 

ke tahap ini. 

5. Ibunda Rasdiyanah, M.Kep.,Ns.,Sp.Kep.Kom, Sebagai Penguji I 

Dan Ibunda Dr. Aisyah Arsyad, M.Ag sebagai Penguji II yang 

murah hati dan sukarela yang meluangkan waktu, pikirannya serta 

membagikan masukan baik saran dan tanggapan yang membangun 

bagi si peneliti agar dapat menghasilkan suatu karya yang bermutu 

dan berkualitas.  

6. Terhadap Nenek Saya HJ. Habiba Dan Pampu Dg Nganne Serta 

Paman Dan Bunda yang senantiasa saya akan memberikan 

dukungan untuk memperoleh jenjang pendidikan dan tak berujung 

terus menerus memberikan bantuan material lebih dari cukup. 

7. Terhadap grup lipstik dan THE geng‟s snull, yang mengajarkan 

saya arti cinta, arti kata berjuang dan kasih sayang yang tak 

terputus untuk diberikan sehingga saya bisa di tahap ini. 

8. Terhadap seluruh teman-teman LEUKOS17, Senior dan rekan-

rekan dekat, yang telah memberikan masukan yang membangun. 

 



  

  vii 
 

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis & penulis meminta 

keikhlasan dan memohon maaf sebesar besarnya atas kesalahan 

perhitungan baik secara lisan maupun tulisan Pada saat penulis 

menuntut ilmu di kampus peradaban yang dibanggakan dan dicintai 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penulisan skripsi 

ini penulis tidak menyadari kesalahan apa yang terdapat didalamnya, 

dengan demikian segala kerendahan hati penulis sangat berharap 

terhadap saran dan kritikan-nya agar dapat memberikan penambahan 

pengetahuan bagi penulis dan jangan sekali-kali mengharapkan 

kesempurnaan karena yang hanya memiliki kesempurnaan ialah Allah 

SWT.  

 

 

 

                 Gowa, 28 Juli 2022  

    Penulis 

 

 

Nur hidayanti 

70300117043 

 

 



  

  viii 
 

DAFTAR ISI 

SAMPUL 

KATA PENGANTAR ........................................................................ ii 

DAFTAR ISI ....................................................................................... vi 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1 

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

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

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

D. Manfaat Penelitian .................................................................... 7 

E. Kajian Pustaka ........................................................................... 8 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................... 12 

A. Kesehatan Jiwa ........................................................................ 12 

1. Pengertian Kesehatan Jiwa ................................................ 12 

2. Faktor-Faktor Kesehatan Jiwa ........................................... 15 

3. Kriteria Sehat Jiwa ............................................................ 18 

4. Cara Meningkatkan Kesehatan Jiwa ................................. 21 

B. Dukungan Psikososial ............................................................. 23 

1. Pengertian Dukungan Psikososial ..................................... 23 

2. Tujuan Dukungan Psikososial ........................................... 24 

3. Piramida Kebutuhan Dan Intervensi Psikososial .............. 25 

4. Langkah-Langkah Dukungan Psikososial ......................... 28



  

  ix 
 

C. Masyarakat .............................................................................. 30 

1. Pengertian Masyarakat ...................................................... 30 

2. Karakteristik Masyarakat .................................................. 30 

3. Pandangan Masyarakat Terhadap Covid-19 ..................... 31 

D. Kesehatan Jiwa Dalam Perspektif Islam (Al-Qur‟an .............. 32 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................. 37 

A. Jenis Penelitian ......................................................................... 37 

B. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 37 

C. Analisa Data ............................................................................. 39 

D. Rekomendasi ............................................................................ 39 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................... 40 

A. Hasil ........................................................................................ 40 

B. Pembahasan ............................................................................. 54 

C. Keterbatasan Penelitian ........................................................... 65 

D. Rekomendasi Peneliti .............................................................. 65 

BAB V PENUTUP ............................................................................. 66 

A. Kesimpulan ............................................................................. 66 

B. Saran ........................................................................................ 67 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 



  

  x 
 

ABSTRAK 

Nama  : Nur Hidayanti 

Nim     : 70300117043 

Judul : Gambaran Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Terhadap 

Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19: Literatur Review 

Wabah Covid-19 menimbulkan stressor bagi masyarakat. Banyak 

jumlah kasus yang ditemukan bahwa risiko paparan SARS-CoV-2 memicu 

kesehatan mental dan psikososial dengan menimbulkan tingkat kecemasan, 

depresi, dan gejala gangguan stres, sehingga berpotensi untuk menggambarkan 

dukungan kesehatan jiwa dan psikososial di masa pandemi. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan memahami gambaran 

dukungan kesehatan jiwa dan psikososial yang ditunjukkan kepada masyarakat 

akibat pandemi Covid-19. Penelitian merupakan penelitian studi literatur dengan 

menelaah dari 3 data base yaitu Google Scholar, PubMed, dan ScienceDirect. 

Hasil penelusuran artikel yang dinilai kelayakan Critical Appraisal Dari Joanna 

Briggs Institute (JBI) diperoleh 7 artikel sesuai dengan gambaran dukungan 

kesehatan jiwa dan psikososial terhadap masyarakat dimasa pandemi Covid-19. 

Dalam memberikan dukungan dan kebutuhan dengan masalah mental dan 

psikososial ada beberapa gambaran dukungan yaitu: adanya dukungan untuk 

pemenuhan kebutuhan dasar dan rasa aman, memperkuat dukungan keluarga 

dan komunitas, adanya dukungan layanan yang fokus dengan non spesialis dan 

pemberian dukungan layanan spesialis.  

Kata kunci: Mental Health, Psychosocial, coronavirus, DKJPS  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Umumnya Virus Corona atau Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau dikenal dengan COVID- 

19 adalah kumpulan virus yang dapat menyerang sistem saluran 

pernapasan. Virus corona dapat mengakibatkan terjadinya proses 

infeksi pada sistem infeksi pernapasan ringan seperti flu, infeksi 

saluran pernapasan berat seperti pneumonia akut, dan dapat 

mengakibatkan kematian. Virus corona pola pernapasan akut atau 

(SARS-CoV-2) merupakan jenis baru penularan yang dapat menular ke 

manusia dan penularan ini juga menyerang siapa saja, baik itu bayi, 

anak-anak, dewasa, manula, ibu hamil, dan ibu menyusui (Tristanto 

2020). 

 Menurut data World Health Organization (WHO) masa 

pandemi Covid-19 yang telah menyebar di 199 negara di seluruh 

dunia, jumlah kasus positif Covid-19 mencapai sekitar 680 ribu kasus 

sedangkan kematian Covid-19  dengan tingkat kematian Case Fatality 

Rate (CFR) sebesar 4,6% (Fathurrahman & Yupi Kuspandi Putra 

2022). Di Asia, khususnya china yang merupakan awal penyebaran 

penularan virus. Menurut Data World  Health Organization (WHO) 

sejauh ini china terdapat kasus tertinggi dibandingkan negara asia 

lainnya, Jumlah kasus penularan Covid-19 yang terpapar di china 

pertanggal 18 april mencapai 84.180 ribu jiwa sedangkan jumlah 

kematiannya menyentuh angka 4.642 ribu jiwa. Kemudian di ikuti 
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oleh india diperingkat kedua dengan prevalensi sebesar 14.378 ribu 

jiwa dan 480 kematian (Sukesih et al. 2020). 

Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah 

kasus terkonfirmasi di Indonesia sebanyak 4.079.267 kasus dan 

jumlah kasus yang meninggal sebesar 132.491 kasus atau sekitar 

3,2%, sedangkan jumlah kasus yang dapat sembuh 3.743.716 jiwa 

atau sekitar 91,8% (Fadillah, Nekada, and Maturbongs 2021). 

Penyebaran COVID-19 di provinsi Sulawesi-selatan jumlah total 

kasus yaitu sebanyak 58.771 orang sedangkan orang dalam kategori 

sembuh berjumlah 55.260 jiwa dan orang yang meninggal akibat 

Covid-19 berjumlah 901 kasus. Sedangkan, untuk kota Makassar 

jumlah total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 28.831 

jiwa dan orang dalam kategori sembuh dari Covid-19 berjumlah 

27.157 jiwa, sedangkan jumlah kasus yang meninggal sebanyak 256 

jiwa (Abarca 2022). 

Pandemi Covid-19 dapat menimbulkan dampak terkait kondisi 

kesehatan jiwa dan psikososial pada setiap individu melalui 

perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

memberikan dampak terhadap masyarakat agar dapat mengurangi 

aktivitas diluar rumah sehingga ada aturan dari pemerintah dengan 

penerapan sosial distancing dan physical distancing dan adanya 

peraturan karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dengan 

adanya aturan dari penerapan tersebut dapat mengganggu kesehatan 

mental setiap individu karena ini memiliki perubahan kebiasaan dalam 

kesehariannya. Dengan adanya perubahan kebiasaan yang dialami 

setiap individu dimana pada dasarnya manusia tidak menyukai  
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ketidakkonsistenan dengan jarak yang semasa ini menjadi 

kepercayaan dengan karakter yang dihasilkan. Masalah ini dapat 

menumbuhkan ketidaknyamanan atau festinger sehingga individu 

memikirkan dan merasakan ketakutan terkait masalah yang 

disebabkan oleh COVID-19 seperti takut akan terpapar,  terinfeksi, 

bahkan kemungkinan besar dapat menginfeksi orang yang mereka 

cintai dan ini dapat menjadi beban psikologis mereka sendiri 

(Tristanto 2020). 

Berkaitan dengan penyakit Covid-19 yang dapat menular 

tersebut, islam sangat memberikan perhatian terhadap bagaimana cara 

mendapatkan solusi agar si pengidap tidak terisolasi terhadap 

komunitasnya, dan adapun hadits yang menjelaskan hal tersebut yaitu: 

مِنْ عِبَادِهِ فإَِذَا اللَّوُ عَزَّ وَجَلَّ بوِِ ناَسًا  قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ آيةَُ الرِّجْزِ ابْ تَلَ 
عْتُمْ بوِِ فَلََ تَدْخُلُوا عَلَيْوِ وَإِذَا وَقَعَ بأَِرْضٍ وَأنَْ تُمْ بِِاَ فَلََ تفَِرُّوا مِنْوُ    سََِ

Artinya: 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Tha‟un 
(wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah 
Subhanahu Wa Ta‟ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari 
kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu 
berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri 
itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu 
berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan 
Muslim dari Usamah bin Zaid). 

Hadis diatas dapat kita pahami bahwa kita harus berdiam diri 

dirumah agar terhindari dari hal-hal menyebabkan terjangkitnya 

penyakit. Sementara larangan untuk memasuki tempat yang terdapat 

wabah memiliki arti hikma yaitu: Menjauhkan diri dari berbagai hal 

yang membahayakan, mencari keselamatan dan menjaga jarak dengan 

orang-orang sakit, menjaga jiwa dan perkiraan-perkiraan buruk dari 

penularan penyakit karena jiwa yang tenang dapat mendorong setiap 
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individu untuk percaya kepada Allah SWT (bertawakal, serta tabah 

dan ridho menghadapi takdir) (Supriatna, 2020).  

Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) atau 

Mental Health And Psychosocial Support (MHPSS) adalah pemberian 

dukungan dalam bentuk jenis apapun yang bertujuan untuk 

melindungi, meningkatkan, mencegah serta menangani kondisi 

permasalahan kesehatan mental dan psikososial. Dukungan kesehatan 

jiwa dan psikososial dipergunakan untuk merespon kondisi yang dapat 

mengakibatkan kedaruratan maupun bencana seperti Covid-19. 

Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial dapat menggabungkan 

suatu pendekatan dalam biologis, psikologis, dan sosiokultural 

(Sumartyawati and Santosa, .2020). 

Berdasarkan World Health Organization (WHO) Rumah sakit 

wuhan cina mengutarakan lebih dari 34% orang yang mengalami 

indikasi  kecemasan, sedangkan orang mengalami masalah depresi 

adalah 28%. Kasus menurut observasi di prancis menemukan jumlah 

65% orang dengan Covid-19 menunjukkan tanda-tanda kebingungan 

(delirium) dan 69% mengalami perasaan gelisah, marah, dan jengkel 

atau disebut dengan agitasi (Masyah 2020). 

Global health exchange menyatakan ada 27,3 juta orang di 

indonesia yang mengalami masalah kejiwaan. Gangguan kejiwaan 

yang paling tinggi adalah kecemasan dimana jumlahnya lebih dari 8,4 

juta jiwa, sedangkan orang yang mengalami depresi sekitar 6,6 juta 

jiwa, dan orang mengalami gangguan perilaku berjumlah 2,1 juta jiwa 

(Yusuf et al. 2019).  
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Adanya pembatasan kegiatan pembelajaran di sekolah yang 

signifikan pada kesehatan mental di indonesia selama Covid-19 yang 

diperoleh data dari survei satgas penanganan Covid-19  menunjukkan 

bahwa 47% anak indonesia merasa bosan dirumah, 35% merasa 

khawatir ketinggalan pelajaran, 15% anak merasa tidak nyaman dan 

memiliki kecemasan yang tinggi, dan 20% anak merindukan 

temannya, 10% anak mengalami kecemasan tentang kondisi 

ekonominya (Zulfia et al. 2021). Prevalensi penduduk dengan 

gangguan kesehatan mental di Sulawesi-Selatan berdasarkan riset 

kesehatan dasar (Riskesdas) yaitu penduduk umur >15 tahun 

mengalami kenaikan secara signifikan dari jumlah kasus 9,5% 

mengalami kenaikan dalam riset 2019 menjadi jumlah kasus 13%. 

(Kemenkes RI 2021) . 

Pemberian gambaran tentang dukungan kesehatan jiwa dan 

psikososial merupakan salah-satu upaya pencegahan, menangani, dan 

mengelolah masalah kesehatan jiwa dan psikososial yang dapat 

muncul di berbagai kondisi yang terjadi akibat pademi Covid-19. 

Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) dapat 

menggambarkan bahwa salah-satu bentuk dukungan sosial yang 

diberikan kepada masyarakat di masa pandemi baik dalam bentuk 

perhatian, dukungan, dan bantuan untuk memberikan perlindungan 

bagi setiap individu dalam menghadapi permasalahannya. Dukungan 

psikososial yang tepat pemberiannya dapat memberikan manfaat bagi 

individu dalam mengelola stress, mengatur respon dalam stressor dan 

mencegah timbulnya masalah kesehatan jiwa. Sedangkan untuk 

melakukan intervensi pemberian setiap dukungan dapat diberikan 
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melalui tahap yaitu edukasi dan implementasi dengan keterampilan 

agar masyarakat dapat mencegah dan dapat menata masalah kesehatan 

jiwa dan psikososialn akibat pandemi Covid-19 (Sun et al. 2020). 

Oleh sebab itu, dari uraian sebelumnya peneliti tertarik untuk 

mengetahui gambaran dukungan kesehatan jiwa dan psikososial 

(DKJPS) pada masyarakat dengan situasi adaptasi yang baru pandemi 

Covid-19, dengan melakukan telaah literatur dari beberapa jurnal 

penelitian sehingga rasa kecemasan yang tinggi dan depresi dapat 

teratasi dengan tepat.    

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi latar belakang penulis dalam 

mendefinisikan masalah penelitian yakni. “Gambaran Dukungan 

Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Terhadap Masyarakat di Masa 

Pandemi Covid” . 

C. Tujuan penelitian  

Tujuan umum: 

Diketahuinya Gambaran Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial 

Terhadap Masyarakat Di masa Pandemi Covid-19  

 Tujuan khusus : 

1.Gambaran Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Pada     

Masyarakat Di masa Pandemi Covid-19 

2. Gambaran Kondisi Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Pada Masyarakat 

Di masa Pandemi Covid-19 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pendidikan 

Memberikan informasi terkait dengan gambaran dukungan 

kesehatan jiwa dan psikososial Terhadap Masyarakat di Masa 

Pandemi Covid-19, serta sebagai masukan untuk tambahan 

pengetahuan dan pengembangan ilmu tentang dampak kesehatan 

mental, sosial dan kesehatan psikologis bagi masyarakat selama 

pandemi Covid-19. 

