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SURVEI TINGKAT KEPADATAN LARVA Aedes sp. BERKAITAN DENGAN 

KEJADIAN DBD DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR 

1
Nurrahmi Paizah, 

2
Andi Susilawati, 

3
Surahmawati 

123
Bagian Kesehatan Lingkungan, Jurusan Kesehatan Masyarakat 

FKIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

ABSTRAK 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah salah satu penyakit yang ditularkan 

oleh nyamuk Aedes sp. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 138.127 kasus dengan 

jumlah kematian sebanyak 919. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

peningkatan maupun penurunan angka kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) 

adalah jumlah populasi jentik nyamuk Aedes aegypti. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk Mengukur tingkat kepadatan larva Aedes sp. berkaitan dengan kejadian 

DBD di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Penelitian yang dilakukan adalah jenis 

penelitian deskriptif, dengan metode survei secara visual. Sampel penelitian adalah 

jumlah kasus pada tahun 2017 yakni sebanyak 20 sampel dengan kriteria inklusi jarak 

terbang nyamuk untuk mencukupi jumlah 100 sampel. Hasil penelitian dari 100 

rumah yang diperiksa di Kecamatan Tamalate terdapat sebanyak 28 rumah yang 

positif ditemukan larva, sehingga memperoleh nilai House Index (HI) 28 %, dan 

masuk dalam kategori tingkat kepadatan sedang, dari 524 kontainer yang diperiksa di 

Kecamatan Tamalate terdapat 44 kontainer positif ditemukan larva, sehingga 

memperoleh nilai Container Index (CI) 8.3%, masuk dalam kategori tingkat 

kepadatan sedang, terdapat 44 kontainer kontainer positif larva dari 100 rumah yang 

diperiksa di Kecamatan Tamalate, sehingga memperoleh nilai Breteau Index (BI) 

44% dan masuk dalam kategori tingkat kepadatan sedang,untuk kategori Density 

Figure nilai House Index (HI) 28 sehingga mendapatkan hasil Density Figure (DF) 4 

masuk dalam kategori Density Figure (DF) tingkat kepadatan sedang, hasil nilai 

Container Index (CI) 8.3 sehingga mendapatkan hasil Density Figure (DF) 3 masuk 

dalam kategori Density Figure (DF) tingkat kepadatan sedang, dan hasil nilai Breteau 

Index (BI) 44 sehingga mendapatkan hasil Density Figure (DF) 5 masuk dalam 

kategori Density Figure (DF) tingkat kepadatan sedang. Peneliti  menyarankan 

kepada masyarakat agar melaksanakan kegiatan PSN secara terus-menerus dengan 

metode 3M Plus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penularan penyakit melalui vektor berupa serangga pada manusia disebut 

sebagai Arthropodborne disease atau sering juga disebut sebagai Vectorborne 

disease. Agen penyebab penyakit infeksi yang ditularkan pada manusia rentan dapat 

melalui cara seperti dari orang ke orang, melalui udara, makanan dan air, melalui 

hewan, atau melalui vektor arthropoda. Arthropodborne disease atau sering juga 

disebut sebagai Vectorborne disease  adalah vektor yang bertanggung jawab atas 

terjadinya penyakit dan penularannya dari satu host (pejamu) ke host lain. (Wahyuni, 

2021). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

374/MENKES/PER/II/2010 tentang pengendalian vektor, definisi vektor adalah 

arthropoda yang bisa menularkan, memindahkan dan/atau menjadi sumber penular 

penyakit pada manusia. (Menteri Kesehatan, 2017) 

Di Indonesia penyakit yang ditularkan oleh serangga dan masih merupakan 

masalah  kesehatan masyarakat adalah malaria, demam berdarah, penyakit kaki gajah 

(filariasis) dan chikungunya. Penyakit ini ditemukan hampir di seluruh Indonesia. 

(Sumantri, 2017) 
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Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit endemik diseluruh wilayah 

tropis dan sebagian wilayah subtropis. Permasalahan penularan DBD oleh nyamuk 

Aedes aegypti disebabkan karena penularannya sangat cepat dalam suatu wilayah. 

(Syamsir, 2020). Demam Berdarah Dengue disebabkan oleh virus Dengue dari genus 

Flavivirus, family Flaviviridae yang memiliki empat jenis serotype, yakni DEN-1, 

DEN-2, DEN-3,dan DEN-4. Terinfeksi salah satu dari serotype akan menimbulkan 

antibody, akan tetapi yang terbentuk sangat kurang terhadap serotype lain sehingga 

tidak memberikan perlindungan yang memadai. (Denai Wahyuni, 2021) 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan 

di seluruh dunia. Penyakit ini ditemukan hampir di seluruh belahan dunia terutama di 

negara dengan iklim tropis dan subtropis, baik sebagai penyakit endemik dan 

epidemik. Sekitar 2,5 milyar penduduk tinggal di negara endemis dengue, 70% 

populasi berisiko terkena dengue tinggal di negara-negara WHO di wilayah Asia 

Tenggara dan Pasifik bagian barat. Menurut WHO, Demam Berdarah Dengue di 

Indonesia termasuk dalam kategori A yaitu Demam Berdarah Dengue (DBD) sudah 

merupakan masalah utama. (Nurdiansa Sahrir, 2016) 

 Menurut Profil Kesehatan Indonesia, kasus DBD pada tahun 2018 berjumlah 

65.602 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 467 orang. Jumlah ini menurun dari 

tahun sebelumnya , yakni 68.407 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 493 orang. 

Angka kesakitan DBD tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017, yakni 

dari 26,10 menjadi 24,75 per 100.000 penduduk. Penurunan case fatality rate (CFR) 
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dari tahun sebelumnya tidak begitu tinggi, yakni 0,72% pada tahun 2017, menjadi 

0,71% pada tahun 2018. (Kementerian Kesehatan, Profil Kesehatan Indonesia, 2019) 

 Kasus DBD yang dilaporkan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 138.127 

kasus, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 65.602 kasus. 

Kematian karena DBD pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan dari 467 di 

tahun 2018 menjadi 919 kematian pada tahun 2019. Incidence Rate DBD tahun 2019 

sebesar 51,48 per 100.000 penduduk, ini diketahui menjadi puncak tren IR DBD yang 

sebelumnya terjadi juga pada tahun 2010 dan 2016. Selain angka kesakitan, besaran 

masalah DBD juga dapat diketahui dari angka kematian atau Case Fatality Rate 

(CFR) yang diperoleh dari proporsi kematian terhadap seluruh kasus yang dilaporkan. 

Secara nasional CFR menunjukkan sedikit penurunan dari 0,71% di tahun 2018 

menjadi 0,67% pada tahun 2019. (Kementerian Kesehatan, Profil Kesehatan 

Indonesia, 2020) 

 Berdasarkan angka kesakitan (Incidence Rate) DBD per 100.000 penduduk 

menurut Provinsi, Sulawesi Selatan menempati posisi ke-21 pada tahun 2018 dengan 

IR 24,10 dan pada tahun 2019 menempati posisi ke-30 dengan IR 36,89. 

(Kementerian Kesehatan, Profil Kesehatan Indonesia, 2019) (Kementerian 

Kesehatan, Profil Kesehatan Indonesia, 2020) 
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Grafik 1.1 

Kasus DBD Per Bulan Kota Makassar 

Tahun 2013-2020 

 

  Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2013-2020 

 

 Data kasus DBD per bulan Kota Makassar total kasus pada tahun 2015 

tercatat sebanyak 142 kasus korban meninggal 5 orang, tahun 2016 sebanyak 250 

kasus korban meninggal 2 orang, tahun 2017 sebanyak 135 kasus korban meninggal 1 

orang, tahun 2018 sebanyak 256 kasus korabn meninggal 1 orang, tahun 2019 

sebanyak 268 kasus dan tahun 2020 sebanyak 175 kasus dengan tidak ada korban 

meninggal. (Dinas Kesehatan, Jumlah Kasus DBD, 2021) 
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Grafik 1.2 

Jumlah Kasus DBD Per Kecamatan Kota Makassar 

Tahun 2015-2017 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2015-2017 

Dari grafik 1.2 jumlah kasus DBD per Kecamatan tahun 2015 sampai 2017 

mencapai 527 kasus. Kasus DBD di Kota Makassar dari tahun ke tahun mengalami 

fluktuatif, Kecamatan Tamalate merupakan Kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi 

pada tahun 2017 dengan jumlah 20 kasus. (Dinas Kesehatan, Jumlah Kasus DBD, 

2018) 
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Grafik 1.3 

Jumlah Kasus DBD Per Kecamatan Kota Makassar 

Tahun 2018-2020 

 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2018-2020 

 

Dari grafik 1.3 jumlah kasus DBD per Kecamatan tahun 2018 sampai 2020 

mencapai 699 kasus. Jumlah kasus terbanyak pada tahun 2019 sebanyak 268 kasus, 

dan terendah pada tahun 2020 yakni sebanyak 175 kasus. Kasus DBD di Kota 

Makassar dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. (Dinas Kesehatan, Jumlah Kasus 

DBD, 2021)  

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan 

angka kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah jumlah populasi jentik 

nyamuk Aedes aegypti. Menurut penelitian sebelumnya didapatkan rumah yang 

positif ditemukannya jentik nyamuk berisiko 2,738 kali terkena Demam Berdarah 

Dengue dibandingkan dengan rumah yang tidak ditemukan atau negatif jentik 

nyamuk. Selain itu house index, container index, dan breteau index digunakan 
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sebagai indikator untuk meghitung rumah yang positif keberadaan jentik nyamuk dan 

mengukur kepadatan. (Linawati Alim, 2017) 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi terjadinya peningkatan 

kasus, salah satunya dan yang paling utama adalah dengan memberdayakan 

masyarakat dalam kegiatan pemebrantasan sarang nyamuk (PSN) melalui gerakan 

3M (menguras-menutup-mengubur). Kegiatan ini  telah diintensifkan sejak 1992 dan 

pada tahun 2000 dikembangkan menjadi 3M Plus yakni dengan cara menggunakan 

larvasida, memelihara ikan dan mencegah gigitan nyamuk. (Dinata, 2018) 

Kuat dugaan bahwa perkembang biakan nyamuk Aedes aegypti akibat 

lingkungan yang tidak sehat seperti pelaksanaan 3M yang tidak rutin, serta kebiasaan-

kebiasaan manusia yang membuang barang bekas di sembarang tempat yang 

memungkinkan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Manusia sebagai 

khalifah di muka bumi harus menjaga lingkungannya dengan baik, hubungan yang 

muncul antara manusia dengan lingkungan sangat erat dan saling memberikan timbal 

balik. 
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Allah SWT berfirman: (QS. Ar-Rum 30:41 ) 

 

Terjemahnya: 

 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. 

(Kementerian Agama, 2013) 

 

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, ayat diatas  menjelaskan 

darat dan laut merupakan tempat terjadinya fasad ini dapat berarti  daratan  dan lau 

tan menjadi arena kerusakan. Laut telah tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut 

berkurang. Daratan semakin  panas  sehingga  terjadi  kemarau panjang. Ayat ini juga 

menandakan ketidakseimbangan dan kekurangan manfaat. Alhasil keseimbangan 

lingkungan menjadi kacau, inilah yang mengantar ulama kontemporer memahami 

ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan, bahwa ayat diatas tidak 

menyebut udara, boleh jadi karena yang ditekankan disini adalah apa yang tampak 

saja sebagaimana makna kata zhahara. (M. Quraish Shihab dalam Feni Lusiana, 

2018) 

Bertambahnya populasi manusia di muka bumi telah banyak membawa 

perubahan lingkungan tempat tinggal manusia, tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan 
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yang semakin besar telah membuat berbagai perubahan lingkungan yang memiliki 

dampak yang cukup signifikan terhadap keberadaan beberapa vektor penyakit, seperti 

nyamuk. Hal ini disebabkan karena dengan semakin tingginya populasi penduduk, 

kualitas lingkugan juga akan cenderung semakin menurun. Perubahan lingkungan 

yang menjadi faktor resiko terjadinya penularan itu dapat terjadi seperti pertumbuhan 

penduduk yang tidak memiliki pola tertentu, faktor urbanisasi yang tidak terencana 

dan terkontrol dengan baik, pembukaan lahan perumahan, pertambangan, sistem 

pembuangan limbah dan pengelolaan sampah yang tidak baik akan menimbulkan 

kerusakan lingkungan yang kemudian berdampak pada perubahan iklim global, 

kenaikan temperatur, perubahan pola musim hujan dan kemarau yang diduga akan 

disinyalir menyebabkan resiko penularan DBD dan memunculkan KLB DBD. 

(Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah 

Dengue di Indonesia, 2017) 

Oleh karena itu diperlukan penelitian mengenai survey tingkat kepadatan 

larva Aedes sp.berkaitan dengan kejadian DBD di Kecamatan Tamalate, Kota  

Makassar. 
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B. Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui tingkat kepadatan larva Aedes sp.dengan kejadian DBD 

berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, 

yakni : 

1. Berapa nilai House Index survei larva Aedes sp. ? 

2. Berapa nilai Container Index survei larva Aedes sp. ? 

3. Berapa nilai Breteau index survei larva Aedes sp. ? 

4. Berapa tingkat kepadatan larva Aedes sp.berdasarkan tabel Density Figure 

(DF) dari WHO? 

C. Tujuan Umum 

Mengukur tingkat kepadatan larva Aedes sp. berkaitan dengan kejadian DBD 

di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. 

1. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat kepadatan larva Aedes sp. dengan menghitung jumlah House 

Index. 

b. Mengetahui tingkat kepadatan larva Aedes sp. dengan menghitung jumlah 

Container Index. 

c. Mengetahui tingkat kepadatan larva Aedes sp. dengan menghitung jumlah 

Breteau index. 

d. Mengetahui kategori kepadatan larva Aedes sp. berdasarkan tabel Density Figure 

(DF) dari WHO. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai cara 

menghitung House Index, Container Index, Breteau Index, dan menentukan 

tingkat kepadatan larva Aedes sp. berdasarkan tabel Density Figure (DF) dari 

WHO, serta mengetahui hubungan tingkat kepadatan larva Aedes sp. dengan 

kejadian DBD di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. 

2. Bagi Pemerintah Setempat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

tingkat kepadatan larva Aedes sp. di wilayah endemis Demam Berdarah Dengue 

(DBD) di kota Makassar sehingga dapat dijadikan acuan dalam pembuatan 

strategi pengendalian vektor Demam Berdarah Dengue (DBD). 

3. Bagi Perkembangan Ilmu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya sebagai  

bahan pustaka untuk pengembangan ilmu. 

E. Definisi Operasional 

1. Survei merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

penularan kasus setempat, yang dilakukan dengan cara pemeriksaan keberadaan 

jentik/larva Aedes sp. 

2. Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penderita DBD yang berada di 

Kecamatan Tamalate tahun 2017 dan tercatat oleh petugas pada buku kunjungan 

pasien dengan alamat yang jelas dan dapat diobservasi. 
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3. Tingkat kepadatan larva Aedes sp. yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

hasil perhitungan House Index, Container Index, dan Breteau Index yang 

kemudian disesuaikan dengan tabel Density Figure (DF) dari WHO untuk 

menentukan kriteria tingkat kepadatannya. 

Kriteria Objektif 

Rendah : Jika nilai Density Figure (DF) yang diperoleh sama dengan satu 

  sesuai dengan peraturan WHO 

Sedang : Jika nilai Density Figure (DF) yang diperoleh antara dua sampai 

dengan lima sesuai dengan peraturan WHO 

Tinggi : Jika nilai Density Figure (DF) yang diperoleh antara enam sampai 

  dengan Sembilan sesuai dengan peraturan WHO 

4. House Index (HI) adalah jumlah rumah positif jentik dari seluruh rumah yang 

diperiksa, dinyatakan dalam rumus: 

    
                                

                           
       

5. Container Index (CI) adalah jumlah kontainer yang ditemukan larva dari seluruh 

kontainer yang diperiksa, dinyatakan dalam rumus: 

    
                                    

                               
        

6. Breteau Index (BI) adalah jumlah kontainer dengan larva dalam seratus rumah, 

dinyatakan dalam rumus : 
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7. Density Figure (DF) adalah kepadatan larva Aedes sp. yang merupakan gabungan 

dari HI, CI, dan BI yang dinyatakan dengan skala 1-9 seperti tabel menurut 

WHO. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2021 di Kecamatan Tamalate. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepadatan larva Aedes sp. 

berkaitan dengan kejadian DBD di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan, pengambilan 

data sekunder, pemeriksaan keberadaan larva dan menghitung nilai HI, CI, dan BI, 

menentukan kategori kepadatan berdasarkan tabel Density Figure dari WHO pada 

rumah-rumah warga yang pernah ditemukan kasus DBD dan sekitarnya sesuai 

dengan jangkauan jarak terbang nyamuk di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. 
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G. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu Tentang Kepadatan Larva dan Nyamuk Aedes : 

No. 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Karakteristik Variabel 
Variabel Jenis Penelitian Sampel Hasil 

1. Linawati 
Alim, Farida 
Heriyani, 
Istiana 

Tingkat Kepadatan 
Jentik Nyamuk 
Aedes aegypti Pada 
Tempat 
Penampungan Air 
Controllable Sites 
dan Disposable 
Sitesdi Sekolah 
Dasar Kecamatan 
Banjarbaru Utara 

Larva Observasional Larva 
Nyamuk  
Aedes 
aegypti 

Dari hasil penelitian di 23 SD 
Kecamatan Banjarbaru Utara, dari 
517 TPA didapatkan sebanyak 505 
Controllable Sites (97,6%) dan 12 
Disposable Sites (2,4%). Hasil 
analisis dari  Container Indexdi 23 
sekolah kemudian dimasukkan pada 
tabel Density figure, sekolah dengan 
nilai CI paling tinggi adalah SDN 4 
Komet sebesar 50%  dan masuk ke 
dalam kategori kepadatan tinggi, 
sedangkan SD IT Robbani dengan 
nilai CI paling rendah sebesar 5% 
masuk ke dalam kategori kepadatan 
sedang. Ini disebabkan karena SDN 
4 Komet memiliki banyak bak 
mandi. 

2. Kursianto Kajian Kepadatan 
dan Karakteristik 
Habitat Larva Aedes 
aegypti di 
Kabupaten 
Sumedang Jawa 
Barat 

Larva Observational-
Deskriptif-
Analitik 

Larva 
Nyamuk  
Aedes 
aegypti 

Kepadatan tertinggi dengan DF 6.3 
terdapat di Kecamatan Paseh, 
sedangkan di Kecamatan Sumedang 
Utara, Sumedang Selatan, 
Tanjungsari, dan Jatinangor 
mempunyai larva dengan kategori 
sedang. Tingkat kepadatan larva di 
5 kecamatan endemis DBD di 
Kabupaten Sumedang termasuk ke 
dalam kategori sedang dengan nilai 
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DF 4.7. Adapun jenis habitat tempat 
perkembangbiakan nyamuk adalah 
jenis kontainer TPA yang paling 
banyak ditemukan larva yaitu bak 
mandi (49.32%),ini disebabkan 
karena bak mandi mempunyai 
kapasitas penyimpanan jumlah air 
yang cukup besardan mungkin 
jarang dikuras dan disikat.  

3. Joni Hendri, 
Roy Nusa 
Rhagus Edo 
Santya, heni 
Prasetyowati 

Distribusi dan 
kepadatan Vektor 
Demam Berdarah 
Dengue (DBD) 
Berdasarkan 
Ketinggian Tempat 
di Kabupaten Ciamis 
Jawa Barat 

Larva Observational Larva 
Nyamuk  
Aedes 
aegypti 

Vektor Demam Berdarah Dengue 
ditemukan di setiap ketinggian yang 
disurvey. Aedes aegypti dan Aedes 
albopictus ditemukan pada 
ketinggian 3-5 mdpl, 409-416 mdpl, 
512-518 mdpl, dan 695-701 mdpl. 
Pada ketinggian 218-221 mdpl 
hanyaditemukan spesies Aedes 
aegypti dan pada ketinggian 839-
847 mdpl ditemukan Aedes 
albopictus saja. Berdasarkan Indeks 
jentik (HI, CI, dan BI) dan Pupae 
Index menunjukkan hasil yang 
tinggi pada ketinggian 3-5 mdpl. 

4. Evi 
Sulistyorini, 
Upik 
Kesumawati 
Hadi, Susi 
Soviana 

Faktor Entomologi 
Terhadap 
Keberadaan Jentik 
Aedes sp.pada Kasus 
DBD Tertinggi dan 
Terendah di Kota 
Bogor 

Larva Observational-
Deskriptif-
Analitik 

Larva 
Nyamuk 
Aedes sp. 

Dari faktor entomologi berdasarkan 
kepadatan populasi larva dengan 
perhitungan HI, CI, BI, dan DF di 
Baranangsiang (HI : 33%; CI : 
17,4%; BI : 42%; DF : 5) dan di 
Bojongkerta (HI : 42%; CI : 23,2%; 
BI : 54%; DF : 6), maka dapat 
dikategorikan bahwa di 
Baranangsiangtermasuk kategori 
kepadatan sedang dan di 
Bojongkerta kepadatan tinggi. 
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Analisis factor risiko dari 
karakteristik habitat diketahui 
bahwa hanya factor tidak dikuras 
(sig=0,000; OR = 116,44) yang 
berpengaruh dan berisiko 116,44 
kali terhadap keberadaan larva di 
Bojongketa factor jenis (sig= 0,000; 
OR = 0,020), letak (sig =  0,040; 
OR = 3,32), serta bahan kontainer 
(sig = 0,039; OR = 3,05) yang 
paling berpengaruh (jenis TPA 
berisiko 0,02 kali, letak di dalam 
rumah berisiko 3,32 kali, bahan 
semen/karet/tanah berisiko 3,05 
kali) terhadap keberadaan larva. 

5. Mis R. 
Sidaluwu, 
Woodford 
B.S.Joseph, 
Dina V. 
Rombot 

Gambaran 
Kepadatan Jentik 
Nyamuk Aedes spp. 
Menggunakan 
parameter House 
Index, Container 
Index, Breteau Index 
di Desa Kalasey 
Satu Kecamatan 
Mandolang 
Kabupaten 
Minahasa Tahun 
2015 

Larva Deskriptif Larva 
Nyamuk  
Aedes. 

Dari hasil pemeriksaan jentik dengan 

metode visual, didapatkan 36 dari 100 

rumah yang positif jentik dengan hasil 

House Index (HI) sebesar 36% 

didapatkan DF = 5 sehingga kategori  

kepadatan jentik tergolong rendah 

dengan resiko penularan sedang. Untuk 

tempat penampungan air/kontainer , 

didapatkan 49 dari 307 kontainer yang 

positif jentik dengan hasil Container 

Index (CI) sebesar 15,9% didapatkan 

nilai DF = 5 sehingga tingkat kepadatan 

jentik tergolong rendah dengan resiko 

penularan sedang. Dan untuk 

pemeriksaan jentik dengan metode 

visual, didapatkan 49 kontainer dari 

100 rumah yang positif jentik dengan 

hasil Breteau Index (BI) sebesar 49% 
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didapatkan DF = 5 sehingga kategori 

kepadatan jentik tergolong rendah 

dengan resiko penularan sedang. 

6. Sunaryo, 
Nova 
Pramestuti 

Surveilans Aedes 
aegypti di Daerah 
Endemis Demam 
Berdarah Dengue 

Nyamuk 
Dewasa 

Analitik Nyamuk  
Aedes 
aegypti 

Berdasarkan hasil penelitian di 

Kabupaten Kendal, Kabupaten 

Purbalingga, Kabupaten Grobogan, dan 

Kota Semarang memiliki nilai HI > 

10%, CI antara 4,92-58,58%, BI antara 

13,27-157, PI antara 5-168. Adapun 

nilai OI tertinggi di Desa Kalikabong, 

Kabupaten Purbalingga yakni sebesar 

40%. Proporsi Controllable site lebih 

banyak daripada Disposable site 

dimana hal ini menunjukkan rumah 

tersebut berisiko tinggi sebagai tempat 

perkembangbiakan nyamuk. 

