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ABSTRAK 

Nama Penyusun  : Indah Kurniawati 

NIM    : 70200115060 

Judul Skripsi  : Studi Penatalaksanaan Manajemen Kasus DBD di 

Kabupaten Maros 

 

Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui nyamuk, nyamuk tersebut 

berasal dari nyamuk Aedes  yang tersebar di daerah tropis dan subtropis di seluruh 

dunia. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan penatalaksanaan 

manajemen kasus DBD terhadap penurunan angka kejadian DBD yang dilakukan 

di Kabupaten Maros. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 22 orang yang ditentukan 

melalui metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa 

penatalaksanaan manajemen kasus DBD dibagi atas kegiatan manajemen agent, 

manajemen media, manajemen host, dan manajemen penyakit. Manajemen agent 

terdiri dari penemuan penderita. Metode yang digunakan penemuan penderita 

adalah Active Case Detection (ACD) dan Passive Case Detection (PCD). 

Manajemen media terdiri dari Pengendalian vektor dilakukan melalui kegiatan 

abatesasi, jumantik dan fogging. Kegiatan kontrol lingkungan dilakukan melalui 

gerakan 3M Plus dan membersihkan halaman rumah. Manajemen host dilakukan 

dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Manajemen penyakit terdiri 

dari pengobatan penyakit. Upaya pengobatan DBD sendiri adalah dengan 

meningkatkan/menormalkan trombosit dan menurunkan/menormalkan hematokrit 

penderita. Secara keseluruhan pihak yang terlibat dalam penatalaksanaan 

manajemen kasus DBD di kabupaten Maros adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 

Maros, Pihak Puskesmas, Pemerintahan setempat, serta masyarakat. Saran bagi 

dinas kesehatan Kabupaten Maros agar pengadaan abate pada tiap Puskesmas di 

Kabupaten Maros tidak mengalami keterlambatan lagi. 

 
Kata Kunci : Penatalaksanaan, Manajemen, Demam Berdarah Dengue (DBD). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui nyamuk, nyamuk tersebut 

berasal dari nyamuk Aedes  yang tersebar di daerah tropis dan subtropis di seluruh 

dunia (Soedarto, 2012). Penyakit DBD terjadi pada anak – anak dan orang dewasa 

dengan gejala utama demam, nyeri otot dan sendi yang biasa memburuk setelah dua 

hari pertama dan apabila timbul renjatan angka kematian akan meningkat (Sujono 

Riyadi dan Suharsono, 2010).   

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan terhadap penyebaran 

kasus DBD di seluruh dunia, sehingga hal tersebut menjadi perhatian utama 

kesehatan masyarakat internasional. Kasus kejadian DBD telah meningkat secara 

drastis. lebih dari 3,9 milyar penduduk dunia, di 128 negara yang berisiko terinfeksi 

virus dengue. saat ini diperkirakan 390 juta orang di seluruh dunia terinfeksi demam 

berdarah dengue per tahunnya dan di Asia Pasifik pada tahun 2017 telah tercatat 

sebanyak 15,2 juta kasus DBD yang telah terjadi (WHO, 2017). 

Berdasarkan Kemenkes Pada tahun 2018 Kasus DBD di Indonesia terdapat 

sebanyak 65,602 kasus DBD  yang ditemukan rata rata sebesar 24,73 per 100.000 

penduduk, dengan Case Fatality Rate (CFR) 0,70% dan 462  kasus kematian akibat 

DBD. Lima provinsi dengan kejadian DBD tertinggi terjadi pada Provinsi Jawa 

Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur Dan Jawa Tengah. 

Sedangkan Sulawesi Selatan sendiri masuk pada 15 provinsi tertinggi DBD di 

Indonesia (Profil Kesehatan Indonesia, 2018) 



 

 

Kejadian kasus DBD di Sulawesi Selatan pada tahun 2017 mencapai 1.724 

kasus dengan angka kesakitan sebesar 105,95 per 100.000 penduduk yang tersebar 

di beberapa Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dengan kasus tertinggi berada 

di Kabupaten Bantaeng, Maros, Gowa, Makassar, Takalar. Sulawesi Selatan yang 

sebelumnya berada pada urutan ke-10 provinsi dengan angka kesakitan tertinggi 

pada tahun 2016, telah meningkat menjadi provinsi dengan angka kesakitan 

tertinggi pada tahun 2017 (Profil Kesehatan Indonesia, 2017). 

Angka kejadian DBD di Kabupaten Maros pada tahun 2016 tercatat sebanyak 

628 kasus DBD, tahun 2017 tercatat sebanyak 256 kasus DBD dan pada tahun 2018 

tercatat sebanyak 188 kasus DBD. Kejadian DBD di Kabupaten Maros dari tahun 

2016 sampai 2018 telah mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 Maros 

pernah menjadi daerah dengan angka kejadian DBD tertinggi di Sulawesi Selatan 

(Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2018).  

Dalam pengendalian kasus DBD pemerintah membuat upaya upaya untuk 

pengendalian kasus DBD meliputi pengendalian vektor dari larva sampai nyamuk 

dewasa melalui pemberdayaan masyarakat dengan upaya utama pemberantasan 

sarang nyamuk (PSN), surveilans untuk deteksi dini, pencegahan dan pengendalian 

kasus dan KLB DBD, penatalaksanaan kasus untuk mencegah kematian, dukungan 

manajemen, termasuk anggaran, peningkatan kapasitas SDM dan logistik 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015). 

Dengan adanya upaya yang menyeluruh dan terintegrasi dengan 

menggerakkan seluruh komponen sistem kesehatan masyarakat dalam wilayah 

Kabupaten/Kota maka diperlukannya manajemen penyakit berbasis wilayah dalam 

menurunkan angka kesakitan DBD. Sesuai dengan Hasil penelitian yang dilakukan 



 

 

oleh Felix Kasim dan Immanuel Indra Pratama (2011) menyebutkan bahwa 

manajemen kesehatan yang baik diperlukan untuk menurunkan angka kesakitan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul: “Studi Penatalaksanaan Manajemen Kasus DBD Di Kabupaten 

Maros”. 

B. Fokus Peneitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan pada penatalaksanaan manajemen kasus DBD di 

Kabupaten Maros. Penatalaksanaan manajemen kasus DBD terdiri dari empat 

bagian yaitu manajemen agent, manajemen media, manajemen host dan manajemen 

penyakit. Manajemen agent  terdiri dari penemuan penderita dan Penetapan 

diagnosis secara benar. Manajemen media terdiri dari pengendalian vektor dan 

pengolahan lingkungan. Manajemen host terdiri dari program penyuluhan 

Puskesmas. Manajemen penyakit terdiri dari pengobatan penderita.  

2. Deskripsi Fokus 

a. Manajemen agent adalah upaya - upaya yang dilakukan untuk menurunkan 

kasus DBD melalui pengendalian sumber dari kasus DBD yaitu dengan 

penemuan penderita. 

Penemuan penderita adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan 

penderita positif DBD di Kabupaten Maros yang bertujuan mendeteksi secara dini 

kejadian DBD agar bisa segera ditindak lanjuti. 

b. Manajemen media adalah upaya-upaya berjangka panjang dan berkelanjutan 

dalam penanggulangan penyakit DBD dalam satu wilayah untuk menurunkan 

angka kejadian DBD. Manajemen media terdiri dari pengendalian vektor dan 

kontrol lingkungan. 



 

 

1) Pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan untuk menurunkan 

populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi 

berisiko untuk terjadinya penularan penyakit DBD di suatu wilayah atau 

menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit 

DBD dapat dicegah yang dilakukan di Kabupaten Maros.  

2) Kontrol lingkungan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan yang berisiko terhadap kejadian penyakit 

DBD di Kabupaten Maros. 

c. Manajemen host (pejamu) adalah upaya yang dilakukan yang berfokus kepada 

perilaku masyarakat untuk menghindarkan host dari risiko penyaakit DBD cara 

memberikan penyuluhan kepada host. 

Program penyuluhan PKM adalah  kegiatan penyampaian informasi kepada 

masyarakat sehat mengenai DBD baik dalam bentuk pengetahuan maupun program 

yang akan dilaksanakan di Kabupaten Maros. 

d. Manajemen penyakit adalah upaya - upaya tatalaksana penderita DBD yang 

dilakukan oleh pihak Puskesmas dengan memberikan pengobatan kepada 

penderita DBD.  

Pengobatan penderita DBD adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mengobati penderita DBD sampai dinyatakan sembuh.di Kabupaten Maros. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka merupakan suatu hal yang menarik 

untuk diteliti dan sangat penting untuk mengetahui upaya penatalaksanaan 

manajemen penanggulangan kasus DBD yang dilakukan oleh pihak terkait di  

Kabupaten Maros. 



 

 

D. Kajian Pustaka 

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah : 

No Nama Peneliti Judul Variabel 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

1.  Eko ardiansyah, 

2015 

Studi kasus penatalaksanaan 

manajemen penanggulangan 

malaria di Kabupaten Bulukumba. 

Independen : 

penatalaksanaan 

manajemen 

penanggulangan 

malaria 

Dependen : 

penurunan kasus 

malaria 

Menggunakan 

metode Kualitatif, 

pendekatan studi 

kasus 

Kegiatan penemuan penderita 

dilakukan dengan melaui metode 

Active CaseDetection, Pengobatan 

penderita malaria dilakukan setelah 

adanya konfirmasi positif dari hasil 

pemeriksaan darah penderita, 

Kegiatan pengendalian vektor 

dimulai dengan kegiatan survey 

vektor untuk menilai pentingya 

kegiatan pengendalian vektor yang 

akan dilakukan. Dan Kegiatan 

pengelolaan lingkungan dilakukann 

untuk menurunkan angka kejadian 

malaria. Bentuk kegiatan 

pengelolaan lingkungan yaitu 

dengan menutup saluran 

pembuangan air limbah, 

membersihkan semak-semak 

disekitar rumah masyarakat, 



 

 

pembersihan rawa dan perawatan 

terhadap tambak-tambak. 

2 Lia Ristiyanti, 

2016 

Analisis faktor risiko lingkungan 

rumahdan praktik manajemen 

lingkungan keluarga terhadap 

kejadian demam berdarah dengue. 

Independen : 

lingkungan rumah 

dan manajemen 

lingkungan keluarga 

Dependen : kejadian 

demam berdarah 

dengue 

Metode analitik 

observasional 

dengan 

Rancangan 

penelitian case 

control 

Faktor risiko yang mempengaruhi 

penularan Demam Berdarah 

Dengue di wilayah kerja Puskesmas 

Tahunan Kabupaten Jepara adalah 

faktor lingkungan dan kegiatan 

manajemen lingkungan seperti 3M 

Plus yang belum maksimal. 

3. Stevia tairas, G. 

D kandou, 2015 

Analisis pelaksanaan 

pengendalian demam berdarah 

dengue di Kabupaten Minahasa 

Utara. 

Independen : 

pelaksanaan 

pengendalian demam 

berdarah dengue 

Dependen : kejadian 

demam berdarah 

dengue 

Menggunakan 

metode kualitatif 

Pelaksanaan pengendalian DBD 

secara umum sudah baik, dengan 

menggunkan surveilans kasus pasif. 

Diagnosa  dan tatalaksana yang 

dilakukan oleh petugas rumah sakit,  

dll. 

4. Suitha andryani, 

2017 

Pelaksanaan program 

penanggulangan demam berdarah 

dengue (DBD) di Puskesmas 

Hutabaginda Kecamatan Tarutung 

tahun 2017. 

Independen : 

pelaksanaan program 

penanggulangan 

demam berdarah 

Dependen : kejadian 

demam berdarah 

Menggunakan 

metode kualitatif  

dengan 

wawancara 

mendalam 

1. Input 

Sumber daya adalah dari p2 DBD, 

sumber dana berasal dari dan APBD 

dan BOK, ssarana yang digunakan 

penyuluhan adalah proyektor 

2. Process 

Pelaksanaan program belum 

berjalan baik 

3. Output 

Hasil dari program masih kurang 

optimal 



 

 

5. Wayan adi 

pranata, 2017 

Gambaran pola penatalaksanaan 

Demam Berdarah Dengue (DBD) 

pada anak di instalansi rawat inap 

rumah sakit umum daerah 

Kabupaten Buleleng tahun 2013. 

Independen : pola 

penatalaksanaan 

demam berdarah 

dengue 

Dependen : kejadian 

demam berdarah 

Menggunakan 

metode deskriptif 

observasional 

dengan 

pendekatan cross 

sectional 

Secara umum penatalaksanaan 

pasien anak dengan DBD instalansi 

RSUD Kabupaten buleleng meliputi 

pemberian rehidrasi intravena dan 

antipiretik. Pemberian antibiotik 

dan terapi tambahan belum rutin 

diberikan. 

6. Lubis, Okti Nur 

Suhaimah, 2018 

Manajemen program 

pengendalian penyakit demam 

berdarah dengue di Puskesmas 

Medan Johor Kecamatan Medan 

Johor tahun 2018. 

Independen : 

manajemen program 

penyakit dema 

berdarah dengue 

Dependen : 

keberhasilan 

program 

Menggunakan 

metode 

pendekatan 

kualitatif melalui 

wawancara secara 

mendalam 

Pencapaian cakupan program yang 

ada di Puskesmas Medan Johor 

secara keseluruhan beberapa sudah 

mulai terlaksana dibuktikan dengan 

mulai berkurangngnya angka 

kesakitan akibat DBD di Puskesmas 

Medan Johor. 



 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui tatalaksana manajemen kasus DBD yang diterapkan di 

Kabupaten Maros 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tatalaksana manajemen kasus DBD berdasarkan penemuan 

penderita DBD di Kabupaten Maros 

b. Mengetahui tatalaksana manajemen kasus DBD berdasarkan pengendalian 

vektor DBD di Kabupaten Maros 

c. Mengetahui tatalaksana manajemen kasus DBD berdasarkan pengelolaan 

lingkungan di Kabupaten Maros  

d. Mengetahui tatalaksana manajemen kasus DBD berdasarkan program 

penyuluhan DBD di Kabupaten Maros 

e. Mengetahui tatalaksana manajemen kasus DBD berdasarkan pengobatan 

penderita DBD di Kabupaten Maros 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi 

bahan informasi tentang tatalaksana manajemen kasus DBD di Kabupaten Maros. 

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Maros 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi program selanjutnya dalam menurunkan 

angka kejadian DBD di Kabupaten Maros. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan sarana untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar 

sarjana masyarakat dan mendalami pengetahuan ilmu masyarakat khususnya 

bidang kesehatan lingkungan.  



 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah 

Manajemen penyakit berbasis wilayah merupakan upaya tatalaksana 

pengendalian penyakit dengan mengendalikan faktor risiko penyakit yang 

dilaksanakan secara serentak, paripurna, terencana, dan terintegrasi dengan 

tatalaksana kasus penyakit berkenaan yang dilaksanakan pada satu wilayah tertentu. 

Manajemen penyakit menular dalam sebuah wilayah harus dilakukan secara 

terencana dan terpadu dengan berbagai faktor risiko. Dengan demikian, manajemen 

penyakit menular berbasis lingkungan adalah suatu proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi program pemberantasan penyakit menular yang 

didasarkan pada fakta, dengan melakukan intervensi pada sumber penyakit, serta 

faktor risiko yang berkenaan dengan proses timbulnya penyakit yang dilakukan 

secara serentak dan komprehensif dalam satu wilayah (Hasyim, 2008). 

Manajemen penyakit berbasis wilayah (MPBW) mencakup upaya 

pengendalian kasus penyakit disuatu wilayah tertentu bersama pengendalian 

berbagai faktor risiko yang dilakukan secara terintegrasi. Upaya tersebut dapat 

dilakukan secara prospektif dan secara retrospektif. Upaya prospektif 

mengutamakan pengendalian faktor risiko penyakit terintegrasi dengan upaya 

pencarian dan penatalaksanaan kasus penyakit tersebut. Upaya retrospektif 

mengutamakan penatalaksanaan penyakit tertentu terlebih dahulu yang terintegrasi 

dengan pengendalian faktor risiko penyakit tersebut atau direncanakandan 

dilaksanakan secara serentak. Hal tersebut ditandai dengan perencanaan dan alokasi 

sumber daya yang juga dilakukan secara terintegrasi (Achmadi, 2009).  



 

 

Faktor risiko penyakit pada dasarnya adalah semua faktor yang berperan 

dalam kejadian suatu penyakit di tingkat individu dan tingkat masyarakat. Berbagai 

variabel lingkungan dan penduduk yang mencakup perilaku hidup sehat merupakan 

faktor risiko utama penyakit, dengan demikian penyehatan lingkungan dan 

pemberdayaan masyarakat merupakan upaya utama pengendalian berbagai faktor 

risiko penyakit di dalam satu wilayah tertentu (Achmadi, 2009).  