2.  Bagi Peneliti  

 Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman 

serta partisipasi bagi peneliti terkait dengan gambaran kesehatan 

mental dan psikososial bagi masyarakat selama masa pandemi 

Covid-19, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian 

selanjutnya.  

3. Bagi masyarakat  

 Untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan tambahan 

informasi terkait dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, agar 

masyarakat lebih rileks untuk menjaga kesehatan psikologis, fisik, 

dan mental, akan tetapi juga aspek kognitif kesehatan mental dan 

dukungan psikososial di masa pandemi Covid-19. 
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E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bertujuan untuk membantu peneliti dalam 

terselesaikannya masalah penelitian yang mengacu pada teori dan 

hasil-hasil penelitian sebelumnya. 

Table 1.1 kajian pustaka 

 

N

o  

Peneliti jurnal Judul 

penelitian 

Tujuan Metode Hasil Perbedaan dengan 

riset 

1. (Sulistio

wati et 

al. 2018) 

Jurnal 

ilmiah 

permas: 

jurnal 

ilmiah 

stikes 

kendal, 

vol:8 

No:2,hal 

116-122 

,oktober 

2018  

Gambaran 

dukungan 

sosial 

terhadap 

kesejahtera

an 

emosional 

dan 

psikologi, 

sosial pada 

kesehatan 

jiwa 

remaja. 

 

Mengetahui 

hubungan 

dukungan sosial 

dengan  kesehatan 

mental remaja 

yang dapat 

ditinjau dari 

kesejahteraan 

emosional, 

psikologis dan 

sosial.  

responden yang 

dipilih 

menggunakan 

teknik stratified 

Random 

sampling dan  

diminta mengisi 

kuesioner 

dukungan sosial 

(CASSS) dan 

kesehatan jiwa 

(MHC-SF)  

Hasil yang 

didapatkan diolah 

secara statistik 

menggunakan uji  

square. 

Didapatkan 

kesejahteraan 

psikologi remaja 

sebagian besar di 

pengaruhi oleh 

lingkungan 

dengan (p<0.005). 

Adapun faktor lain 

adalah dukungan 

sosial (OR : 5,2; 

p<0.005) 

Perbedaan Penelitian 

ini yaitu peneliti 

hanya membahas 

gambaran dukungan 

kesehatan jiwa dan 

psikososial terhadap  

masyarakat.  

 

Sedangkan, 

penelitian ini melihat 

sejauh mana 

hubungan dukungan 

sosial terhadap 

kesehatan jiwa pada 

remaja. 

 

2. (Austria

nti, 

rifka; 

Andaya

ni 2019) 

Jurnal 

abdimas 

saintika 

e-ISSN: 

2715-

4424, 

p-

ISSN:274

6-797X, 

Vol:2  

No:2 

,(2019). 

https://jur

nal.syedz

asaintika.

ac.id 

Promosi 

Kesehatan 

Jiwa 

Masyarakat 

Menghadap

i Era New 

Normal 

Dapat mengetahui 

pencegahan dini 

masalah kesehatan 

jiwa dan 

psikososial pada 

masyarakat. 

Metode yang 

dilakukan 

adalah action 

research dan 

pembentukan 

kader kesehatan 

sosialisasi, 

pemberian 

edukasi dan 

terkait promosi 

kesehatan jiwa 

serta monitoring 

evaluasi 

psikososial 

kepada kader 

kesehatan  jiwa  

Hasil pengabdian 

didapatkan 90% 

peserta sangat 

antusias dan dapat 

menjelaskan 

kembali materi 

yang di dapatkan 

menyebutkan 

kembali tentang 

materi yang 

disampaikan.  

Perbedaan Penelitian 

ini yaitu peneliti 

menggunakan 

metode literatur 

review dan 

berdasarkan 

instrumen penilaian 

Guideline review 

dari Joanna Briggs 

Institute (JBI). 

 

Sedangkan, 

penelitian ini 

menggunakan 

metode  action 

research dan 

pembentukan kader 

kesehatan sosialisasi 

https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/
https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/
https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/
https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Otu, 

Charles, 

and 

Yaya 

2020) 

Out et 

al.Int J 

Mental 

Health 

System, 

(2020) 

14:38  

Mental 

health and 

psychosocia

l well-being 

during the 

covid-19 

pandemic 

Mengidentifikasi 

intervensi yang 

menargetkan 

penderitaan orang-

orang dalam 

menghadapi 

wabah penyakit 

dan menyelidiki 

strategi untuk 

meningkatkan 

kesehatan mental 

dan dukungan 

psikososial dalam 

manajemen wabah 

penyakit menular. 

Metode yang 

digunakan yaitu 

Medline, 

Cochrane 

Central, web of 

science dan 

referensi daftar  

secara sistematis 

yang disaring 

oleh dua 

pengulas 

independen. 

Dari 4030 catatan 

yang ditemukan 

adalah 19 studi di 

masukkan 

sebagian besar 

intervensi di 

berikan selama 

paparan dan tatap 

muka dan personal 

krisis untuk 

psikoedukasi 

dengan pelatihan 

strategi koping. 

Perbedaan Penelitian 

ini yaitu peneliti 

hanya membahas 

gambaran dukungan 

kesehatan jiwa dan 

psikososial terhadap  

masyarakat.  

 

Sedangkan, 

penelitian ini 

mengumpulkan  

informasi terkait 

pemberian intervensi 

yang hanya 

menargetkan 

penderita dalam 

menghadapi wabah 

penyakit. 

 

4. (Tsai, 

Huang, 

and 

Elbogen 

2021) 

Psychiatr

ic 

services 

72:4, 

april 

2021 

Mental 

health and 

psychosocil

characterist

-ics 

associated 

with   

Covid-19 

among U.S 

Adults. 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

mengkaji 

karakteristik 

psikososial dan 

kesehatan mental 

terkait  dengan 

infeksi Covid-19 

menggunakan 

metode survey 

online dengan 

menanyakan 

Covid-19, status 

dukungan 

psikososial dan 

kesehatan 

mental. 

Hasil riwayat 

psikiatri dan 

dukungan sosial 

dan kesehatan 

mental secara 

statistik tidak 

terkait  secara 

signifikan setelah 

analisis 

dikendalikan 

dengan 

karakteristik dan 

sampel penelitian 

nilai yang 

ditampilkan 

adalah interval 

kepercayaan 

adalah 95%. 

 

Perbedaan Penelitian 

ini yaitu peneliti 

hanya membahas 

gambaran dukungan 

kesehatan jiwa dan 

psikososial terhadap  

masyarakat.  

 

Sedangkan, 

penelitian ini hanya 

fokus menelaah 

karakteristik 

psikososial dan 

kesehatan mental 

dengan infeksi.  

5.  (Sumart

yawati, 

Santosa, 

and ... 

2020) 

DOI 

10.33221/j

pmim. 

v1i03.849 

Vol:01, 

No.03, 

2020 

Promosi 

Dukungan 

Kesehatan 

Jiwa dan 

Psikososial 

Pada 

Masyarakat 

di Wilayah 

Provinsi 

Nusa 

Tenggara 

Barat   

 

Mampu mencegah 

dan meningkatkan 

kesehatan jiwa di 

masyarakat.  

Untuk 

melakukan 

metode online 

atau daring 

(dalam jaringan) 

merupakan cara 

yang  paling 

efektif 

dilakukan di era 

pandemi. 

Hasil pre-test 

sebelum diberikan 

penyuluhan r 

ata-rata nilai 

sebesar 45 dari 

skala penilaian 0-

100. Evaluasi 

post-test 

dilaksanakan  

pada hari ke-14 

pasca pelatihan 

Hasil rerata 

sebesar 78. 

Kenaikan nilai 

post-test sebesar 

33%. 

Perbedaan Penelitian 

ini yaitu peneliti 

menggunakan 

metode literatur 

review dan 

berdasarkan 

instrumen penilaian 

Guideline review 

dari Joanna Briggs 

Institute (JBI). 

 

Sedangkan, 

penelitian ini 

menggunakan 

metode online atau 

dalam jaringan. 
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6.  (Purwan

ingsih et 

al. 2021) 

P-ISSN: 

2746-

5241, 

Jam: 

jurnal 

abdi 

masyarak

at Vol.2, 

No1,  

mei 2021 

Education 

of the 

Prevention 

of Covid 19 

Transmissio

n and 

Mental 

Psychosoci-

al Health 

Support in 

Households 

in South 

Tangerang 

Banten 

Tujuannya yaitu 

untuk membantu 

meminimalkan 

penyebaran 

dengan 

peningkatan 

pengetahuan, 

memahami 

dampak psikologis 

& cara mengatasi 

akibat Covid-19. 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

penyuluhan 

secara daring 

dengan 

menggunakan 

media zoom 

Hasil yang 

diharapkan adalah 

ibu rumah tangga 

memahami 

pengertian, 

penyebab, 

komplikasi, 

pencegahan, 

pengobatan dan 

cara mengatasi 

kecemasan akibat 

Covid-19.  

 

Perbedaan Penelitian 

ini yaitu peneliti 

hanya membahas 

gambaran dukungan 

kesehatan jiwa dan 

psikososial dan 

fokus terhadap 

masyarakat.  

 

Sedangkan, 

penelitian ini hanya 

berfokus kepada ibu 

rumah tangga (IRT). 

 

 

 

7.  

 

(Badr et 

al. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badr H, 

et al. 

BMJ 

Open 

2020;10:e

044642. 

Doi:10.1

136/bmjo

pen-2020 

Psychosoci-

al and  

health 

behavioral 

impacts of 

covid-19 

pandemic 

on adults in 

the USA. 

Untuk mengetahui 

karakteristik 

psikologis, sosial, 

dan kesehatan 

mental terhadap 

dampak perilaku 

dari pandemi 

Covid-19. 

Metode yang 

digunakan 

adalah mengisi 

survey online 

orang dewasa 

yang berusia 18 

tahun yang fasih 

dalam 

berbahasa. 

Survey yang 

diperoleh terkait 

kesehatan online 

adalah 50% dan 

berharap data 

dilanjutkan 100% 

dalam waktu 6-

bulan.  

Perbedaan Penelitian 

ini yaitu peneliti 

hanya membahas 

gambaran dukungan 

kesehatan jiwa dan 

psikososial terhadap  

masyarakat.  

 

Sedangkan, 

penelitian ini hanya 

ingin mengetahui 

bagaimana 

karakteristik 

psikologis dan 

kesehatan mental 

terhadap dampak 

perilaku di masa 

pademi. 

 

 

 

8.  (Wetik, 

Grace, 

and 

Fressy 

2021) 

Jurnal 

kreativita

s PKM, 

P-

ISSN:261

5-0921 

E-

ISSN:262

26030 

Vol:4  

No:1, 

2021 

Dukungan 

kesehatan 

jiwa dan 

psikososial 

(dkjps) 

Covid-19 

pada 

masyarakat 

kategori 

“orang 

sehat” di 

Desa 

seretan 

Kecamatan 

lembean 

Timur, 

Sulawesi 

utara 

Mengembangkan 

pengetahuan dan 

kemampuan 

mengatasi masalah 

psikososial di 

masa pandemi 

Covid-19. 

Menggunakan 

metode ceramah 

dan praktik 

penggunaan 

video (gerak 

dan lagu) 

terlihat bahwa 

dukungan 

kesehatan jiwa 

dan psikososial 

pandemi covid-19 

diperlukan oleh 

masyarakat karena 

diberikan 

pengetahuan 

secara kognitif 

dan psikomotor 

tentang 

pencegahan 

dampak fisik dan 

psikososial. 

Perbedaan Penelitian 

ini yaitu peneliti 

menggunakan 

metode literatur 

review dan 

berdasarkan 

instrumen penilaian 

Guideline review 

dari Joanna Briggs 

Institute (JBI). 

 

Sedangkan, 

penelitian ini  

Menggunakan 

metode ceramah dan 

praktik penggunaan 

video. 
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9. (dwi 

heppy 

rochma

wati,heri 

setiawan 

,tri andri 

pujianti 

2021) 

Indonesia

n journal 

of global 

health 

research, 

vol:3 

No:2, 

may 2021 

The 

managemen 

of 

psychosocia

l case with 

the mental 

health and 

psychosocia

l support 

during 

covid-19 

pandemic 

Untuk 

menggambarkan 

manajemen 

perawatan 

kesehatan mental 

dan dukungan 

psikososial untuk 

penanganan 

masalah 

psikososial akibat 

Covid-19. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

pretest post-uji 

coba tanpa 

kelompok 

kontrol dengan 

memberi 

dukungan.  

Hasil penurunan 

psikososial 

responden pre-test 

sebanyak 6,3 % 

rsponden. Analisis 

menggunakan uji 

wiloxon peroleh 

nilai p sebesar 

0,014 (<0,05)   

Perbedaan Penelitian 

ini yaitu peneliti 

hanya membahas 

gambaran dukungan 

kesehatan jiwa dan 

psikososial terhadap  

masyarakat.  

 

Sedangkan, 

penelitian ini  

menggambarkan 

manjemen 

perawatan kesehatan 

mental dan 

dukungan 

psikososial. 
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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

A. Kesehatan Jiwa 

1. Pengertian kesehatan jiwa 

Secara global, jiwa berdasarkan dari bahasa sansekerta dapat 

diartikan sebagai benih kehidupan atau Roh atau sebuah kehidupan 

batin manusia yang terjadi seperti perasaan, pikiran, angan-angan dan 

lain-lainnya. Dalam teori filsafat jiwa digunakan lebih merujuk 

kepada seluruh kompleks kegiatan kejiwaan dari sifat jiwa yang 

mempunyai kesadaran terendah sampai kesadaran tertinggi. Taraf 

tertinggi dari jiwa adalah rasional dengan demikian seperti emosi, 

kenikmatan, harapan, ketakutan, penyesalan, serta evaluasi dari 

beragam kejiwaan seseorang ditandai dengan kesadaran intelektual. 

Bentuk jiwa diantaranya dapat mempengaruhi pada kesadaran, 

afek, emosi, psikomotorik, kognitif dan persepsi, serta atribut 

kepribadian. Ciri-ciri kepribadian dalam proses berpikir dan persepsi 

merupakan suatu yang bersifat kualitatif dan dapat diukur dengan 

mengamati perbedaan antar stimulus (stressor) dan respond (karakter 

yang ditimbulkan)  tidak dapat diukur dengan Glasgow Coma Scale 

(GCS) (Yusuf et al. 2019). 

Kesehatan jiwa berdasarkan World Health Organization 

(WHO) apabila individu merasakan sehat, gembira dan mampu 

menghadapi rintangan hidup, maka individu tersebut dapat merangkul 

orang lain dan mempertahankan sikap positif terhadap individu dan 

orang lain. Kesehatan mental adalah suatu keadaan seseorang dapat 
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tumbuh secara fisik, psikologis, spiritual, dan sosial, kemudian setiap 

individu dapat memahami keterampilan yang dimiliki oleh diri 

sendiri, mampu mengatasi stres, bekerja secara efisien, dan berusaha 

memberikan kontribusi untuk komunitasnya (Norhapifah et al. 2020). 

Menurut Mental Health Inventory (MHI) kesehatan mental 

dibagi menjadi dua teori yaitu psychological well being sering disebut 

dengan kesejahteraan mental dan psychological distres yang kerap 

disebut dengan mental distres. Psychological well being merupakan 

istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan pikiran dan 

kepuasaan hidup (life satisfaction), emotional ties dan karakteristik 

seseorang dapat menggambarkan afektif positif seperti sensasi, emosi, 

dan sentimen (general positive affect). Distres psikologis adalah 

istilah digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan mental 

seseorang yang dilihat dengan kecemasan, hilangnya kontrol perilaku 

atau emosional, dan depresi (Ayuningtyas, Misnaniarti, and Rayhani 

2018). 