 



 

18 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Demam Berdarah Dengue (DBD) 

1. Pengertian Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus 

Dengue yang ditularkan oleh gigitan nyamuk khususnya nyamuk Aedes aegypti. 

(Deri Kermelita, 2020). Virus Dengue adalah virus dari genus Flavivirus, family 

Flaviviridae. Penyakit demam berdarah ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes 

aegypti. Nyamuk Aedes aegypti betina menyimpan  virus dengue pada telurnya, 

selanjutnya virus itu akan ditularkan melalui gigitan, sehingga darah dari seseorang 

yang mengandung virus dengue dapat dengan mudah dipindahkan ke orang lain. 

(Denai Wahyuni, 2021) 

Nyamuk dewasa lebih suka menggigit di daerah terlindung seperti di sekitar 

rumah. Aktivitas menggigit mencapai puncak saat perubahan intensitas cahaya tetapi 

bisa menggigit sepanjang hari dan tertinggi sebelum matahari terbenam. Nyamuk  

Aedes aegypti aktif menghisap darah di dalam rumah daripada diluar rumah dan 

menyukai tempat yang agak gelap. Nyamuk betina lebih menyukai darah manusia 

daripada darah binatang sampai lambung terisi penuh darah. Dengan begitu nyamuk 

Aedes aegypti sangat efektif sebagai penular penyakit. (Denai Wahyuni, 2021) 

Masa inkubasi dari penyakit DBD, yakni periode sejak virus Dengue 

menginfeksi manusia hingga menimbulkan gejala klinis, antara 3-14 hari, rata-rata 
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antara 4-7 hari. Penyakit DBD tidak ditularkan langsung dari orang ke orang. 

Penderita menjadi infektif bagi nyamuk padasaat viremia, yakni beberapa saat 

menjelang timbulnya demam hingga pada saat masa demam berakhir, yang biasanya 

berlangsung selama 3-5 hari. Nyamuk Aedes aegypti menjadi infektif 8-12 hari 

setelah mengisap darah penderita sebelumnya. Selama periode ini, nyamuk Aedes 

yang telah terinfeksi oleh virus Dengue akan tetap infektif selama hidupnya dan 

potensial menularkan virus Dengue kepada manusia yang rentan.  

Kedua jenis nyamuk Aedes ini, terdapat hampir di seluruh pelosok di 

Indonesia, kecuali di daerah dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas 

permukaan air laut. Nyamuk Aedes aegypti merupakan penyebar penyakit (vektor) 

Demam Berdarah Dengue (DBD) yang paling efektif dan paling utama karena 

habitatnya di sekitar pemukiman penduduk.adapun nyamuk Aedes albopictus, banyak 

terdapat di daerah perkebunan dan semak-semak. (Dinata, 2018) 

2. Gejala Klinis DBD 

Penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) pada umumnya akan 

mengalami gejala yang dimulai dengan mengalami demam tinggi selama 2-7 hari, 

suhu tubuh mencapai 40
o
C demam akan sering disertai dengan adanya gejala yang 

tidak spesifik, misalnya tidak nafsu makan, badan akan terasa lemah, nyeri pada sendi 

dan tulang, mual dan muntah-muntah. Pada tahap ini masih sulit untuk dikenali jika 

disbanding dengan penyakit lainnya. 

Setelah melewati tahap demam penderita akan mulai timbul bintik-bintik 

seperti bekas gigitan nyamuk, terdapat ruam pada kulit muka, dada, lengan, atau kaki, 
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dan disertai mimisan. Rasa nyeri pada ulu hati, rasa gelisah, ujung tangan dan kaki 

dingin, banyak menegluarkan keringat.Penderita DBD mengalami penurunan jumlah 

trombosit selama tiga hari dan kembali normal dalam waktu satu minggu. 

(Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah 

Dengue di Indonesia, 2017) 

Pada fase akhir, penderita akan mengalami dua fase yaitu demam turun dan 

sembuh, namun pada kasus berat penderita akan mengalami kegagalan sirkulasi udara 

yang ditandai dengan berkeringat, pasien tampak gelisah, denyut nadi lemah, ujung-

ujung jari terasa dingin, dan disertai dengan penurunan kesadaran dan renjatan (syok) 

yang dapat berakibat kematian. (Rahmawati, 2016) 

3. Endemisitas Demam Berdarah Dengue (DBD) 

a. Endemis 

Endemis adalah keadaan yang biasa atau normal atau frekuensi penyakit tertentu 

berada dalam keadaan normal, dengan kata lain penyakit tersebut biasa terjadi di 

suatu daerah dengan frekuensi yang normal. (Moh. Guntur Nangi, 2019) 

b. Stratifikasi Desa Kelurahan DBD 

Stratifikasi desa kelurahan DBD adalah sebagai berikut (Kementerian Kesehatan, 

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 

2017) : 
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1) Desa/kelurahan endemis yaitu desa/kelurahan yang dalam 3 tahun terakhir, 

terdapat kasus ataupun kematian karena demam berdarah dengue secara berurutan, 

meskipun jumlahnya hanya satu.  

2) Desa/kelurahan sporadis yaitu desa/kelurahan yang dalam 3 tahun terakhir 

terdapat kasus ataupun kematian karena penyakit demam berdarah dengue tetapi tidak 

berurutan disetiap tahunnya.  

3) Desa/kelurahan potensial yaitu desa/kelurahan yang dalam 3 tahun terakhir 

tidak pernah diketemukan kasus ataupun kematian karena penyakit DBD, tetapi 

penduduknya padat, mempunyai hubungan transportasi yang ramai dengan wilayah 

yang lain dan presentasi rumah yang ditemukan jentik lebih atau sama dengan 5%.  

4) Desa/kelurahan bebas yaitu kelurahan atau desa yang dalam tiga tahun 

terakhir tidak pernah ada penderita DBD dan persentasi rumah yang ditemukan jentik 

≤ 5%. (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam 

Berdarah Dengue di Indonesia, 2017) 

4. Nyamuk Aedes aegypti 

Nyamuk Aedes aegypti adalah vektor utama pada penularan virus Dengue 

kepada orang lain, namun ada beberapa spesies lain yang menjadi vektor penular 

penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) selain Ae.aegypti yakni, Ae.albopictus, 
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Ae.polymesiensis, anggota kelompok Ae. scutellaris dan Ae. niveus  sebagai vector 

sekunder dalam penularan penyakit. 

Nyamuk merupakan hewan yang berasal dari filum Arthropoda, kelas Insecta, 

dengan ordo Diptera. Nyamuk Aedes aegypti berasal dari famili Culicidae dengan 

genus Aedes. Berikut urutan klasifikasi dari nyamuk Aedes aegypti (Upik 

Kesumawati Hadi, 2021): 

Kingdom :Animalia  

Phylum :Arthropoda  

Sub Phylum :Mandibulata  

Kelas :Insecta  

Sub Kelas :Pterygota  

Ordo :Diptera  

Sub Ordo :Nematocera  

Famili :Culicidae  

Sub family :Culicinae  

Genus :Aedes  

Sub Genus : Ategomia  

Species :Aedes aegypti 

a. Ciri-ciri Nyamuk Aedes aegypti 

Nyamuk Aedes aegypti dewasa berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan 

rata-rata nyamuk lain dan mempunyai warna dasar hitam dengan bintik-bintik 
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putih pada bagian badan dan kaki. Perbedaan morfologi nyamuk Aedes aegypti 

yang jantan dan betina terletak pada antenanya, yang jantan memiliki bulu yang 

lebat pada antenanya sedangkan yang betina berbulu agak jarang/tidak lebat. 

(Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam 

Berdarah Dengue di Indonesia, 2017) 

b. Siklus Hidup Nyamuk Aedes aegypti 

Nyamuk Aedes aegypti seperti juga nyamuk Anophelini mengalami 

metamorphosis sempurna, yaitu: telur, jentik, kepompong, nyamuk. Stadium 

telur, jentik, dan kepompong hidup di dalam air. Pada umumnya telur akan 

menetas menjadi jentik dalam waktu ±2 hari setelah telur terendam air.Stadium 

jentik biasanya berlangsung 6-8 hari, dan stadium kepompong berlangsung antara 

2-4 hari.Pertumbuhan dari telur menjadi nyamuk dewasa memerlukan waktu 

selama 9-10 hari. (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan 

Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017) 

1) Telur 

Telur diletakkan satu persatu pada permukaan yang lembab tepat di atas batas 

air. Kebanyakan Aedes aegypti betina dalam satu siklus gonotropik meletakkan telur 

di beberapa tempat perindukan. Masa perkembangan embrio selama 48 jam pada 

lingkungan yang hangat dan lembab. Setelah perkembangan embrio sempurna, telur 

dapat bertahan pada keadaan kering dalam waktu yang lama (lebih dari satu tahun). 

Telur menetas bila wadah tergenang air, namun tidak semua telur menetas pada saat 

yang bersamaan. Kemampuan telur bertahan dalam keadaan kering membantu 
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kelangsungan hidup spesies selama kondisi iklim yang tidak menguntungkan. 

(Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah 

Dengue di Indonesia, 2017) 

 

Gambar 2.1 Telur Aedes aegypti 

 Sumber : (Ade Putri, 2016) 

2) Jentik 

Jentik memerlukan empat tahap perkembangan. Jangka waktu perkembangan 

jentik tergantung pada suhu, ketersediaan makanan, dan kepadatan jentik dalam 

sebuah kontainer. Dalam kondisi optimal, waktu yang dibutuhkan dari telur menetas 

hingga menjadi nyamuk dewasa adalah tujuh hari, termasuk dua hari dalam masa 

pupa. Sedangkan pada suhu rendah, dibutuhkan waktu beberapa minggu. Ada empat 

tingkat (instar) jentik sesuai dengan pertumbuhan larva Aedes aegypti tersebut, yaitu 

(Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah 

Dengue di Indonesia, 2017) : 

a) Instar I: berukuran paling kecil, yaitu 1-2 mm 

b) Instar II: 2,5-3,8 mm 
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c) Instar III: lebih besar sedikit dari larva instar II 

d) Instar IV: berukuran paling besar 5 mm 

 

Gambar 2.2 Jentik/Larva Aedes aegypti 

 Sumber : (Ade Putri, 2016) 

3) Pupa (kepompong) 

Pupa (kepompong) berbentuk seperti koma. Bentuknya lebih besar namun 

lebih ramping dibanding jentik. Pupa Aedes aegypti berukuran lebih kecil jika 

dibandingkan dengan rata-rata pupa nyamuk. Menurut Sugito (1989), pupa Aedes 

aegypti tidak memerlukan udara dan makan, belum bisa dibedakan antara jantan dan 

betina, menetas dalam waktu 1-2 hari, dan menjadi nyamuk dewasa, pada umunya 

nyamuk jantan menetas lebih dahulu dari nyamuk betina. (Kementerian Kesehatan, 

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 

2017) 
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Gambar 2.3 PupaAedes aegypti 

 Sumber : (Ade Putri, 2016) 

4) Nyamuk Dewasa 

Sesaat setelah muncul menjadi dewasa, nyamuk akan kawin dan nyamuk 

betina yang telah dibuahi akan mencari makan dalam waktu 24-36 jam kemudian. 