Dalam suatu wilayah, MPBW harus dirancang berdasarkan eviden yang 

dikumpulkan secara periodik, sistematik dan terencana dan dilaksanakan oleh tim 

terpadu kesehatan. Bagaikan suatu orkestra, tim terpadu tersebut disatu pihak terdiri 

dari kumpulan pemain yang mahir memainkan alat musik, dilain pihak tim tersebut 

memiliki kesamaan visi berupa lagu yang sama dalam satu kesatuan orkestra. Tim 

tersebut bisa merupakan pimpinan dan/atau staf dinas kesehatan yang bermitra 

dengan para dokter di rumah sakit, seluruh staf kesehatan di Puskesmas, LSM 

bidang kesehatan, dinas-dinas non kesehatan dalam lingkungan PEMDA, serta 

masyarakat. Dengan demikian, MPBW merupakan kerja sama yang harmonis 

antara para dokter di unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit 

dan petugas kesehatan masyarakat. Dalam menghadapi penyakit yang sama, kedua 

kelompok tersebut harus menyamakan visi dan persepsi, penyakit yang dianggap 

prioritas adalah penyakit yang ada atau endemik di suatu wilayah tertentu. 

Pelaksana manajemen tidak harus kepala dinas kesehatan, dokter di rumah sakit dan 

petugas Klinik Sanitasi di Puskesmas saja, namun mereka merupakan bagian dari 

orkestra yang harus mempunyai visi yang sama, serta berpikir dan bertindak 

mengendalikan penyakit tertentu dalam satu wilayah (Achmadi, 2009). 

 

 



 

 

1. Pelaksanaan 

Sebaiknya berbagai permasalahan tersebut diidentifikasi dan dirumuskan ke 

dalam isu strategis berupa masalah kesehatan yang tak kunjung usai atau yang dapat 

diselesaikan dalam jangka panjang (Achmadi, 2009). Bupati dibantu kepala dinas 

kesehatan kabupaten bersama para dokter di rumah sakit, petugas penyuluh 

kesehatan, petugas hygiene sanitasi, petugas gizi masyarakat, serta seluruh 

komponen masyarakat berkewajiban melaksanakan program pemberantasan 

penyakit, dan penyehatan lingkungan. Program pemberantasan tersebut antara lain 

seperti pemberantasan TBC, pengendalian DBD, membangun sanitasi dasar, 

pengendalian pencemaran lingkungan, penurunan angka mencakup wilayah 

administratif dan wilayah ekosistim (Achmadi, 2009).  

Dewasa ini beberapa wilayah otonomi Kota/Kabupaten mempunyai 

Rancangan Sistim Kesehatan Kabupaten atau Kota (SKK) yang disusun dan 

disahkan dalam bentuk Perda yang merupakan pedoman pembangunan kesehatan 

Kabupaten atau kota. Dengan demikian, pembangunan kesehatan di wilayah 

otonom harus mengikuti peraturan daerah. Setiap SKK hendaknya dipertegas 

dengan pasal yang memuat komponen integrasi, koordinasi, sinkronisasi. Selain itu, 

diperlukan pernyataan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap 

pelaksanaan program kesehatan. Berikut diuraikan berbagai langkah pembangunan 

kesehatan masyarakat yang menggunakan pendekatan Manajemen Penyakit 

Berbasis Wilayah, sebagai salah satu alternatif pendekatan yang mengacu pada 

SKK (Achmadi, 2009).  

a. Penentuan Wilayah  

Pertimbangan diserahkan kepada setiap Kabupaten atau Kota untuk memilih 

wilayah Puskesmas, wilayah pariwisata, ataupun seluruh Wilayah Kabupaten. 



 

 

Penentuan wilayah yang dimaksud harus memperhatikan prioritas masalah dan atau 

wilayah ekosistim kejadian penyakit (Achmadi, 2009).  

b. Identifikasi Prioritas Berbasis Eviden  

Langkah pertama adalah menentukan prioritas Kabupaten dan setiap unit 

wilayah administratif misalnya Puskesmas atau Kelurahan. Prioritas tersebut bisa 

mengambil tema faktor risiko kejadian penyakit seperti sanitasi dasar atau 

pencemaran lingkungan tertentu (udara, pangan atau air). Prioritas dapat juga 

dipilih berdasarkan penyakit, strata umur penduduk, faktor risiko, dan wilayah 

tertentu. Prioritas penyakit antara lain berupai DBD, malaria, diare, TBC, kanker, 

dan kardiovaskuler (Achmadi, 2009).  

Prioritas berdasarkan strata umur penduduk seperti balita, kelompok ibu 

produktif. Faktor risiko tertentu misalnya rokok, makanan sehat dan olah raga, 

kemiskinan, dan rumah sehat. Wilayah tertentu misalnya Wilayah Kecamatan atau 

wilayah kerja Puskesmas. Apabila rumah tidak sehat yang dijadikan faktor risiko 

terpilih, perlu dipertimbangan outcome penyakitnya, persiapan alat diagnostik dan 

obat. Semua penentuan prioritas tersebut harus dilakukan berbasis evidences 

(Achmadi, 2009). 

c. Modelling Patogenesis  

Penyakit atau gangguan kesehatan lain seperti gizi buruk (faktor risiko beserta 

prediksi kejadian penyakit), digambarkan dalam suatu model. Model tersebut 

memberikan panduan dalam penyusunan daftar kegiatan. Misalnya, bagaimana 

model penularan DBD? Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan kondisi 

lingkungan, nyamuk, tempat perindukan, cara mencari dan menemukan kasus 

secara dini agar segera dapat diobati sehingga tidak menjadi sumber penularan? 

Obat dan alat diagnostik apa yang paling cost efektive? Contoh lain, menggambakan 



 

 

model angka kesakitan (morbidity) balita, angka kematian balita atau status gizi 

balita, apakah faktor risiko kejadian gizi buruk sebagai outcome pada simpul 4 (lihat 

teori simpul). Berbagai upaya kendali faktor risiko yang berperan dalam kematian 

balita, gangguan gizi buruk dan lain-lain. Ini harus disusun secara lintas sektor dan 

lintas program secara integrated baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya 

(Achmadi, 2009).  

d. Rencana Kegiatan  

Rencana kegiatan mencakup manajemen pada seluruh simpul (teori simpul). 

Kegiatan dikelompokkan dalam pengendalian faktor risiko lingkungan, 

pengendalian pada faktor kependudukan (misal peyuluhan perubahan perilaku, 

imunisasi), pencarian dan penemuan kasus atau pencatatan di RS, penyediaan obat-

obatan, alat diagnostik dan lain sebagainya. Pada intinya, buat daftar rancangan 

kegiatan secara exhausted (semua yang ada), baik yang meliputi pengendalian 

faktor risiko maupun pengendalian outcome gangguan penyakit (kesehatan) 

(Achmadi, 2009). 

2. Integrasi Perencanaan dan Pembiayaan 

Daftar kegiatan dituangkan dalam rencana dan anggaran secara terpadu, 

bersama dengan berbagai unit yang terkait (sub dan sub-sub dinas). Berbagai 

kegiatan tersebut difokuskan pada satu wilayah tertentu, wilayah administratif 

dengan memperhatikan wilayah ekosistim (yang berkaitan erat). Kegiatan ini tentu 

saja memerlukan skala prioritas. Namun, harus menggambarkan integrasi antara 

kegiatan pengendalian faktor risiko dan pelayanan kesehatan termasuk program 

Jamkesmas. Dalam setiap SKK Kabupaten atau Kota harus ditampilkan secara 

nyata kata kunci koordinasi, sinkronisasi sebagai payung kegiatan yang harus 

dilakukan sejak perencanaan hingga pelaksanaan (Achmadi, 2009). 



 

 

 

 

3. Audit 

Daftar kegiatan yang tertuang dalam rencana dan anggaran perlu diaudit dari 

aspek pelaksanaan dan aspek anggaran. Aspek yang paling penting adalah proses 

pelaksanaan yang terintegrasi. Berbagai langkah tersebut selanjutnya disusun dalam 

Pedoman Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah Puskesmas atau wilayah 

Kabupaten (Achmadi, 2009). 

4. Pendekatan Kesehatan Masyarakat 

Menejemen Penyakit Berbasis wilayah secara esensial memenuhi 

pendekatan kesehatan masyarakat yang paling tidak harus menampilkan lima 

karakteristik spesifik yaitu:  

a. Program hendaknya berorientasi pada seluruh masyarakat dalam suatu 

Wilayah, misal Kabupaten, Kecamatan dan Desa tanpa diskriminasi terhadap 

ras, suku, agama atau golongan umur, dan status sosial ekonomi.  

b. Berorientasi pada pencegahan primer misalnya pengendalian faktor risiko. 

c. Penanganan masalah menggunakan pendekatan multidisiplin, misalnya 

pengendalian faktor risiko rumah sehat atau penanganan penyakit masyarakat 

seperti diare, DBD, malaria, flu burung dan lain-lain.  

d. Kegiatan dilakukan bersama dengan ciri partisipasi masyarakat. Contoh: 

pengendalian faktor risiko flu burung, gizi buruk, DBD, penyakit campak, 

penurunan kematian ibu, penurunan kematian bayi, penanggulangan wabah 

virus polio liar, SARS dan lain sebagainya yang dilakukan bersama 

masyarakat. 

e. Partnership atau kemitraan. 



 

 

f. Perencanaan dan pelaksanaan MPBW harus menggunakan pendekatan 

kesehatan masyarakat (Achmadi, 2009) yaitu: 

1. Lokasi Kegiatan MPBW dapat dilakukan pada tingkat manajemen:  

a) Global, misalnya menghadapi penyakit flu burung. 

b) Regional oleh WHO, nasional. 

c) Tingkat wilayah otonom. 

d) Satuan wilayah di dalam jurisdiksi Wilayah Otonom seperti Kecamatan, Desa, 

Wilayah Pariwisata, Wilayah Industri dan lain-lain. Manajemen pada tingkat 

Wilayah Kabupaten dapat dilakukan di seluruh Wilayah Kabupaten sebagai 

satu-satuan Wilayah, atau dapat pula memilih manajemen tiap tingkat 

Puskesmas sebagai wilayah administratif wilayah kerja (Achmadi, 2009).  

2. Metode  

Dalam MPBW Kabupaten Kota dikenal tiga metode yang amat esensial, 

meliputi analisis spasial, audit manajemen penyakit berbasis wilayah dan surveilans 

berbasis wilayah. Analisis spasial merupakan salah satu metode manajemen 

penyakit berbasis wilayah yang memperhatikan variabel spasial seperti topografi, 

Wilayah Urban, Wilayah Industri, dan Wilayah Pedesaan. Dia merupakan suatu 

analisis dan uraian tentang data penyakit secara geografi yang terkait dengan 

distribusi kependudukan, persebaran faktor risiko lingkungan, ekosistem, sosial 

ekonomi, serta analisa hubungan antar variabel tersebut. Kejadian penyakit 

merupakan fenomena spasial yang terjadi di atas permukaan bumi terestrial. 

Kejadian penyakit dapat dikaitkan dengan berbagai obyek yang memiliki 

keterkaitan dengan lokasi, topografi, benda-benda, distribusi benda atau kejadian 

lain dalam suatu ruangan atau pada titik tertentu dan dapat pula dihubungkan 

dengan peta dan ketinggian. Audit manajemen penyakit berbasis wilayah 

merupakan pelengkap yang pada dasarnya adalah upaya pemantauan dan evaluasi 



 

 

untuk menilai ketepatan pelaksanaan MPBW yang dilakukan terintegrasi, ketepatan 

manajemen faktor risiko dan pelaksanaan manajemen kependudukan dan dampak 

kesehatan. Surveilans berbasis wilayah merupakan metode esensial yang secara 

terintegrasi mendukung MPBW (Achmadi, 2009).  

Upaya survailans dilakukan secara bersama terhadap faktor risiko 

lingkungan dan kependudukan serta penyakit. Keduanya dilakukan secara 

terintegrasi dan lintas sektor dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Obyek parameter survailans harus meliputi faktor risiko dan penyakit yang 

berhubungan. Parameter yang digunakan harus menggambarkan proses 

kejadian penyakit pada komponen manusia dan lingkungan. 

b. Pertemuan awal yang dihadiri lintas sektor para stakeholders termasuk LSM 

bertujuan menentukan jenis dan petugas pengumpul data berdasarkan 

ketersediaan dana, metode sampling dan pengumpulan. 

c. Pertemuan stakeholder dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 

setahun untuk membahas berbagai aspek tentang data yang terkumpul. 

d. Pertemuan akhir bertujuan menyampaikan hasil informasi. Selebihnya, 

dilakukan mengikuti prinsip dan metode survailans yang lazim dan terarah 

pada prioritas penyakit dan atau faktor risiko (Achmadi, 2009). 

B. Penyakit Demam Berdarah Dengue 

1. Pengertian demam berdarah dengue 

Demam Berdarah Dengue atau Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) 

merupakan komplikasi dari demam Dengue (Dengue Fever) yang memburuk. 

“Penyakit Demam Berdarah Dengue adalah Penyakit menular yang disebabkan 

oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus 

betina, tapi sampai saat ini yang menjadi vektor utama penyakit DBD adalah Aedes 

aegypti (Soegijanto, 2006) .Penyakit Demam Berdarah Dengue umumnya 



 

 

menyerang pada musim panas dan musim hujan yang ditandai dengan demam 

mendadak 2 sampai 7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah atau lesu, gelisah, nyeri 

ulu hati, disertai tanda perdarahan di kulit berupa bintik perdarahan (petechiae), 

lebam (ecchymosis), atau ruam (purpura), kadang-kadang mimisan, berak darah, 

muntah darah, kesadaran menurun atau renjatan (shock)”. 

Nyamuk merupakan media penyebaran dari penyakit DBD. Allah telah 

memberi petunjuk kepada manusia agar berhati hati melalui perumpamaan nyamuk 

dalam firman Allah QS al-Baqarah/2 : 26 

ه ٱإنَِّ  هسۡتهحِۡ  للَّّ ا  ۦ  لَه ي مَّ
ه
اۚ فهأ هه ا فهوۡقه مه ةا فه ا بهعُوضه ثهلٗا مَّ ن يهضۡۡبِه مه

ه
ِينه ٱأ ُُوام  ءه  لََّّ اممه

نَّهُ 
ه
يهعۡلهمُونه أ ِ  لۡۡهق  ٱفه ب  ا مِن رَّ مَّ

ه
أ ِينه ٱهِمۡۖۡ وه امده  لََّّ ره

ه
اذهام  أ يهقُولوُنه مه رُوام  فه فه ُ ٱكه ِ  للَّّ ام ب هَ ذ هَه

 ِ ۘ يضُِل  ب ثهلٗا يههۡدِي بهِِ  ۦهِ مه ا وه ثيِرا ا يضُِل  بهِِ  ۦكه مه اۚ وه ثيِرا ذسِقِيه ٱإلََِّ  ۦ  كه   لۡفه

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allâh tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk 

atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka 

mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi 

mereka yang kafir mengatakan: “Apakah maksud Allâh menjadikan ini 

untuk perumpamaan?” Dengan perumpamaan itu banyak orang yang 

disesatkan Allâh, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang 

diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allâh kecuali orang-

orang yang fasik (Departemen Agama Republik Indonesia, 2017). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt memberikan perumpamaan 

segala sesuatu yang dikehendaki agar kita sebagai hamba hamba-Nya mengetahui 

kebenaran.  Dengan perumpamaan nyamuk Allah memerintahkan kita mencari tahu 

tentang kebenaran seekor nyamuk, seperti bahaya yang disebabkan oleh nyamuk 

karena itu kita diberi pentunjuk untuk berhati hati dan  menemukan cara yang 



 

 

efektif dalam pengendalian nyamuk Aedes aegypti guna menghindari penyakit 

DBD. 

2. Epidemologi Penyakit Demam Berdarah Dengue 

Timbulya suatu penyakit dapat dijelaskan melalui konsep segitiga 

epidemoligi yang terdiri dari adanya agen (agent), host dan lingkungan 

(environment). 

a. Agent    

Penyakit DBD adalah penyakit akibat infeksi dari virus dengue pada 

manusia. Virus dangue merupakan penyebab (agent) dari penyakit DBD. 

Manifestasi klinis dari infeksi virus dengue dapat berupa demam dengue dan DBD. 

Terjadinya Penyakit demam berdarah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: 

1) Virus Dengue 

Virus dengue termasuk famili Flaviviridae, yang berukuran kecil sekali + 

35-45 nm. Virus dapat tetap hidup (survive) di alam melalui dua mekanisme. 

Mekanisme pertama, transmisi vertikal dalam tubuh nyamuk. Virus ditularkan oleh 

nyamuk betina pada telurnya, yang nantinya menjadi nyamuk dewasa. Virus juga 

dapat ditularkan dari nyamuk jantan pada nyamuk betina melalui kontak seksual. 

Mekanisme kedua, transmisi virus dari nyamuk ke dalam tubuh makhluk vertebrata 

dan sebaliknya.  