Kesehatan mental atau kesehatan jiwa merupakan suatu 

kondisi di mana kondisi emosional dan psikologis dalam keadaan baik 

dan setiap individu dapat mengeksploitasi setiap keyakinan dan 

emosi, serta peran dalam komunitas, mencukupi kebutuhan sehari-

hari. Situasi mental yang sehat terhadap individu tidak dapat 

disamakan karena kondisi ini semakin membuat keadaan kesehatan 

mental hanya fokus bagaimana memberdayakan individu, keluarga, 

maupun komunitas agar dapat menjaga, dan mengoptimalkan kondisi 

sehat mental.   
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Penjelasan diatas dapat kita tarik bahwa kesehatan jiwa 

merupakan sebuah problem kesehatan yang paling penting di dunia. 

Oleh karena itu masing-masing individu harus mengupayakan 

kesadaran potensi didalam dirinya, dapat menyelesaikan masalah yang 

terjadi dalam kehidupan, kreatif dalam hal apapun, serta mampu 

berkontribusi untuk lingkungan dan orang-orang disekitar. 

Adanya gangguan kesehatan pada kejiwaan bukan saja 

keharusan menjadi beban psikologis, sosial dan ekonomi masyarakat, 

akan tetapi dapat mengembangkan penyakit terhadap fisik. WHO 

Media center menyatakan bahwa masalah kesehatan jiwa mempunyai 

dua pengaruh masalah yang menjadi dalam beban yaitu: undefined 

burden yang dapat melihat terhadap beban sosial dan ekonomi 

keluarga, masyarakat dan negara. Kelainan mental dapat berpengaruh 

terhadap peran dan proses mental setiap individu, serta fungsi dan 

kapasitas sosial penderita di masyarakat. Gangguan mental dapat 

mematikan atau melumpuhkan, memberikan tekanan emosional dan 

finansial pada keluarga yang merawat pasien. Hal ini benar ketika 

sistem memberikan dukungan dengan tepat waktu dan hidden burden 

melihat beban tersembunyi yang berkaitan dengan karakteristik, 

stigma dan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan, rasa malu, 

aib atau ketidaksetujuan membuat seseorang dihindari atau ditolak 

oleh orang lain (Albertha, Shaluhiyah, and Musthofa 2020). 
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Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ra‟d:28. 

ِ ۗ الََ  َْنَ اٰمَنىُْا وَتطَْمَى ِنُّ قهُىُْبهُمُْ بذِِكْزِ اّللّٰ ِ تطَْمَى ِنّ انَّذِ
ُ  انْقهُىُْب  بذِِكْزِ اّللّٰ    ُ  

Terjemahnya:  

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya 
dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteramkan jiwa. 

pada ayat diatas Kementerian Agama RI 2020, menguraikan 

bahwa setiap individu yang mendapatkan hidayah yaitu orang 

memiliki keimanan dan merasakan ketentraman terhadap batinnya. 

Orang merasakan ketentraman selalu mengingat Allah SWT, memiliki 

hati yang damai karena selalu menyebut Nama Allah SWT dan 

memiliki jiwa, perasaan, dan hati nurani akan tenteram selalu 

mengingat Allah SWT dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Memiliki perasaan tenang, tidak merasakan kegelisahan, bimbang, 

atau khawatir maka seseorang tersebut itu melakukan kebaikan dan 

kepuasaan dengan kebijakan yang dilakukan.    

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Jiwa 

a. Genetik 

  Adanya masalah terhadap kesehatan mental terlebih dengan 

gangguan persepsi sensori dan psikis, antara lain dekat kaitannya 

dengan faktor genetik. Seseorang mempunyai anggota keluarga yang 

menderita kejiwaan memiliki peluang terdeteksi lebih tinggi 

dibandingkan dengan orang dengan tidak memiliki karakteristik genetik 

(bawaan atau keturunan).  
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b. Cacat  kongenital 

  Cacat sejak lahir atau kongenital mampu mempengaruhi 

perkembangan jiwa setiap individu. Dampak disabilitas dapat 

menimbulkan gangguan jiwa yang ditentukan oleh kemampuan 

individu untuk mengenali, dapat menyesuaikan diri dengan kondisi 

kehidupan yang tertantang.    

c. Perkembangan psikologis yang salah 

  Fiksasi individu atau ketidakmatangan gagal berkembang lebih 

jauh ke tahap berikutnya. Kerentanan jenis stres tertentu pernah 

meniggalkan pengalaman dan distorsi terjadi ketika seorang individu 

mengembangkan perilaku atau pola reaksi yang salah atau tidak sesuai 

untuk membangun integrasi pribadi yang normal. 

d. Neurobiological 

  Individu yang terdapat masalah gangguan kejiwaan 

mempunyai karakteristik biologis tersendiri, terdapat pada struktur 

dan susunan saraf pusat umum. Seseorang mengalami pembesaran 

partikel ke-3 sebelah kiri dan khas lain terhadap pasien mengidap 

skizofrenia yang memiliki lobus frontalis lebih kecil dari orang 

normal. 

e. Stres 

  Stres yakni mengalami psikososial dan stres perkembangan 

dapat terjadi secara berkelanjutan dan koping tidak efektif yang akan 

mensupport dengan timbul gejala psikotik disertai pelaksanaan: 

kemiskinan, kebodohan, pengangguran, isolasi sosial, dan perasaan 

kehilangan. 
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        Adapun point yang menyebabkan masalah gangguan mental 

sebagai   berikut: 

1) Adanya Prasangka dari orang lain tidak menyenangkan sehingga 

mengakibatkan penolakan atau syok yang dialami oleh setiap 

individu, 

2) Ketidakmampuan untuk memuaskan keinginan dasar dalam hal 

perilaku yang diinginkan,  

3) Memiliki kesukaran dan keletihan yang berat, ansietas atau 

kecemasan, 

4) Adanya kesempatan perubahan pada psikologis yang hebat: 

puberitas dan menopause, 

5) Adanya perubahan pada karakter yang timbul karena kondisi 

ekonomi politik dan sosial terhambat,  

6) Penyakit kronis, 

7) Syok emosional yang hebat; ketakutan atau kematian. 

f. Sebab psikologi 

 Macam-macam pengalaman frustasi, kekecewaan, keputusasaan, 

keberhasilan yang dialami mewarnai sikap, kebiasaan dan sifat yang tidak 

diinginkan. 

g. Sebab sosiokultural 

  Kebiasaan atau budaya secara teknis adalah pemikiran atau 

perilaku terlihat atau tidak terlihat. Ada faktor budaya yang bukan 

aspek utama penyebab langsung dari penyakit mental dan dapat 

dilihat dengan timbulnya suatu gejala (Al 2020). 

 



18 
 

 

 

3. Kriteria Sehat Jiwa 

  Berdasarkan Abraham Maslow individu sehat jiwa mempunyai 

presepsi tepat terhadap realita dan mampu menerima diri sendiri, 

keluarga, masyarakat, dan lingkungan, dapat bersikap spontan, 

sederhana dan sewajarnya. Secara tepat kriteria sehat jiwa menurut 

Maslow sebagai berikut 

a. Adequate feeling of security 

Memiliki Suasana bahagia, tenang, tentram, terjaga, 

terlindungi sesuai dalam hubungan dengan pekerjaan, sosial, 

dan keluarganya, 

b. Adequate self-evaluation 

Kebolehan untuk menilai kepribadian berkaitan dengan harga 

diri mempunyai perasaan membantu dan tidak disertai dengan 

rasa bersalah yang berlebihan, mampu menyadari apa yang 

dapat diterima secara sosial, hal pribadi dialami sekitar. 

c. Adequate spontaneity and emotoinality 

Memiliki rasa spontanitas yang baik dengan individu lainnya, 

dapat mengembangkan emosional sebagaimana seperti 

persahabatan dan cinta. Kesanggupan memberikan karakter 

tepat dengan adanya ketidaksukaan, tidak kehilangan kontrol 

terhadap diri sendiri, dan mampu membagi rasa terhadap 

orang lain, serta dapat membuat hati merasa nyaman. 
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d. Efficient contact with reality 

Memiliki dimensi kontak efektif terdapat tiga aspek yaitu: 

fisik, sosial, dan internal atau diri sendiri dengan tidak ditandai 

oleh fantasi berlebihan, mampu memiliki wawasan realistis 

dengan cara meluas pada lingkungan, serta mampu 

menghadapi kerumitan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat 

merubah jika keadaan eksternal tidak dapat memiliki 

perubahan. 

e. Adequate bodily desire and ability to gratify them 

Keinginan jasmani yang cukup dan kemampuan memuaskan 

ditandai dengan sikap sehat terhadap fungsi jasmani. 

Kemampuan memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan dari 

dunia fisik meliputi makan, tidur, pulih kembali dari 

kelelahan, Kehidupan seksual yang wajar tanpa rasa takut dan 

konflik, kemampuan bekerja dan tidak adanya kebutuhan yang 

berlebihan. 

f. Adequate self-knowledge 

Mempunyai pengetahuan diri yang cukup tentang motif, 

keinginan, tujuan, ambisi, hambatan, kompensasi, pembelaan, 

perasaan rendah diri, dan sebagainya. Penilaian diri  realitis 

terhadap kelebihan dan kekurangan diri. 
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g. Integration and consistency of personality 

Mempunyai karakter sempurna dan memiliki kestabilan yang 

baik dalam perkembangan, kepintaran dalam berniat terhadap 

aktivitas, memiliki moral dan perasaan tidak berbeda, mampu 

menstabilkan diri dan tidak memiliki masalah dalam 

kepribadian. 

h. Adequate life god 

Memegang prinsip hidup sesuai dan dapat diraih serta mampu 

mengantongi usaha tekun untuk mencapai tujuan yang 

bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat. 

i. Ability to learn from experience 

Kemampuan untuk belajar dari pengalaman yang berkaitan 

tidak hanya dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga 

elastisitas dan kemauan untuk menerima segala sesuatu 

menyenangkan maupun menyakitkan. 

j. Ability to satisfaction the requirements of the group 

Kesanggupan untuk membebaskan bimbingan dari kelompok 

dengan cara tersendiri tidak mesti adanya kesamaan terhadap 

kelompok lain yang dianggap lebih signifikan, adanya 

informasi dan penerimaan kelompok yang benar, mempunyai 

rasa memiliki untuk menghambat dorongan yang dilarang oleh 

kelompok, dapat memperlihatkan usaha yang diharapkan oleh 

kelompok seperti: ambisi, ketepatan, persahabatan, dan rasa 

tanggung jawab. 
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k. Adequate emancipation from the group or culture  

Memegang emansipasi layak dari kelompok atau kebudayaan 

seperti: memperlakukan sesuatu menjadi baik dari yang lain 

tidak efektif sesuai dengan pandangan kelompok (Lilik 

Ma‟rifatul Azizah 2016). 

  Seseorang dikatakan memiliki jiwa sehat apabila terdapat 

individu mampu beradaptasi terhadap diri dan mampu konstruktif 

pada kepercayaan (mampu menghadapi itikad), memiliki rasa 

kepuasan beserta usaha, bebas atau relatif terhadap kecemasan dan 

dapat bersosialisasi antar orang lain secara tolong menolong dan 

memuaskan antar sesama (Syahruni 2021). 

4. Cara Meningkatkan Kesehatan Jiwa. 

 Kesehatan mental atau mental health ialah suatu bagian yang 

signifikan dari fase kehidupan mulai dari kanak-kanak, remaja, 

dewasa, sampai lansia. Selama masa pandemi terutama masyarakat  

menjalankan isolasi banyak masyarakat mengalami penurunan 

kognitif/demensia yang menyebabkan keresahan, marah, tertekan, 

gelisah, sehingga dengan memberikan dukungan kesehatan jiwa dan 

memberikan dukungan emosional melalui jaringan informal 

(keluarga). Pada masa pandemi banyak dampak yang akan timbul 

pada kesehatan jiwa jika tidak segera dapat mengatasi dan mencegah 

gangguan tersebut. Oleh karena itu, Dukungan kesehatan jiwa 

bertujuan menjaga dan meluaskan ketentraman psikologis, mencegah 

serta memecahkan masalah kesehatan jiwa (Sun et al. 2020). 
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 Menjaga kesehatan mental atau jiwa sama hal dengan menjaga 

kesehatan fisik dan mental yang sehat, seseorang dapat menangani 

stres, kecemasan, dapat menguatkan relasi dengan orang lain dan 

mampu dengan mudah merampung persoalan dengan tidak ada 

gangguan terhadap kesehatan mental, menjaga suasana hati tetap 

positif sehingga kapasitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih 

baik. Berikut point-poin yang dapat meningkatkan kesehatan jiwa 

yaitu: 

a. Asertif 

 Berperilaku dan bersikap jujur, mengungkapkan sesuai apa yang 

terjadi tanpa menyakiti perasaan orang lain 

b. Solitude 

  Intropeksi diri dan meratapi diri untuk dapat berpikir secara 

cermat tentang karakter, perilaku, emosi dan memperbaiki diri 

c. Kesehatan fisik umum 

 Melindungi kesehatan fisik melalui olahraga rutin, mengonsumsi 

makanan sehat dan konsultasi dengan dokter secara rutin  

d. Mekanisme koping 

  Membentuk mekanisme koping yang positif dan dapat 

menghilangkan mekanisme koping yang negatif (MHPSS 

Reference Group 2020). 
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B. Dukungan Psikososial 

1. Pengertian Dukungan Psikososial 

 Kata dari psikososial terbagi atas dua kata pembahasan ialah: 

psiko dan sosial. kata “psiko” berdasarkan kondisi psikologis atau 

psikis berarti sesuatu berkaitan dengan kejiwaan, sukma dan rohani 

individual. Sedangkan kata dari “sosial” mengacu pada dunia 

individu, keluarga, kelompok, masyarakat apa saja lahir, tumbuh, dan 

berkembang dalam kehidupan bersama. Psikososial merupakan 

penekanan terhadap korelasi aspek psikologis yaitu pikiran, emosi dan 

perilaku dengan pengalaman sosial (relasi sosial, tradisi dan budaya) 

(Sumampouw 2008). 

 Psikososial diartikan sebagai hubungan antusias dan dapat 

mengikat antar aspek psikologis seseorang berdasarkan aspek sosial di 

sekitar. Kondisi psikososial setiap individu berada dalam konteks 

sosial dan sebaliknya keadaan psikologis seseorang dapat mengubah 

cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial. Akibatnya, 

dukungan psikososial mencakup berbagai kegiatan bertujuan untuk 

meningkatkan unsur resiliensi (aspek psikologis) serta hubungan 

individu dengan lingkungannya (aspek sosial) (Kementerian 

Pemberdayaan dan Perlindungan Anak 2019). 

 Contoh: Adanya keterkaitan antara kecemasan dimiliki setiap 

individu (psikologis) terhadap bagaimana memperoleh interaksi di 

lingkungan sekitar. individu yang memiliki kesehatan mental akan 

bereaksi dengan baik dalam situasi apapun, berbeda halnya dengan 

orang yang kestabilan mental tidak sebanding maka akan bereaksi 

negatif terhadap sesuatu yang terjadi dalam dirinya. 
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2.  Tujuan Dukungan Psikososial  

 Dukungan psikososial menggambarkan kesejahteraan terhadap 

individu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada diri 

seseorang dan juga memperoleh sumber daya pada komunitas serta 

lingkungan sekitar, berikut tujuan dari dukungan psikososial yaitu: 

a. Mengurangi dampak terhadap fisik, psikologis dan sosial yang 

diperoleh dari bencana atau situasi krisis  

b. Menggerakkan ketentraman masyarakat dan individu 

c. Memotivasi kemampuan individu atau masyarakat agar dapat 

menyesuaikan secara efektif terhadap perubahan yang terjadi 

pada pasca bencana atau situasi krisis 

d. Mengembangkan kemampuan individu atau masyarakat agar 

bisa bertahan dan menghidupkan (resiliensi) nilai-nilai serta 

kapasitas yang ada.  

e. Mendorong/memulihkan terciptanya relasi positif terhadap 

masyarakat (support system dan relasi di antara masyarakat) 

(Indasari et al. 2020). 