Darah merupakan sumber protein terpenting untuk pematangan telur. (Kementerian 

Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di 

Indonesia, 2017). Habitat tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti adalah di air 

yang relatif bersih, yaitu di wadah-wadah tempat penampungan air untuk kepentingan 

sehari-hari dan barangbarang bekas, seperti ban, botol, kaleng, plastik, pecahan kaca, 

dan sebagainya yang merupakan lingkungan buatan manusia. 
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Gambar 2.4 Siklus Hidup Nyamuk Aedes 

 Sumber : (Ade Putri, 2016) 

 

Tabel 2.1  
Perbedaan jentik Aedes dengan jentik Anopheles, Mansonia, Culex 

 
Aedes Anopheles Mansonia Culex 

 

- Berenang bebas 

di air  

 

- Mempunyai 

siphon yang 

besar dan pendek 

dan terdapat 

pectern teeth 

pada siphon  

 

- Pada waktu 

istirahat 

membentuk sudut 

dengan 

 

- Berenang bebas 

di air  

 

- Tidak 

mempunyai 

siphon  

 

- Pada waktu 

istirahat sejajar 

permukaan air  

 

- Banyak 

dijumpai pada 

genangan air 

 

- Melekat pada 

akar tumbuhan di 

dalam air  

- Siphon pendek, 

tajam, dengan 

ujung runcing 

seperti tanduk 

dan ditusukkan 

pada akar 

tumbuhan air, 

tanpa pectern 

teeth  

 

- Pada waktu 

 

- Berenang bebas 

di air  

 

- Terdapat siphon 

yang bentuknya 

langsing dan kecil 

tanpa pectern 

teeth  

 

- Pada waktu 

istirahat 

membentuk sudut 

dengan 

permukaan air  

- Banyak dijumpai 
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permukaan air  

- Banyak 

dijumpai pada 

genangan air 

dengan tempat 

tertentu (drum, 

bak, tempayan, 

kaleng bekas, 

pelepah pohon, 

dan lain-lain)  

yang tidak terlalu 

kotor (rawa, 

sawah, ladang, 

dan lain-lain)  

 

istirahat tetap 

melekat pada 

akar tumbuhan 

air  

- Banyak 

dijumpai pada 

genangan air 

dengan tumbuhan 

tertentu (pistia, 

eceng, dan lain-

lain)  

 

pada genangan air 

kotor (comberan, 

got, parit, dan 

lain-lain)  

 

 

    Sumber : (Denai Wahyuni, 2021) 

 

Tabel 2.2  
Perbedaan Jentik Aedes aegypti dan Aedes albopictus 

 
Aedes aegypti Aedes albopictus 

 
- Pada abdomen ke-8 terdapat satu 

baris sisik sikat (comb scale) yang 

pada sisi lateralnya terdapat duri-duri  

- Terdapat gigi pekten (pectin teeth) 

pada siphon dengan satu cabang  

- Sikat ventral memiliki 5 pasang 

rambut.  

- Hidup domestik pada kontainer di 

dalam dan di sekitar rumah  

 

 
- Sisik sikat (comb scale) tidak 

berduri lateral  

 

- Gigi pekten (pectin teeth) dengan 

dua cabang  

 

- Sikat ventral memiliki 4 pasang 

rambut  

- Hidup dan berkembang di kebun 

dan semak-semak  

 

 

    Sumber : (Denai Wahyuni, 2021) 
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c. Penyebaran Nyamuk Aedes aegypti 

Penyebaran nyamuk ada dua cara yaitu penyebaran aktif, jika nyamuk 

menyebar ke berbagai tempat menurut kebiasaan terbangnya dan penyebaran pasif, 

jika nyamuk terbawa oleh angin atau kendaraan, jadi bukan oleh kekuatan terbangnya 

sendiri. (Frida, 2019) 

Penyebaran Nyamuk Aedes aegypti betina dewasa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor termasuk ketersediaan tempat bertelur dan darah, tetapi tampaknya terbatas 

sampai jarak 100 meter dari lokasi kemunculan. Akan tetapi, penelitian terbaru di 

Puerto Rico menunjukkan bahwa nyamuk ini dapat menyebar sampai lebih dari 400 

meter terutama untuk mencari tempat bertelur. Transportasi pasif dapat berlangsung 

melalui telur dan larva yang ada dalam penampungan. (Salmiyatun, 2014) 

Aedes aegypti tersebar luas di wilayah tropis dan subtropis Asia Tenggara, 

terutama di wilayah perkotaan. (Deddy Maulana Hasyim, 2013). Penyebarannya ke 

daerah pedesaan dikaitkan dengan pembangunan sistem persediaan air bersih dan 

perbaikan sarana transportasi.Aedes aegypti merupakan vektor perkotaan dan 

populasinya secara khas berfluktuasi bersama air hujan dan kebiasaan penyimpanan 

air. Negara-negara dengan curah hujan lebih dari 200 cm per tahun, populasi Aedes 

aegypti lebih stabil, dan ditemukan di daerah perkotaan, pinggiran kota, dan 

pedesaan. Di Indonesia nyamuk ini tersebar luas baik di rumah-rumah maupun di 

tempat umum.Tidak tersedianya tempat perindukan yang baik maka umur nyamuk 

menjadi pendek dan parasit tidak bisa menyelesaikan siklus hidupnya. 
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5. Bionomik Nyamuk Aedes aegypti 

Yang dimaksud dengan bionomik adalah kesenangan memilih tempat 

perkembang biakan (breeding habit), kesenangan menggigit (feeding habit), 

kesenangan istirahat (resting habit), dan jarak terbang (fight range). 

a. Tempat Perkembang Biakan (breeding habit) 

Jenis tempat perkembang biakan nyamuk Aedes aegypti dapat dikelompokkan 

menjadi: 

1) TPA untuk keperluan sehari-hari, seperti: drum, tangki reservoir, tempayan, 

bak mandi/wc, dan ember. 

2) TPA bukan untuk keperluan sehari-hari seperti: tempat minum burung, vas 

bunga, perangkap semut dan barang-barang bekas (ban, kaleng, botol, plastik dan 

lain-lain). 

3) Tempat penampungan air alamiah seperti: lobang pohon, lobang batu, pelepah 

daun, tempurung kelapa, pelepah pisang dan potongan bambu. 

b. Kebiasaan menggigit (feeding habit) 

Nyamuk Aedes aegypti bersifat anthropophilic, walaupun mungkin akan 

menghisap darah hewan berdarah panas lain yang ada. Sebagai spesies yang aktif 

siang hari nyamuk betina mempunyai dua waktu aktifitas menggigit, yaitu 

beberapa jam di pagi hari dan beberapa jam sebelum gelap.Apabila pada waktu 

menghisap darah terganggu, maka nyamuk Aedes aegypti dapat menghisap lebih 

dari satu orang.Perilaku ini sangat meningkatkan efektifitas penularan pada masa 
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Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah DBD. (Kementerian Kesehatan, Pedoman 

Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017) 

c. Kebiasaan beristirahat (resting habit) 

Aedes aegypti suka beristirahat di tempat yang gelap, lembab, tempattersembunyi 

di dalam rumah atau bangunan, termasuk tempat tidur, kloset, kamar mandi dan 

dapur. Setelah menghisap darah, nyamuk Aedes aegypti hinggap (beristirahat) di 

dalam atau kadang-kadang di luar rumah berdekatan dengan tempat 

perkembangbiakannya.Biasanya tempat yang aga gelap dan lembab. Di tempat ini 

nyamuk menunggu proses pematangan telurnya. (Kementerian Kesehatan, 

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 

2017) 

d. Jangkauan terbang (fight range) 

Penyebaran nyamuk Aedes aegypti betina dewasa dipengaruhi oleh sejumlah 

faktor termasuk keberadaan tempat bertelur dan darah sebagai makanan, namun 

kelihatannya terbatas pada wilayah 100 meter dari tempat pupa menetas menjadi 

nyamuk dewasa.Walupun demikian, penelitian terbaru di Puerto Rico 

menunjukkan bahwa nyamuk Aedes aegypti betina dewasa menyebar lebih dari 

400 meter untuk mencari tempat bertelur.Penyebaran pasif nyamuk Aedes aegypti 

dewasa dapat terjadi melalui telur dan jentik dalam wadah. (Kementerian 

Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di 

Indonesia, 2017) 
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B. Tinjauan Umum tentang Kepadatan Larva Nyamuk Aedes 

1. Keberadaan Larva 

Keberadaan larva nyamuk Aedes aegypti dapat diketahui dengan cara 

melakukan survey. Survey larva/jentik nyamuk Aedes dilakukan dengan cara sebagai 

berikut (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam 

Berdarah Dengue di Indonesia, 2017): 

a. Semua tempat atau bejana yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk 

Aedes diperiksa (dengan mata telanjang) untuk mengetahui ada tidaknya jentik. 

b. Untuk memeriksa TPA yang berukuran besar, seperti: bak mandi, tempayan, 

drum, dan bak penampungan air lainnya. Jika pada pandangan (penglihatan) 

pertama tidak menemukan jentik, tunggu kira-kira 1 menit unutk memastikan 

bahwa benar jentik tidak ada. 

c. Untuk memeriksa tempat-tempat perkembangbiakan yang kecil, seperti: vas 

bunga atau pot tanaman air atau botol yang airnya keruh, seringkali airnya perlu 

dipindahkan ke tempat lain. 

d. Untuk memeriksa jentik di tempat yang agak gelap, atau airnya keruh, biasanya 

digunakan senter. 

Adapun metode survey larva/jentik dapat dilakukan dengan cara 

(Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah 

Dengue di Indonesia, 2017): 

a. Single larva: Cara ini dilakukan dengan mengambil satu jentik di setiap tempat 

genangan air yang ditemukan jentik untuk diidentifikasi lebih lanjut. 
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b. Visual: Cara ini cukup dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya jentik di 

setiap tempat genangan air tanpa mengambil jentiknya. Biasanya dalam program 

DBD menggunakan cara visual. 

2. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keberadaan Larva Aedes 

a. Pelaksanaan PSN DBD  

Menurut (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian 

Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017), pemberantasan terhadap jentik 

nyamuk Aedes aegypti yang dikenal dengan istilah Pemberantasan Sarang 

Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN DBD) dilakukan dengan cara: 

1) Fisik: cara ini dikenal dengan kegiatan 3-M yaitu menguras (dan menyikat) 

bak mandi, bak wc, dan lain-lain. Menutup tempat penampungan air rumah tangga 

(tempayan, drum, dan lain-lain). Mengubur, menyingkirkan atau memusnahkan 

barang-barang bekas (seperti kaleng, ban, dan lain-lain). 

2) Kimia: cara memberantas jentik Aedes aegypti dengan menggunakan 

insektisida pembasmi jentik (larvasida) ini antara lain dikenal dengan istilah 

larvasidasi. Larvasida yang biasa digunakan adalah granules (sand granules). Dosis 

yang digunakan 10 gram (± 1 sendok makan rata) untuk tiap 100 liter air. Larvasidasi 

dengan temephos ini mempunyai efek residu 3 bulan. 