2) Virus Dengue Dalam Tubuh Nyamuk  

Virus dengue didapatkan nyamuk Aedes pada saat melakukan gigitan pada 

manusia (vertebrata) yang sedang mengandung virus dengue dalam darahnya 

(viraemia). Virus yang sampai ke dalam lambung nyamuk akan mengalami 

replikasi (membelah diri atau berkembang biak), kemudian akan migrasi yang 

akhirnya akan sampai di kelenjar ludah.  



 

 

 

 

3) Virus Dengue dalam Tubuh Manusia  

Virus dengue memasuki tubuh manusia melalui proses gigitan nyamuk yang 

menembus kulit. Setelah nyamuk mengigit manusia disusul oleh periode tenang + 

4 hari, virus melakukan replikasi secara cepat dalam tubuh manusia virus akan 

memasuki sirkulasi darah (viraemia) apabila jumlah virus sudah cukup, dan 

manusia yang terinfeksi akan mengalami gejala panas. Tubuh memberi reaksi 

setelah adanya virus dengue dalam tubuh manusia. Bentuk reaksi terhadap virus 

antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dapat berbeda dan akan 

memanifestasikan perbedaan penampilan gejala klinis dan perjalanan penyakit.  

b. Host  

a. Manusia 

Ada beberapa faktor intrinsik yang mempengaruhi kerentanan penjamu 

terhadap agent, yaitu: umur, jenis kelamin, nutrisi, popuasi, mobilitas penduduk. 

(Marliah dan Dinata, 2012) 

a) Umur 

Umur adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepekaan terhadap 

infeksi virus dengue. Semua golongan umur dapat terserang virus dengue, 

meskipun baru berumur beberapa hari setela lahir. 

b) Jenis kelamin 

Sejauh ini belum ditemukannya perbedaan kerentanan terhadap serangan 

demam berdarah dengue (DBD) dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin 

(gender). 

c) Nutrisi  



 

 

Teori nutrisi mempengaruhi derajat ringan penyakit dan ada hubungannya 

dengan teori imunologi, bahwa gizi yang baik yang mempengaruhi peningkatan 

antibodi dan karena ada reaksi antigen dan antibodi yang cukup baik, maka terjadi 

infeksi virus dengue yang berat. 

d) Populasi 

Kepadatan penduduk yang tinggi akan mempermudah terjadinya infeksi 

virus dengue. Karena daerah yang berpenduduk padat akan meningkatkan jumlah 

insiden kasus demam berdarah dengue (DBD) tersebut. 

e) Morbilitas penduduk 

Morbilitas penduduk memang memegang peranan penting pada transmisi 

penularan infeksi virus dengue. 

 

c. Lingkungan (Enviromental) 

Lingkungan yang mempengaruhi terjadinya kejadian DBD adalah: 

1) Lingkungan fisik 

Lingkungan fisik ada bermacam-macam misalnya tata rumah, jenis 

kontainer, ketinggian tempat dan iklim. 

a) Jarak antara rumah 

Jarak rumah mempengaruhi penyebaran nyamuk dari satu rumah ke rumah 

lain, semakin dekat jarak antar rumah semakin mudah nyamuk menyebar kerumah 

sebelah menyebelah. Bahan-bahan pembuat rumah, konstruksi rumah, warna 

dinding dan pengaturan barang-barang dalam rumah menyebabkan rumah tersebut 

disenangi atau tidak disenangi oleh nyamuk. Berbagai penelitian penyakit menular 

membuktikan bahwa kondisi perumahan yang berdesak-desakan dan kumuh 

mempunyai kemungkinan lebih besar terserang penyakit.  

 



 

 

 

 

b) Macam kontainer  

Termasuk macam kontainer disini adalah jenis/bahan kontainer, letak 

kontainer, bentuk, warna, kedalaman air, tutup dan asal air mempengaruhi nyamuk 

dalam pemilihan tempat bertelur. 

c) Ketingian tempat 

Pengaruh variasi ketinggian berpengaruh terhadap syarat-syarat ekologis 

yang diperlukan oleh vektor penyakit. Di Indonesia nyamuk Aedes aegypti dan 

Aedes albopictus dapat hidup pada daerah dengan ketinggian 1000 meter diatas 

permukaan laut. 

d) Iklim 

Iklim adalah salah satu komponen pokok lingkungan fisik, yang terdiri dari: 

suhu udara, kelembaban udara, curah hujan dan kecepatan angin. 

e) Suhu udara 

Nyamuk dapat bertahan hidup pada suhu rendah, tetapi metabolismenya 

menurun atau bahkan terhenti bila suhunya turun sampai dibawah suhu kritis. Pada 

suhu yang lebih tinggi dari 35º C juga mengalami perubahan dalam arti lebih 

lambatnya proses-proses fisiologis, rata-rata suhu optimum untuk pertumbuhan 

nyamuk adalah 25º C - 27º C. Pertumbuhan nyamuk akan terhenti sama sekali bila 

suhu kurang 10 º C atau lebih dari 40º C. 

f) Kelembaban nisbi  

Kelembaban udara yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan keadaan rumah 

menjadi basah dan lembab yang memungkinkan berkembangbiaknya kuman atau 

bakteri penyebab penyakit. Kelembaban yang baik berkisar antara 40% - 70%. 



 

 

Untuk mengukur kelembaban udara digunakan hidrometer, yang dilengkapi dengan 

jarum penunjuk angka relatif kelembaban. 

 

g) Curah hujan  

Hujan berpengaruh terhadap kelembaban nisbi udara dan tempat perindukan 

nyamuk juga bertambah banyak. 

h) Kecepatan angin 

Kecepatan angin secara tidak langsung berpengaruh pada kelembaban dan 

suhu udara, disamping itu angin berpengaruh terhadap arah penerbangan nyamuk.  

2) Lingkungan Biologi 

Nyamuk Aedes aegypti dalam perkembanganya mengalami metamorfosis 

lengkap yaitu mulai dari telur-larva-pupa-dewasa. Telur Aedes aegypti berukuran 

lebih kurang 50 mikron, berwarna hitam berbentuk oval menyerupai torpedo dan 

bila terdapat dalam air dengan suhu 20-40º C akan menetas menjadi larva instar I 

dalam waktu 1-2 hari. Pada kondisi optimum larva instar 1 akan berkembang terus 

menjadi instar II, instar III dan instar IV, kemudian berubah menjadi nyamuk 

dewasa memerlukan waktu antara 2-3 hari. Pertumbuhan dan perkembangan 

nyamuk Aedes aegypti sejak dari telur sampai nyamuk dewasa memerlukan waktu 

7-14 hari dan nyamuk jantan lebih cepat menetasnya bila dibandingkan nyamuk 

betina. Larva nyamuk Aedes aegypti lebih banyak ditemukan berturut-turut pada 

bejana yang terbuat dari metal, tanah liat, semen, dan plastik. Lingkungan biologi 

yang mempengaruhi penularan DBD terutama adalah banyaknya tanaman hias dan 

tanaman pekarangan, yang mempengaruhi kelembaban dan pencahayaan didalam 

rumah. Adanya kelembaban yang tinggi dan kurangnya pencahayaan dalam rumah 

merupakan tempat yang disenangi nyamuk untuk hinggap beristirahat. 

3) Lingkungan Sosial 



 

 

Kebiasaan masyarakat yang merugikan kesehatan dan kurang 

memperhatikan kebersihan lingkungan seperti kebiasaan menggantung baju, 

kebiasaan tidur siang, kebiasaan membersihkan TPA, kebiasaan membersihkan 

halaman rumah, dan juga partisipasi masyarakat khususnya dalam rangka 

pembersihan sarang nyamuk, maka akan menimbulkan risiko terjadinya transmisi 

penularan penyakit DBD di dalam masyarakat. Kebiasaan ini akan menjadi lebih 

buruk dimana masyarakat sulit mendapatkan air bersih, sehingga mereka cenderung 

untuk menyimpan air dalam tandon bak air, karena TPA tersebut sering tidak dicuci 

dan dibersihkan secara rutin pada akhirnya menjadi potensial sebagai tempat 

perindukan nyamuk Aedes aegypti. 

Penjelasan diatas menunjukkan kebiasan jarang membersihkan halaman 

rumah, tempat penyimpanan air, dan kebersihan dalam rumah akan menjadi faktor 

potensial lingkungan sebagai tempat perindukan nyamuk Aedes. Menjaga 

kebersihan sangat diperlukan untuk mengurangi perkembang biakan nyamuk dan 

perilaku hidup bersih juga sangat dicintai oleh Allah swt. Firman Allah dalam QS 

al-Baqarah/2 : 222 

ه ٱإنَِّ  ذبيِه ٱيُُبِ   للَّّ يُحِب   لتَّوَّ ِريِنه ٱوه ه    ٢٢٢ لمُۡتهطه

Terjemahnya:  

….. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan 

menyukai orang-orang yang mensucikan diri.(Departemen Agama Republik 

Indonesia, 2017) 

Kaitan ayat tersebut dengan kejadian penyakit DBD yaitu ayat tersebut 

menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang 

membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan diri, dengan adanya diri kita dan 



 

 

lingkungan sekitar bersih maka akan mengurangi adanya tempat perindukan 

nyamuk, sehingga akan meminimalisir terjadinya kasus DBD 

 

 

3. Etiologi dan Penularan Penyakit Demam Berdarah Dengue 

Virus dengue yang dikenal saat ini ada empat serotipe. Keempatnya saling 

berkaitan sifat antigennya. Infeksi pertama dengan salah satu serotipe hanya akan 

memberikan proteksi sebagian terhadap ketiga serotipe lainnya, dan 

memungkinkan terjadi infeksi dengan ketiga serotipe yang lain tersebut.  

Menurut Depkes RI bahwa teori infeksi sekunder “The Secondary 

Heterologus Infection Hypothesis” yang dikemukakan oleh Halstead (1980) 

menyebutkan bahwa seseorang dapat menderita DBD jika mendapat infeksi 

ulangan tipe virus dengue berbeda. Misalnya : infeksi pertama oleh virus dengue 

tipe–1 (DEN-1) menyebabkan terbentuknya antibodi DEN -1, apabila kemudian 

terkena infeksi berikut oleh virus dengue tipe-2 (DEN-2) dalam waktu 6 bulan 

sampai 5 tahun pada sebagian dari yang mendepat infeksi kedua itu dapat terjadi 

suatu reaksi imunologis antara virus DEN-2 sebagai antigen dengan antibody DEN 

– 1 yang dapat mengakibatkan gejala Demam Berdarah dengue. Halstead, dkk 

(1970) berkeyakinan bahwa Demam Berdarah Dengue yang disertai syok (Dengue 

Shock Syndrome / DSS) dapat terjadi pada anak berumur kurang dari 1 tahun 

dengan infeksi virus dengue pertama kali, oleh karena anak tersebut dilahirkan dari 

ibu yang mempunyai immunitas terhadap dengue yang diberikan kepada bayinya 

melalui plasenta. Hypothesa yang lain mengemukakan bahwa infeksi dari setiap 

tipe virus dengue yang virulen dapat mengakibatkan timbulnya gejala Demam 



 

 

Berdarah Dengue yang disebut dengan Teori Infeksi Primer (Ditjen PPM & PLP, 

1986). 

Masa inkubasi (kurun waktu antara kontak awal dengan bibit penyakit dan 

kemunculan gejala) virus ini adalah 4-6 hari. Selain itu, virus berada dalam aliran 

darah selama 5-7 hari. Pada masa ini, biasanya terjadi penularan yang sangat cepat. 

Gigitan nyamuk biasanya terjadi pada siang hari (pukul 08.00-12.00) dan sore hari 

(pukul 15.00-17.00). 

Demam berdarah baru terjadi apabila telah terinfeksi oleh virus dengue 

untuk kedua kalinya, atau mendapat virus dari sumber yang tidak sama. Infeksi 

yang pertama dengan atau tampa obat, demam tersebut sering sembuh sendiri atau 

berlalu begitu saja tanpa disadari oleh penderitanya. Orang yang terinfeksi kedua 

kalinya pada darah atau pipa-pipa pembuluh darah dalam di dalam tubuh yang telah 

terkontaminasi virus dengue itu menjadi lebih sensitif terhadap serangan yang 

kedua kali sehingga dalam tubuh mereka yang telah terkena virus dengue biasanya 

akan terjadi reaksi yang lebih dahsyat atau hypersensitivity, reaksi yang berlebihan 

atau terlalu sensitif itulah yang sesungguhnya menimbulkan tanda-tanda atau gejala 

yang disebut dengan demam berdarah (Indrawan, 2001). 

Seseorang yang menderita demam berdarah, dalam darahnya mengandung 

virus dengue. Penderita tersebut apabila digigit oleh nyamuk Aedes, maka virus 

dalam darah penderita tadi ikut terhisap masuk ke lambung nyamuk dan virus akan 

memperbanyak diri dalam tubuh nyamuk dan tersebar di berbagai jaringan tubuh 

termasuk dalam kelenjar liur nyamuk. Nyamuk siap untuk menularkan kepada 

orang atau anak lain 3-10 hari setelah menggigit atau menghisap darah penderita. 

Penularan penyakit terjadi karena setiap kali nyamuk menggigit (menusuk), alat 

tusuknya yang disebut Proboscis akan mencari kapiler darah. Setelah diperoleh, 



 

 

maka dikeluarkan liur yang mengandung zat anti pembekuan darah (anti koagulan), 

agar darah mudah di hisap melalui saluran Proboscis yang sangat sempit. Bersama 

liurnya inilah virus dipindahkan kepada orang lain.  

 

 

4. Gejala Penyakit Demam Berdarah Dengue 

a. Gejala Klinis 

Penderita penyakit DBD pada umumnya disertai gejala gejala klinis sebagai 

berikut: 

1) Demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas, berlangsung terus menerus 

selama 2-7 hari 

2) Terdapat manifestasi perdarahan ditandai dengan uji bendung positif, 

petekie, ekonomis, purpura, perdarahan mukosa, epitaksis, perdarahan gusi 

3) Pembesaran hati 

4) Syok, ditandai nadi cepat dan lemah sampai tidak teraba, penyempitan 

tekanan nadi (20 mmHg), hipotensi sampai tidak terukur, kaki dan tangan 

dingin, kulit lembab, capillary refill time memanjang (>2 detik) dan pasien 

tampak gelisah. 

b. Laboratorium 

1) Trombositopenia (100 000/µl atau kurang) 

2) Adanya kebocoran plasma karena peningkatan premeabiitas kapiler, dengan 

manifestasi sebagai berikut 

c. Peningkatan hematokrit ≥20% dari nilai standar 

d. Penurunan hematokrit≥20%, setelah mendapat terapi cairan 

e. Efusi plura/perikardial, asites, hipoproteinemia. 



 

 

Dua kriteria klinis pertama ditambah satu kriteria laboratorium (atau hanya 

peningkatan hematokrit) cukup untuk menegakkan diagnosis kerja DBD. 

 

 

 

C. Manajemen Penanggulangan Demam Berdarah Dengue 

1. Manajemen Sumber  

Tata laksana sumber merupakan upaya yang dilakukan untuk 

memperhatikan keberaaan penderita penyakit menular yang diperuntukan untuk 

mengantisipasi  adanya penyebaran penyakit dan penangan secara dini pada 

penderita (Ahcmadi, 2014). Penyelidikan Epidemiologi (PE) merupakan kegiatan 

pencarian penderita DBD atau tersangka DBD lainnya dan pemeriksaan jentik 

nyamuk penular DBD di tempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitar, 

termasuk tempat tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter. 

Penemuan penderita DBD diakukan oleh petugas surveilans atau kader guna deteksi 

dini dengan mencari kasus DBD secara pro aktif disekitar penderita pertama yang 

diketahui alamatnya atau menggunakan petugas yang siaga. Deteksi (antigen) 

secara dini dilakukan menggukan metode antigen capture (NS1 atau non structural 

protein 1) untuk mendeteksi adanya virus daam tubuh (Lei, 2007, Young et a, 

2006).  

Tujuan umum dari PE adalah Mengetahui potensi penularan dan penyebaran 

DBD lebih lanjut serta tindakan penanggulangan yang perlu dilakukan diwilayah 

sekitar tempat tinggal penderita dan tujuan khusus mengetahui adanya penderita 

dan tersangka DBD lainnya , mengetahui ada /tidaknya jentik nyamuk penular DBD 



 

 

dan menentukan jenis tindakan (penanggulangan fokus) yang akan dilakukan ( 

Ditjen PP & PL 2014 ). 

2. Manajemen Media 

Tata laksana media, untuk mencegah penularan atau proses kejadian 

penyakit yang berkelanjutan dan melindungi penduduk yang sehat dari risiko 

menderita penyakit yang bersangkutan sehingga mata rantai penularan malaria 

dapat dicegah. Pengendalian faktor risiko maupun penyakit berkenaan dilakukan 

dengan cara mengumpulkan fakta atau informasi (evindences) dan analisis pada 

suatu wilayah komunitas tertentu untuk mendukung upaya penanggulangan 

kejadian DBD yang akan dilakukan (Achmadi, 2012). 