  Tujuan dari dukungan psikososial dapat disimpulkan bahwa 

dukungan psikososial sangat mendorong atau memulihkan potensi 

yang ada dalam diri setiap individu dan lingkungan sosial budaya 

seperti keluarga, komunitas, kelompok dan masyarakat agar mampu 

menyusun support sistem dan dapat memfasilitasi terbangunnya 

resiliensi pada masyarakat mampu melewati situasi kritis dan krisis. 

  



25 
 

 

 

3. Piramida Kebutuhan Dan Bentuk Intervensi Psikososial 

 Piramida dukungan psikososial merupakan deskripsi 

kebutuhan psikososial secara menyeluruh dapat diakses dalam 

beberapa tingkatan yang dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi 

bentuk tingkatnya maka bertambah kespesifikan dibutuhkan dan 

semakin sedikit yang membutuhkan maka semakin memerlukan 

keahlian dalam menyediakan. 

Bentuk & perilaku kondisi 

 

         Intervensi               masyarakat                                                                             

 

 Gambar 0.1: “piramida intervensi” (level intervensi 

 Dalam program dukungan psikososial) 

 Kategori pertama: Pemenuhan kebutuhan dasar dan rasa 

aman dalam kategori ini dimaksud adalah sejak pandemi pemerintah 

mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan sosial berskala besar 

sehingga banyak masyarakat yang terkena PHK, merumahkan 

layanan 
spesialis 

layanan 
terfokus 

non-
spesiaalis 

memperkuat 
dukungan keluarga 

dan komunitas 

pemenuhan 
kebutuhan dasar dan 

rasa aman  

Layanan kesehatan jiwa oleh spesialis 

(psikiater, psikolog, perawat  jiwa. 
  Mengalami  gangguan  psikologis serius 

(berat) 

Intervensi individu, keluarga, kelompok 

oleh petugas kesehatan: puskesmas, 

konselor terlatih 

Mengalami persoalan kesehatan mental 

sedang 

 Stress dan  masalah  psikologis ringan  

Sebagian besar populasi terdampak 

bencana. 

 

Aktivitas dukungan sosial di komunitas-

relawan, pekerja sosial, fasilitator    

masyaraka, komunitas dan keluarga. 

Pemenuhan kebutuhan dasar dan rasa 

aman-relawan, masyarakat. 



26 
 

 

 

karyawan dengan batas waktu tidak ditentukan  dan  distribusi bahan 

pangan yang tersendat karena adanya PSBB transportasi.  Oleh sebab 

itu kebutuhan dasar dan rasa aman apabila tidak terpenuhi maka akan 

menimbulkan dampak buruk bahkan orang akan berpikir melakukan 

kejahatan. Masyarakat semenjak pandemi memerlukan kebutuhan 

dasar dan rasa aman seperti kesehatan, makanan, tempat tinggal, dan 

keamanan dapat terpenuhi dengan diberikannya dukungan psikososial, 

baik individu maupun masyarakat sama-sama membutuhkan akses 

pendidikan di masa pandemi. 

 Kategori kedua: Memperkuat dukungan keluarga dan 

komunitas dalam kategori ini yaitu kasus dimaksud adalah orang 

tanpa gejala (ODP), yang dimaksud dengan kategori ini seseorang 

tidak saja memiliki gejala apapun namun diduga memiliki resiko 

tertular Covid-19. Dari hal itu menyebabkan setiap individu 

memerlukan dukungan untuk menghadapi masa pandemi dan saling 

menjaga, mengingatkan serta mensupport terhadap diri dan keluarga 

maupun orang disekitar agar dapat terhindar dari virus tersebut. 

Tujuan dari level intervensi ini yaitu untuk melindungi masyarakat 

yang masih sehat dan memberikan dukungan kepada masyarakat 

terkena virus. Oleh karena itu sebelum dukungan psikososial dalam 

terwujudnya sistem sosial di masyarakat berperan secara positif 

memberikan kegiatan seperti komunitas, ritual budaya, rutinitas 

kegiatan, serta berfungsinya kembali tatanan sosial. 
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 Kategori ketiga: Memberikan pelayanan hanya berfokus non-

spesialis kasus yang termasuk dalam kategori ini adalah orang dalam 

pemantauan (ODP) di mana seseorang yang mengalami riwayat 

demam atau terdapat keluhan pada sistem pernapasan seperti pilek, 

sakit tenggorokan, sehingga individu tersebut memiliki kecemasan, 

kepanikan, ketakutan akan terkena virus Covid-19 dan akan 

menyebabkan psikologis terganggu. Hal ini memerlukan dukungan 

terkait masalah kesehatan jiwa serta psikososial dimana harus 

memberikan jenis dukungan sosial dari petugas kesehatan agar dapat 

dibentuk terhadap individu untuk menghadapi dampak atau masalah 

gangguan psikologis yang lebih serius dari dampak orang lain. 

Individu menjalankan gangguan pada tingkat menengah ini dapat 

diberikan dukungan penyintas agar tidak mengalami kecemasan, 

kesedihan mendalam, gangguan tidur, gelisah dan khawatir yang 

intensif. 

 Kategori keempat: Hanya memfokuskan terhadap layanan 

spesialis dalam kategori ini dimaksud adalah pasian dalam 

pengawasan (PDP) dan pasien positif Covid-19. Di mana seseorang 

memiliki riwayat demam >38C, pasien memiliki keluhan pneumonia 

berat, dan setelah dilakukan karantina selama 14 hari, sehingga orang 

tersebut di riwayatkan positif Covid-19. Dalam tahap ini dukungan 

psikososial ditujukan kepada individu dan komunitas yang menderita 

gangguan psikis berat dan dapat diberikan motivasi, dorongan dan 

dilakukan tindakan oleh psikolog klinis atau psikiatri baik dalam 

bentuk terapi psikologis maupun farmakologis (Indasari et al. 2020). 
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4. Langkah-Langkah Melakukan Dukungan Psikososial. 

a. Asesment kebutuhan psikososial 

 Evaluasi kebutuhan psikososial (assessment psikososial) 

adalah proses penggalian informasi terhadap masalah dan kebutuhan 

psikososial. Berikut adalah pelaksanaan evaluasi kebutuhan 

psikososial adalah: 

1) Memahami situasi yang terjadi dan apa akibat dari tragedi atau 

bencana 

2) Menganalisis dampak terhadap kualitas masalah kesehatan 

mental dan psikososial individu, keluarga dan kelompok 

3) Mengobservasi sumber daya yang tersedia serta model perilaku 

mencari bantuan dan meminta pertolongan 

4) Kualitas organisasi dan lembaga yang ada dalam hal aktivitas  

dilaksanakan dan bagaimana mereka mengoperasikannya.  

5) Mengidentifikasi keinginan dan harapan agar membuat strategi 

lintas bidang dalam organisasi.  

b. Mendesain/perencanaan 

 Untuk menyusun konsep perencanaan membutuhkan 

gambaran kegiatan dapat memotivasi bagi individu dan masyarakat 

untuk berpartisipasi yaitu: 

1) Menentukan tujuan dan jumlah kegiatan 

 Perencanaan harus mengetahui target apa yang perlu dicapai 

dan dipecahkan agar kegiatan dapat terlaksana. Misalkan 

seseorang memiliki ansietas berlebihan maka dapat diberikan 

intervensi seperti memberikan intervensi relaksasi nafas dalam, 

terapi dzikir, murottal, distraksi. 
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2) Karakteristik individu, kelompok masyarakat 

 Memberikan kesempatan untuk setiap individu, kelompok dan 

masyarakat berbagi latar belakang agar mudah untuk 

berkontribusi antar sesama dan dapat memahami kondisi setiap 

individu agar merasa dihargai. 

3) Perhatikan kondisi individu, kelompok dan masyarakat 

 Perlu mengamati situasi menyebabkan kecintaan, keperluan 

yang terdapat dalam kepribadian setiap individu, kelompok 

agar dapat mengetahui bagaimana proses interaksi didalam 

kelompok. 

4) Memilih rencana cadangan. 

 Menentang pendampingan penyusunan kegiatan perlu memiliki 

alternatif kegiatan lain, agar dapat mempertimbangkan adanya 

kemungkinan penambahan waktu kegiatan. 

c. Evaluasi kegiatan 

 Mengevaluasi berjalannya kegiatan, misal: partisipasi dan 

ketertarikan dalam kegiatan yang ada. Mengevaluasi masalah dari 

gangguan yang harus dihadapi dalam melakukan kegiatan dengan 

adanya interaksi, keterlibatan, atau kerjasama antar kelompok 

(Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak 2019). 
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C. Masyarakat 

1. Pengertian Masyarakat  

 Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai 

kenyataan objektif seseorang merupakan anggota Masyarakat yang 

dapat diartikan sebagai manusia berjiwa dan menghasilkan 

kebudayaan (Istianah 2016). 

 Masyarakat merupakan kumpulan pewujudan kepribadian diri 

seseorang dan sekelompok manusia atau Ras berbeda dari satu dengan 

lainnya. Masyarakat dapat dikonsepkan sebagai sistem dari budaya, 

tata cara, wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, 

penggolongan, dan pengawasan tingkat kebudayaan dan kebiasaan 

manusia (Suharto 2016). 

2. Karakteristik Masyarakat  

Karakteristik masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Upaya pengumpulan atau penumpukan berbagai elemen biologis 

setiap anggota melakukan pengembangbiakan dan beraktivitas 

b. Memilih daerah tertentu 

c. Memilih untuk berkomunikasi 

d. Insiden diskriminasi antara warga masyarakat dan bukan 

masyarakat. 
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Berikut adalah unsur yang penting bagi masyarakat sebagai berikut: 

1)  Sekelompok manusia yang hidup bersama 

  Konsep dalam hal ini bukan menjadi problem seberapa 

jumlah manusia hidup berkelompok dan sedikit ada dua orang dalam 

Kehidupan bersama dapat berjalan memerlukan waktu lama. Dalam 

arti “cukup lama” hal yang tidak dapat mengukur angka melainkan 

kehidupan bersama dan bukan karakter insidental dan spontan 

namun dilakukan untuk jangka panjang.  

2) Terdapat kesadaran diantara anggota bahwa mereka merupakan 

satu kehidupan bersama 

 Dengan timbul kesadaran setiap individu perlu adanya 

solidaritas diantara warga dan kelompok manusia yang merupakan 

kehidupan dan kebudayaan bersama, adanya mereka memiliki 

kebudayaan bersama membuat anggota kelompok saling terkait satu 

sama lain (arifin 2020). 

3. Pandangan Masyarakat Terhadap Covid-19 

 Di sela-sela muncul wabah covid-19 terdapat satu peristiwa 

sosial yang memperburuk suatu kondisi yaitu timbul stigma sosial 

atau asosiasi negatif. Setiap individu atau sekelompok manusia 

melakoni gejala atau menderita penyakit tertentu, ada beberapa faktor 

pandangan masyarakat terhadap Covid-19 adalah pencapan terhadap 

masyarakat dimana masyarakat sudah menerapkan sebagai hal buruk 

terhadap kondisi yang terjadi, adanya gagasan negatif terhadap 

seseorang yakni timbul pikiran seseorang terhadap orang lain dimana 

orang tersebut mengalami penyakit atau memiliki keluarga yang 

terinfeksi dan kasus terkonfirmasi. Adanya pengupayaan pemutus 
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kontak dengan pasien yang terpapar virus yaitu: hilangnya status 

pasien dan hak terhadap keluarga, kemampuan daya samping 

seseorang untuk mengupayakan pegendalian sesuatu agar dapat 

terhindar dari kondisi buruk seperti menghindari Covid-19 (Dai 

2020). 

  World health organization (WHO) membuktikan bahwasanya 

masa pandemi umumnya Covid-19 memiliki virus berbahaya 

sehingga menyebar luas ke sebagian wilayah besar di dunia. Adanya 

jumlah penumpukan massa yang cukup besar telah diberhentikan agar 

dapat mengurangi proses penularan virus seperti: sekolah, kampus, 

konferensi bahkan aktivitas beribadah (Supriatna 2020). 

 Dari kesimpulan stigma masyarakat terkait penyakit Covid-19 

dapat menimbulkan problem terkait kesehatan, baik kesehatan dari 

fisik maupun mental. Karena persepsi masyarakat terkait Coronavirus 

ini sangat sulit terkendalikan dan penularannya sangat mudah 

menular. Oleh karena itu, akibat dari stigma tersebut lebih 

memberatkan dari penyakit diderita dan secara tidak langsung akan 

memperburuk kesehatan mental dan psikososial. 

D.  Kesehatan Jiwa Dalam Perspektif Islam (Al-Qur’an) 

 Dalam Al-Qur‟an jiwa pada manusia merupakan dinamika 

aktualisasi dalam kehidupan yang dapat disebut dalam tiga jenis 

tingkatan yaitu: Al-Nafs al-Ammarah, Al-Nafs al-Lawwamah, dan Al-

Nafs al-mutmainnah, Dalam Al-Qur‟an agar dapat mencapai jiwa 

yang sehat adalah Al-Nafs al-mutmainnah karena senantiasa mengajak 

kebaikan. Dalam membentuk kepribadian jiwa yang sehat setiap 

individu berperan aktif dalam membentuk kepribadian jiwa sesuai 
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dengan pentunjuk Al-Qur‟an senantiasa memohon perlindungan, 

pemeliharaan dan penjagaan dari Allah swt untuk menciptakan 

kesehatan jiwa agar terhindar dari hal-hal yang mampu menganggu 

kualitas roh atau jiwa (Mu‟jizat, 2021).   

Kesehatan mental dari prespektif Islam merupakan suatu keyakinan 

individu dalam menjaga fungsi-fungsi kejiwaan dan membentuk 

penyesuaian terhadap dirinya-sendiri, orang lain, maupun lingkungan 

sekitar berdasarkan Al-Qur‟an dan As-sunnah sebagai pedoman hidup. 

Kesehatan mental atau al-tibb al-ruhani pertama kali dikemukakan dalam 

dunia kedokteran islam dari Persia bernama Abu Zayd Ahmed Ibnu Sahl 

Al-Bakri dalam kitabnya “ Masalih Al-Abdan Wa Al-Anfus” (Makanan 

untuk tubuh dan jiwa), dalam penjelasan Al-Balkhi jiwa dan tubuh bisa 

sehat dan sakit yang dapat disebut dengan adanya keseimbangan dan 

ketidakseimbangan dalam tubuh dengan menyebabkan rasa sakit di dalam 

tubuh dan jiwa seperti: menciptakan kemarahan, kegelisahaan, kesedihan, 

dan gejala yang berhubungan dengan kejiwaan  (Ariadi 2019). 

Al-Qur‟an dan sunnah menjadi sumber utama ajaran islam dengan 

memiliki metode yang dapat merealisasikan kesehatan pada mental dan 

dilengkapi dengan indikator kepribadian Rasulullah SAW yang menjadi 

panduan bagi umat islam dan manusia secara umum.  Berikut metode 

kesehatan mental dalam  Al-Qur‟an yaitu: 

1. Metode penguatan dimensi spiritual, yaitu metode yang mencakup 

ketenangan dan ketentraman jiwa dengan menjalankan ibadah  

(pisikoterapi melalui shalat, puasa, mengamalkan Al-Qur‟an), 

menerima segala ketentuan dan takdirnya, senantiasa merasakan 
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kedekatan Allah dengan dirinya dan selalu melakukan dzikir 

kepada Allah. 

2. Dimensi psikologis; kejujuran, mampu menanggung rasa 

kekecewaan dan kegelisahan, memiliki keseimbangan terhadap 

emosionalnya, lapang dada, mampu menerima kenyataan hidup, 

dan menjauhi faktor yang menyebabkan hal-hal dapat menyakiti 

jiwa  seperti sifat dengki, pesimis, dan malas . 