3) Biologi: cara ini dengan memelihara ikan pemakan jentik (ikan kepala timah, 

ikan gupi, ikan cupang dan lain-lain). Dapat juga dengan menggunakan Bacillus 

thuringiensis H-14. 
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Gambar 2.5 Bagan Cara Pemberantasan DBD 

b. Macam-Macam Tempat Perindukan Buatan Aedes aegypti 

Sumber utama perkembang biakan Aedes aegypti di sebagian besar daerah 

pedesaan Asia Tenggara adalah di wadah-wadah penampungan air untuk keperluan 

rumah tangga, termasuk wadah dari keramik, tanah liat danbak semen yang 

berkapasitas 200 liter, tong besi yang berkapasitas 210 liter (50galon), dan wadah 

yang lebih kecil sebagai tempat penampungan air bersih atau hujan. Wadah 

penampungan air harus ditutup dengan penutup yang rapat atau kasa .Setelah air 

digunakan harus dijaga agar wadah tetap tertutup. Cara ini cukup efektif seperti telah 

dilakukan di Thailand (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan 

Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017). TPA yang berada di 

rumah meliputi tendon air, tower, bak mandi, bak WC, padasan, cadangan air 

ditaman, air jebakan semut yang memiliki peluang untuk nyamuk Aedes aegypti 

bertelur. Macam TPA untuk keperluan sehari-hari meliputi drum, tangki reservoir, 

tempayan, bak mandi atau WC, dan ember. TPA rumah tangga yang paling banyak 
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ditemukan jentik atau pupa Aedes aegypti adalah TPA rumah tangga yang berasal 

dari bahan dasar logam.Jenis TPA rumah tangga yang paling banyak ditemukan 

jentik atau pupa Aedes aegypti adalah TPA jenis tempayan. (Kementerian Kesehatan, 

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 

2017) 

3. Cara Mengukur Tingkat Kepadatan Larva 

Ukuran yang dipakai untuk mengetahui kepadatan larva Aedes aegypti adalah 

sebagai berikut : 

a. House Index (HI) : 

    
                               

                           
       

b. Container Index (CI) : 

    
                                   

                               
       

c. Breteau Index (BI) : 

    
                                   

                         
       

WHO dalam menentukan kepadatan populasi nyamuk (Density Figure/DF) 

diperoleh dari gabungan HI, CI, dan BI dengan kategori kepadatan : 

1) DF = 1 = Kepadatan Rendah 

2) DF = 2-5 = Kepadatan Sedang 

3) DF = 6-9 = Kepadatan Tinggi 
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Tabel 2.3  
Indikator Kepadatan Larva Aedes 

 
DF HI CI BI 
1 1-3 1-2 1-4 
2 4-7 3-5 5-9 
3 8-17 6-9 10-19 
4 18-29 10-14 20-34 
5 30-37 15-20 35-49 
6 38-49 21-27 50-74 
7 50-59 28-31 75-99 
8 60-76 32-40 100-199 
9 ≥77 ≥41 ≥200 

 
Sumber :http://www.litbang.depkes.go.id 

 

C. Tinjauan Umum Pandangan Agama tentang Nyamuk 

Terdapat berbagai jenis serangga yang hidup di atas muka bumi ini.Serangga 

sangatlah penting dalam kehidupan manusia bukanlah terletak pada jumlahnya yang 

terdiri daripada hampir 75% dari seluruh spesies hewan.Akan tetapi serangga amat 

berperan dalam ekosistem dalam mewujudkan kesejahteraan hidup secara 

keseluruhan. Justru, Al-Qur‟ān sendiri telah membicarakan tentang serangga 

kepentingannya dalam kehidupan manusia. Walaupun terdapat berbagai jenis 

serangga yang hidup di atas muka bumi ini, namun Al-Qur‟ān hanya 

mengetengahkan beberapa jenis serangga saja yang mewakili kumpulan-kumpulan 

serangga dengan berbagai cara hidupnya, seperti serangga pemakan tumbuh-

tumbuhan, pemakan benda-benda organik mati, serangga pemangsa dan parasit, dan 

serangga yang hidup secara bersendirian dan bermasyarakat. Pernyataan tentang 

serangga di dalam al-Qur‟ān menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah swt.di 

http://www.litbang.depkes.go.id/
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samping ia adalah satu fakta biologi untuk dikaji oleh manusia yang dikurniakan akal 

fikiran dan kemampuan untuk melakukan kajian. Ia bersesuaian dengan konsep ilmu 

di dalam Islam yang mengarah kepada tauhid dan keredhaan Allah swt. 

Secara umumnya, serangga yang telah disebut di dalam al-Qur‟ān ialah 

nyamuk, lalat, belalang, kutu, lebah, semut dan anai-anai. 

Nyamuk adalah serangga yang tergolong dalam kategori hewan invertebrata 

yang berjumlah keseluruhan sekitar 41 genus yang merangkumi 3,530 spesies.Pada 

kebanyakan nyamuk betina, bagian mulutnya berbentuk proboscis panjang yang 

digunakan untuk menembusi kulit mamalia untuk menghisap darah. Nyamuk betina 

memerlukan protein untuk pembentukan telur dan oleh kerana  nyamuk terdiri dari 

madu dan jus buah, yang tidak mengandungi protein, kebanyakan nyamuk betina 

perlu menghisap darah untuk mendapatkan protein yang diperlukan. Nyamuk jantan 

berbeda dengan nyamuk betina, dengan bagian mulut yang tidak sesuai untuk 

menghisap darah. 

Nyamuk melalui empat tahap metamorphosis yakni: telur, larva, pupa, dan 

dewasa. Ketiga tahap pertama siklusnya bergantung kepada spesies dan suhu. 
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Allah swt.telah mendatangkan nyamuk sebagai salah satu serangga yang telah 

digunakan sebagai perumpamaan dalam Al-Qur‟ān. Firman Allah swt : (Q.S Al-

Baqarah/2:26) 

 

 Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa saja, (seperti) 

nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu (kerana perbuatan itu ada 

hikmahnya), Yaitu kalau orang yang beriman maka mereka akan mengetahui 

bahwa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka; dan kalau orang kafir 

pula maka mereka akan berkata: «Apakah maksud Allah membuat 

perbandingan dengan ini?» (Jawabnya): Tuhan akan menjadikan banyak 

orang sesat dengan sebab perbandingan itu,dan akan menjadikan banyak 

orang mendapat petunjuk dengan sebabnya; dan Tuhan tidak akan 

menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu melainkan orang yang 

fasik.” (Kementerian Agama, 2013) 

 

Kandungan dalam ayat 26 surah al-Baqarah ini, Allah Swt. telah 

mendatangkan perumpamaan tentang nyamuk (ba`udah). Dalam al-Mu`jam al-Wasit, 

dinyatakan bahawa al-ba`ud ialah sejenis serangga yang memudaratkan serta 

mempunyai dua sayap, dan ia juga dikenali sebagai „al-namus‟. Perkataan al-ba`ud 

merupakan ishtiqaq atau derivasi daripada perkataan al-ba`d yang memberi makna 

sebagian daripada sesuatu. Hal ini menunjukkan kepada ukurannya yang kecil dan 

sedikit.Al-Ba`udah atau nyamuk tergolong dalam jenis hewan al-hamj yaitu serangga 
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kecil dan ia di bawah kategori al-tayr (hewan yang mempunyai sayap). Perkataan al-

ba`udah disebut sekali saja di dalam al-Qur‟ān yaitu pada ayat yang ini (Surah al- 

Baqarah ayat 26). 

Tafsir Al Misbah pada surah Al-Baqarah ayat 26 diterangkan bahwa Allah 

swt. memberikan  perumpamaan kepada manusia untuk menjelaskan segala hakikat 

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

yang tidak  beriman menganggap remeh perumpamaan dengan makhluk-makhluk 

kecil seperti lalat dan laba-laba ini. Allah swt. Menjelaskan bahwa Dia tidak merasa 

enggan seperti yang dirasakan manusia, maka Dia pun tidak segan-segan untuk 

menggambarkan bagi hamba-hamban-Nya segala sesuatu yang dikehendaki-Nya 

meskipun dengan hal-hal yang sangat kecil. Allah swt. dapat  menjadikan nyamuk 

atau yang lebih rendah daripada itu sebagai perumpamaan. Orang-orang yang 

beriman mengetahui maksud dari perumpamaan  itu dan mengetahui pula bahwa hal 

itu adalah kebenaran dari Allah swt. Sedangkan orang-orang yang kafir menerimanya 

dengan sikap ingkar dengan mengatakan, “Apa yang dikehendaki Allah swt.dengan 

perumpamaan ini?” perumpamaan ini menjadi sebab kesesatan orang-orang yang 

tidak mencari dan mengingingkan kebenaran, dan sebaliknya merupakan sebab 

datangnya petunjuk bagi orang-orang mukmin yang mencari kebenaran. Maka, tidak 

akan tersesat kecuali orang-orang yang membangkan dan keluar dari jalan-Nya. 

(Shihab, 2002) 
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan Sosial : 

Kepadatan Penduduk 

Lingkungan Fisik : 

Suhu 

Kelembaban Udara 

Kecepatan Angin 

Curah Hujan 

Ketinggian Tempat 

Pengetahuan 

Penyuluhan 

Perilaku : 

Penggunaan Kelambu 

Penggunaan Kassa Nyamuk 

Penggunaan Obat Nyamuk 

Mobilisasi 

Kejadian 

DBD 

Kepadatan 

Vektor 

 

Program Pelayanan 

Kesehatan: 

Pemeriksaan Jentik Berkala 

Gerakan PSN 

Penyelidikan Epidemiologi 

Fogging Fokus 

 

 

Sumber : HL. Blum 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik Individu : 

Umur 

Jenis Kelamin 

Imunitas 

Status Gizi 
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E. Kerangka Konsep 

 

  Variabel Independen           Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

Kejadian 

DBD 

Kepadatan Larva : 

- House Index (HI) 

- Container Index (CI) 

- Breteau Index (BI) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan lokasi penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif, dengan 

metode survei secara visual. Peneliti turun langsung ke Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar melakukan survei larva/jentik Aedes sp. di rumah-rumah yang pernah 

ditemukan kasus DBD. Data yang telah diperoleh dari survei lapangan kemudian 

dihitung nilai HI, CI, dan BI untuk menentukan kategori kepadatan larva/jentik 

berdasarkan tabel DF dari WHO kemudian disajikan dalam bentuk tabel. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar pada 

bulan Agustus 2021. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan 

Tamalate adalah karena daerah ini merupakan daerah endemis DBD dengan 

jumlah kasus tertinggi di Kota Makassar pada tahun 2017. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah rumah yang berada di wilayah Kecamatan  

Tamalate Kota Makassar. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah objek yang mewakili seluruh populasi. Sampel dalam 

penelitian ini adalah rumah yang pernah terdapat kasus DBD yang alamatnya 
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tercatat jelas di buku kunjungan pasien dan dapat di observasi, dengan total 

sampel 20 sesuai dengan jumlah kasus DBD di Kecamatan Tamalate pada tahun 

2017. Karena total sampel tidak mencukupi maka dimasukkanlah kriteria inklusi 

berdasarkan jarak terbang nyamuk yakni 100 meter sehingga mencukupi jumlah 

100 sampel untuk menghitung nilai HI, CI, dan BI  serta mengukur tingkat 

kepadatan berdasarkan tabel Density Figure. 

C. Metode Pengambilan Data 

1. Tahap Persiapan 

Persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan penelitian yaitu 

membuat surat izin penelitian untuk melakukan survei lapangan dan 

mengumpulkan data, serta mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan 

survei. 

2. Tahap pengumpulan data 

Data penelitian yang digunakan pada penelitaian ini yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer yaitu data yang di dapatkan dengan cara survei di 

tempat penelitian. Sedangkan, data sekunder yaitu data yang di dapatkan dari 

dinas kesehatan terkait dengan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di kota 

Makassar. 

a. Pengumpulan Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil survei dan 

penelitian langsung di lapangan. Data primer yang dibutuhkan adalah :  

1) Jumlah rumah yang positif terdapat larva Aedes sp.untuk menghittung nilai 

HI. 
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2) Jumlah rumah dengan kontainer air yang positif  larva Aedes sp.  untuk 

menghitung nilai CI. 

3) Jumlah kontainer yang positif larva Aedes sp. dari 100 rumah untuk 

menghitung nilai BI. 

b. Pengumpulan Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang harus dikumpulkan sebelum penelitian, yaitu 

data yang berhubungan dengan Lokasi Wilayah Studi. Data sekunder 

diperoleh dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas terkait dengan penelitian. 

Data sekunder yang diperlukan antara lain :  

1) Data kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di kota Makassar. 

2) Data atau alamat penderita DBD di wilayah Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar. 

3. Cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei, memeriksa keberaadaan 

larva, kemudian mengisi formulir survei. Adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut : 

a. Pemeriksaan larva nyamuk Aedes sp.  Peralatan dan perlengkapan :  

1) Senter. 

2) Formulir pemeriksaan jentik 

Cara pemeriksaanjentik : 

1) Menentukan lokasi pemeriksaanjentik/larva. 

2) Memeriksa keberadaan jentik/larva pada tempat-tempat yang berpotensi 

dimana nyamuk Aedes sp. meletakkan telur dengan menggunakan senter. 



45 

 

 

 

3) Apabila terdapat jentik/larva maka formulir pemeriksaan jentik diisi sesuai 

dengan lokasi penemuan jentik. 