Manajemen media dalam penyakit DBD terdiri dari 2 bagian yaitu : 

1) Pengendaian Vektor 

Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD seperti juga penyakit 

menular lainnya didasarkan pada usaha pemutusan rantai penularannya. Pada 

penyakit DBD yang merupakan komponen epidemiologi adalah terdiri dari virus 

dengue, nyamuk Ades aegypti dan manusia. Oleh karena sampai saat ini belum 

terdapat vaksin atau obat yang efektif untuk virus dengue, maka pemberantasan 

ditujukan terutama pada manusia dan vektornya. Yang sakit diusahakan agar 

sembuh guna menurunkan angka kematian, sedangkan yang sehat terutama pada 

kelompok yang paling tinggi terkena resiko, diusahakan agar jangan mendapatkan 

infeksi penyakit DBD dengan cara memberantas vektornya. Menurut Harmadi 

Kalim (1976), sampai saat ini pemberantasan vektor masih merupakan pilihan yang 

terbaik untuk mengurangi jumlah penderita DBD. Strategi pemberantasan vektor 

ini pada prinsipnya sama dengan strategi umum yang telah dianjurkan oleh WHO 

dengan diadakan penyesuaian tentang ekologi vektor penyakit di Indonesia. 

Strategi tersebut terdiri atas perlindungan perseorangan, pemberantasan vektor 



 

 

dalam wabah dan pemberantasan vektor untuk pencegahan wabah, dan pencegahan 

penyebaran penyakit DBD. Untuk mencapai sasaran sebaik-baiknya perlu 

diperhatikan empat prinsip dalam membuat perencanaan pemberantasan vektor, 

yaitu: 

1) Mengambil manfaat dari adanya perubahan musiman keadaan nyamuk oleh 

pengaruh alam, dengan melakukan pemberantasan vektor pada saat kasus 

penyakit DBD paling rendah. 

2) Memutuskan lingkaran penularan dengan cara menahan kepadatan vektor 

pada tingkat yang rendah untuk memungkinkan penderita-penderita pada 

masa viremia sembuh sendiri. 

3) Mengusahakan pemberantasan vektor di semua daerah dengan potensi 

penularan tinggi, yaitu daerah padat penduduknya dengan kepadatan 

nyamuk cukup tinggi. 

4) Mengusahakan pemberantasan vektor di pusat-pusat penyebaran seperti 

sekolah, Rumah Sakit, serta daerah penyangga sekitarnya. Pemberantasan 

vektor dapat dilakukan pada stadium dewasa maupun stadium jentik. 

a) Pemberantasan Vektor Stadium Dewasa  

Pemberantasan vektor penyakit DBD pada waktu terjadi wabah sering 

dilakukan fogging atau penyemprotan lingkungan rumah dengan insektisida 

malathion yang ditujukan pada nyamuk dewasa. Caranya adalah dengan 

menyemprot atau mengasapkan dengan menggunakan mesin pengasap yang dapat 

dilakukan melalui darat maupun udara. Dari beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa pengasapan rumah dengan malathion sangat efektif untuk pemberantasan 

vektor. Namun kegiatan ini tanpa didukung dengan aplikasi abatisasi, dalam 

beberapa hari akan meningkat lagi kepadatan nyamuk dewasanya, karena jentik 



 

 

yang tidak mati oleh pengasapan akan menjadi dewasa, untuk itu dalam 

pemberantasan vektor stadium dewasa perlu disertai aplikasi abatisasi.  

b) Pemberantasan Vektor Stadium Jentik.  

Pemberantasan vektor stadium jentik dapat dilakukan dengan menggunakan 

insektisida maupun tanpa insektisida.  

(1) Pemberantasan Jentik engan Insektisida. 

Insektisida yang digunakan untuk memberantas jentik Aedes aegypti disebut 

larvasida yaitu Abate (Temephos). Abate SG 1 % diketahui sebagai larvasida yang 

paling aman dibanding larvasida lainnya, dengan rekomendasi WHO untuk 

dipergunakan sebagai pembunuh jentik nyamuk yang hidup pada persediaan air 

minum penduduk, sehingga kegiatannya sering disebut abatisasi. Untuk 

pemakaiannya dengan dosis 1 ppm (part per-million), yaitu setiap 1 gram Abate 1 

% untuk setiap 10 liter air. Abate setelah ditaburkan ke dalam air maka butiran pasir 

akan jatuh sampai ke dasar dan racun aktifnya akan keluar serta menempel pada 

pori-pori dinding tempat air, dengan sebagian masih tetap berada dalam air. Tujuan 

abatisasi adalah untuk menekan kepadatan vektor serendah rendahnya secara 

serentak dalam jangka waktu yang lebih lama, agar transmisi virus dengue selama 

waktu tersebut dapat diturunkan.Sedang fungsi abatisasi bisa sebagai pendukung 

kegiatan foging yang dilakukan secara bersama-sama, juga sebagai usaha 

mencegah letusan atau meningkatnya penderita DBD. 

(2) Pemberantasan Jentik tanpa Insektisida. 

Cara pemberantasan vektor stadium jentik tanpa menggunakan insektisida 

lebih dikenal dengan pembersihan sarang nyamuk (PSN). Kegiatan ini merupakan 

upaya sanitasi untuk melenyapkan kontainer yang tidak terpakai, agar tidak 

memberi kesempatan pada nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak pada 

kontainer tersebut. Caranya adalah dengan membersihkan pekarangan rumah dari 



 

 

kontainer yang tidak terpakai dengan menanam, membakar, atau dengan menguras, 

menggosok dinding bak mandi atau tempayan dan tempat penampungan air lain 

secara teratur setiap seminggu sekali. 

 

 

b. Kontrol Lingkungan 

Manajemen lingkungan mencakup semua perubahan yang dapat mencegah 

atau dapat meminimalkan perkembangbiakan vektor sehingga kontak antara 

manusia dan vektor berkurang. Metode lingkungan untuk mengendalikan populasi 

Aedes aegypti dan Aedes albopictus dan untuk mengurangi kontak antara manusia 

dan vektor antara lain adalah dengan pengubahan fisik habitat larva yang tahan lama 

dan sementara, manajemen atau pemusnahan tempat perkembangbiakan nyamuk 

(WHO, 2005: 63). 

Metode pencegahan ini dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap 

kondisi lingkungan sekitar yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan 

nyamuk penyebar demam berdarah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk 

memberantas tempat hidup nyamuk di lingkungan sekitar. Cara-cara yang dapat 

dilakukan antara lain dengan program pemberantasan sarang nyamuk, pengelolaan 

sampah padat, perbaikan desain rumah, dan lain sebagainya. Upaya praktis yang 

dapat dilakukan, yang merupakan manajemen berbasis lingkungan adalah sebagai 

berikut (Anies, 2006: 68) : 

1) Pengurasan dan Pembersihan Tempat Penampungan Air (TPA) 

Kegiatan menguras tempat penampungan air seperti bak mandi atau 

tempayan dilakukan sekurang-kurangnya seminggu sekali secara teratur. Kebiasaan 

menguras seminggu sekali penting untuk dilakukan untuk mencegah tempat 

perindukan (breeding place) nyamuk Aedes aegypti (Agus Susanto, 2009: 15). 



 

 

Benda-benda yang biasa digunakan untuk menampung air secara rutin 

minimal seminggu sekali airnya harus diganti dan wadah atau tempat penampungan 

tersebut harus dibersihkan serta digosok sebelum dipakai kembali. Misalnya untuk 

vas bunga yang berisi air maka seminggu sekali air dalam vas diganti dan diisi 

kembali dengan pasir dan air (WHO, 2005: 65), begitu pula dengan penggantian air 

minum burung, perangkap semut, dan lain-lain. Kebiasaan menguras tempat 

penampungan air lebih dari seminggu sekali memberikan kesempatan telur nyamuk 

untuk menetas dan berkembang biak menjadi nyamuk dewasa di mana stadium 

telur, larva, dan pupa hidup di dalam air selama 7 – 14 hari (Salawati dkk, 2010). 

2) Menutup Tempat Penampungan Air (TPA) 

Kebiasaan menutup tempat penampungan air berkaitan dengan peluang 

nyamuk Aedes aegypti untuk hinggap dan menempatkan telur-telurnya pada TPA 

tersebut. Pada TPA yang selalu ditutup rapat, peluang nyamuk untuk bertelur 

menjadi sangat kecil sehingga mempengaruhi keberadaannya di TPA. Sumber 

utama perkembangbiakan Aedes aegypti adalah wadah penyimpanan air untuk 

kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Wadah penyimpanan air harus ditutup dengan 

tutup yang pas dan rapat yang harus ditempatkan kembali dengan benar setelah 

mengambil air (WHO, 2005: 65). 

Menutup tempat penapungan air juga diajurkan dalam Islam, sebagaimana  

yang dikemukakan dalam hadist Rasulullah saw: 

قاَءَ  (رَوَاهُ اوَمُسْلمِ) ناَءَوَأوَْكُواالسِّ  غَطُّواالِْْ

Artinya: 

Tutuplah bejana – bejana, dan ikatlah tempat – tempat minum. (HR. 

Muslim, 3758) 



 

 

Dalam hadist tersebut menjelaskan anjuran untuk menutup tempat tempat 

penampungan air dimana kaitannya dengan kejadian DBD adalah apabila tempat 

tempat penapungan air tertutup maka akan menghindari adanya tempat perindukan 

nyamuk. 

 

3) Pengelolaan Barang-Barang Bekas 

Tempat perkembangbiakan nyamuk selain di tempat penampungan air juga 

pada barang bekas yang memungkinkan dapat menampung bekas air hujan, seperti 

kaleng bekas, ban bekas, botol. Sampah padat seperti kaleng, botol, ember atau 

benda lain tidak terpakai yang berpotensi dapat menampung air yang berada di 

sekeliling rumah harus dibuang dan dikubur di tempat penimbunan sampah agar 

tidak menjadi sarang nyamuk. Peralatan rumah tangga dan kebun seperti ember, 

wadah penyiram tanaman hendaknya disimpan dalam kondisi terbalik untuk 

mencegah tergenangnya air (WHO, 2005: 67). 

4) Pemasangan Kawat Kasa pada Ventilasi 

Pengendalian lingkungan dapat digunakan beberapa cara antara lain dengan 

pemakaian kawat kasa nyamuk pada lubang ventilasi rumah sebagai salah satu 

upaya untuk mencegah penyakit DBD. Pemakaian kawat kasa nyamuk pada setiap 

lubang ventilasi yang ada dalam rumah bertujuan agar nyamuk tidak masuk ke 

dalam rumah dan menggigit manusia. Dalam penelitian ini ventilasi rumah 

dikatakan memenuhi syarat kesehatan bila pada lubang ventilasi terpasang 

jaringjaring atau kawat kasa (Suyasa dkk, 2008). 

5) Meminimalkan Keberadaan Resting Place 



 

 

Pakaian yang tergantung di dalam rumah merupakan salah satu indikasi 

kesenangan beristirahat bagi nyamuk Aedes aegypti. Perilaku masyarakat seharihari 

yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan seperti biasa menggantung 

pakaian akan menimbulkan risiko terjadinya transmisi penularan penyakit DBD di 

dalam masyarakat. Survei dilakukan dengan menanyakan tentang kebiasaan 

menggantung pakaian kepada responden serta mengamati pakaian yang 

menggantung pada dinding ruangan yang merupakan tempat yang disenangi 

nyamuk Aedes aegypti untuk beristirahat, dan pada saatnya akan menghisap darah 

manusia kembali sampai nyamuk tersebut cukup darah untuk pematangan sel 

telurnya (Fitri Santoso, 2011: 35).  

Kegiatan PSN ditambah dengan cara merubah perilaku sehari-hari seperti 

menghindari menggantung pakaian di dalam rumah selain di lemari merupakan 

salah satu kegiatan manajemen lingkungan untuk mengendalikan populasi nyamuk 

Aedes aegypti sehingga penularan penyakit demam berdarah dapat dicegah dan 

dikurangi. 

3. Manajemen Host 

 Tatalaksana (manajemen) host merupakan upaya – upaya yang di fokuskan 

untuk membentuk dan mengubah perilaku masyarakat sehat yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan serta masyarakat atau 

keluarga dalam pemberantasan penyakit DBD. Dengan adanya penyuluhan 

kesehatan yang dikemas dengan media yang tepat dapat meningkatkan pengetahuan 

yang akhirnyaa dapat merubah ke arah perilaku kesehatan yang bersifat positif 

(Notoatmodjo, 2005). 

 Kegiatan penyuluhan dikoordinasikan dengan kepala wilayah setempat 

(Bupati/Walikota/Camat/Lurah). Kegiatan tersebut dapat berupa beberapa macam 

kegiatan yakni: 



 

 

a. Pertemuan dengan lintas sector terkait (dinas pendidikan dan kebudayaan). 

b. Penyuluhan melalui media elektronik dan media cetak. 

c. Penyuluhan di sekolah, tempat ibadah, tempat pemukiman, dan pasar. 

d. Penyuluhan melalui ketua RT/RW. 

4. Manajemen Penyakit 

Tatalaksana (manajemen) penyakit atau penderita penyakit dengan baik, 

mulai dari upaya melakukan pengobatan dan penyembuhan penyakit dalam sebuah 

komunitas penduduk dalam sebuah wilayah. Kasus-kasus disini merupakan kasus-

kasus penyakit yang merupakan prioritas wilayah administratif, wilayah 

Pemerintahan Pusat maupun WHO (Achmadi, 2012).  

Manajemen penyakit dalam penyakit DBD  dilakukan dengan cara 

pengobatan dan perawatan penderita. Penderita DBD derajat 1 dan 2 dapat di rawat 

Puskesmas yang mempunyai fasilitas perawatan, sedangkan DBD derajat 3 dan 4 

harus segera dirujuk ke rumah sakit. 

a) Pengobatan dan Perawatan Demam Berdarah Dengue Tanpa Syok 

1) Berikan banyak minuman oralit atau jus buah, air tajin, air sirup, susu, untuk 

mengganti cairan yang hilang akibat kebocoran plasma, demam, 

muntah/diare. 

2) Berikan parasetamol bia dema, jangan berikan asetosal atau ibuprofen 

karena obat obatan ini merangsang pendarahan 

3) Berikan infus sesuai dengan dehidrasi sedang : 

(a) Berikan hanya larutan isotonic seperti ringer laktat/asetat 

(b) Kebutuhan cairan parental (berat badan <15 kg : 7 ml/kgBB/jam, berat                                                     

badan 15-40 kg : 5 ml/kgBB/jam, berat badan >40 kg : 3 m/kgBB/jam. 

(c) Pantau tanda vital dan diuresis setiap jam, serta periksa laboratorium 

(hematokrit, trombosit, leukosit dan hemoglobin) tiap 6 jam 



 

 

(d) Apabila terjadi penurunan hematokrit dan klinis membaik, turnkan jumlah 

cairan secara bertahap sampai keadaan stabil 

4) Apabila terjadi pemburukan klinis berikan tatalaksana sesuai dengan 

tatalaksana syok terkompensasi (comprnsated shock). 

b) Pengobatan dan perawatan demam berdarah dengue dengan syok 

(1) Perlakukan hal ini sebagai gawat darurat. Berikan oksigen 2-4 l/menit secara 

nasa. 

(2) Berikan 20 ml/kg larutan kristaloid seperti ringer laktat/asetat secepatnya. 

(3) Jika menunjukkan perbaikan klinis, ulangi pemberian kristaloid 20 

ml/kgBB secepatnya (maksimal 30 menit) atau pertimbangkan pemberian 

koloid 10-20 ml/kgBB/jam maksimal 30 ml/kgBB.jam. 

(4) Jika tidak ada perbaikan klinis tetapi hematocrit dan hemoglobin menurun 

pertimbangkan terjadinya pendarahan tersembunyi, berikan transfuse 

darah/komponen. 

(5) Jika terdapat perbaikan klinis (pengisian kapiler dab fungsi perifer mulai 

membaik, tekanan nadi melebar), jumah cairan dikurangi hingga 10 

ml/kgBB/jam daam 2-4 jam dan secara bertahap diturunkan tiap 4-6 jam 

sesuai kondisi klinis dan laboratorium. 

(6) Cairan intervena dapat dihentikan setelah 36-48 jam. Agar tidak mengaami 

keebihan pemberian cairan yang berakibat vatal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

D. Kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

Sumber : Dimodifikasi dari manajemen penyakit berbasis wilayah 

Kabupaten/Kota yang berbasis evidences dalam Teori Simpul (Achmadi U.F. 