3. Dimensi sosial; mencintai kedua orang tua, keluarga dan orang-

orang disekitar, memiliki sikap yang amanah, membantu orang 

yang membutuhkan, dan menjauhi hal-hal yang dapat melukai 

orang lain. 

4. Dimensi biologis; memperhatikan kesehatan baik secara fisik dan 
psikis. (Ikhwan & Fuad 2020) 

Sebagai firman Allah swt. Yang berfirman tentang jenis jiwa dalam 

Qs Al-Fajr/89: 27-30. 

عِبٰدِفِْ ي (٢ٕ)       رْضِيَةًارَبِّكِ  (٢ٕ) خُلِيْدْفاَ  رْا رلَٰىاِ  ضِيَّةًمَّ فْسُاي َّتُ هَايٰاَ   (٢ٕ)  جِعِي ْ نَّةُلن َّ  لْمُطْمَىِٕ
  دْاوَ  خُلِيْ  جَنَّتِْ  (ٖٓ)                                                               
Terjemahanya: 

Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada tuhanmu degan 
hati yang rida dan diridai-Nya. Maka masuklah kedalam 
golongan hamba-hamba-ku, dan masuklah kedalam surgaku.   

(Kementrian Agama RI 2020) Jiwa yang tenang atau jiwa 

yang sehat dalam ayat diatas adalah jiwa yang dating kepada Allah 

dengan hati yang puas yakni akan rida dan Allah pun rida kepadanya 

serta balasan-balasannya akan ia masukkan kedalam surge bersama 

orag yang taat. Selain itu, jiwa yang bersih adalah jiwa yang benar-
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benar berakhlak al-asma al-husna sebagai sesuatu yang wajib atas 

dasar tujuan „ubudiyyah, serat Nampak nyata amaliyah yang telah 

dibuktikan oleh Rasulullah saw sebagai teladan yang utama. 

Berdasarkan metode kesehatan jiwa dan penjelasan firman Allah swt 

terdapat tren-tren jiwa yang sehat yaitu:  

1.  Kesehatan jiwa merupakan hirauan sesuatu yang tidak memberi 

manfaat sehingga ketenangan yang terdapat dalam jiwa hanyalah 

nilai kebaikan sekaligus menjadi jati diri, baik dalam bentuk 

dorongan biologis, dorongan psikologis dan dorogan sosiologis 

atau kesadaran. 

2. Utuk mencapai jiwa yang sehat, maka kebutuhan-keutuhan 

manusia harus terpenuhi. diantaranya: kebutuhan akan 

kelangsungan hidup dan pelestarian jenis atau spesies, serta 

kebutuhan untuk mencapai ketenangan jiwa dan kebahagian 

hidup. 

3. Sehat jiwa hanya menunjukkan kondisi jiwa yang kokoh, masing-

masing dapat menghadapi berbagai masalah kehidupan sehingga 

adanya kebaikan tidak membuat sombong dan keburukan tidak 

menimbulkan kecemasan, sedih maupun gelisah. 

4. Elemen upaya dalam membentuk kepribadian jiwa Qur‟ani ada 

beberapa yaitu: mengonsumsi makanan yang halal dan baik, 

membumikan Al-Qur‟an didalam kehidupan, mengecek berita 

atau informasi, muhasabah al-nafs atau intropeksi diri, bersyukur 

sebagai tolak ukur kebahagian serta isti‟azah atau memohon 

perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan dari Allah swt.  
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5. Urgensi menciptakan kesehatan jiwa dalam Al-Qur‟an 

menghadirkan banyak kemaslahatan dengan empat macam 

manfaat, antara lain: dapat menghidupkan hati sehingga menata 

hidupnya akan lebih baik, memperbaharui iman didalam hati yang 

membuatnya percaya pada kekuatan yang tidak terbatas, memiliki 

semangat tinggi yang menjadi nikmay yang tidak pernah putus 

dan senantiasa berdzikir dengan mengingat Allah swt. Yang dapat 

menuntun pada ketengan jiwa (Mu‟jizat, 2021).     

Penjelasan sesuai dengan hal diatas, ada hadist Rasulullah saw yang 

berbunyi:  

ُْهِ وَصَهَّمَ قاَلَ مَا أنَْزَلَ    ُ عَهَ ٍِّ صَهًَّ اللَّّ ُ عَنْهُ عَنْ اننَّبِ ٍَ اللَّّ َْزَةَ رَضِ عَنْ أبٍَِ هزَُ

ُ دَاءً إلَِّ أنَْزَلَ نهَُ شِفاَءً      اللَّّ

Artinya: 

“Dari abu hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesugguhnya Allah tidak 
menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya”. 
(HR .Al-Bukhari) (Hasyifah 2021)  

Hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya Allah 

S.W.T sendirilah yang menurunkan suatu penyakit akan tetapi Allah pula 

menurunkan obatnya. Oleh sebab itu, dapat kita pahami suatu penyakit 

dapat di jadikan sebagai pembelajaran dan petunjuk serta rahmat dariNya 

untuk mencari obat dari penyakit-penyakit yang timbul. Salah-satu 

petunjuk untuk mencegah ketidak terganggunya kesehatan mental maupu 

fisik selama adanya virus yang mematikan Covid-19 adalah Al-Qur‟an 

yang berfungsi sebagai asy-syifa atau obat untuk penyembuh penyakit 

fisik maupun rohani dan dalam Al-Qur‟an pula banyak penjelasan tentang 

kesehatan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode Penelitian ini menggunakan desain deskriptif naratif 

dengan memakai metode Literature Review yang berisi usulan, 

ringkasan dan gagasan peneliti terkait jumlah pustaka topik yang akan 

ditelaah dan disajikan dalam bentuk gambaran melalui beberapa 

literatur yang signifikan dengan topik yang diangkat dalam penelitian 

ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur (Davies & 

Crombie,2009). 

Penelitian ini memakai pendekatan Literature Review agar 

dapat mendeskripsikan gambaran dukungan kesehatan jiwa dan 

psikososial terhadap masyarakat di masa pandemi Covid-19. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan desain literatur review dan 

berdasarkan pada instrumen penilaian Guideline review dari Joanna 

Briggs Institute (JBI). Pencarian literature melalui beberapa situs/data 

base yaitu: Google Scholar, PubMed dan ScienceDirect. Pertanyaan 

penelitian terstruktur menggunakan metode strategi PICO (Patient, 

Intervention, Comparasionan, Outcome), dengan keyword atau kata 

kunci: Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS), dukungan 

kesehatan jiwa dan psikososial Covid-19. 
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Adapun PICO dalam artikel ini sebagai berikut: 

Table 3.1 PICO 

P Masyarakat Di ASIA 

I Dukungan  kesehatan  jiwa dan  dukungan   psikososial 

C Tidak Ada Pembanding  

O 

Pemahaman masyarakat terhadap dukungan psikososial dalam 

menghadapi covid-19  

Pertanyaan penelitian dirumuskan melalui strategi PICO 

adalah sebagai berikut: Bagaimana dukungan kesehatan jiwa dan 

psikososial terhadap masyarakat? Dalam memilih jurnal yang akan 

dianalisis peneliti memiliki kriteria inklusi dan ekslusi yaitu:  

1. Kriteria inklusi desain penelitian:  

a. Artikel yang terbit dalam kurun waktu 2019-2021 

b. Terdapat nama publikasi jurnal, ISSN, DOI dan 

Volume  

c. Menggunakan bahasa inggris dan Indonesia  

d. Artikel full text sesuai dengan intervensi dukungan 

kesehatan jiwa dan psikososial  

e. Artikel menggunakan desain cross sectional, opinion 

papers, studi kualitatif dan quasi eksperimen. 

f. Kualitas penilaian artikel > 50% berdasarkan 

Guideline Review Dari Joanna Briggs Institute (JBI) 
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2. Kriteria eksklusi: 

a. Judul dan abstrak tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian 

atau tujuan literatur  

b. Artikel dalam bentuk skripsi, tesis dan tidak terpublikasi  

c. Artikel yang double  publikasi. 

C. Analisis Data  

Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, semua 

data dan informasi tersebut diseleksi kerelevanan menggunakan 

instrumen Guideline review dari Joanna Briggs Institute dengan 

masalah yang dikaji. Untuk menyajikan masalah yang akan dibahas 

maka data terkumpul dianalisa dengan menggunakan tabel sintesis 

grid. 

D. Rekomendasi  

Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya penulis 

memberikan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif 

sebagai solusi permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini 

kemudian disusun menjadi suatu hasil pembahasan dan suatu 

kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah rekomendasi hasil 

pemecahan masalah. 

 

 

 

 



 

  40 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

Pencarian untuk artikel yang akan diidentifikasi menggunakan 

tiga database yaitu: PubMed, science direct, google scholar yang telah 

disaring dengan batasan publikasi 3 tahun terakhir. Sebanyak 1.073 

artikel yang sesuai dengan kata kunci, kemudian setelah itu terdapat 

artikel yang dieksklusikan yang tidak sesuai dengan pertanyaan 

peneliti sebanyak 896 artikel dan yang tersisa sesuai dengan hasil 

screeningnya terdapat 177 artikel yang sesuai. Selanjutnya yang 

dieksklusikan dalam bentuk Double publikasi terdapat 35 artikel, 

Abstrak tidak ada terdapat 27 artikel, Skripsi atau tesis terdapat 84 

artikel, dan Tidak terdapat ISSN/DOI  dan Volume terdapat 24 artikel 

sehingga tersisa 7 artikel yang sesuai. Artikel tersisa yang memiliki 

kesesuaian dengan topik penelitian di inklusikan yang memiliki nilai 

kualitas diatas 50% berdasarkan Guideline Review dari Joanna Briggs 

Institute (JBI) dan terdapat ISSN atau DOI atau Volume. Hasil di 

peroleh sebanyak 7 artikel yang sesuai dan memenuhi kriteria inklusi 

dan eksklusi yang selanjutnya akan digunakan dalam literature review 

ini. 

Alur telaah jurnal dalam studi literatur ini dilakukan sesuai : 

Tabel . 4.1 Hasil penelusuran artikel 

NO Database Kata kunci  Total 

artikel 

 1. Google scholar “Gambaran”  or “dukungan” and “kesehatan” and “jiwa 

and psikososial” and “covid 19” 

992 

2. Science direct “Mental“ and “health” and “psychosocial support 

(MHPSS)” 

44 

3. PubMed “Mental” and “health”  and “psychosocial support 

(MHPSS)” 

37 
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Pubmed Scient Direct Google Scholar 

(n=37) (n=44) (n=992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bangan. Alur seleksi artikel 

 

Identification 

Screening 

Eliglibility 

Inclussion 

Artikel yang diidentifikasi: 

(n=1.073) 

Eksklusi: 

Artikel yang tidak 

sesuai dengan 

pertanyaaan penelitian 

(n=896) 
Hasil screening 

(n=177) 

Artike sesuai dengan topik studi 

literatur 

(n=7) 

Eksklusi: 

a. Double publikasi 

(n=35) 

b. Abstrak tidak ada 

(n=27) 

c. Skripsi atau tesis 

(n=84) 
d. Tidak terdapat 

ISSN/DOI  dan 

Volume (=24) 

Penilaian sesuai dengan 

guideline review dari joanna 

briggs institute (JBI)   

Jumlah artikel yang di 

inklusi 

(n=7) 
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Hasil pengkajian kualitas studi yang direview 

Catatan: kualitas baik (100-80%), kualitas cukup (79-50%), kualitas 

kurang (<50%) 

NO  Penelitian/Tahun Presentasi 

skor jurnal 

Evaluasi kualitas Data Base 

1. (Novial 2021)     kualitas baik google 

scholar 

2. (Nuryanti, 

Muslima, and 

Utami 2021) 

      kualitas baik google 

scholar 

3. (Susanti et al. 

2022) 

    kualitas cukup google 

scholar 

4. (Nurmawati et al. 

2021) 

      kualitas cukup Science 

Direct 

5. (Molebatsi et al. 

2021) 

    kualitas cukup PubMed 

6. (Pulungan and 

Purnomo 2020) 

    kualitas baik google 

scholar 

7. (Tol et al. 2021)       kualitas baik PubMed 
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Tabel 3.2 Tabel Sintesis Grid 

NO  Peneliti  Jurnal  Judul 

penelitian 

Tujuan 

penelitian 

Metode penelitian Hasil penelitian database 

1. (Novial 

2021) 

Jurnal 

nasional 

pengabdia

n peduli 

masyaraka

-tt.Vol:1 

No:1,e-

ISNN:280

8-3288, 

oktober 

2021.  

Dukungan 

kesehatan 

jiwa dan 

psikososial 

berbasis 

masyarakat 

selama 

pandemi 

Covid-19 

Di 

Samarinda 

Kalimantan 

timur.  

Untuk 

meningkatkan 

kemampuan 

masyarakat 

dalam 

menerapkan 

perilaku baru 

untuk 

mencegah 

penularan dan 

penyebaran dari 

Covid-19. 

Desain penelitian: 

Jenis penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif 

kualitatif dengan pengisian 

google form dan wawancara. 

Sampel penelitian: 

Populasi dalam penelitian ini 

digunakan sebanyak 672 

responden dan metode 

wawancara sebanyak 25 

partisipan. 

Instrumen penelitian: 

Google form, whatsapp, dan 

zoom meeting 

 

Berdasarkan pendekatan 

deskriptif dengan dilakukan 

pemberian materi melalui 

kelas daring menggunakan 

zoom meeting dan penerapan 

teori dengan mengisi google 

form. 100% persepsi 

responden meningkat, 85% 

responden  patuh melakukan 

skrining kesehatan jiwa dan 

psikososial, 75% responden 

mampu beradaptasi dengan 

kebiasaan baru dan merasa 

tidak sendiri, lebih percaya 

diri untuk menolong 

keluarga, merasa adanya 

kebersamaan dan tidak 

merasa dirinya dipedulikan.    

google 

scholar 

2. (Nuryan

ti, 

Muslim

a, and 

Utami 

2021) 

Jurnal 

insan 

cendekia . 

eISSN:25

73-8812, 

pISSN:24

430854, 

Vol:8 

No:2, 

September 

2021 

Dukungan 

kesehatan 

jiwa 

psikososial 

dewasa 

sehat dalam 

menurunka

n 

kecemasan 

dan 

pencegahan 

depresi Di 

Bojonegoro   

Menjelaskan 

pengaruh dari 

Dukungan 

kesehatan  jiwa 

dan psikososial 

dalam 

menurunkan 

tingkat 

kecemasan dan 

pencegahan 

depresi pada 

dewasa sehat   

Desain penelitian: 

Jenis penelitian ini adalah 

quasi eksperimental 

Sampel penelitian: 

Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan populasi 402 

anak sekolah, 40 responden 

kelompok intervensi dan 40 

responden untuk kelompok 

kontrol. 

Instrumen penelitian: 

Teknik pengumpulan sampel 

menggunakan simple 

Random Sampling,  

pengumpulan data 

menggunakan kuesioner dan 

ceklis, 

uji statistik yang digunakan 

adalah uji mann whitney dan 

uji Wilcoxon 

 

 

 

 

Dukungan kesehatan jiwa 

dan psikososial memberikan 

pengaruh yang signifikan 

terhadap perubahan 

kecemasan dan depresi. 

google 

scholar  
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3. (Susanti 

et al. 

2022) 

Jurnal 

keperawat

an 

abdurrab. 

Vol:05 

No:02, 

ISSN 

Cetak;254

1-2640, 

ISSN 

Online:25

79-8723, 

Januari 

2020 

Dukungan 

kesehatan 

jiwa 

psikososial 

terhadap 

resiliensi 

masyarakat 

menghadap

-i masa 

pandemi 

Covid-19.  

Mengetahui 

pengaruh 

dukungan 

kesehatan jiwa 

dan psikososial 

terhadap 

kemampuan 

untuk 

beradaptasi dan 

mengatasi  

masyarakat 

menghadapi 

pandemi Covid-

19 di wilayah 

kerja 

Puskesmas 

kuranji padang 

tahun 2020. 