Metode pengukuran tingkatkepadatan larva Aedes sp.dilakukan 

berdasarkan standar dari WHO, adapun cara pengukurannya adalah sebagai 

berikut : 

d. House Index (HI) : 

    
                               

                           
       

e. Container Index (CI) : 

    
                                   

                               
       

f. Breteau Index (BI) : 

    
                                    

                        
       

WHO dalam menentukan kepadatan populasi nyamuk (Density 

Figure/DF) diperoleh dari gabungan HI, CI, dan BI dengan kategori kepadatan : 

4) DF = 1 = Kepadatan Rendah 

5) DF = 2-5 = Kepadatan Sedang 

6) DF = 6-9 = Kepadatan Tinggi 
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Tabel 3.1  
Indikator Kepadatan Larva Aedes 

 
DF HI CI BI 
1 1-3 1-2 1-4 
2 4-7 3-5 5-9 
3 8-17 6-9 10-19 
4 18-29 10-14 20-34 
5 30-37 15-20 35-49 
6 38-49 21-27 50-74 
7 50-59 28-31 75-99 
8 60-76 32-40 100-199 
9 ≥77 ≥41 ≥200 

 
Sumber : http://www.litbang.depkes.go.id 

 

D. Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang dikumpulkan kemudian diolah, tahap-tahap pengolahan data 

adalah sebagai berikut : 

1. Editing,data yang didapatkan pada tahap ini dilakukan pengecekan dan 

perbaikan terhadap semua data sebelum di masukkan dalam software hal 

ini untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah terisi , konsisten, 

relevan, serta dapat dimengerti oleh peneliti. 

2. Entry, memasukkan data yang didapatkan peneliti ke dalam software yang 

digunakan untuk proses lebih lanjut. 

3. Cleaning, setelah data di input ke dalam software, selanjutnya dilakukan 

pengecekan ulang untuk antisipasi ada kemungkinan kesalahan pada tahap 

sebelumnya. 

Setelah data di olah, data disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. 

 

 

http://www.litbang.depkes.go.id/
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Tamalate merupakan bagian dari Kota Makassar yang 

mempunyai berbagai potensi yang dapat dikembangkan dalam mendukung 

kedudukan Kota Makassar sebagai pusat pelayanan dan pengembangan di 

Provinsi Sulawesi Selatan bahkan sebagai pusat pelayanan di kawasan Indonesia 

Timur. Hal ini mempunyai konsekuensi bagi Pemerintah Kota Makassar dalam 

mengelola berbagai potensi yang ada serta mengatasi kendala dan tantangan yang 

dihadapi pada rencana strategis perubahan dengan dukungan unit-unit kerja dalam 

lingkup Pemerintah Kota Makassar termasuk Pemerintah Kecamatan Tamalate. 

Kecamatan Tamalate merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di Kota 

Makassar yang berbatasan 

Di sebelah Utara dengan Kecamatan Mamajang, 

Di sebelah Timur Kabupaten Gowa, 

Di sebelah Selatan Kabupaten Takalar, dan 

Di sebelah Barat Selat Makassar. 

Dengan luas wilayah kurang lebih 20,21 km
2
, dibagi dalam 11 Kelurahan. 

Sebanyak 3 Kelurahan di Kecamatan Tamalate merupakan daerah pantai dan 8 

Kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi dibawah 500 

meter dari permukaan laut. Menurut jaraknya, letak masing-masing Kelurahan ke 

Ibu Kota Kecamatan bervariasi antara 1-2 km (Macini Sombala dan Balang Baru), 

antara 3-4 km (Jongaya, Bontoduri, dan Parang Tambung), Kelurahan lainnya 
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berjarak 5-10 km. Dari luas wilayah tersebut tercatat bahwa Kelurahan 

Barombong memiliki wilayah terluas yaitu 7,34 km
2
, terluas kedua adalah 

Kelurahan Tanjung Merdeka dengan luas wilayah 3,37 km
2
, sedangkan yang 

paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan Bungaya yaitu 0,29 km
2
. Rasio 

jenis kelamin adalah sekitar 97,77% yang berarti setiap 100 orang penduduk 

perempuan terdapat sekitar 98 orang penduduk laki-laki. 

B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian survei tingkat kepadatan larva Aedes sp. dilakukan pada 

100 rumah yang ada di Kecamatan Tamalate dengan objek penelitian adalah 

House Index (HI), Container Index (CI), Breteau Index (BI), dan Density Figure 

(DF) dari WHO, dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. House Index (HI) 

Menunjukkan  tingkat kepadatan sedang yang diperoleh dari jumlah rumah 

yang positif larva dibagi jumlah rumah yang diperiksa dikalikan dengan 100 %. 

Tabel 4.1  

Tingkat Kepadatan Larva Aedes sp. Berdasarkan House Index (HI) 

Di Kecamatan Tamalate 

 

Positif/Negatif 

Larva 

Jumlah 

Rumah 

HI % Kriteria 

Positif 

 

Negatif 

28 

 

72 

28% 
  

Kepadatan 

Sedang 

Sumber : Data Primer 2021 

 

 



49 

 

 
 

Tabel 4.1 menunjukkan hasil dari 100 rumah yang diperiksa di Kecamatan 

Tamalate, terdapat sebanyak 28 rumah yang positif ditemukan larva, sehingga 

memperoleh nilai House Index (HI) 28 %, dan masuk dalam kategori tingkat 

kepadatan sedang. 

2. Container Index (CI) 

Menunjukkan tingkat kepadatan sedang yang diperoleh dari jumlah 

kontainer positif larva dibagi jumlah kontainer yang diperiksa dikalikan dengan 

100 %. 

Tabel 4.2 

Tingkat Kepadatan Larva Aedes sp. Berdasarkan Container Index (CI) 

Di Kecamatan Tamalate 

 

Positif/Negatif 

Larva 

Jumlah 

Kontainer 

CI % Kriteria 

Positif 

 

Negatif 

44 

 

480 

8.3% 
  

Kepadatan 

Sedang 

 Sumber : Data Primer 2021 

 

Tabel 4.2 menunjukkan hasil dari 524 kontainer yang diperiksa di 

Kecamatan Tamalate terdapat 44 kontainer positif ditemukan larva, sehingga 

memperoleh nilai Container Index (CI) 8.3%, masuk dalam kategori tingkat 

kepadatan sedang. 

3. Breteau Index (BI) 

Menunjukkan tingkat kepadatan sedang diperoleh dari jumlah kontainer 

positif larva dibagi jumlah rumah yang diperiksa kemudian dikalikan dengan 

100%. 
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Tabel 4.3 

Tingkat Kepadatan Larva Aedes sp. Berdasarkan Breteau Index (BI) 

Di Kecamatan Tamalate 

 

Jumlah Kontainer 

Positif Larva 

Jumlah 

Rumah yang 

Diperiksa 

BI % Kriteria 

44 100 44% 
  

Kepadatan 

Sedang 

 Sumber : Data Primer 2021 

 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat 44 kontainer kontainer positif 

larva dari 100 rumah yang diperiksa di Kecamatan Tamalate, sehingga 

memperoleh nilai Breteau Index (BI) 44% dan masuk dalam kategori tingkat 

kepadatan sedang. 

4. Density Figure (DF) 

Setelah diketahui nilai House Index (HI), Container Index (CI), dan 

Breteau Index (BI) kemudian dimasukkan ke dalam tabel Density Figure (DF) 

dari WHO untuk menentukan kategori tingkat kepadatannya. 

Tabel 4.4 

Tingkat Kepadatan Larva Aedes sp. Berdasarkan Density Figure (DF)  

Di Kecamatan Tamalate 

 

Larva Index Hasil 

Perhitungan 

HI, CI, dan BI 

(%) 

Hasil 

Perhitungan 

Density Figure 

Kategori Hasil 

Perhitungan 

Density Figure 

House Index 28 4 Kepadatan 

Sedang 

Container 

Index 

8.3 3 Kepadatan 

Sedang 

Breteau Index 44 5 Kepadatan 

Sedang 

 Sumber : Data Primer 2021 
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Tabel 4.3 menunjukkan hasil nilai House Index (HI) 28 sehingga 

mendapatkan hasil Density Figure (DF) 4 masuk dalam kategori Density Figure 

(DF) tingkat kepadatan sedang, hasil nilai Container Index (CI) 8.3 sehingga 

mendapatkan hasil Density Figure (DF) 3 masuk dalam kategori Density Figure 

(DF) tingkat kepadatan sedang, dan hasil nilai Breteau Index (BI) 44 sehingga 

mendapatkan hasil Density Figure (DF) 5 masuk dalam kategori Density Figure 

(DF) tingkat kepadatan sedang. 

C. Pembahasan 

Survei jentik merupakan kegiatan pemeriksaan kontainer atau tempat 

penampungan air untuk mengetahui tempat perindukan potensial dan jenis jentik, 

megukur index dan mencari cara pemberantasan yang sesuai. Ada dua metode 

pelaksanaan survei jentik, yakni dengan metode single larva dan metode visual. 

(Malonda, 2020) . 

Metode single larva adalah metode yang dilakukan dengan memeriksa 

keberadaan jentik dan mengambil satu jentik di setiap tempat penampungan atau 

genangan air yang ditemukan jentik untuk diidentifikasi lebih lanjut, sedangkan 

metode visual cukup dilakukan dengan melihat ada tidaknya jentik di setiap 

tempat penampungan atau genangan air tanpa mengambil jentiknya. 

Kepadatan populasi nyamuk dipengaruhi oleh keberadaan habitat 

akuatiknya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain masyarakat 

cenderung menyimpan air di beberapa jenis kontainer atau tempat penampungan 

air, dan juga masih rendahnya pengetahuan tentang perkembang biakan vektor 

nyamuk DBD. (Malonda, 2020) 
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Keberadaan tempat penampungan air atau kontainer sangat berperan dalam 

menentukan tingkat kepadatan vektor nyamuk Aedes sp. Kepadatan larva nyamuk 

dapat diukur dengan tiga indikator yaitu House Index (HI), Container Index (CI), 

dan Breteau Index (BI). (Khotafiatun, 2021) 

1. Tingkat Kepadatan Larva Aedes sp. Berdasarkan House Index (HI) 

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Tamalate menunjukkan bahwa dari 

100 rumah yang diperiksa, rumah yang positif larva Aedes sp. sebanyak 28 rumah 

dan rumah yang tidak ditemukan larva Aedes sp. sebanyak 72 rumah sehingga 

diperoleh nilai House Index (HI) yakni 28 %, nilai ini termasuk dalam kategori 

Density Figure (DF) 4 dengan kriteria tingkat kepadatan sedang, maka 

mempunyai risiko transmisi nyamuk yang cukup untuk menjadi wabah penyakit 

DBD. Lokasi temuan larva tersebar di beberapa kelurahan diantaranya Kelurahan 

Mangasa, Mannuruki, Maccini Sombala, dan Parang Tambung yang berada 

diwilayah kerja puskesmas Mangasa, puskesmas Maccini Sombala dan puskesmas 

Tamalate.  

Keberadaan nyamuk Aedes sp sebagai vektor penular mempengaruhi 

peningkatan kasus DBD, yang menjadi salah satu faktor resiko adalah kepadatan 

penduduk dan jarak antar rumah mempengaruhi penyebaran nyamuk Aedes sp 

dari satu rumah ke rumah lain. Semakin dekat jarak antar rumah warga maka 

semakin mudah nyamuk untuk menyebar dari rumah ke rumah karena jarak 

terbang nyamuk Aedes sp berkisar 50-100 meter (Kurnia, 2021), temuan ini 

sejalan dengan lokasi temuan larva di rumah yang berada di Kelurahan Mangasa, 
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Mannuruki, Maccini Sombala, dan Parang Tambung yang merupakan wilayah 

hunian padat penduduk. 

Hasil penelitian yang serupa (Handayani, 2020), Angka HI dan  CI  di  RT  

03 dan 04 Kelurahan Pancur Pungah sebesar 35% dan 14,1% mengindikasikan  

bahwa populasi rumah dan kontainer yang ditemukan nyamuk vektor demam 

berdarah cukup tinggi. Angka BI pada wilayah ini sebesar 55% memberikan 

informasi penyebaran TPA yang potensial sebagai tempat perindukan nyamuk  

vektor dengue. 