2014) 
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E. Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

 

Keterangan : 
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    = Variabel Dependen 

  

Manajemen Media 

1. Pengendalian Vektor 

2. Kontrol Lingkungan 

Manajemen Agent 

Penemuan Penderita 

Manajemen Host 

Program Penyuluhan PKM 

Manajemen Penyakit 

Pengobatan Penderita 

Penurunan 

Kasus DBD 



 

 

  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan 

studi kasus. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang 

dapat diamati (Bogdan Dan Tylor, 1990). Penelitian kualitatif berhubungan dengan 

ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak 

dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran 

seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat penelitian yang utama, peneliti 

memiliki lebih banyak kelebihan daripada daftar pertanyaan yang lazim dilakukan 

di penelitian kuantitatif (kuesioner) (Sulistyo-Basuki, 2000).  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dimana 

peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana tatalaksana manajemen 

pengendalian penyakit DBD di kabupaten maros. Menurut Robert yin studi kasus 

adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan 

nyata, bilamana batas batas Antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, 

dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Studi kasus lebih banyak berkutat 

pada atau berupaya menjawab pertanyaan pertanyaan “how” (bagaimana) dan 

“why” (mengapa), serta pada tingkatan tertentu juga menjawab pertanyaan “what” 

(apa/apakah), dalam rangka kegiatan penelitian (Burhan Bungin, 2005). 

Peneliti mengumpulkan data dan mendeskripsikan tatalaksana manajemen 

pengendalian penyakit DBD di Kabupaten Maros dari Informan pengelola program 

DBD, petugas laboratorium di Puskesmas, Keluarga penderita DBD, masyarakat 



 

 

dan pemerintah setempat sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di lokasi 

penelitian. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian dilakukan di Kabupaten Maros dan dilakukan pada September –  

Oktober 2019. 

C. Informan Penelitian 

Pemilihan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

dengan tehnik snowball sampling yaitu memilih 1 atau 2 informan kunci, kemudian 

meminta mereka mengusulkan informan berikutnya untuk mendapatkan informasi 

tambahan. 

Kriteria dari informan penelitian ini adalah: 

1. Terlibat dalam kegiatan penanggulangan DBD. 

2. Mampu berkomunikasi dengan baik. 

3. Bersedia menjadi informan.  

 Informan dari penelitian ini adalah: 

1. Informan kunci : Pelaksana manajemen DBD Puskesmas Moncongloe 

   Pelaksana manajemen DBD Puskesmas Turikale 

   Pelaksana manajemen DBD Puskesmas Lau 

   Pelaksana manajemen DBD Puskesmas Mandai 

   Pelaksana manajemen DBD Puskesmas Maros Baru 

   Pelaksana manajemen DBD Puskesmas Marusu 

2. Informan tambahan : Masyarakat. 

Pegawai laboratorium 

Pemerintah setempat 



 

 

Informasi yang ingin digali dari penelitian ini mengenai tatalaksana 

manajemen kasus DBD antara lain penemuan penderita, diagnosis dengan benar, 

pengobatan penderita, pengendalian vektor dan pengelolaan lingkungan kaitannya 

dengan penanggulangan DBD.  

D. Instrumen Penelitian 

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini. Untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti menggunakan beberapa alat 

pengumpulan data yaitu sebagai berikut : 

1. Alat Perekam  

Peneliti menggunakan alat rekam untuk merekam kegiatan wawancara 

dengan informan. Hasil rekaman ini ditransformasikan peneliti ke dalam bentuk 

kata-kata yaitu berupa data transkrip. 

2. Panduan Wawancara (Pedoman pertanyaan) 

Panduan wawancara merupakan pedoman yang peneliti gunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Pertanyaan penelitian tersebut selanjutnya 

berkembang menjadi pertanyaan pendalaman (probing) ketika di lapangan, namun 

masih dalam satu bidang informasi sesuai dengan tujuan-tujuan penelitian yang 

dilakukan. 

3. Catatan Lapangan  

Catatan penelitian merupakan narasi pribadi yang dibuat oleh peneliti yang 

digunakan untuk menarasikan hal-hal yang dialami, dilihat, dan didengar oleh. 

E. Teknik Pengambilan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian pengamatan dan pencatatan ini dilakukan 

terhadap objek tempat terjadinya peristiwa (Margono, 1997). Dengan  cara ini maka 



 

 

peneliti akan melihat langsung kondisi di lapangan mengenai tatalaksana 

manajemen pengendalian penyakit DBD 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan 

data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan yang 

diwawancarai (Stevilla, 1993). Wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan untuk 

mencari tahu segala hal yang berkaitan dengan tatalaksana manajemen 

penngendalian penyakit DBD di Kabupaten Maros. Wawancara dilakukan dengan 

teknik snow ball dimana informan A memberi rekomendadasi agar informan B 

menjadi informan dan seterusnya. Snow ball sampling merupakan teknik penentuan 

sampel yang mula mula jumlahnya kecil kemudian membesar (Sugiyono, 2006). 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan dan 

pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan 

bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan 

bahan tersebut agar dapat diinterpresentasikan temuannya kepada orang lain 

(Zuriah, 2006). Pada tahapan analisis data dilakukan proses penyederhanaan data 

data yang telah terkumpul ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca. 

Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti yaitu : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Pada 

tahap ini data data yang sudah terkumpul dibuatkan transkripnya, yakni dengan cara 

menyederhanakan informasi yang terkumpul kedalam bentuk tulisan yang mudah 

dipahami. Setelah itu data data yang terkumpul dipilih sesuai dengan focus 

penelitian ini dan diberi kode untuk memudahkan peneliti dalam mengkategorikan 

data data yang terkumpul. 



 

 

2. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

hal hal yang tidak diperlukan dalam penelitian. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gabaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

uuntuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan 

(Sugiono, 2006). Pada tahapan ini, data data yang sudah diberi kode dan sudah 

dikelompokkan dirangkum untuk memberikan gambaran yang lebih jelas 

3. Penyajian Data 

Data sudah terangkum, memilih hal  hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang hal hal yang tidak 

diperlukan dala penelitian. Dengan demikian data yang sudah ditafsirkan dan 

dijelaskan berbentuk uraian dengan teks atau bersifat naratif. 

4. Penarikan Kesimpulan  

Pada tahap ini penelitimenarik kesimpulan dari hasil analisis data yang 

sudah dilakukan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih 

jelas (Sugiyono, 2006). 

  

  



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat Sulawesi Selatan 

Antara 40º45’-50º07’ lintang selatan dan 109º205’-129º bujur timur (±30 Km dari 

Kota Makassar). 

Gambar 4.1 : Peta Kabupaten Maros (PEMKAB Maros 2019) 

Secara administrasi, Kabupaten Maros terdiri dari 14 Kecamatan dan 103 

Kelurahan/Desa. Kabupaten Maros berada pada rentang ketinggian 0 -1000 M di 

atas permukaan laut yang terdiri dari 28 desa berada pada wilayah perbukitan, 5 

desa pada wilayah lembah dan 60 desanya berada pada wilayah dataran. Hampir 

semua di kecamatan terdapat daerah pendataran yang luas keseluruhan sekitar 

70.882 ha atau 43,8% dari luas wilayah Kabupaten Maros. Sedangkan daerah yang 

mempunyai kemiringan lereng di atas dari 40% atau wilayah yang bergunung 

mempunyai luas 49.869 ha atau 30.8 dari luas wilayah Kabupaten Maros. Dengan 



 

 

kepadatan penduduk peringkat 9 dari 24 daerah di Sulawesi Selatan (PEMKAB 

Maros 2019). 

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik informan 

Table 4.1 

Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur dan Tingkat Pendidikan 

Tahun 2019 

No Informan 
Jenis 

kelamin 
Umur Pendidikan  Keterangan  

1 HB Perempuan 28 tahun S1 Pengelola DBD 

2 HP Perempuan 37 tahun S1 Pengelola DBD 

3 RN Perempuan 40 tahun S1 Pengelola DBD 

4 NT Perempuan 32 tahun S1 Pengelola DBD 

5 ER Laki-laki 47 tahun D3 Pengelola DBD 

6 RW Laki-laki 39 tahun S1 Pengelola DBD  

7 MR Perempuan 49 tahun S1 Pemerintah 

8 DN Laki-laki  51 tahun SMA Pemerintah  

9 YD Laki-laki  34 tahun S1 Pemerintah  

10 SP Laki laki  43 tahun S1 Pemerintah  

11 SS Perempuan  25 tahun S1 Petugas laboratorium 

12 MD Perempuan  29 tahun S1 Petugas laboratorium 

13 NL Perempuan  31 tahun S1 Petugas laboratorium 

14 HA Laki-laki  31 tahun S1 Petugas laboratorium 

15 AK Laki-laki  47 tahun SMA Keluarga penderita 

16 DS Perempuan  36 tahun  SMA Keluarga penderita 

17 GP Perempuan  19 tahun SMA Keluarga penderita 

18 KM Laki-laki  28 tahun SMA Masyarakat  

19 FW Perempuan  24 tahun SMA Masyarakat  

20 SY Perempuan  43 tahun  SMP Masyarakat  

21 SM Laki-laki 44 tahun SMP Masyarakat  

22 CC Perempuan  32 tahun SMP Masyarakat 

Sumber : Data primer, 2019 

 Informan dalam penelitian ini berjumlah 22 orang dengan jumlah perempuan 

sebanyak 13 orang sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 9 orang. Umur informan 



 

 

berkisar Antara 19-51 tahun. Karakteristik riwayat informan bervariasi yaitu SMP 

sebanyak 3 orang, SMA sebanyak 6 orang, D3 terdapat 1 orang, S1 sebanyak 12 

orang. Informan terdiri dari beberapa kelompok yaitu pengelola DBD sebanyak 6 

orang, pemerintah sebanyak 4 orang, petugas laboratorium Puskesmas sebanyak 4 

orang, keluarga penderita sebanyak 3 orang, masyarakat sebanyak 5 orang. Semua 

informan tersebut berdomisili di Kabupaten Maros. 

2. Hasil analisis data 

Hasil analisis data ini menggambarkan tentang keseluruhan dari informasi yang 

diperoleh selama proses penelitian dilakukan. Hasil yang terbentuk disusun 

berdasarkan tujuan penelitian ditambah dengan informasi yang menjadi temuan 

penelitian selama penelitian berlangsung. Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya 

penanggulangan DBD di Kabupaten Maros merupakan upaya manajemen 

menyeluruh yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 

Puskesmas, Pemerintah Kabupaten Maros, serta masyarakat. Adapun hasil analisis 

data yang diperoleh selama penelitian yaitu sebagai berikut : 

a. Manajemen agent 

Manajemen agent merupakan upaya pencegahan yang dilakukan pada sumber 

penyakit. Manajemen agent bentuknya adalah upaya penemuan penderita dan 

diagnosis dengan benar. Manajemen ini sendiri bertujuan untuk menemukan 

penderita dengan cepat agar segera ditangani dan menghindari penyebaran penyakit 

yang lebih meluas atau memutus rantai penyakitnya. 

1) Penemuan penderita 

Penemuan penderita merupakan tindakan untuk menemukan penyakit secara 

dini dan mencegah suatu kelompok memiliki risiko penyakit. Tindakan ini agar 

penderita segera ditangani dan menghindarkan terjadinya penularan di masyarakat. 



 

 

Beberapa informasi yang diperoleh mengenai penemuan penderita DBD yaitu 

sebagai berikut : 

a) Metode dan waktu pelaksanaan  

Hasil wawancara dengan informan didapatkan hasil bahwa penemuan 

penderita DBD dilakukan dengan dua metode yaitu metode aktif (mendatangi 

secara langsung rumah warga) dan pasif (penderita datang ke pelayana kesehatan) 

sebagaimana yang diungkapkan informan SM, MR dan DS sebagai berikut : 

“…Pernah itu dulu pas anak na daeng sija kena demam berdarah tidak lama 

na periksa ki itu orang Puskesmas iya di tiap rumah” 

(SM, Masyarakat, Informan Tambahan, 44 Tahun, 10/10/2019) 

“Kutemaniji biasa itu ibu Puskesmas kah cari rumahnya yang sakit…” 

(MR, Pemerintah Ibu RT, 49 Tahun, 16/10/2019) 

“Iye kalo merasa sakit atau keluarga ku yang sakit pastimi itu pergi dokter, 

biar ditauki sakit apa…” 

(DS, Keluarga Penderita, Informan Tambahan, 36 Tahun, 13/09/2019) 

Pernyataan di atas serupa dengan hasil wawancara informan kunci bahwa 

metode yang digunakan dalam penemuan penderita adalah metode aktif dan pasif, 

sebagaimana diungkapkan informan NT dan RN sebagai berikut : 

“…Mereka berobat kesini terus kalo terdiagnosa DBD kami bersama tim cari 

alamatnya terus memeriksa rumah di sekitarnya…” 

(NT, Pengelola DBD Tanralili, Informan Kunci, 32 Tahun, 3/10/2019) 

“...Laporan bidan desa atau disini datang berobat di curigai diagnosa suspek 

DBD baru kita turun lapangan PE …” 

(RN, Pengelola DBD Turikale, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019) 

Hasil wawancara dengan informan didapatkan hasil bahwa penemuan 

penderita DBD dilakukan dengan rutin. sebagaimana yang diungkapkan informan 

KM dan SP sebagai berikut : 

“…Kah itu Puskesmas selalu ki keliling cek jentik di tiap rumah sama 

ditanyakan ki ada yang sakit tidak” 

(KM, Masyarakat, informan tambahan, 28 Tahun, 09/10/2019) 



 

 

“…Puskesmas itu yang biasa mencari yang sakit ada itu jadwalnya mereka 

turun lapangan…” 

(SP, Pemerintah, informan utama, 04/10/2019) 

Pernyataan di atas serupa dengan hasil wawancara informan kunci bahwa 

penemuan penderita DBD dilakukan dengan rutin. sebagaimana diungkapkan HB 

sebagai berikut : 

“Jadwal rutinya satu bulan sekali tapi setiap turun lapangan kita juga cari 

penderita…“  

(HB, Pengelola DBD Maros Baru, Informan Kunci, 28 Tahun, 01/10/2019) 

b) Fasilitas penemuan penderita 

Petugas laboratorium mengungkapkan bahwa peralatan untuk pemeriksaan 

sediaan darah di Puskesmas telah tersedia sebagaimana diungkapkan oleh 

informan HA sebagai berikut :  

“Di sini cek darah untuk DBD tersedia untuk  trombosit dan hematokritnya” 

(HA, petugas laboratorium, informan tambahan, 31 tahun, 11/10/2019) 

Pernyataan di atas serupa dengan hasil wawancara informan kunci bahwa 

fasilitas pemeriksaan DBD telah tersedia. sebagaimana diungkapkan RN sebagai 

berikut : 

“…Peralatan di Puskesmas juga kan sudah tersedia pemeriksaan hematokrit 

sama trombosit” 

(RN, Pengelola DBD Turikale, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019) 

c) Pihak yang terlibat 

Pihak yang terlibat dalam penemuan penderita dilakukan oleh pihak kesehatan, 

maupun pihak masyarakat. sebagaimana diungkapkan oleh informan YD, DS, CC 

dan DN sebagai berikut : 

“Dalam penemuan penderita dinas, kesehatan itu mendapatkan laporan dari 

rumah sakit yang mempunyai pasien dari Kabupaten Maros kemudian pihak 

dinas menyampaikan ke Puskesmas terkait agar segera ditindak lanjuti atau 

dilakukan PE” 

(YD, Pemerintah Dinas Kesehatan, informan utama, 34 Tahun, 14/10/2019) 



 

 

“ iye kalo merasa sakit atau keluarga ku yang sakit pastime itu pergi dokter, 

biar ditauki sakit apa terus cepa na obati dokter kah” 

(DS, Keluarga Penderita, Informan Tambahan, 36 Tahun, 13/09/2019) 

“oh pernah I bertanya dulu alamat nya orang sakit kah jadi kutanyami…” 

(CC, Masyarakat, Informan Tambahan, 32 Tahun, 11/10/2019) 

“RT di sini biasa melapor ke Puskesmas atau ke bidan kalau ada laporan 

warga yang mengalami demam tinggi nah ndk turun turun” 

( DN, Pemerintah Kepala Desa, Informan Utama, 51 Tahun, 04/10/2019) 

Pernyataan di atas serupa dengan hasil wawancara informan kunci bahwa pihak 

yang telibat dalam penemuan penderita adalah pihak kesehatan, dan masyarakat, 

sebagaimana diungkapkan RW dan ER sebagai berikut : 

“Pihak yang terlibat dalam penemuan penderita itu pengelola DBD pastinya 

kemudian dibantu dengan kader dan juga bidan desa kemudian masyarakat 

sendiri karena mereka datang ke pelayanan kesehatan untuk berobat dan 

ketika diperiksa dia positif DBD jadi secara tidak langsung masyarakat 

terlibat dalam penemuan penderita” 

(RW, Pengelola DBD, Informan Kunci, 39 Tahun, 02/10/2019) 

“ Kader, bidan desa, dan pihak Puskesmas yah itu yang terlibat” 

(ER, Pengelola DBD, Informan Kunci 47 Tahun, 05/10/2019) 

d) Kendala dalam penemuan 

Dalam penemuan penderita, dua  informan Pengelola DBD menemukan 

kendala yaitu susahnya mencari alamat penderita DBD sebagaimana diungkapkan 

oleh informan HB dan RN sebagai berikut : 

“Kendala nya itu biasa dek.. alamatnya, yang informasi biasanya dari e rumah 

sakit tidak lengkap biasa kita telpon terkadang telponnya tidak aktif. 