Desain penelitian: 

Jenis penelitian yang 

digunakan penelitian ini 

adalah kuantitatif desain 

cross sectional study  

Sampel penelitian: 

Sebanyak 98 responden 

Instrumen penelitian: 

Teknik pengambilan data 

yang dilakukan adalah data 

primer dan data sekunder,  
uji satatistik yaitu chi-square 

Hasil yang diperoleh setelah 

dilakukan dukungan 

kesehatan jiwa dan 

psikososial terdapat 98%. 

responden lebih dari yang 

tidak mendukung (51%) 

sedangkan  yang mendukung 

(40,9%) . hasil uji statistik 

Chi-square didapatkan P 

value 0,012 (P<0,05), dapat 

disimpulkan ada hubungan 

yang signifikan antara 

dukungan kesehatan jiwa 

psikososial terhadap 

resiliensi masyarakat 

menghadapi masa pandemi 

Covid-19.   

google 

scholar 

4. (Nurm

awati 

et al. 

2021) 

Journal of 

communit

y service 

for health. 

ISSN:274

6-5195, 

DOI:10.26

699/jsch.v

2il.ART.p

0273-033, 

Vol:1 

No:1, 

Hal:027-

033,may 

2021 

The 

application 

of booklet 

for 

providing 

mental and 

psychosoci-

al support 

(MHPSS) 

to elderly 

during 

covid-19 

pandemic. 

Memberikan 

dukungan 

mental dan 

psikososial 

(MHPSS) Di 

masa pandemi 

Covid-19 

melalui booklet. 

Desain penelitian: 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah quasi 

eksperiment dengan 

pemberian  health education 

by distributing booklets. 

Sampel penelitian: 

Penelitian ini melibatkan 21 

orang lansia dan 21 orang  

anak-anak duduk di bangku 

Sekolah Dasar (SD) 

Instrumen penelitian: 

Instrument yang dilakukan 

adalah booklet serta zoom 

meeting untuk pemberian 

edukasi.  

 

Lansia dan anak-anak mampu 

mengikuti seluruh aktivitas 

yang diberikan dan mampu 

kembali mempraktikkan 

aktivitas fisik yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi 

kecemasan sebagai dampak 

psikologis Covid-19 dengan 

baik. 

Science 

Direct 

5. (Moleb

atsi et 

al. 

2021) 

journal 

frontiers 

in 

psychiatry

.Doi:10.33

89/fpsyt.2

021.57134

2.   

ISSN:166

40640. 

Vol:12 

may 2021.  

Mental 

health and 

psychosoci

al support 

during 

covid-19: A 

review of 

health 

guidelines 

in sub 

Saharan 

Africa. 

Sebagai 

pedoman 

kesehatan 

mental dari 

berbagai 

Negara afrika 

sub sahara, 

menilai 

kesesuaian 

untuk 

kebutuhan 

kesehatan 

mental, 

membentuk 

sebagai dasar 

untuk refleksi 

Desain penelitian: 

Jenis penelitian ini 

menggunakan desain 

penelitian kualitatif 

Sampel penelitian: 

- 

Instrumen penelitian: 

Teknik yang digunakan 

adalah  panduan  wawancara 

sebagai rancangan dari 

pembuatan kuesioner semi 

struktur, dan analisis 

dokumen serta menerima 

Kebijakan kesehatan mental 

dari 10 negara memperoleh 

dari wawancara bahwa semua 

Negara memiliki pedoman 

kesehatan mental dan 

psikososial akan tetapi, 

kebutuhan kesehatan mental 

dan psikososial menjadi 

perhatian selama pandemi ini 

tapi belum diprioritaskan. 

pubMed 
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berkelanjutan 

sebagai 

pandemi saat ini 

berkembang.  

pedoman kesehatan mental 

dari 10 negara SSA.  

6. (Pulun

gan 

and 

Purno

mo 

2020) 

.Jurnal 

pengabdia

n kepada 

masyaraka

t. 

Isbn:978-

623-7496-

571.  

Vol:4 

no:1,2020 

Pendampin

g kesehatan 

jiwa dan 

psikososial 

secara 

daring pada 

klien 

terkonfirma

si Covid-19 

di RSUD 

provinsi 

sulawesi 

barat. 

Pengurangan 

jumlah kasus 

yang 

terkonfirmasi 

Covid-19 dan 

meningkatkan 

kesehatan fisik 

dan jiwa  pada 

klien serta  

petugas 

kesehatan di 

Sulawesi Barat. 

Desain penelitian: 

Jenis penelitian ini adalah 

kualitatif dengan pelatihan 

secara daring 

Sampel penelitian: 

Sebanyak 100 sampel  

Instrumen penelitian: 

Menggunakan kuesioner self 

reporting questionnaire  

(SRQ) dengan memberikan 

terapi pada klien yang 

terkonfirmasi. 

Klien yang terkonfirmasi 

Covid-19 merasa tubuhnya 

lebih rileks dan imunitas 

tubuh meningkat, merasa 

rileks dan dapat tertidur 

nyenyak setelah diberikan 

intervensi dan pikiran positif 

klien Covid-19 meningkat 

serta rasa cemas, tegang atau 

khawatir berkurang.  

google 

scholar 

7. (Tol et 

al. 

2021) 

journal 

epidemiol

ogy and 

psychiatri

c sciences. 

ISSN:204

5-7979 

Doi:10.10

17/s20457

96021000

827, 

hal:484-

394. 

September 

2021 

Mental 

health and 

psychosoci

al support 

in 

humanitari

an settings: 

a public 

mental 

health 

perspective

. 

Menganalisis 

potensi 

kegunaan dari 

pendekatan 

kesehatan 

masyarakat 

untuk intervensi 

kesehatan 

mental dan 

dukungan 

psikososial 

(MHPSS) 

dalam 
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Dapat membentuk kerangka 

kerja yang berguna dalam 

desain dan evaluasi intervensi 

mental health and 

psychosocial support 

(MHPSS), serta dapat 

berkontribusi untuk 

mengurangi perpecahan antar 

praktik dukungan kesehatan 

mental dan psikososial pada 

manusia. Banyak intervensi 

dari mental health and 

psychosocial support 

(MHPSS) yang paling umum 

diterapkan dalam pengaturan 

kemanusiaan yang dapat 

dijelaskan dalam istilah 

promosi dan pencegahan.  
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Hasil penelitian artikel yang diidentifikasi, menjelaskan terkait 

gambaran dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Dari 7 jurnal yang 

telah diidentifikasi berdasarkan Guideline Review Dari Joanna Briggs 

Institute ( JBI)  maka kita dapat menjelaskan artikel dari hasil yaitu: 

1. Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial berbasis masyarakat 

selama pandemi Covid-19 di samarinda Kalimantan timur (Novial 2021) 

Penelitian ini bertujuan memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan kemampuan dalam menerapkan perilaku baru untuk 

mencegah penularan dan penyebaran Covid-19. Desain penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik 

wawancara menggunakan zoom meeting dan whatsapp serta google form. 

Populasi penelitian sejumlah 672 orang dan partisipan untuk wawancara 

berjumlah 25 orang. Dalam penelitian ini waktu pelaksanaan kegiatan 

memerlukan waktu 30 hari dan tahap pelatihan menggunakan 2 sesi yaitu 

sesi pertama dilakukan pemberian materi melalui kelas daring dengan 

menggunakan zoom meeting dan sesi kedua yaitu pembelajaran praktik 

langsung dengan penerapan teori yang sudah disampaikan di hari pertama 

dengan mengisi google  form.  

Sesuai dengan data kuantitatif terlihat bahwa responden setelah di 

lakukan pemberian materi kelas daring memperoleh hasil berdasarkan 

kemampuan melakukan deteksi terhadap gangguan kesehatan jiwa yaitu 

pada minggu pertama 45% sedangkan minggu kedua  memperoleh hasil 

50,7% dan minggu ketiga meningkat  85%. Selanjutnya di lakukan 

wawancara melalui virtual meeting dengan tema persepsi  mengenai 

Covid-19 yang memperoleh hasil minggu pertama 52,8%, minggu kedua 

91,2%: dan minggu ketiga meningkat menjadi 100%.  
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Berdasarkan data yang dipaparkan pada hasil di atas dapat 

dinyatakan secara deskriptif dari kegiatan dukungan kesehatan jiwa dan 

psikososial (DKJPS) berbasis masyarakat. Persepsi terhadap masyarakat 

mengalami peningkatan dengan pengukuran persepsi dan kepatuhan 

masyarakat dalam mengisi google form skrining kesehatan jiwa yang 

dipergunakan adalah self reporting questionnaire (SRQ) selama 3 minggu, 

sehingga sebagian besar masyarakat patuh dalam melakukan skrining di 

karenakan mereka sedang memerlukan koreksi kesehatan jiwa terhadap 

dirinya sendiri mengingat bagaimana dampak mereka alami selama masa 

pandemi. Semasa adanya pendamping terkait dukungan kesehatan jiwa 

dan psikososial Covid-19 masyarakat merasa tidak sendiri karena adanya 

kebersamaan, masyarakat juga dapat saling membantu, menolong dan 

berbagi informasi yang positif serta mereka juga dapat bertanya dan 

berdiskusi. 

2. Dukungan kesehatan jiwa psikososial dewasa sehat dalam 

menurunkan kecemasan dan pencegahan depresi di bojonegoro 

(Nuryanti, Muslima, and Utami 2021) 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari 

dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) dalam menurunkan 

tingkat kecemasan dan pencegahan depresi terhadap dewasa sehat. Desain 

penelitian menggunakan jenis Quasi eksperimental dengan populasi  

sebanyak 402 anak usia sekolah, 40 responden kelompok intervensi dan 40 

responden untuk kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan simple random sampling, kuesioner dan chek list, dan untuk 

uji statistik yang digunakan adalah uji Mann Whitney dan uji Wilcoxon. 
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Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa seluruh responden pada 

kelompok intervensi dan kontrol hanya mengalami kecemasan sedang, 

setelah diberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial selama 5 

minggu masalah kecemasan mengalami penurunan. Sehingga nilai yang 

didapatkan sebelum (pre) di berikan perlakuan rata-rata kecemasan 

memperoleh skor 60.50 dan setelah diberikan perlakuan terhadap 

kecemasan membentuk penuruan dengan rata-rata nilai 20.50. Hasil dari 

uji wilcoxon signed ranks test menunjukkan nilai p=0,000 (p <0,05) 

maksud dari hasil tersebut yaitu terdapat signifikansi terhadap kelompok 

cemas sebelum dan setelah dilakukan dukungan kesehatan jiwa dan 

psikososial. Sedangkan, pada kelompok kontrol setelah dilakukan 

intervensi sesuai dengan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial  selama 

5 minggu tidak mengalami penurunan, karena jumlah sebelum diterapkan 

yaitu rata-rata 38,78 dan setelah tidak diberikan perlakuan DKJPS yaitu 

42.23. Oleh sebab itu, tidak terdapat perbedaan kesignifikanan dalam 

kategori kecemasan sebelum dan setelah pemberian intervensi. 

    Selama masa pandemi Covid-19 dimana peristiwa menyebar di 

semua Negara atau dunia dapat menyebabkan pemicu terhadap timbulnya 

kecemasan kepada masyarakat. Kecemasan merupakan respon situasi 

pengancaman kejiwaan yang bermula dari stressor akan stimulus 

berbahaya. Hal ini bisa mempengaruhi psikologis yang dapat mengalami 

depresi dan fisiologis seperti nadi meningkat, berkeringat, bahkan kulit 

bisa merah. Kecemasan merupakan situasi tidak dapat dihindari di masa 

pandemi, oleh sebab itu hal tentang Dukungan kesehatan jiwa dan 

psikososial (DKJPS) perlu pengintegrasian dalam pendekatan biologis, 

psikologis dan sosiokultural baik dalam bidang kesehatan, sosial, 
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pendidikan dan komunitas yang menginginkan pendekatan akan beragam 

serta saling melengkapi dari berbagai profesi dalam pemberian dukungan.   

3. Dukungan kesehatan jiwa psikososial terhadap resiliensi masyarakat 

menghadapi masa pandemi covid-19 (Susanti et al. 2022) 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh dukungan kesehatan 

jiwa dan psikososial terhadap resiliensi masyarakat menghadapi pandemi 

Covid-19 Di wilayah kerja Puskesmas Kuranji Padang tahun 2020. Desain 

penelitian ini adalah kuantitatif desain cross sectional study dengan 

sampel sebanyak 98 responden dan menggunakan data primer dan data 

sekunder uji statistik yaitu chi-square. 

Hasil dari penelitian diketahui frekuensi responden berdasarkan 

analisa univariat dan bivariat yaitu Dukungan kesehatan jiwa dan 

psikososial tidak mendukung rata-rata nilai dihasilkan sebesar 59,1% dan 

dari hasil yang mendukung nilai mencapai 40,9%. Berdasarkan uji statistik 

chi-square menunjukkan hasil P value 0,012 (p<0,05), dapat di simpulkan 

bahwa ada hubungan signifikan antar dukungan kesehatan jiwa dan 

psikososial terhadap resiliensi masyarakat menghadapi masa pandemi 

Covid-19. 

Resiliensi harus dapat ditingkatkan agar manusia tidak hanya 

optimis dan yakin. Namun, mereka juga harus memiliki jiwa tenang agar 

kondisi bisa lebih baik. Selama masa pandemi Covid-19 kondisi stres 

masyarakat semakin meningkat di karenakan banyak tekanan-tekanan 

terkait isu tidak pasti mengenai Covid-19 mengharuskan masyarakat tetap 

produktif.  
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4. The application of booklet for providing mental and psychosocial 

support (MHPSS) to elderly during covid-19 pandemic (Nurmawati et al. 

2021) 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan Dukungan mental dan 

psikososial di masa pandemi Covid-19 dengan membagikan booklet. 

Desain penelitian yang digunakan adalah Quasi eksperimen dengan 

pemberian health education by distributing booklets dengan sampel 

sebanyak 21 responden lansia dan 21 anak-anak usia duduk di bangku 

sekolah dasar (SD). Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat pada 

kelompok rentan dengan masalah kondisi psikologis di masa pandemi 

Covid-19 di usia >60 tahun sebanyak 85,7%, dan data pada usia anak 

sekolah dasar sejumlah 43% mengalami perubahan pada psikologisnya. 

Sesuai data yang diperoleh setelah diberikan edukasi dukungan kesehatan 

jiwa dan psikososial dengan menggunakan zoom pada kelompok rentan 

usia 50-60 terdapat nilai dengan 91% dan kelompok pada anak-anak usia 

sekolah dasar yang memiliki jumlah 57% menunjukkan bahwa kelompok 

lansia dan kelompok anak-anak mampu mengikuti seluruh aktivitas yang 

diberikan dan mampu kembali mempraktikkan aktivitas fisik yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi kecemasan sebagai dampak psikologis Covid-

19 dengan baik. 
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Salah-satu kondisi psikologis yang di hadapi lansia adalah 

kecemasan. Kecemasan lansia timbul karena adanya keterkaitan dengan 

informasi tentang Covid-19 dan banyak informasi tentang tingginya angka 

kematian pada lansia akibat Covid-19 disertai adanya penerapan social 

distancing dan phsyical distancing menjadi pemicu masalah isolasi pada 

lansia di masa pandemi. Dalam situasi stress psikologis bagi setiap 

kelompok umur lansia maupun anak-anak perlu mendapat perhatian dan 

penanganan agar tidak menjadi gangguan jiwa serius, oleh karena itu 

adanya penanganan lebih lanjut tidak hanya berfokus pada penyembuhan 

fisik tetapi juga kesejahteraan. Hal ini dapat memberikan dukungan 

kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) yang mengintegrasikan 

pendekatan. 