Dari delapan puskesmas di Surabaya yang menjadi lokasi survei,  

didapatkan sejumlah 378 rumah yang bersedia mengikuti  survei  tersebut. Survei  

jentik meliputi seluruh tempat yang dicurigai sebagai wadah perindukan baik 

didalam maupun diluar rumah, gambaran HI dan CI yang bervariatif pada 8  

puskesmas yang disurvei. Nilai HI dan CI cenderung memiliki pola yang sama, 

apabila HI tinggi maka nilai CI juga tinggi. Nilai CI yang tertinggi terdapat di 

Puskesmas Krembangan Selatan (24,3%). Sedangkan yang terendah terdapat di  

Puskesmas Pegirian (13,84%) penelitian dari (Rossyanti, 2020). 

Perbedaan tingkat kepadatan larva di berbagai  wilayah dipengaruhi oleh  

tingkat endemisitas, sanitasi lingkungan dan kebiasaan penduduk setempat, suatu  

wilayah disebut berisiko tinggi untuk penularan DBD apabila ditemukan HI 

≥10%, CI ≥ 5%, dan ABJ ≤ 95%. (Sunarya, 2019) 

Berbicara tentang sanitasi lingkungan atau biasa disebut dengan 

kebersihan lingkungan yaitu sangat erat kaitannya dengan islam, dimana islam 

adalah agama yang selalu mengajarkan umat yang menganutnya untuk selalu 
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menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan lingkungan sekitar perumahan dan 

pemukiman maupun kebersihan personal atau individual. DBD yang kerap sekali 

disebut dengan penyakit mematikan karena penyebaran dan penularannya 

terbilang sangat cepat dan dapat menjadi wabah. 

Salah satu penyebab dari penyakit DBD adalah sanitasi lingkungan  yang 

buruk yang dapat menimbulkan tempat-tempat perindukan nyamuk, oleh sebab itu 

islam selalu mengajarkan tentang kebersihan karena kebersihan merupakan salah 

satu upaya untuk mencegah timbulnya suatu penyakit. Selain itu orang-orang 

yang senantiasa  menjaga  kebersihan  lingkungan  adalah  termasuk  orang-orang  

yang beriman dan sesungguhnya Allah Swt menyukai kebersihan.  

Rasulullah SAW bersabda: 

 

Terjemahnya: 

 “Sesungguhnya  Allah  itu  baik  dan  mencintai  kebaikan,  Bersih (suci)  

dan  mencintai  kebersihan,  Mulia  dan  mencintai  kemuliaan,  Bagus  

dan mencintai kebagusan, bersihkanlah rumahmu….” (H.R. Tirmizi dari 

Saad). 
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Hadist lain mengatakan: 

 

Terjemahnya: 

“Agama  islam  itu  agama  yang  bersih,  maka  hendaklan  kamu 

menjaga kebersihan, sesungguhnya tidak akan masuk syurga kecuali 

orang-orang yang bersih” (H.R. Baihaqi). 

Allah SWT adalah dzat yang bersih,  mulia, baik, dan bagus. Umat islam 

harus mempunyai sifat yang bersih terutama dalam hal kebersihan lingkungan 

tempat tinggal. Agama islam adalah agama yang lurus dan bersih dari ajaran 

kesesatan. Untuk itu, seorang muslim harus memiliki perilaku yang bersih dan 

hati yang suci, orang muslim yang demikian dijanjikan oleh Allah SWT akan 

masuk ke dalam surga-Nya. 

2. Tingkat Kepadatan Larva Aedes sp. Berdasarkan Container Index (CI) 

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Tamalate menunjukkan bahwa dari 

524 TPA (tempat penampungan air) yang diperiksa terdapat 44 kontainer yang 

positif larva dan 480 TPA yang tidak ditemukan larva, sehingga diperoleh nilai 

Container Index (CI) 8.3%, nilai ini termasuk dalam kategori Density Figure (DF) 

3 dengan kriteria tingkat kepadatan sedang. Jumlah TPA yang positif larva 

sebanyak 29 TPA yang berada dalam rumah dan 15 TPA berada di luar rumah. 

Adapun jenis TPA yang diperiksa adalah TPA untuk keperluan sehari-hari, bukan 
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TPA, dan habitat alami. TPA maupun NON TPA positif ditemukan larva yang 

berada dalam rumah terdiri dari 3 bak mandi, 21 ember, 3 dispenser, dan 2 kulkas, 

sedangkan yang ditemukan di luar rumah terdiri dari 6 ember, 1 tandon, 1 botol 

bekas, 5 saluran air, dan 2 pada pelepah pohon. Ada beberapa faktor yang 

mepengaruhi nilai Container Index selain pelaksanaan pemberantasan sarang 

nyamuk (PSN) dengan metode 3M Plus yakni,  kemampuan daya jelajah nyamuk 

Aedes sp. yang luas dan tidak terbatas pada rumah area ditemukannya larva, akan 

tetapi kegiatan 3M Plus tetap menjadi rekomendasi dalam upaya pengendalian 

DBD untuk meminimalisir penularan dan sebaiknya dilakukan oleh setiap 

masyarakat. (Lestari, 2020) 

Nyamuk  Aedes aegypti  dapat ditemukan pada genangan-genangan air  

bersih  dan  tidak  mengalir,  terbuka  serta  terlindung  dari  cahaya matahari.  

Sedangkan  Nyamuk  Aedes  albopictus  lebih  menyukai tempat-tempat 

perindukan di luar rumah, di kebun,  dan di halaman rumah seperti ketiak  daun,  

pelepah  tanaman,  lubang  pohon,  tunggul  bambu  dan mempunyai tempat 

istirahat di luar rumah. (Nadifah, 2016) 

Penelitian lain dari (Dheandri, 2021) menunjukkan indikator entomologi 

yaitu HI di Kecamatan Mijen sebesar 54%, CI sebesar 26,47%, BI sebesar 63 dan 

ABJ sebesar 46%.  Pada  penelitian  ini  spesies Aedes Aegypti banyak ditemukan 

karena berkaitan dengan banyaknya jumlah kontainer yang berada di dalam 

bangunan TTU. Aedes aegypti dewasa hidup dan  mencari mangsa di dalam 

lingkungan  bangunan. Tempat yang lembab  dan  kurang terkena  sinar  matahari 

seperti  kontainer  pada  kamar  mandi,  tempayan,  drum  dan  lain-lain  yang  
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jarang  di bersihkan sangat disukai Aedes Aegypti. Sedangkan nyamuk Ae. 

albopictus lebih banyak beristirahat dan menunggu proses pematangan telur di 

luar bangunan seperti ban bekas, pepohonan  yang  teduh,  botol  bekas,  kaleng  

bekas  dan  lain  lain. Setelah  istirahat  dan pematangan  telur  selesai, nyamuk  

betina  akan  mencari  kontainer  yang terisi  air  untuk meletakkan  telurnya. 

Spesies  larva  Aedes Albopictus  yang  ditemukan  di  24  kontainer TTU  karena  

sifatnya  yang  sangat  mudah  beradaptasi  dan  mempunyai  bionomic  yang 

fleksibel. Vektor ini merupakan vektor invasif artinya spesies yang faktanya 

bukan asli dari suatu daerah tertentu. Namun vektor ini, dapat menularkan virus 

dengue meskipun tidak ada atau populasi vektor primer (Aedes Aegypti) yang 

sedikit. 

Penelitian dari (Khotafiatun, 2021) dari hasil  pemeriksaan  pada  851  

tempat penampungan  air,  ditemukan  117 tempat penampungan air yang positif 

jentik, sehingga diperoleh CI sebesar 13,7%. Tempat penampungan air yang  

terbanyak  ditemukan  jentik yaitu  bak  mandi.  Hasil  ini  serupa dengan 

penelitian  yan dilakukan oleh Anggraini  dan  Adriyani  pada  tahun 2018  di  

Surabaya.  Ukuran  wadah yang besar  dan  jarang  dibersihkan merupakan  

tempat  yang  potensial untuk  perkembangan  nyamuk  Aedesaegypti.  Sebagian  

besar  bahan penampungan  air  yang  digunakan masyarakat terbuat dari plastik. 

Dari 117  penampungan  positif  jentik sebanyak  70  terbuat  dari  plastik. 

Penelitian dari (Novrianti, 2020) dari  66  rumah  yang  diperiksa  terdapat  

381 TPA. Rumah yang positif terdapat jentik Aedes spsebanyak 36 rumah  

(54,5%),  dan TPA positif jentik Aedes sp. sebanyak 57 buah (14,9%). Hasil  
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penelitian mendapatkan bahwa jentik Aedes sp. lebih banyak ditemukan di drum  

(21,3%),  dan  TPA  dari  bahan  plastik (16,0%).  Sebanyak  18,0%  TPA  yang  

tidak memiliki tutup ditemukan  jentik Aedes  sp. Jentik lebih  banyak  ditemukan  

di  TPA  luar  rumah (19,1%), pada penampungan air hujan (26,0%). 

Menurut Kemenkes 2016 pencegahan DBD yang paling efektif yaitu 

kegiatan  pemberantasan  sarang  nyamuk  dengan  3M  PLUS,  Adapun  yang 

dimaksud dengan 3M PLUS yaitu menguras, adalah membersihkan tempat yang 

sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat 

penampungan air minum, penampung air lemari es, dan lain-lain; menutup, yaitu 

menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum,  kendi,  toren  

air,  dan  sebagainya; dan memanfaatkan  kembali  atau mendaur  ulang  barang  

bekas  yang  memiliki  potensi  untuk  jadi  tempat perkembangbiakan  nyamuk  

penular  DBD.  Adapun  yang  dimaksud  dengan Plus  adalah  segala  bentuk  

kegiatan  pencegahan,  seperti: menaburkan bubuk  larvasida  pada  tempat  

penampungan  air  yang  sulit  dibersihkan; menggunakan obat nyamuk atau anti 

nyamuk; menggunakan kelambu saat tidur; memelihara  ikan  pemangsa  jentik 

nyamuk; menanam  tanaman pengusir nyamuk; mengatur cahaya dan ventilasi 

dalam rumah;  menghindari  kebiasaan  menggantung  pakaian  di  dalam  rumah  

yang bisa menjadi  tempat  istirahat  nyamuk,  dan  lain-lain.  Meski  3M  plus  

tidak berhubungan langsung dengan  kejadian  DBD,  namun  perilaku  3M  plus 

berhubungan  dengan  keberadaan jentik nyamuk  Aedes sp yang  merupakan 

vektor penyakit DBD. Pengukuran kegiatan 3M plus secara  individu cenderung 

tidak dapat dihubungkan dengan kejadian DBD, karena beberapa faktor lain 
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seperti kemampuan daya jelajah nyamuk  Aedes sp yang luas dan tidak  terbatas 

pada satu rumah area jentik berada. Oleh sebab  itu, kegiatan 3M  plus sebaiknya 

dilakukan oleh setiap masyarakat dalam suatu wilayah untuk menurunkan 

populasi jentik/nyamuk Aedes sp, sehingga dengan populasi yang rendah hal ini 

dihrapkan mampu menurunkan kejadian DBD di wilayah tersebut. (Kemenkes, 

2016) 

3. Tingkat Kepadatan Larva Aedes sp. Berdasarkan Breteau Index (BI) 

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Tamalate menunjukkan bahwa dari 

524 kontainer yang diperiksa terdapat 44 kontainer yang positif larva, rumah yang 

positif larva Aedes sp. sebanyak 28 rumah dari jumlah 100 rumah yang diperiksa 

sehingga diperoleh nilai Breteau Index (BI) 44% . Nilai ini termasuk dalam 

kategori Density Figure (DF) 5 dengan kriteria tingkat kepadatan sedang. BI 

merupakan indeks jentik yang paling informatif karena memuat hubungan antara 

rumah dengan penampungan yang positif jentik, semakin banyak jumlah tempat 

penampungan air yang dimiliki maka semakin besar pula kemungkinan tempat 

perkembang biakan nyamuk. (Khotafiatun, 2021) 