(HB, Pengelola DBD, Informan Kunci, 28 Tahun, 01/10/2019) 

 “itu kalo alamatnya tidak jelas eh kadang kita susah dapat. kita datang kesina 

berobat terus dibawah pasien alamatnya Cuma desanya saja ditulis...” 

(RN, Pengelola DBD, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019) 



 

 

Lain halnya dengan informan pengelola DBD lainnya mereka tidak mengalami 

kendala yang begitu berat, sebagaimana diungkapkan oleh informan ER dan NT 

sebagai berikut : 

“Eh kendala.. tidak ada kendala yang cukup berat yah…” 

(ER, Pengelola DBD, Informan Kunci 47 Tahun, 05/10/2019) 

“Tidak ada” 

(NT, Pengelola DBD, Informan Kunci 32 Tahun, 03/10/2019) 

2) Diagnosis dengan benar 

Informasi yang didapatkan dari petugas laboratorium mengungkapkan bahwa 

sampel darah penderita akan di cek kadar hematokrit dan trombositnya, 

sebagaimana diungkapkan sebagai berikut : 

“Disini ada ada pemeriksaan hematokrit dan trombosit” 

(MD, Petugas Laboratorium, Informan Tambahan, 29 Tahun, 07/10/2019) 

“Lengkap ji disini.biasa hematokrinya berapa, trombositnya berapa itu. Jadi 

peningkatan hematokrit merupakan indikator yang peka terjadinya 

perembesan plasma jadi dia harus di cek secara berkala begitu juga 

trombositnya. Pada umumnya penurunan trombosit itu didahului peningkatan 

hematokrit jadi kalau pemeriksaan trombosit biasanya dilakukan minimal 2 

kali saat pasien masuk dan normalnya 5 hari kemudian di cek lagi” 

(NLF, Petugas Laboratorium, Informan Tambahan, 31 Tahun, 14/10/2019) 

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan pengelola DBD bahwa 

penderita yang telah diduga DBD diajurkan untuk cek sampel darah di laboratorium 

sebagaimana diungkapkan sebagai berikut : 

“Bawa atau sarankan ke Puskesmas biar di cek di lab untuk kepastiannya.” 

(NT, 32 Tahun, 03/10/2019) 

b. Manajemen media 

Manajenem media merupakan upaya yang dilakukan agar terhindar dari faktor 

risiko. Tindakan ini dilakukan dengan mengendalikan vektor dan menjaga 

lingkungan sekitar pemukiman warga. 



 

 

1) Pengendalian vektor 

Pengendalian vektor dalam hal ini yaitu survey vektor yang  dilakukan untuk 

mengetahui adanya keberadaan vektor di sekitar rumah warga. Survey vektor 

sendiri dilakukan beberapa kali dalam sebulan oleh pengelola DBD sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh informan tambahan SM dan AK  sebagai berikut : 

“Puskesmas itu biasa kesini dua kali sebulan terus pembagian abate…” 

(SM, Masyarakat, Informan Tambahan, 44 Tahun, 10/10/2019) 

“…disini itu biasa dua kali kadang satu kali diperiksaki jentiknya sama 

Puskesmas…” 

(AK, keluarga penderita, informan tambahan, 09/10/2019) 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci 

bahwa ada survey vektor yang dilakukan sebagaimana diungkapkan informan NT 

dan RN sebagai berikut : 

 “…Dua kali sebulan survey vektor sambil bagi abate.” 

(NT, Pengelola DBD, Informan Kunci, 32 Tahun, 03/10/2019) 

“Kalo survey jentik itu tiap tiga bulan sekali kalo untuk maksdnya istilahnya 

apa lagi supaya setiap desa tetapi kadang kalo lagi PE juga sambil survey 

jentik.” 

(RN, Pengelola DBD, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019) 

a) Peralatan dalam survey 

Informan mengungkapkan bahwa dalam kegiatan survey vektor petugas 

menggunakan senter dan cidukan sebagaimana yang di ungkapkan informan SY 

dan YD sebagai berikut :  

“… Kah biasa itu Puskesmas bawaki senter juga kalo periksaki bak mandiku 

terus dicatatki” 

(SY, Masyarakat, Informan Tambahan, 43 Tahun, 13/10/2019) 

“…Untuk peralatan survey vektor seperti senter cidukan itu kita yang 

sediakan” 

(YD, Pemerintah Dinkes, Informan Utama, 34 Tahun, 14/10/2019) 



 

 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci 

bahwa peralatan yang digunakan saat survey vektor adalah senter dan cidukan 

sebagaimana diungkapkan informana sebagai berikut : 

 “Ada senter ada pipet terus ada itu apanamanya aduh saya lupa dul saya hafal 

semua namanya eh yang penting itu senter sama pipet terus sama cidukan atau 

timba” 

(EF, Pengelola DBD, Informan Kunci, 47 Tahun, 05/10/2019) 

b) Jenis program pemberantasan vektor 

Program pemberantasan vektor yang dilakukan Puskesmas adalah pembagian 

abate kepada masyarakat dan satu rumah satu jumantik sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh informan  KM, DS, MR dan SM sebagai berikut : 

“ Iye biasa (petugas Puskesmas) bagikan abate kadang pak RT juga yang 

bagikan.” 

(KM, Masyarakat, Informan Tambahan, 28 Tahun, 09/10/2019) 

 “Awal bulan itu biasa dikasihki dari Puskesman abate dek. termasuk program 

itu kah? Yang menutup menguras mengubur juga itu, ee terus periksa jentik 

juga itu ji ku tau dek” 

(DS, Keluarga Penderita, Informan Tambahan, 36 Tahun, 13/09/2019) 

“Membagikan abate masyarakat yang diberikan oleh pihak Puskesmas” 

(MR, Pemerintah, Informan Utama, 49 Tahun, 16/10/2019) 

“Bersihkan rumah, ada pembagian abate terus apa di’ oh sama periksa jentik 

di bak mandi, 3M  juga disuruhkan ki.” 

(SM,  Masyarakat, Informan Tambahan, 44 Tahun, 10/10/2019) 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci 

bahwa sebagaimana diungkapkan informan RN dan RB sebagai berikut : 

“Abate, survey jentik ooh ini kita sapaikan melalui jumat bersih di Maros 

toh…ooh iya ada kartu  control untuk jumantik iya ada kartunya juga itu. Pada 

saat kita turun disapaikan lapangan untuk isi jumantiknya seminggu sekali.” 

(RN, Pengelola DBD, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019) 

“Penyuluhan DBD ehm abstesasi sama ee survey jentik…” 

(HB, Pengelola DBD, Informan Kunci, 28 Tahun, 01/01/2019) 



 

 

c) Waktu pelaksanaan pemberantasan vektor 

Pelaksanaan pemberantasan vektor yang dilakukan oleh pengelola DBD 

dilakukan setiap bulan, sebagai mana diungkapkan oleh informan DS dan YD 

sebagai berikut : 

“beberapa bulan sekali itu biasa dikasihki dari Puskesmas abate dek…” 

(DS, Keluarga penderita, Informan Tambahan, 36 Tahun, 13/09/2019) 

“Dinas kesehatan akan membagikan abate sebulan sekali pada setiap 

Puskesmas…” 

(YD, Pemerintah Dinkes, Informan Utama, 34 Tahun, 14/10/2019) 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci 

bahwa sebagaimana diungkapkan informan HP dan RN sebagai berikut : 

 “…Kemudian pemberantasannya itu menggunakan abate tiga bulan sekali 

kami membagikan abate kepada masyarakat” 

(HP, Pengelola DBD, Informan Kunci, 37 Tahun, 27/09/2019) 

“ Kalau survey jentik itu tiap tiga bulan sekalian dengan pembagian abate…” 

(RN, Pengelola DBD, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019) 

d) Peran masyarakat dalam pengendalian vektor 

Peran masyarakat dalam pengendalian vektor adalah melakukan program yang 

diberikan oleh pihak Puskesmas sebagaimana diungkapkan oleh informan sebagai 

berikut : 

“Perannya itu kalo sudah ki dikasih abate mamaku biasa yang tabur ki di bak 

mandi sama kalo lagi mandi sambil kuliat liati itu bak mandiku ada jentiknya 

atau tidak.” 

(FW, Masyarakat, Informan Tambahan, 24 Tahun, 09/10/2019) 

 “Di rumah masing masing kak perannya. kaya melakukan 3 M di rumah, 

sampahnya tidak ditumpuk biasa dibakar karena tidak ada disini pengangkut 

sampah di jalanan agak ke luar pi baru ada pengangkut, sama itu yang 

jumantik itu pot depan rumahku selaluka tunggui sampai airnya meresap baru 

kutinggal takutka menggenang airnya kah pernah mi itu adek ku kena DBD 

kodong” 

(GP, Keluarga Penderita, Informan Tambahan, 19 Tahun, 10/10/2019) 



 

 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci 

sebagaimana diungkapkan informan ER sebagai berikut : 

 “Mereka melakukan seperti yang disarankan pihak Puskesmas seperti 

menggunakan abate dan memantau jentik mereka” 

(ER, Pengelola DBD, Informan Kunci, 47 Tahun, 05/10/2019) 

Namun Pernyataan di atas tidak sejalan dengan hasil wawancara dengan 

informan kunci HB sebagaimana diungkapkan sebagai berikut  

“Kalo itu pas pemantauan kadang masih ada jentik. Masih ada yang mengerti 

masih ada yang tidak dek.” 

(HB, Pengelola DBD, Informan Kunci, 28 Tahun, 01/10/2019) 

e) Pihak lain yang teribat 

Keterlibatan pihak lain dalam penanggulangan  vektor yaitu sebagaimana  

diungkapkan informan YD dan DN sebagai berikut : 

“…dan obat untuk fogging itu dari pihak dinas memang dek, Puskesmas itu 

pelaksana, anggaran bahan bakarnya itu dari kecamatan kalo ndak salah” 

(YD, Pemerintah Dinkes, Informan Utama, 34 Tahun, 14/10/2019) 

“Untuk DBD itu fogging, kecamatan yang mendanai beli solar atau bahan 

bakarnya. Di kecamatan itu Cuma ada satu alat foggingnya. Biasa itu pihak 

Puskesmas melapor jika ada kegawat daruratan kasus terus kita adakan 

fogging” 

(DN, Pemerintah Desa, Informan Utama, 51 Tahun, 04/10/2019) 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci 

bahwa sebagaimana diungkapkan informan HP dan RN sebagai berikut : 

 “Pemerintah sediakan abate, kecamatan yang sedikan fogging dan dananya, 

kader mengontrol masyarakat. Terus yah pihak dari kami penegelola DBD” 

(RN, Pengelola DBD, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019) 

2) Kontrol  lingkungan 

Kontrol lingkungan merupakan upaya memberi perhatian terhadap kondisi 

lingkungan sekitar yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk 



 

 

penyebab demam berdarah. Yang bertujuan untuk pemusnahan  tempat perindukan 

sarang nyamuk. 

a) Jenis program dalam kontrol lingkungan 

Jenis program yang ditawarkan kepada masyarakat adalah melakukan gerakan 

3 M plus, Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan SM dan GP sebagai 

berikut : 

“3 M biasanya kalo maslah lingkungan” 

(SM, Masyarakat, Informan Tambahan, 44 Tahun, 10/10/2019) 

“3 M kak” 

(GP, Keluarga Penderita, Informan Tambahan, 19 Tahun, 10/10/2019) 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci 

mengenai program yang ditawarkan kepada masyarakat, sebagaimana diungkapkan 

informan HP dan HB sebagai berikut : 

” Tapi setelah itu dilakukan upaya edukasi pak desanya yang langsung 

bergerak menggerakan warga untuk membersihkan. Selain itu juga dilakukan 

gerakan tiga M plus dan juga dianjurkan memakai seperti sofel atau memakai 

kelambu.“ 

(HP, Pengelola DBD, Informan Kunci, 37 Tahun, 27/09/2019) 

“Lebih ke 3 M plus (menguras, menutup, mengubur, menabur abate, 

menanam tanaman pengusir)” 

(HB, Pengelola DBD, Informan Kunci, 28 Tahun, 01/10/2019) 

Masyarakat sadar pentingnya melakukan gerakan 3 M plus sehingga mereka 

melakukan gerakan 3 M plus. Sebagaimana diungkapkan oleh informan GP sebagai 

berikut : 

“…ember tempat air buat masak itu selalu tertutup. Bak kamar mandi 

seminggu sekali bersihkan terus kalo dikasih ki abate dari Puskesmas biasa 

mamaku yang taburkanki. Ndak pakai obat nyamuk di sini kak karna sesak 

napas ka kurasa kalo pakai obat nyamuk autan itu biasa dipakai, baju juga ndk 

digantung ada keranjang cucian dilemaripi itu digantung kak.” 

(GP, Keluarga Penderita, Informan Tambahan 19 Tahun, 10/10/2019) 



 

 

b) Pihak pihak yang terlibat  

Pihak yang terlibat dalam kontrol lingkungan adalah sebagaimana  

diungkapkan oleh informan DN, SP, MR, SM, dan KM sebagai berikut : 

“ Peran nya menggerakan warga untuk memeperhatikan lagi lingkungannya 

seperti kerja bakti jika ada lingkungan yang perlu untuk di tindak lanjuti” 

(DN, Pemerintah (Kepala Desa), Informan Utama,51 Tahun, 04/10/2019) 

“Mengajak masyarakat sekitar untuk kerja bakti” 

(SP, Pemerintah (Kepala Desa), Informan Utama, 43 Tahun, 04/10/2019) 

“Mengajak membersihkan kolamnya ya.. membersihkan rumahnya… jangan 

banyak gantung pakaian di belakang pintu.. pintu kamarnya” 

(MR, Pemerintah (RT), Informan Utama 49 Tahun, 16/10/2019) 

“Membersihkan halaman rumah masing masing kalo peran masyarakat” 

(SM, Masyarakat, informan Tambahan, 44 Tahun, 10/10/2019) 

“Eh itu 3 M.. iyah nalakukan ji itu biasa mamaku di rumah” 

(KM, Masyarakat, Informan Tambahan, 28 Tahun, 09/10/2019) 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci 

mengenai pihak yang telibat dalam kontrol lingkungan  sebagaimana diungkapkan 

informan HB sebagai berikut : 

kita itu sebenarnya kerja sama sama pak RT dan RW nya kerja bakti kalo di 

BTN. Kalo di desa itu yah bersih tapi di sekitarnya itu banyak lahan kosong 

ada disitu pohon manga jadi ndk terjangkau disitu” 

(HB, Pengelola DBD, Informan Kunci, 28 Tahun, 01/10/2019) 

c. Manajemen host 

Manajemen host merupakan upaya untuk mengubah prilaku yang tujuannya 

meningkatkan kemampuan, kemauan, kesadaran masyarakat. Upaya manajemen 

host yang dilakukan adalah dengan cara penyuluhan kepada masyarakat. 

 

 



 

 

1) Penyuluhan  

a) Jadwal penyuluhan 

Penyuluhan kesehatan dilakukan ketika masyarakat sedang melakukan 

kegiatan seperti posyandu dan juga didatangi petugas kesehatan sebagaimana 

diungkapkan oleh informan SM dan GP sebagai berikut : 

“… Ibu ibu biasa di posyandu di ajak penyuluhan” 

(SM, Masyarakat, informan Tambahan, 44 Tahun, 10/10/2019) 

“Kalau ada ibu bidan kesini penyampaian yah kita dengar kak…” 

(GP, Keluarga Penderita, Informan Tambahan 19 Tahun, 10/10/2019) 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci 

mengenai jadwal penyuluhan  sebagaimana diungkapkan informan ER sebagai 

berikut : 

“Sebenarnya gini penyuluhan ada jadwalnya tapi begini dimasyarakat itu kita 

harus fleksibel kallo masyarakat punya waktu sore.. saya pernah sore 

penyuluhan di rumah pak dusun menjadi tempat berkumpulnya para kader 

disitu saya sampaikan semua program programnya. 

(ER, Pengelola DBD, Informan Kunci,47 Tahun, 02/10/2019) 

b) Metode yang dilakukan 

Metode yang digunakan adalah dengan penyampaian kepada masyarakat 

sebagaimana diungkapkan oleh informan sebagai berikut : 

“Kalau ada ibu bidan kesini penyampaian yah kita dengar kak. Tapi kalau ada 

undangannya itu biasa mamaku yang pergi kesana”  

(GP, Keluarga Penderita, Informan Tambahan 19 Tahun, 10/10/2019) 

“Kemarin dibentuk kader nah jadi ka kader ini…” 

(AK, Masyarakat, Informan Tambahan, 47 Tahun, 09/10/2019) 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci 

mengenai metode yang digunakan sebaimana diungkapkan informan HB dan RN 

sebagai berikut : 



 

 

 “Kalo penyuluhan kita turun saat posyandu dek Setiap ada kegiatan posyandu 

kami ee ikut kan kalo posyandukan ibu ibu jadi otomatis kita kumpulkan 

penyuluhannya gimana cara pencegahannya apa apa saja yang dia suka kayak 

begitu begituji” 

(HB, Pengelola DBD, Informan Kunci, 28 Tahun, 01/10/2019) 

 “Kalo sosialisasi itu dikumpulkan, kalo lagi PE saya door to door tapi kadang 

di arisannya kadang di majlis ta’limnya kadang di posyandu juga.” 