5. Mental health and psychosocial support during Covid-19: A review of 

health guidelines in Sub Saharan Africa (Molebatsi et al. 2021) 

Penelitian ini bertujuan sebagai pedoman kesehatan mental dari 

berbagai Negara Afrika Sub Sahara, menilai kesesuaian untuk kebutuhan 

kesehatan mental dan membentuk sebagai dasar untuk refleksi 

berkelanjutan sebagai pandemi yang saat ini berkembang. Desain 

penelitian digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

teknik  panduan  wawancara sebagai rancangan pembuatan dari kuesioner 

semi struktur, dan analisis dokumen serta penerimaan pedoman kesehatan 

mental dari 10 negara Sub Sahara Afrika (SSA). Hasil diperoleh 

berdasarkan teknik wawancara dari 10 ahli di 10 negara yaitu semua 

Negara memiliki pedoman kesehatan mental dan psikososial, tetapi 

kebutuhan dukungan kesehatan mental dan psikososial menjadi perhatian 

selama pandemi  yang belum dapat di prioritaskan.  
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 Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial menjadi kebutuhan 

terhadap masyarakat. disebabkan masalah kesehatan pada mental menjadi 

perhatian selama masa pandemi karena terjadi peningkatan terhada rasa 

cemas pada masyarakat akan ketakutan tertular virus, ketidakpastian 

dengan adanya informasi tidak relevan yang berasal dari pemerintah atau 

media, adanya faktor gangguan rutinitas sehari-hari, ketakutan akan 

pengangguran, dan penghentian kegiatan menghasilkan penghasilan. 

Akibatnya, banyak masyarakat merasakan hal ketakutan, kekhawatiran 

yang berlebih dan  meningkatnya kecemasan karena Covid-19.  

6. Pendamping kesehatan jiwa dan psikososial secara daring pada klien 

terkonfirmasi Covid-19 di RSUD provinsi Sulawesi barat (Pulungan 

and Purnomo 2020) 

Penelitian bertujuan untuk pengurangan jumlah kasus  

terkonfirmasi positif Covid-19 dan peningkatan kesehatan fisik dan jiwa 

klien serta petugas kesehatan di provinsi Sulawesi barat, menggunakan 

desain penelitian kualitatif dengan pelatihan daring, dengan sampel 

sebanyak 100 responden. Berdasarkan hasil skrining pada kesehatan fisik 

klien terkonfirmasi Covid-19 sebagai terdata dari orang yang tanpa gejala 

sebanyak 50%, sakit kepala sebanyak 20% dan orang dengan gejala 

demam, batuk, sakit tenggorokan masing-masing 10%, sedangkan data 

berdasarkan hasil skrining pada kesehatan jiwa terhadap klien diperoleh 

hasil klien mengalami kecemasan, tegang dan khawatir sebanyak 40%, 

orang mudah lelah berjumlah 30%, dan orang mengalami gangguan tidur, 

merasa sulit untuk berfikir, dan merasa lelah sepanjang waktu yaitu jumlah 

kasus yang didapatkan sebanyak 20%. Dari hasil pengkajian kuesioner 

selft reporting questionnaire (SRQ) setelah dilakukan pemberian terapi 



53 
 

 

 

yaitu klien merasa memiliki tubuh  lebih rileks dari sebelumnya dan 

imunitas tubuh meningkat, dapat tertidur nyenyak, pikiran positif klien 

meningkat, serta rasa tegang, cemas, khawatir berkurang.     

7. Mental health and psychosocial support in humanitarian settings: a 

public mental health perspective (Tol et al. 2021) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas potensi 

kegunaan dari pendekatan kesehatan masyarakat dengan intervensi 

kesehatan mental dan dukungan psikososial dalam pengaturan 

kemanusiaan. Desain penelitian adalah terminologi kesehatan mental 

dengan metode Opinion Papers menggunakan pencarian Recent 

Literature. Hasil diperoleh dari penelitian ini yaitu adanya pendekatan 

kesehatan mental masyarakat dan terminologi agar dapat membentuk 

kerangka kerja yang berguna dalam desain dan evaluasi intervensi 

gambaran dukungan kesehatan mental dan psikososial, serta dapat 

berkontribusi untuk mengurangi perpecahan antara praktik kesehatan 

mental dan psikososial dengan intervensi yang diterapkan dari mental 

health and psychosocial support (MHPSS) dalam kegiatan kemanusiaan 

berupa promosi dan upaya preventif.  

Pada penelitian ini berfokus pada utilitas potensi dari pendekatan 

kesehatan mental masyarakat untuk intervensi Mental Health And 

Psychosocial Support (MHPSS) dalam koordinasi kemanusiaan. Pedoman 

MHPSS yang dilaksanakan namun kurangnya konseptualisasi jelas dari 

intervensi tetap ada dan pemisahan lanjutan antara praktisi kesehatan 

mental dan dukungan psikososial. Pelaksana pada kesehatan mental 

dibidang kesehatan masyarakat secara keseluruhan memiliki praktisi yang 

sama dengan psikososial dalam pengelompokan masyarakat karena 



54 
 

 

 

mereka akan tertarik pada kesehatan jiwa dan tidak adanya gangguan 

mental, tertarik akan hal memahami predikator dari kesehatan mental yang 

positif dan yang buruk, tertarik untuk memberdayakan masyarakat dengan 

menangani kesejahteraan mental, dan adanya populasi yang besar untuk 

mencegah kesehatan mental dan mempromosikan aspek-aspek positif 

kesehatan mental. Program pencegahan dan promosi yang di lakukan 

untuk menekankan pendekatan adalah menggabungkan perspektif sosio-

ekologis (Tempat), kegiatan interdisipliner (Kolaborasi), pendekatan 

pengembangan umur (waktu) dan membangung sumberdaya yang ada 

(kekuatan).       

B. Pembahasan 

Gambaran dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) 

terhadap masyarakat ditunjukkan dari ke-7 artikel berdasarkan hasil 

analisis yang telah ditelusuri, dari ke-7 artikel masing-masing 

mengidentifikasi dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS). 

Covid-19 dapat diartikan sebagai bencana Non-alam yang bisa 

menimbulkan pengaruh terhadap aspek bagi kehidupan masyarakat dan 

efek yang ditimbulkan dari masa pandemi ini yaitu jika kita memandang 

dari sisi dampak negatif masyarakat akan lebih individualisme, saling 

mencurigai satu sama lain apabila ada yang mulai terdapat gejala terkena 

virus seperti: mengeluh demam, batuk, maka semua mulai menjauhi dan 

saling menutup diri. Sehingga aspek dapat timbul terhadap psikologis 

seseorang selama pandemi diantaranya adanya gangguan stres 

pascatrauma, menimbulkan kebingungan, perasaan gelisah, frustasi, 

ketakutan akan infeksi, insomnia, bahkan merasa dirinya tidak berdaya.  
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Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-Qur‟an Q.S Yunus 

10:57 yaitu:  

دُوْرِِۙ وَهدًُي  ٌ ٓ   بِّكُمْ وَشِفاَۤءٌ نِّمَا فًِ انصُّ نْ رَّ ىْعِظتٌَ مِّ اََُّهاَ اننَّاسُ قدَْ جَاۤءَتْكُمْ مَّ

ُْنَ ) َىنش/ رَحْمَتٌ نِّهْمُؤْمِنِ  (0٢:ٓٔوَّ

Terjemahnya : 

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-
Qur‟an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang 
terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang 
mukmin. (Yunus/10:57) 

 (Kementrian Agama RI 2020) dalam Q.S Yunus ayat 10:57 

membahas tentang penyakit yang ada di dalam diri setiap manusia dan 

menjelaskan tentang penyakit dalam dada atau penyembuh bagi penyakit 

mental. Kita ketahui bahwa Al-Qur‟an begitu penting dalam kehidupan 

yang memperoleh manfaat dan hikma besar didalamnya, karena Al-Qur‟an 

merupakan sebuah petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi 

Muhammad SAW, untuk seluruh manusia. Manfaat Al-Qur‟an dalam 

suatu pembentukan kesehatan mental untuk manusia ialah menjaga hati, 

fikiran agar dapat merasakan suasana batin yang aman, tentram, sejahtera 

dan mencari ketenangan hidup.     

Bentuk dan perilaku suatu gambaran dukungan kesehatan jiwa dan 

psikososial yaitu: 

1. Adanya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dan Rasa Aman 

  Ditengah terjadiya penyakit Covid-19 masyarakat secara umum 

mengharuskan individu dapat melindungi diri, keluarga, dan orang 

disekitarnya agar tidak dapat terinfeksi. Adapun perubahan-perubahan 

yang perlu dihadapi oleh setiap masyarakat dari akibat wabah Covid-19  

seperti: adanya perubahan kebiasaan pada sektor pendidikan, ekonomi, 

sosial, kesehatan dan lingkungan, Kondisi seperti ini membuat masyarakat 
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memerlukan dukungan akan hal terpenuhinya kebutuhan dasar dan rasa 

aman yaitu terdapat akan kebutuhan ketentraman, kelegaan (kebutuhan 

seperti akan nutrisi terpenuhi), dan kenyamanan dengan mencakup aspek 

baik secara fisik (Kondisi tubuh), sosial (Terdapat hubungan interpersonal, 

keluarga dan sosial), psikospritual (Berhubungan dengan kewaspadaan 

internal misalnya: harga diri dan seksualitas terpenuhi, dll), dan 

lingkungan (Susanti et al. 2022).    

Nuryanti, Muslima, and Utami 2021 mendeskripsikan hasil 

dukungan kesehatan jiwa dan psikososial dengan mengintegrasi 

pendekatan biologis, psikologis, dan sosiokultural dibidang kesehatan, 

sosial, pendidikan, dan komunitas mendeskripsikan dengan:  

1) Biologis yaitu, memberikan layanan dasar dan keamanan, 

memperkuat motivasi dan identifikasi masalah biologis mencakup 

genetik, persepsi sensori dan faktor yang dapat mempengaruhi 

masalah kesehatan jiwa baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

2) Psikologis yaitu: mengkaji aspek psikis yang dapat menimbulkan 

stres, emosi dan kognitif, misalkan: di masa pandemi banyak 

masyarakat yang memikirkan terkait kondisi ekonomi karena korban 

PHK atau ada keluarga terpapar virus dll. Kemudian Lakukan 

pemantauan terhadap individu dan Bina Hubungan Saling Percaya 

agar individu tersebut dapat menceritakan suatu masalah yang 

mengakibatkan kondisi psikologisnya terganggu. 

3)  Pendekatan Sosiokultural merupakan dukungan yang berperan 

penting dalam hal terjadinya peristiwa di era pandemi. Seseorang 

dikatakan sehat mental atau jiwa apabila konteks sosial budaya dapat 
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memegang aspek nilai, Norma, keyakinan yang berkaitan dengan 

penilaian baik atau tidak. Dari pendekatan tersebut menjelaskan 

Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial diberikan edukasi untuk 

peningkatan imunitas melalui program promosi dan bimbingan, 

bagaimana Cara peningkatan imunitas pada fisik dalam kategori 

melakukan pencegah penularan Covid-19 yang perlu diperhatikan 

yaitu gaya hidup dan nutrisi seperti: menjaga pola makan yang harus 

seimbang, minum yang cukup, berolahraga, berjemur, tidak 

merokok, dan tidak minum alkohol. Edukasi dalam program 

mendapatkan mental sehat adalah plait hubungan sosial yang positif, 

melakukan spiritual di rumah, sikap reaktif dan responsif  di 

kembangkan, kegiatan keluarga dan kegiatan lainnya sebaiknya 

dilakukan secara daring.    

 Ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi keamanan dan 

keselamatan yaitu: kondisi psikis dengan kecemasan dan depresi, adanya 

keterbatasan aktivitas, adanya gangguan komunikasi dengan informasi 

yang tidak diterima dengan baik, keadaan nutrisi yang kurang, dan 

adanya masalah gangguan terhadap presepsi sensori. Diturki dengan   

adanya gangguan terhadap kepuasaan kesehatan dapat menyediakan  

layanan kesehatan esensial dan berkualitas secara gratis agar kebutuhan 

terhadap kondisi kesehatannya terpenuhi dan menyediakan pekerjaan 

legal dalam profesi meraka yang memerlukan (Kahilogullari et al. 2020).  
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(Santika 2020) Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling 

dasar dan hal yang harus terpenuhi oleh manusia untuk bertahan hidup. 

Kebutuhan tersebut mencakup pemenuhan oksigen dan pertukaran gas, 

kebutuhan cairan (minuman), nutrisi (makanan), eliminasi, istirahat dan 

tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh dan kebutuhan seksual. 

Sedangkan, kebutuhan rasa aman dan perlindungan yang dibagi menjadi 

perlindungan fisik yaitu perlindungan atas ancaman terhadap kondisi 

tubuh atau hidup seperti: penyakit, kecelakaan, dan bahaya dari 

lingkungan, dan perlindungan psikologis yaitu: perlindungan atas ancaman 

dari pengalaman yang baru misalnya, kekhawatiran yang dialami individu 

dengan adanya perkembangan virus dari coronavirus.   

2. Memperkuat Dukungan Keluarga dan komunitas  

Novial 2021 memberikan  gambaran dukungan kesehatan jiwa dan 

psikososial dengan metode pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan 

yang dilakukan adalah memberikan motivasi serta berdiskusi dalam 

hambatan dan kesulitan di alami oleh masyarakat, metode ini merupakan 

pendekatan yang perlu diterapkan dan dilakukan dengan berpartisipasi 

secara aktif dalam mengatasi masalah yang dialami oleh dirinya sendiri 

serta lingkungan lalu menjadi budaya masyarakat dengan unsur gotong 

royong, kebersamaan, kekeluargaan, dan budaya peduli terhadap orang 

lain. Metode pemberdayaan berbasis masyarakat menunjukkan adanya 

peningkatan terhadap kesehatan jiwa dikarenakan mereka memerlukan 

koreksi, komunikasi dan dukungan baik dari keluarga, lingkungan, 

bahkan komunitas.  
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Adanya dukungan dari keluarga dengan adanya pemberdayaan 

merupakan salah-satu hubungan interpersonal yang akan menurunkan 

angka kecemasan dan stress selama masa pandemi karena individu 

dengan memiliki masalah kejiwaan tidak memiliki perasaan malu akan 

dikucilkan, merasa tidak sendiri, tidak merasakan akan takut karena 

adanya kebersamaan, saling membantu, mendukung, menolong dan 

berbagi informasi positif.  Nuryanti, Muslima, and Utami 2021 gambaran 

dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada masyarakat ada beberapa 

program yang diperlukan diantaranya adanya pendekatan pada 

pencegahan penularan dan pencegahan masalah kesehatan berupa 

kecemasan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. 

  Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan keluarga dengan 

menguragi risiko gangguan kejiwaan yaitu: kenali apa yang perlu 

dibutuhkan oleh anggota keluarga, dengarkan keluhan, beri rasa nyaman 

dan bantuan agar menjadi tenang, berikan solusi dengan membantu 

menghubungkan dari berbagai alternatif yang dibutuhkan, lindungi dari 

situasi yang buruk dan berikan harapan. Dalam situasi pandemi Covid-19 

keluarga  merupakan faktor pendukung dalam proses pemulihan dengan 

memberikan bentuk dukungan keluarga  berupa nasihat, saran dan 

masukan sesuai dengan kebutuhan, adanya kepedulian dan perhatian yang 

akan menumbuhkan rasa (nyaman, tentram, dibutuhkan dan dicintai), 

dapat memberikan waktu luang untuk melakukan kegiatan, memberikan 

dorongan dan motivasi, dan mendorog kegiatan diluar lingkup keluarga 

misalnya organisasi yang terkait dengan komunitas peduli terhadap 

masalah gangguan kejiwaan (Tol et al. 2021) .    
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3. Layanan Terfokus Non Spesialis 

  Nurmawati et al. 2021 Memaparkan penelitiannya dengan 

memberikan gambaran menggunakan booklet sesuai dukungan kesehatan 

jiwa dan psikososial di era Covid-19. Psikoedukasi dilakukan berupa 

pemberian edukasi, informasi dan pemahaman tentang pentingnya Social 

distancing and Physical distancing serta perilaku hidup bersih dan sehat 

dengan menggunakan masker, cuci tangan, memberikan informasi 

tentang alasan sebagai salah satu kelompok rentang, memberikan latihan 

fisik mandiri untuk membentuk kekebalan fisik dengan memakan-

makanan bergizi, latihan fisik yaitu olahraga seperti: meditasi, latihan 

kekuatan otot, lari dan bersepeda.  