4. Tingkat Kepadatan Larva Aedes sp. Berdasarkan Density Figure (DF) 

Tingkat Kepadatan Larva Aedes sp. Berdasarkan Density Figure (DF) di 

Kecamatan Tamalate menunjukkan bahwa nilai House Index (HI) yaitu 28% 

sehingga nilai ini termasuk dalam kategori Density Figure (DF) 4 dengan kriteria 

tingkat kepadatan sedang, nilai Container Index (CI) 8.3%, nilai ini termasuk 

dalam kategori Density Figure (DF) 3 dengan kriteria tingkat kepadatan sedang, 
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dan nilai Breteau Index (BI) 44%  termasuk dalam kategori Density Figure (DF) 5 

dengan kriteria tingkat kepadatan sedang. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memiliki beberapa keterbatasan yaitu : 

1. Peneliti tidak mengidentifikasi lebih lanjut jenis/spesies larva nyamuk yang 

ditemukan, peneliti hanya melihat positif/tidaknya larva pada tempat 

penampungan air yang menjadi habitat larva nyamuk Aedes sp.                                                                  

2. Tidak semua masyarakat mengizinkan untuk dilakukan pemeriksaan 

larva/jentik di rumahnya, ada beberapa yang hanya bisa memberikan 

informasi.                                                                                                                                                  

3. Penelitian ini tidak mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

kepadatan larva nyamuk Aedes sp. dan hubungannya terhadap pertambahan 

jumlah kasus DBD di wilayah endemis DBD. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian “Survei Tingkat Kepadatan Larva Aedes sp. di 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar” diperolah hasil : 

1. House Index (HI) di Kecamatan Tamalate 28%. 

2. Container Index (CI) di Kecamatan Tamalate 8.3%. 

3. Breteau Index (BI) di Kecamatan Tamalate 44%. 

4. Density Figure (DF) di Kecamatan Tamalate memperoleh hasil House 

Index (HI) 4 dengan kategori kepadatan sedang, Container Index (CI) 3 

dengan kategori kepadatan sedang, dan Breteau Index (BI) 5 dengan 

kategori kepadatan sedang. 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Setempat 

Disarankan kepada dinas terkait/petugas teknis di lapangan dalam hal ini 

Jumantik (juru pemantau jentik) agar melakukan monitoring secara berkala 

terhadap tempat penampungan air di masyarakat sehingga populasi nyamuk 

vektor DBD dapat ditekan dan proses penularan penyakit dapat ditanggulangi. 

2. Bagi Masyarakat Setempat 

Diharapkan agar melaksanakan kegiatan PSN secara terus-menerus dengan 

metode 3M, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi dan ember, 

menutup tempat penampungan air, dan membuang atau mengubur barang bekas 
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yang tidak digunakan lagi yang dapat menampung air, serta tidak membiasakan 

menggantung pakaian. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepadatan larva nyamuk Aedes sp. dan hubungannya 

terhadap peningkatan jumlah kasus DBD di wilayah endemis DBD. 
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KASUS DBD PER BULAN KOTA MAKASSAR 

TAHUN 2013- 2020 

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOP DES

2013 8 18 29 38 30 41 62 18 9 3 4 5

2014 11 13 14 19 29 12 11 8 8 5 5 4

2015 10 22 25 17 16 16 11 7 7 5 3 3

2016 16 53 48 36 34 24 15 6 3 5 6 4

2017 11 25 22 12 23 6 9 9 6 4 3 5

2018 10 21 36 33 44 17 29 27 15 7 8 9

2019 21 51 27 31 46 26 21 12 9 7 9 8

2020 23 42 42 16 27 10 6 2 3 1 2 1
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DATA KASUS DBD PUSKESMAS DI KECAMATAN TAMALATE TAHUN 2017 

        
NO PUSKESMAS 

JUMLAH 
   KEL PKM KEC 
   1. PKM MANGASA   5   
     MANGASA 3     
     MANNURUKI 2       

  2. PKM MACCINI SOMBALA   5   
     MACCINI SOMBALA 3     
     TANJUNG MERDEKA 2     
   3. PKM TAMALATE   4   
     BALANG BARU 3     
     PARANG TAMBUNG 1     
   4. PKM JONGAYA   5   
     JONGAYA 0     
     BONGAYA 1     
     PABAENG-BAENG 4     
   5. PKM BAROMBONG   1   
     BAROMBONG 1     
           20 
    

 



 

 
 

PEDOMAN KOLEKSI SPESIMEN DAN DATA DI LAPANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MASTER TABEL HASIL SURVEY LARVA 

 

No.  Nama (Inisial) 

  Letak TPA Rumah 
Jumlah 
TPA 

Dalam Luar 
Positif/Negatif 

Jentik 

1 NH 4 3 1 2 

2 ND 3 2 1 1 

3 YD 5 3 2 1 

4 SN 7 5 2 1 

5 AK 6 5 1 2 

6 SM 7 6 1 1 

7 ZA 9 6 3 1 

8 NS 15 12 3 1 

9 MR 6 6 0 2 

10 AJ 7 5 2 1 

11 AR 5 4 1 2 

12 MA 10 9 1 1 

13 MN 6 6 0 2 

14 AZ 5 3 2 2 

15 LI 7 6 1 1 

16 HZ 10 8 2 1 

17 SF 5 5 0 2 

18 HH 5 4 1 2 

19 YN 7 5 2 1 

20 F 3 3 0 2 

21 AY 5 4 1 2 

22 JH 8 6 2 1 

23 J 3 3 0 2 

24 AI 5 5 0 2 

25 TM 6 5 1 2 

26 IN 4 4 0 2 

27 AA 6 4 2 2 

28 U 5 3 2 2 

29 ZK 7 5 2 1 

30 V 5 5 0 2 

31 FU 6 5 1 1 

32 SF 4 4 0 2 

33 KK 3 3 0 2 



 

 
 

34 H 5 4 1 2 

35 AM 2 2 0 2 

36 N 4 4 0 1 

37 MS 5 3 2 2 

38 BM 4 4 0 2 

39 SU 3 3 0 2 

40 MK 2 2 0 2 

41 AI 5 5 0 2 

42 SF 7 6 1 1 

43 AS 4 3 1 2 

44 JH 8 6 2 1 

45 SE 4 4 0 2 

46 AR 4 4 0 2 

47 KI 6 5 1 2 

48 YI 5 5 0 2 

49 IM 4 3 1 2 

50 SI 4 4 0 2 

51 MR 3 3 0 2 

52 SN 5 4 1 2 

53 IL 6 4 2 1 

54 MW 5 4 1 2 

55 D 7 5 2 1 

56 AD 6 4 2 1 

57 FE 4 4 0 2 

58 JI 5 4 1 2 

59 NI 5 5 0 2 

60 UP 4 4 0 2 

61 FN 3 3 0 2 

62 IN 4 4 0 2 

63 KP 5 4 1 2 

64 DH 3 3 0 2 

65 IR 6 6 0 1 

66 AF 4 4 0 2 

67 MH 3 3 0 2 

68 FA 4 3 1 2 

69 I 5 4 1 2 

70 DN 3 3 0 2 

71 TM 2 1 1 2 



 

 
 

72 WA 8 8 0 1 

73 SA 3 2 1 2 

74 Z 8 7 1 2 

75 NP 7 7 0 2 

76 VI 4 4 0 2 

77 MH 5 5 0 2 

78 CI 4 3 1 2 

79 S 6 5 1 2 

80 GH 6 3 3 2 

81 IT 7 7 0 1 

82 UM 4 3 1 2 

83 NI 3 3 0 2 

84 KH 5 4 1 2 

85 NA 10 8 2 1 

86 B 3 3 0 2 

87 L 4 3 1 2 

88 JF 2 2 0 2 

89 RS 5 4 1 2 

90 MY 8 5 3 1 

91 HT 4 4 0 2 

92 R 6 4 2 2 

93 NW 7 5 2 2 

94 QQ 6 4 2 1 

95 E 4 4 0 2 

96 HR 9 6 3 1 

97 JT 4 4 0 2 

98 IS 5 4 1 2 

99 CW 6 4 2 1 

100 LS 4 4 0 2 

  Total 524 437 87   

     
1 = Positif 

     
2 = Negatif 

     
Positif = 28 Rumah 

     
Negatif = 72 Rumah 



 

 
 

REKAPITULASI HASIL SURVAI JENIS TPA / KONTAINER HABITAT/BREEDING SITE 

VEKTOR DBD 

 

      

    
  

 
No Jenis Kontainer Jumlah Jumlah Positif Jentik Spesies 

 

 A TPA :       
 1 Bak mandi 12 3 1 
 2 Bak WC 0 0   
 3 Drum 2 0   
 4 Tempayan 0 0   
 5 Ember 219 27 1 
 20 Lain2 (sebutkan)....? 0 0   
   a.Tandon 78 1 1 
   b.Jergen 34 0   
   c.Baskom 21 0   
 B Non TPA :       
 6 Kaleng bekas 0 0   
 7 Ban bekas 0 0   
 8 Gelas/botol bekas 6 1 1 
 9 Vas/pot bungan 0 0   
 10 Kolam/akuariaum 0 0   
 C NON TPA LAIN :       
 11 Talang air 0 0   
 12 Tempat minum burung 0 0   
 13 Saluran air lain 9 5 2 
 



 

 
 

14 Dispenser 71 3 1 
 15 Kulkas 63 2 1 
 20 Lain2 (sebutkan)....? 0 0   
 D HABITAT ALAMI       
 16 Potongan bambu 0 0   
 17 Tempurung kelapa 0 0   
 18 Pelepah daun 9 2 1 
 19 Lubang pohon 0 0   
 20 Lain2 (sebutkan)....? 0 0   

           
   Total ................ 524 44   
 

      
 

Jlh rumah yang diperiksa = 100 Jlh rmh positif jentik = 28 
 

1 = Aedes sp 

 
 

Jlh container yang diperiksa = 524 Jlh container positif jentik = 44 
 

2 = Non Aedes 

 
 

Hasil : 
  

3 = Aedes sp dan Non Aedes 

 
 

HI = 28 % 
    

 
CI = 8.3 % 

    

 
BI = 44 % 
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Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 
Makassar Nomor 

: B-3083/FKIK/PP.00.9/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal tersebut diatas, 

mahasiswa/peneliti dibawah ini: 

 
N a m a : NURRAHMI PAIZAH 

Nomor Pokok : 70200114052 

Program Studi : Kesehatan Masyarakat 

Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1) 

Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa 

 
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka 

penyusunan Skripsi, dengan judul : 

" SURVEI TINGKAT KEPADATAN LARVA Aedes sp.BERKAITAN 

DENGAN KEJADIAN DBD DI KECAMATAN TAMALATE KOTA 

MAKASSAR " 
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Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas, pada prinsipnya kami menyetujui 

kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian. 

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan 
keasliannya dengan menggunakan 

barcode, 

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
 

 
Diterbitkan di 
Makassar 

Pada tanggal : 26 
Agustus 2021 

 
A.n. GUBERNUR SULAWESI 
SELATAN 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU PROVINSI 

SULAWESI SELATAN 

Selaku Administrator Pelayanan 
Perizinan Terpadu 

 
 
 
 

 

 

 
 

Tembusan Yth 

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar; 

2. Pertinggal. 

 
 
 

 

SIMAP PTSP 26-08-2021 

http://simap.sulselprov.go.id/
mailto:ptsp@sulselprov.go.id


 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

RIWAYAT HIDUP PENELITI 

 

NURRAHMI  PAIZAH, lahir pada tanggal 30 Juli 

1996 di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan merupakan anak 

kedua dari empat bersaudara dari pasangan Muhammad 

Rosdah dan Nurhayati. Mulai menempuh pendidikan pada 

tahun 2002 di SD Negeri 110 Jekka dan tamat pada tahun 

2008, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Sinjai Selatan dan tamat 

pada tahun 2011, kemudian melanjutkan kembali pendidikan di SMA Negeri 1 Sinjai 

Selatan dan tamat pada tahun 2014. 

 Pada tahun 2014 berhasil lulus masuk PTN melalui jalur SBMPTN di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Kesehatan Masyarakat, dan 

pada tahun 2016 memilih konsentrasi Kesehatan Lingkungan.



 

 
 

 