(RN, Pengelola DBD, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019) 

c) Pihak yang terlibat  

Pihak-pihak yang terlibat saat kegiatan penyuluhan sebagaimana diungkapkan 

oleh informan FW, GP dan SP sebagai berikut : 

“Iye ikut kita diundang masa ndk datang. Tapi biasa itu kelilingki juga ibu 

Puskesmas disini“ 

(FW, Masyarakat, Informan Tambahan, 24 Tahun, 09/10/2019) 

“Kalau ada ibu bidan kesini penyampaian yah kita dengar kak…” 

(GP, Keluarga Penderita, Informan Tambahan 19 Tahun, 10/10/2019) 

“Menyediakan tempat dan juga memberitahu warga jika ada kegiatan 

penyuluhan” 

(SP, Pemerintah (Kepala Desa), Informan Utama, 43 Tahun, 04/10/2019) 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci 

mengenai pihak yang terlibat dalam penyuluhan sebaimana diungkapkan informan 

HB dan RN sebagai berikut : 

“Bidan desa aparat desa, RT kader, masyarakat biasa ada juga tim kesling” 

(RN, Pengelola DBD, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019) 

d. Manajemen penyakit 

Manajemen penyakit dimulai dari upaya pengobatan dan penyembuhan 

penyakit dalam sebuah komunitas penduduk di suatu wilayah. Manajemen kasus 

dilakukan dengan cara pengobatan dan perawatan penderita. 

 

 

 



 

 

1) Pengobatan penderita 

Pengobatan penderita merupakan suatu kegiatan dalam upaya penanggulangan 

DBD. pengobatan DBD yang dilakukan dengan baik merupakan  salah satu kunci 

sukses dalam memutus mata rantai penularan  DBD. 

a) Jenis pengobatan DBD yang dilakukan 

Pengobatan yang didapatkan oleh penderita yaitu dengan pemberian 

parasetamol dan anjuran minum daun jambu sebagaimana diungkapkan oleh 

informan SM dan GP sebagai berikut : 

“Biasa kalo kulihat orang orang DBD itu dikasih ki obat pacetamol biar ndk 

panas ki lagi sama di suruh minum daun jambu” 

(SM, Masyarakat, informan Tambahan, 44 Tahun, 10/10/2019) 

“Adek ku di infus dikasih ki obat penurun demam sama disuruh minum yang 

banyak sama minum daun jambu” 

(GP, Keluarga Penderita, Informan Tambahan 19 Tahun, 10/10/2019) 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci 

mengenai pengobatan yang dilakukan pihak Puskesmas, sebaimana diungkapkan 

informan HP sebagai berikut : 

“Pengobatan yang dilakukan dikasih obat demam parasetamol  minum air 

putih yang banyak karena pengobatannya itu ndk ada obat khusus” 

(HP, Pengelola DBD, Informan Kunci, 37 Tahun, 27/09/2019) 

b) Ketersediaan obat DBD 

Obat yang ada di Puskesmas tersedia setiap waktu dan apabila obat habis pihak 

Puskesmas mengajukan permintaan obat pada dinas kesehatan seperti yang 

diungkapkan oleh informan kunci sebagai berikut : 

“Iya ada.. paling parasetamol terus obat obat dasar kalo DBD” 

(HP, Pengelola DBD, Informan Kunci, 37 Tahun, 27/09/2019) 

 

 “Selalu ada kalau obat kan kalau habis tinggal lapor saja di persediaan nanti 

pihak dinas penuhi lagi “obatnya, karena kan kalo obat tidak boleh kosong” 

(ER, Pengelola DBD, Informan Kunci, 47 Tahun, 05/10/2019) 

c) Keterjangkauan obat 



 

 

Masyarakat dapat menjangkau obat DBD dengan mudah karena dapat diakses 

dengan gratis serta jarak Puskesmas yang dapat dijangkau, sebagaimana 

diungkapkan oleh informan sebagai berikut : 

“ Iye terjangkau, dulu adek ku dapat ki obatnya gratis ki obatnya terus kan 

dekat ki rumah juga toh jadi gampang jga mintanya” 

(GP, Keluarga Penderita, Informan Tambahan 19 Tahun, 10/10/2019) 

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci 

bahwa masyarakat dapat menjangkau obat dengan muda, sebaimana diungkapkan 

informan HP sebagai berikut : 

 “Sampai saat ini terjangkau masyarakat tidak pernah ada yang mengeluhkan 

tidak mendapat obat” 

(NT, Pengelola DBD, Informan Kunci, 32 Tahun, 03/10/2019) 

 “ Iyye obat DBD nya terjangkau oleh masyarakat apalagi kan obatnya 

didapatkan dengan gratis” 

(RW, Pengelola DBD, Informan Kunci, 39 Tahun, 02/10/2019) 

 Informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa program yang paling 

berperan dalam penatalaksanaan manajemen kasus DBD di Kabupaten Maros 

adalah program PE dan 3M Plus, sebagaimana diungkapkan informan RN dan ER 

sebagai berikut : 

“Program yan paling berperan dalam penanganan DBD itu penyelidikan 

epidimologi kalo di skripsita itu penemuan penderita dan program 3M”. 

(RN, Pengelola DBD, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019) 

“Penemuan penderita dan juga kegiatan PSN. Karena dua program itu eh 

yang penemuan penderitadistu akan memutus rantai penyakit agar tidak 

menyebarkan virusnya. Nah yang PSN kan mengurangi risiko adanya nyauk 

walaupun ada virus kalau tidak ada pembawa kan san sama saja”. 

(ER, Pengelola DBD, Informan Kunci, 47 Tahun, 05/10/2019) 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.2 

Rangkuman Hasil Penelitian 

 

MANAJEMEN  PROGRAM TEMUAN 

Manajemen agent 
Penemuan 

penderita 

1. Metode yang digunakan Active Case 

Detection (ACD) dan Passive Case 

Detektion (PCD). 

2. Fasilitas yang digunakan adalah 

laboratorium dengan tes hematokrit dan 

trombosit. 

3. Pihak yang telibat pihak kesehatan dan 

masyarakat. 

4. PE merupakan program yang paling 

berperan dalam penatalaksanaan 

manajemen kasus DBD 

Manajemen media 

Pengendalian 

vektor 

1. Dimulai dengan survey vektor 

2. Alat dan bahan yang digunakan senter, 

pipet, cidukan dan abate. 

3. Program yang dilakukan abatesasi (3 

bulan 1 kali),  jumantik (setiap hari) dan 

fogging (ditemukan banyak kasus). 

4. Pihak yang terlibat dinas kesehatan, 

pemerintah setempat dan masyarakat). 

Kontrol 

lingkungan  

1. Program yang dilakukan adalah 3M Plus 

dan kerja bakti. 

2. Pihak yang terlibat pemerintahan 

setempat dan masyarakat. 

3. 3M Plus merupakan program yang 

paling berperan dalam penatalaksanaan 

manajemen kasus DBD 

Manajemen host Penyuluhan 

1. Metode yang digunakan dengan 

mengumpulkan masyarakat (1 kali 

dalam 1 tahun) dan door to door (ketika 

turun lapangan). 

2. Pihak yang telibat bidan desa, 

pemerintah setempat, kader dan 

masyarakat. 

Manajemen 

penyakit 
Pengobatan 

1. Pengobatan yang dilakukan dengan 

memberikan parasetamol, anjuran 

minum air putih yang banyak dan 

minum daun jambu biji 

2. Tersedianya obat untuk penanganan 

kasus DBD 

3. Terjangkaunya obat oleh masyarakat 

 



 

 

C. Pembahasan  

Manajemen penyakit berbasis wilayah (MPBW) mencakup upaya 

pengendalian kasus penyakit disuatu wilayah tertentu bersama pengendalian 

berbagai faktor risiko yang dilakukan secara terintegrasi. Upaya tersebut dapat 

dilakukan secara prospektif dan secara retrospektif. Upaya prospektif 

mengutamakan pengendalian faktor risiko penyakit terintegrasi dengan upaya 

pencarian dan penatalaksanaan kasus penyakit tersebut. Upaya retrospektif 

mengutamakan penatalaksanaan penyakit tertentu terlebih dahulu yang terintegrasi 

dengan pengendalian faktor risiko penyakit tersebut atau direncanakandan 

dilaksanakan secara serentak. Hal tersebut ditandai dengan perencanaan dan alokasi 

sumber daya yang juga dilakukan secara terintegrasi (Achmadi, 2009). 

Manajemen kasus DBD terdiri atas empat manajemen yaitu manajemen agent 

meliputi penemuan penderita yang diakhiri dengan diagnosa penyakit, manajemen 

media meliputi pengendalian vektor dan kontrol lingkungan, manajemen host yaitu  

penyuluhan, dan manajemen penyakit yaitu pengobatan penderita. 

1. Manajemen agent 

Manajemen agent merupakan upaya untuk memperhatikan keberadaan 

penderita penyakit menular untuk mengantisipasi adanya penyebaran penyakit dan 

mendapatkan penanganan secara dini. Manajemen agent dikatakan berhasil apabila 

upaya yang dilakukan efektif untuk mencegah penyebaran penyakit dan tidak 

menjadikan sumber penularan penyakit kepada orang lain (Hasyim, 2008).  

Upaya manajemen agent  yang dilakukan dalam penatalaksanaan manajemen 

DBD yaitu dengan penemuan penderita yang diakhiri diagnosis penderita DBD. 

 

 



 

 

a. Penemuan penderita 

Tujuan penemuan penderita adalah untuk menemukan kasus  secara dini agar 

segera dilakukan penanganan yang cepat dan tepat sesuai dengan standar, sehingga 

penyakit dapat segera disembuhkan, dan mencegah terjadinya penularan penyakit 

(DITJEN PPI, 2014). 

Gambaran tentang penemuan penderita DBD yang dilaksanakan di Kabupaten 

Maros adalah sebagai berikut : 

1) Metode dan Waktu Penemuaan Penderita 

Penemuan dini kasus DBD (early diagnosis) merupakan bagian dari 

penatalaksanaan manajemen kasus di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama 

dan lanjutan (Puskesmas dan rumah sakit). Penemuan penderita oleh 

pengelola/petugas DBD dengan mengenali gejala klinis Antara lain demam selama 

2-7 hari, sakit kepala, syok, ruam-ruam (bercak-bercak merah pada kulit) dan hasil 

uji bending positif (Ayu Putri, 2016). 

a) Active Case Detection (ACD) 

Penemuan kasus dengan cara Active Case Detection (ACD) adalah 

pengelola/petugas DBD beserta kader melakukan pencarian kasus secara aktif 

dengan mendatangi rumah masyarakat secara rutin berdasarkan jadwal program 

Puskesmas atau tingkat insiden kasus DBD di daerah tersebut. Metode kegiatan ini 

adalah dengan mengenali gejala klinis pada seseorang dan dilakukan uji bendung 

(tourniquet) untuk memastikan adanya manifestasi pendarahan (Ayu Putri, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, semua pengelola DBD 

mengungkapkan pihak Puskesmas aktif mencari penderita DBD dimasyarakat 

dengan mengenali gejala klinis DBD . Pernyataan tersebut dikuatkan oleh informasi 

yang diperoleh dari informan masyarakat dan keluarga penderita bahwa pihak 

Puskesmas mendatangi rumah masyarakat untuk mencari penderita DBD. 



 

 

b) Passive Case Detection (PSD) 

Penemuan penderita dengan cara  Passive Case Detection (PSD) adalah 

penemuan penderita berdasarkan adanya orang yang datang berobat ke 

Puskesmas/sarana kesehatan atas kemauan atau saran orang lain. Metode kegiatan 

ini adalah dengan pengabilan sampel darahs kemudian dilakukan uji laboratorium 

untuk mendpatkan hasil yang pasti (ayu putri, 2016). 

Berdsarkan hasil penelitian yang dilakukan, seluruh informan pengelola DBD 

mengungkapkan bahwa pihak Puskesmas melakukan metode Passive Case 

Detection (PSD) dalam menemukan penderita DBD. upaya ini dilakukan dengan 

memeriksa gejala klinis yang baik dan lengkap dengan disertai pemeriksaan 

penunjang (laboratorium) untuk membantu diagnosis penyakit pada penderita yang 

berobat di Puskesmas. Informasi dari pengelola DBD ini dikuatkan oleh ungkapan 

keluarga penderita bahwa penderita memeriksakan diri ke Puskesmas saat 

mengalami kondisi demam terus menerus. 

Informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa penemuan penderita atau PE 

merupakan program yang paling berperan dalam penatalaksanaan manajemen 

kasus DBD di Kabupaten Maros. Penemuan penderita dilakukan dengan 

menemukan penderita sehingga penderita dapat di tangani dengan segera dan 

mengurangi risiko terjadinya penyebaran penyakit terhadap masyarakat atau bisa 

disebut dengan memutus rantai penyebaran penyakit. 

2) Fasilitas penemuan penderita 

WHO membuat kriteria diagnosis DBD ditegakkan jika memenuhi 2 kriteria 

klinis ditambah 2 kriteria laboratorium. Kriteria klinis demam tinggi mendadak, 

terus menerus selama 2-7 hari, terdapat manifestasi pendarahan seperti tourniquet  

positif kemudian kriteria laboratorium trombositopenia (100.000/mm3 atau 

kurang), peningkatan hematokrit 20% atau lebih. 



 

 

Berdsarkan hasil penelitian yang telah dilakukan informan pengelola DBD 

mengungkapkan bahwa melakukan diagnosis dengan mengenali 2 tanda kriteria 

klinis ketika melakukan Penyelidikan Epidemologi (PE) dan ketika menemukan 

hasil tourniquet postif maka akan disarankan untuk melakukan pengecekan sampel 

darah di laboratorium Puskesmas untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan 

segera untuk ditindak lanjuti. 

Informasi yang didapatkan dari informan petugas laboratorium 

mengungkapkan bahwa Puskesmas memiliki fasilitas laboratorium yang lengkap 

untuk melakukan pengecekan darah penderita DBD yaitu pengecekan 

Trombositopenia, Leukosit dan Hematokrit. Informan juga mengungkapkan bahwa 

tidak ada kendala dalam melakukan pemeriksaan sediaan darah penderita DBD. 

3) Pihak yang terlibat dalam penemuan penderita  

Kemitraan merupakan suatu kerja sama yang formal Antara individu, 

kelompok atau organisasi untuk mencapai tugas atau tujuan tertentu (Notoatmodjo, 

2003). Dalam UU No. 36 Tahun 2009 telah diatur kemitraan dalam pembangunan 

tentang kesehatan, yaitu setiap orang berkewajiban ikut mejudkan, 

mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi 

tingginya. Dinas kesehatan dan Puskesmas dalam menjalankan program 

pengendalian DBD melakukan kerjasama lintas sektor dan program serta 

melibatkan masyarakat dalam pengendalian DBD. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan semua informan pengelola 

DBD mengungkapkan bahwa pihak Puskesmas melakukan kerjasama lintas sektor 

dan program dalam penemuan penderita DBD yaitu bekerjasama dengan pihak 

Dinas kesehatan, Bidan desa, dan  masyarakat. Peran dari Dinas Kesehatan dalam 

penemuan penderita adalah melaporkan adanya kasus DBD yang ditangani oleh 

pihak  Rumah sakit  ke Puskesmas wilayah tempat tinggal penderita, peran dari 



 

 

bidan desa adalah membantu pihak Puskesmas menemukan penderita DBD di 

setiap desanya, sedangkan peran dari masyarakat sendiri adalah inisiatif masyarakat 

untuk pergi berobat ke Puskesmas atau pelayanan kesehatan ketika mengalami 

gejala DBD. 

Informasi yang diungkapkan oleh pihak pengelola DBD diperkuat oleh 

ungkapan informan dari dinas kesehatan  yang mengungkapkan bahwa apabila 

pihak Dinas Kesehatan mendapatkan informasi adanya panderita DBD yang berasal 

dari Kabupaten Maros yang dirawat di rumah sakit tertentu maka pihak Dinas 

Kesehatan segera menghubungi pihak Puskesmas untuk segera di tindak lanjuti atau 

segera dilakukan penyelidikan epidemologi di sekitar rumah penderita DBD. 

begitupula Informasi yang diungkapkan oleh pihak pengelola DBD juga diperkuat 

oleh ungkapan informan bidan desa dan masyarakat yang mengungkapkan bahwa 

bidan desa ikut serta dalam pencarian penderita di wilayah kerja mereka dan 

masyarakat segera pergi berobat ketika mengalami gangguan kesehatan. 