 Dalam penelitian Pulungan and Purnomo, 2020 menjelaskan 

selama terjadinya Covid-19 petugas kesehatan dan klien berisiko terhadap 

masalah kejiwaan berupa stress ringan bahkan sampai berat, sehingga 

masalah ini memerlukan gambaran untuk mengurangi tekanan melalui 

program dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS). Dalam hal 

penggunaan program ini adalah melakukan latihan relaksasi tarik nafas 

dalam, imajinasi terbimbing, dan dzikir yang mampu membuat klien atau 

petugas kesehatan lebih rileks dan rasa cemas, khawatir dan tegang 

berkurang. Salah-satu perintah berdzikir dalam Al-Qur‟an QS.Al-

muzzammil/73:08, yaitu:  

 وَاذكُْرِ  اسْمَ  رَبِّكَ  وَتَ بَتَّلْ  الِيَْوِ  تَ بْتِيْلًَ  ( انمزّمّم:08/ 73)                               
 Terjemahnya : 

“Dan sebutlah nama tuhanmu, dan beribadalah kepada-Nya dengan 
sepenuh hati.” (QS.Al-muzzammil/73:08) 
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        Ayat diatas menjelaskan bahwa sebutlah Nama Rabbmu (dalam 

dzikir) kepada Allah dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan mendekatkan diri 

dalam beribadah kepada-Nya melalui hatimu. Berikut lafal terapi dzikir 

untuk penenang hati (Kementrian Agama RI 2020). 
ةِ  إِلَّ باِللَّهِِ         سُبْح انِ  للَِّهِِ, و الْح مْدُِ للَِّهِِ, و لِ  إِل ٰ هِ  إِلَّ اللَّهُ، كْب  رُ،أِ و اللَّهُِ و لِ  ح وْلِ  و لِ  قُ وَّ

Artinya: 
“Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada sesembahan 
yang berhak disembah kecuali Allah, Allah maha besar, tiada 
daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.” 

(khoirunnisa luluk, 2020) terapi dzikir merupakan salah-satu 

terapi psikoreligious dengan menggunakan media dzikir dengan 

mengingat Allah yang bertujuan untuk menenangkan hati dan pikiran, 

karena dengan bacaan Do‟a dan dzikir orang akan menyerahkan 

permasalahnya kepada Allah sehingga masalah yang mencakup jiwa dan 

pikiran akan menimbulkan kenyamanan, kelegaan hati. 

Konsep dukungan kesehatan jiwa dan psikososial dalam 

meningkatkan resiliensi masyarakat menghadapi virus Covid-19 harus 

ditingkatkan, Resiliensi merupakan kapasitas setiap individu dalam 

menghadapi proses koping terhadap stressor, kesulitan, dan perubahan 

untuk mengalami  sesuatu. Resiliensi wajib ditingkatkan agar seseorang 

tidak hanya optimis tapi yakin dan tenang agar dapat mengontrol emosi 

dan dapat menyelesaikan masalah dengan sempurna, ketika individu 

memiliki resiliensi tinggi maka kemampuan mengelolah kondisi stres 

cepat teratasi. Untuk meningkatkan resiliensi di masa pandemi pertama: 

harus tenang (fokus terhadap permasalah yang ada dan lakukan relaksasi 

dengan mengontrol pernapasan), kedua: mengendalikan keinginan dan 

tekanan yang muncul dari dalam diri misalkan memberikan pertanyaan 

bersifat rasional, ketiga: tetap optimis (percaya bahwa dalam diri kita 
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mampu untuk melalui kondisi yang sangat rentang), keempat: 

mengidentifikasi secara akurat penyebab dari permasalahan (lakukan 

identifikasi yang dapat menyebabkan kondisi), kelima: memperoleh 

aspek positif yang menyebabkan terkena virus (menjaga jarak, tidak 

bersalaman, menjaga kebersihan diri dll) (Susanti et al. 2022). 

4. Layanan Spesialis  

Memberikan dukungan kesehatan mental dan psikososial (DKJPS) 

di situasi yang memerlukan protokol keselamatan dan perlindungan 

membutuhkan kebutuhan akan manajemen untuk pertolongan psikologis. 

Intervensi digunakan dalam pemberian dukungan setiap individu adalah 

pertama: Seseorang yang terkena dampak psikologis tentukan kemana  

arah pertolongan pertama diberikan, kedua: Pastikan bahwa kebutuhan 

darurat atau mendesak diperhatikan dan ketiga: mencoba saling 

membantu orang yang membutuhkan dukungan contohnya: tanyakan 

tentang kebutuhan dan kekhawatiran yang dialami lalu dengarkan 

mereka, jangan memaksa individu tersebut untuk bercerita akan tetapi 

berikan mereka waktu untuk berbagi, menormalkan stres dan berikan 

mereka perasaan untuk keheningan dalam beberapa situasi, lalu bantu 

untuk menciptakan perasaan tenang dan dapat memecahkan masalah, 

hubungkan mereka dengan informasi, sumber daya dan berikan pelayanan 

yang berguna (Sim and How 2020).   
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 Molebatsi et al. 2021  menggambarkan komponen dalam tindakan 

kesiapsiagaan dukungan kesehatan mental dan psikososial yang harus 

dimanfaatkan oleh kerangka kerja petugas kesehatan yaitu: 

1) Persiapan dan koordinasi: Pada fase ini dalam masa pandemi 

komponen harus diarahkan dengan mempersiapkan infrastruktur. 

Misalnya: sistem pengawasan kesehatan mental dan psikososial 

mengumpulkan data sistematis, interpretasi dan penyebaran data 

secara tepat terhadap mereka yang mempunyai tanggung jawab, 

pelatihan sukarelawan dan petugas kesehatan memberi pertolongan 

pertama pada psikologis, dan penunjukan klinik khusus untuk 

kesehatan mental. 

2) Pemantauan dan penilaian: Tim dukungan ini harus menyiapkan 

rencana darurat kesehatan mental di masa pandemi dengan perhatian 

khusus pada populasi yang beresiko, penggunaan bentuk teknologi  

seperti telepsikiatri, platform digital, hotline dan aplikasi kesehatan 

mental yang dapat digunakan untuk penilaian atau pemantauan fase 

pandemi. 

3) Komunikasi: Kunci dalam komponen berupa respon masalah 

kesehatan mental di masa pandemi perlu mendapatkan informasi 

terkait masalah kesehatan mental masyarakat, dan Bina hubungan 

saling percaya (BHSP) 

4) Keberlanjutan layanan perawatan kesehatan mental: dalam hal ini 

melihat ketersediaan sumber daya manusia yang sangat penting 

untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respon di masa pandemi.   
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Gambaran dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) 

merupakan fase respon pemulihan dalam keadaan darurat untuk 

mengurangi masalah kondisi yang memiliki dampak pada fungsi fisik, 

mental, sosial, perkembangan dan pertumbuhan. Untuk menghadapi 

peristiwa seperti ini program dukungan sangat penting dipenuhi dengan 

memberikan pemenuhan kebutuhan dasar dan aman, memperkuat 

hubungan keluarga dan komunitas, memberikan layanan non-spesialis, dan 

layanan spesialis.   

Berdasarkan dari 4 bentuk dukungan kesehatan jiwa dan 

psikososial dimasa pandemi Covid-19. Berikut peran perawat dalam 

menangani masalah kesehatan mental dimasa pandemi Covid-19, sebagai 

berikut: 

1) Sebagai asuhan keperawatan:  

perawat memfasilitasi pelayanan yang dilakukan pada pasien 

berdasarkan kondisi kesehatan pasien dan perawat memperhatikan 

kebutuhan dasar manusia. 

2) Sebagai advokasi:  

strategi advokasi yang dilakukan oleh perawat yakni melalui 

koordinasi secara internal tentang kebutuhan dan perlengkapan 

dalam penanganan masalah kejiwaan akibat pandemi Covid-19 

dengan melibatkan manajemen  pengelolaan puskesmas atau rumah 

sakit, tim satgas Covid-19.    
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3) Sebagai edukator: 

Perawat akan memberikan pengetahuan, mengenai kesehatan, gejala 

serta tindakan. Perawat memberikan edukator dengan melakukan 

promosi kesehatan, memberikan social support atau dukungan sosial 

meliputi pemenuhan kebutuhan dan perlengkapan.   

4) Sebagai empowerment  

Empowerment atau pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 

perawat mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah 

kesehatan baik secara individu maupun kelompok dalam menjaga 

dan meningkatkan kesehatan (Harahap 2020). 

C. Keterbatasan penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat kata kunci yang 

digunakan pada ketiga data base masih belum terlalu luas sehingga hasil 

penelusuran dalam artikel masih terbatas. 

D. Rekomendasi penelitian  

Berdasarkan hasil analisis jurnal yang dilakukan memperoleh 

banyak gambaran terkait penafsiran dukungan kesehatan jiwa dan 

psikososial (DKJPS). Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya yang 

akan melakukan penelitian serupa, dianjurkan melakukan penelitian 

lapangan agar dapat memperoleh hasil yang efisien dan lebih spesifik.    
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Gambaran dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) terhadap 

masyarakat di masa pandemi Covid-19 setelah dianalisis berdasarkan 

literature review pada 7 artikel yang telah teridentifikasi terdapat beberapa 

point dalam mendeskripsikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial yang 

perlu diketahui di era pandemi ini yaitu: 

1. Sejak pandemi Covid-19 permasalahan terhadap kesehatan mental 

seperti, kecemasan, gelisah, stres sehingga dapat mengakibatkan depresi 

dan akan berdampak pada masalah kesehatan jiwa dan gangguan 

psikologis yang bertujuan dengan mencegah, menangani dengan 

memberikan Gambaran Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial 

Dimasa Pandemi.  

2. Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial memerlukan pendekatan secara 

biologis, psikologis, sosial, pendidikan dan komunitas dengan beragam 

dukungan.  

3.  Bentuk kondisi masalah kesehatan mental dan psikososial yaitu, adanya 

promotif berupa pertimbangan sosial dalam layanan dasar dan keamanan, 

layanan preventif dengan memperkuat komunitas dan dukungan sosial, 

adanya pemantauan dan layanan psikososial yang tidak terspesialisasi, 

dan layanan dilakukan oleh tenaga spesialis.  
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B. Saran 

1. Pendidikan 

Pentingya ilmu pengetahuan tentang kesehatan jiwa dan psikososial 

agar dapat memperoleh informasi yang dapat menjadi referensi bahan 

ajar untuk asuhan keperawatan jiwa. 

2. Peneliti 

Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian langsung agar 

dapat merepresentasikan langsung dukungan kesehatan jiwa dan 

psikososial dari peneliti sebelumnya dan bisa mengembangkan metode 

dan media dari berbagai peneliti dukungan kesehatan jiwa dan 

psikososial.  

3. Masyarakat 

Dengan adanya program dari dukungan kesehatan jiwa dan 

psikososial, masyarakat diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

mampu mengaplikasikan tindakan yang telah dideskripsikan dari 

dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS). 
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Lampiran 1. 

Ceklist Telaah Kritis JBI Untuk Studi Sectional Cross Deskriptive Study 

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

No Pertanyaan        jurnal 

(1) (2) 

1 Apakah kriteria yang dimasukkan dalam sample jelas 

didefenisikan? 

    

2 Apakah subjek penelitian (sample) dan populasi 

dijelaskan? 

    

3 Apakah metode yang digunkan digambarkan dengan 

jelas? 

    

4 Apakah kriteria objektif yang digunakan sesuai dengan 

standar pengukuran? 

    

5 Apakah faktor perancu didefenisikan?     

6 Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu 

dijelaskan? 

    

7 Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat 

diandalkan? 

    

8 Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai?     

Penilaian keseluruhan :  Termasuk   Mengecualikan        

Cari info lebih lanjut 

Komentar termasuk alasan pengecualia 

Lampiran II 
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Lampiran II 

Ceklist Telaah Kritis JBI Studi Untuk opinion papers 

No Pertanyaan Ya Tidak Tidak 

Jelas  

Tidak 

Dapat 

Dijelaskan  

1 Apakah sumber opini diidentifikasi 

dengan jelas? 

     

2 Apakah sumber pendapat memiliki 

kedudukan di bidang keahliannya? 

     

3 Apakah kepentingan populasi yang 

relevan menjadi fokus utama opini? 

     

4 Apakah posisi yang dinyatakan 

merupakan hasil dari proses analitis, 

dan apakah ada logika dalam pendapat 

yang diungkapkan? 

     

5 Apakah ada referensi ke literatur yang 

ada? 

     

6 Apakah ada ketidaksesuaian dengan 

literatur / sumber yang dipertahankan 

secara logis? 

     

Penilaian keseluruhan :  Termasuk   Mengecualikan         

Cari info lebih lanjut 

Komentar termasuk alasan pengecualian 
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Lampiran III 

Ceklist Telaah Kritis JBI Untuk Studi kualitatif 

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

No Pertanyaan Jurnal 

(1) (2) (3) 

1 Apakah ada kesesuaian antara perspektif filosofis yang 

dinyatakan dengan metodologi penelitian? 

      

2 Apakah ada kesesuaian antara metodologi penelitian dan 

pertanyaan atau tujuan penelitian? 

      

3 Apakah ada kesesuaian antara metodologi penelitian dan 

metode yang digunakan untuk mengumpulkan data? 

      

4 Apakah ada kesesuaian antara metodologi penelitian dan 

representasi dan analisis data? 

      

5 Apakah ada kesesuaian antara metodologi penelitian dan 

interpretasi hasil? 

      

6 Apakah ada pernyataan yang menempatkan peneliti secara 

kultural atau teoritis? 

      

7 Apakah pengaruh peneliti pada penelitian dan sebaliknya 

ditangani? 

      

8 Apakah peserta  dan suara mereka cukup terwakili?       

9 Apakah penelitian tersebut etis menurut kriteria saat ini 

atau  untuk penelitian terbaru dan apakah ada bukti 

persetujuan etis oleh badan yang sesuai? 

      

10 Apakah kesimpulan yang ditarik dalam laporan penelitian 

mengalir dari analisis atau interpretasi data? 

      

Penilaian keseluruhan :  Termasuk   Mengecualikan       

Cari info lebih lanjut 
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Lampiran IV 

Ceklist Telaah Kritis JBI Untuk studi randomized cotrolled trials 

(studi eksperimen acak dengan kelompok control) 

NO Pertanyaan Jurnal  

(1) (2) 

1 Apakah jelas apa “penyebab” dan “akibat” 

dalam penelitian ini (tidak ada ambiguitas 

tentang variable mana yang lebih dahulu)? 

    

2 Apakah para peserta termasuk dalam 

perbandingan yang sama? 

    

3 Apakah para peserta termasuk dalam 

perbandingan yang menerima 

perlakuan/tindakan serupa, selain dari paparan 

atau intervensi fokus? 

    

4 Apakah ada kelompok kontrol?     

5 Apakah terdapat beberapa pengukuran dari 

hasil pre-post intervensi/paparan? 

    

6 Apakah ada tindak lanjut yang lengkap dan 

jika tidak apakah perbedaan antar grup di 

deskripsikan secara adekuat dan dianalisis? 

    

7 Apakah outcome/hasil ukur dari peserta yang 

tergabung dalam kelompok manapun diukur 

dengan cara yang sama? 

    

8 

 
Apakah outcome/hasil ukur diukur denga cara 

yang reliabel/sesuai? 

    

9 Apakah anlisis statistik yang sesuai 

digunakan? 

    

 

Penilaian keseluruhan :  Termasuk   Mengecualikan       

Cari info lebih lanjut 
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