4) Kendala dalam penemuan penderita 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh informasi dari pihak 

pengelola DBD bahwa pada kegiatan penemuan penderita menemukan suatu 

kendala dalam menemukan alamat penderita DBD, ini dikarenakan alamat pada 

identitas penderita tidak sama dengan alamat yang ditinggali dan juga nomor 

telepon dari penderita tidak aktif, Sehingga pihak pengelola DBD sulit untuk 

melakukan penemuan penderita selanjutnya.  Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh informan masyarakat bahwa alamat mereka tidak sama dengan 

yang ditinggali dikarenakan mereka mengontrak rumah sehingga sering pindah 

rumah. 

 

 



 

 

2. Manajemen media 

Manajemen media adalah upaya mencegah penularan penyakit yang 

berkelanjutan dan melindungi masyarakat dari faktor risiko sehingga mata rantai 

penularan DBD dapat dicegah. Pengendalian faktor risiko dilakukan dengan cara 

mengumpulkan fakta atau informasi dan analisis pada suatu wilayah tertentu untuk 

mendukung upaya penanggulangan kejadian DBD yang akan dilakukan (Achmadi, 

2012). 

Upaya manajemen media dalam penatalaksanaan manajemen kasus DBD 

terdiri dari dua jenis upaya yaitu penegndalian vektor dan kontrol lingkungan. 

a. Pengendalian vektor 

Pengendalian vektor merupakan upaya yang ditunjukan untuk menurunkan 

kepadatan vektor serendah rendahnya sehingga keberadaanya tidak lagi berisiko 

untuk terjadinya suatu penyakit dan menyebabkan penularan penyakit melalui 

vektor di wilayah yang ditinggali oleh masyarakat (DITJEN PPPL, 2012). Untuk 

mengetahui keberadaan vektor perlu dilakukan survey vektor. Survey vektor 

merupakan  suatu kegiatan untuk mengumpulkan data vektor secara terperinci. Data 

yang didapatkan dari kegiatan survey vektor adalah sebagai dasar dalam menyusun 

strategi pemberantasan vektor (Nurmaini, 2014). 

Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan semua informan pengelola 

DBD mengungkapkan  bahwa kegiatan survey vektor merupakan kegiatan rutin 

yang dilakukan di Kabupaten Maros. Informan pengelola DBD di setiap Puskesmas 

mengungkapkan bahwa survey vektor dilakukan satu sampai dua kali dalam 

sebulan  sesuai dengan jadwal program yang dibuat oleh pihak Puskesmas. 

 

 

 



 

 

1) Peralatan dalam survey vektor 

Menurut PERMENKES RI nomor : 374/Menkes/Per/III/2010 Tentang 

pengendalian vektor bahwa untuk melakukan entimologi diperlukan beberapa 

peralatan entimologi. Secara umum dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : peralatan 

untuk menangkap dan menguji nyamuk, peralatan optik, peralatan untuk mengukur 

faktor lingkungan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan semua informan pengelola 

DBD mengungkapkan bahwa peralatan yang digunakan saat survey vektor adalah 

senter namun cuma ada dua informan yang mengungkapkan menggunakan pipet 

dan gayung. Survey yang dilakukan hanya dengan mempelajari jentik melalui 

pengamatan secara langsung dan dari habitatnya. Untuk pemeriksaan laboratorium 

belum dilakukan dikarenakan belum tersedianya peralatan di Puskesmas. 

2) Jenis program pemberantasan vektor 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan seluruh informan 

mengungkapkan bahwa program dalam pemberatasan vektor yaitu pemberian abate 

dan satu rumah satu jumatik. 

a) Pemberian abate 

Abate (themephos) adalah larvasida sangat kuat yang secara efektif mengontrol 

fase larva (jentik) nyamuk sebagai penyebar penyakit (Dinkes Provinsi Maros, 

2017). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, informan pengelola DBD 

mengungkapkan bahwa pihak Puskesmas membagikan abate (themephos) dalam 3 

bulan sekali. informasi ini di perkuat oleh ungkapan dari masyarakat bahwa pihak 

Puskesmas sering membagikan abate kepada masyarakat. 

 

 

 



 

 

b) Satu rumah satu jumantik 

Jumantik adalah singkatan dari juru pemantau jentik, kegiatan ini dilakukan 

oleh masyarakat dengan sukarela untuk memantau keberadaan jentik nyamuk Aedes 

aegypti di lingkungannya, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara rutin. 

Jumantik juga berperan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesipsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi DBD (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2016). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, semua informan pengelola DBD 

mengungkapkan bahwa telah menyampaikan dan melatih masyarakat untuk 

menjadi jumantik dan mengharuskan setiap rumah satu jumantik. Informasi ini 

diperkuat oleh ungkapan masyarakat bahwa mereka dianjurkan oleh pihak 

Puskesmas untuk disetiap rumah memiliki jumantik. 

c) Fogging (pengasapan) 

Fogging bukan merupakan strategi utama dalam mencegah DBD. fogging tidak 

dilakukan secara rutin, hanya akan dilakukan ketikan terjadi suatu kasus di suatu 

wilayah untuk memberantas nyamuk sebagai vektor penyakit DBD. sementara 

menurut Depkes RI 2007, dilakukan di rumah penderita/tersangka DBD dan lokasi 

sekitarnya yang diperkirakan menjadi sumber penularan. Kegiatan ini sendiri 

dilakukan apabila hasil PE positif, apabila ditemukan tiga atau lebih penderita panas 

tanpa sebab dan ditemukan jentik >5% maka fogging harus dilaksanakan dalam 

radius 200 meter. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, seluruh informan pengelola DBD 

mengungkapkan bahwa kegiatan fogging  akan dilakukan ketika ditemukan banyak 

kasus DBD di lokasi yang yg sama. Informasi tersebut diperkuat oleh ungkapan 

informan pemerintah bahwa pihak Puskesmas melapor kepada pihak Kecamatan 



 

 

untuk meminta diadakannya kegiatan fogging ketika terjadi pembludakan kasus 

DBD. 

b. Kontrol lingkungan 

Kontrol lingkungan merupakan upaya memberi perhatian terhadap kondisi 

lingkungan sekitar yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk 

penyebab demam berdarah. Metode lingkungan untuk mengendalikan populasi 

Aedes aegypti  dan mengurangi kontak Antara manusia dan vektor adalah dengan 

mengubah fisik habitat larva yang tahan lama dan sementara, manajemen dan 

pemusnahan tempat perkembangbiakan nyamuk (WHO, 2005: 63). 

1) Jenis program kontrol lingkungan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, informan pengelola DBD 

mengungkapkan bahwa program kontrol lingkungan dalam penatalaksanaan 

manajemen kasus DBD di Kabupaten Maros adalah dengan melaksanakan 3M plus. 

Sedangkan berdasarkan hasil observasi langsung terhadap lingkungan sekitar 

rumah masyarakat diketahui tidak terdapat genangan pada kontainer disekitar 

rumah masyarakat dikarenakan pengaruh dari musim kemarau namun masih 

ditemukan sampah yang dapat berpotensi sebagai sarang nyamuk. 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) demam berdarah dengue  salah satu 

caranya adalah dengan melakukan 3M Plus. 3M merupakan singkatan dari 

menguras, menutup dan memanfaatkan. Menguras merupakan kegiatan 

menguras/membersihkan tempat penampungan air seperti drum, bak mandi, kendi 

toren dan penampugan air lainnya yang bertujuan untuk membuang telur nyamuk 

yang menempel erat pada dinding tersebut. Menutup merupakan kegiatan menutup 

tempat penampungan air seperti drum atau bak mandi yang bertujuan untuk 

mencegah nyamuk untuk bertelur didalamnya. Memanfaatkan kembali bisa juga 

dikatakan mendaur ulang barang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat 



 

 

perkembangbiakan nyamuk. Sedangkan plus nya adalah bentuk kegiatan 

pencegahan seperti menaburkan bubuk larvasida pada penampungan air, menanam 

tanaman pengusir nyamuk, menggunakan kelambu, dan menggunakan anti nyamuk 

(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019). 

Berdasarkan hasil penelitian, informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa 

kontrol lingkungan yang dilakukan di Kabupaten Maros dalam upaya 

penanggulangan kejadian DBD adalah dengan menerapkan 3M Plus (menguras, 

menutup dan memanfaatkan serta menabur, menanam dll). Infomasi ini diperkuat 

dengan ungkapan masyarakat bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya 

mengontol lingkungan sehingga masyarakat menerapkan gerakan 3M plus dalam 

kehidupan sehari hari. Namun masih ada 2 informan yang tidak merapkan gerakan 

3M plus dalam kehidupan sehari hari mereka dengan alasan tidak sempat untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut karena sibuk bekerja. 

Informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa program 3M Plus 

merupakan program yang paling berperan dalam penatalaksanaan manajemen 

kasus DBD di Kabupaten Maros. program 3M Plus dilakukan untuk mencegah 

adanya sarang nyamuk di lingkungan masyarakat yang berdampak pada minimnya 

risiko perkembang biakan nyamuk sehinga dengan diadakannya program 3M Plus 

sangat membantu dalam penurunan kasus DBD. 

2) Peran masyarakat dan dukungan pemerintah dalam kontrol 

lingkungan 

Peran masyarakat dan juga dukungan dari pemerintah penting dalam kontrol 

lingkungan. Dengan peran serta masyarakat yang aktif serta dukungan dari 

pemerintah dalam penanggulangan DBD sangat penting karena penanganan  DBD 

secara komperehensif membutuhkan kerja sama, baik dari masyarakat maupun 

pemerintah. 



 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh informasi dari 

informan pengelola DBD masyarakat dan pemerintah berperan dalam 

melaksanakan kerja bakti yang disekitar lingkungan masing masing pada hari 

jumat. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh masyarakat bahwa mereka ikut serta 

dalah kegiatan jumat bersih yang dianjurkan oleh pihak desa setempat. Sedangkan 

informan pemerintah mengungkapkan bahwa pihak pemerintah berperan dalam 

kegiatan penanggulangan DBD dengan mengerakkan warga untuk melakukan 

jumat bersih/kerja bakti. 

Manusia seharusnya menjaga lingkungan sekitar sebagai upaya pencegahan 

terhadap penyakit DBD. di dalam al-Quran kita sebagai manusia diperintahkan 

untuk tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan dan senantiasa menjaga 

lingkungan sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Qashas/28:77 

 

                          

                     

Terjemahnya : 

Dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang orang 

yang berbuat kerusakan.” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2007) 

Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa ayat tersebut mengandung makna 

tentang larangan melakukan perusakan setelah sebelumnya telah diperintahkan 

berbuat baik, merupakan peringatan untuk tidak mencampuradukkan antara 

kebaikan dan keburukan. Sebab, keburukan dan dan perusakan merupakan lawan 

dari kebaikan (Shihab, 2007). 



 

 

Kaitan ayat tersebut dengan kejadian penyakit DBD adalah manusia dianjurkan 

berbuar baik dengan menjaga lingkungannya dengan tidak membuang sampah 

sembarangan, lebih memperhatikan kembali kebersihan halaman rumah yang 

berpotensi sebagai tempat peristirahatan nyamuk dan mencegah terjadinya penyakit 

DBD. 

3. Manajemen host 

Manajemen host merupakan upaya untuk mengubah perilaku yang tujuannya 

meningkatkan kemampuan, kemauan, kesadaran masyarakat. Upaya manajemen 

host yang dilakukan adalah dengan cara penyuluhan kepada masyarakat. Dengan 

adanya penyuluhan kesehatan yang dikemas dengan media yang tepat dapat 

meningkatkan pengetahuan yang akhirnya dapat merubah kearah perilaku 

kesehatan yang bersifat positif (Notoatmodjo, 2005). 

a. Penyuluhan 

Upaya promotif adalah salah satu upaya penegakan yang dikemukakan oleh 

leavel dan clark dalam lima tingkatan pencegahan penyakit. WHO sendiri 

mrumuskan upaya promotif sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan dalam 

memelihatra dan meningkatkan kesehatan. Memelihara fisik, mental dan sosial 

masyarakat (Arsin, 2012). 

Penyuluhan DBD tentang pencegahan dan penanggulangan sangat perlu 

dilaksanakan mengingat sebagian besar penyebab penyakit DBD karena kurangnya 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melindungi diri mereka terhadap 

penyakit. Penyuluhan kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Hal 

ini sesuai dengan teori bahwa tujuan penyuluhan adalah mengubah perilaku kurang 

sehat menjadi sehat dimana perilaku baru yang terbentuk biasanya terbatas pada 



 

 

aspek pengetahuan, sementara perubahan sikap dan perilakunya merupakan efek 

tidak langsung dari penyuluhan (Maulana, 2009) 

1) Jadwal penyuluhan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dua informan pengelola DBD 

mengungkapkan bahwa kegiatan penyuluhan dilakukan 1 kali dalam satu tahun 

setiap desanya, namun empat informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa 

mereka melakukan penyuluhan ketika ada kesempatan untuk menyampaikan 

informasi kepada masyarakat, seperti ketika posyandu, majlis ta’lim, dan arisan. 

Pihak Puskesmas sendiri melakukan penyuluhan disetiap acara yang diadakan 

warga dikarenakan masyarakat perlu untuk diigatkan terus menerus agar tujuan 

yang ingin dicapai tidak muda dilupa. 

Informasi tersebut dikuatkan oleh informan pihak masyarakat bahwa mereka 

pihak Puskesmas pernah melakukan kegiatan penyuluhan baik di kantor desa 

maupun saat kegiatan masyarakat berlangsung. 

2) Metode yang dilakukan saat penyuluhan 

Penyuluhan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penyuluhan 

langsung adalah dapat dilakukan perorangan maupun perkelompok, sedangkan 

penyuluhan tidak langsung dapat dilakukan dengan cara menyampaikan info 

penting melalui pesan dalan bentuk brosur, pamflet, leaflet, poster dan 

rekaman/gambar elektronik (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan dua metode yang digunakan yaitu 

dengan cara dikumpukan warga dalam suatu forum dan yang kedua dengan cara 

door to door.  Sesuai dengan yang diungkapkan oleh pengelola DBD bahwa 

penyuluhan yang dilakukan dengan cara mengumpulakan masyarakat dilakukan 1 

kali dalam satu tahun tiap desanya namun penyuluhan yang dilakukan dengan cara 

door to door  dilakukan saat pengelola DBD turun lapangan. Informasi tersebut 



 

 

didukung oleh ungkapan masyarakat bahwa pihak Puskesmas pernah mengadakan 

penyuluhan DBD dan sering menyampaikan informasi saat sedang melakukan PE. 

3) Pihak yang terlibat 

Dalam melakukan kegiatan penyuluhan sangat diperlukan keterlibatan pihak-

pihak lain guna mencapai tujuan yang yang diinginkan. dalam kegiatan penyuluhan 

yang dilaksanakan di Kabupaten Maros, informan pengelola DBD yang 

mengungkapkan bahwa yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan adalah pihak 

pemerintah, bidan desa, dan masyarakat. 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan pengelola DBD 

mengungkapkan bahwa  pihak pemerintah berperan dalah menyediakan tempat 

untuk dilaksanakannya penyuluhan DBD dan menggerakkan masyarakat untuk 

mengikuti kegiatan, peran dari bidan desa sendiri adalah membantu pihak pengelola 

DBD dalam menyampaikan informasi mengenai DBD kepada masyarakat saat 

penyuluhan secara door to door, sedangkan peran masyarakat sendiri adalah 

ketersediaan masyarakat dalam meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan 

penyuluhan DBD. 

Informasi diatas dikuatkan dengan informasi yang diungkapkan oleh pihak 

pemerintah bahwa peran pemerintah dalam penyuluhan DBD adalah menyediakan 

fasilitas sarana dan prasarana kepada pihak Puskesmas untuk keberlangsungan 

kegiatan penyuluhan DBD. Sedangkan pihak masyarakat mengungkapkan bahwa 

mereka bersedia mengikuti penyuluhan yang diadakan pihak Puskesmas maupu 

pemerintah. 

4. Manajemen Penyakit 

Manajemen penyakit merupakan upaya untuk pengobatan dan penyembuhan 

penyakit dalam komunitas pendduduk dalam suatu wilayah. Kasus yang dimaksud 



 

 

disini adalah kasus yang merupakan prioritas wilayah administratif, wilayah 

pemerintah pusat maupun WHO (Achmadi, 2012). 

a. Pengobatan penderita 

1) Jenis pengobatan  

Mengingat sampai saat ini obat untuk membunuh virus dengue hingga saat ini  

belum ditemukan dan vaksin untuk mencegah DBD masih dalam tahap uji coba dan 

biasanya, penderita DBD sembuh dalam kurun waktu 2 minggu maka dilakukan 

pertolongan pertama dengan memberikan pengganti cairan tubuh lewat minuman 

atau elektrolit, mengkonsumsi air putih yang banyak, memberikan obat parasetamol 

penurun panas dan juga minum air daun jambu untuk membantu menaikkan 

trombosit (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, informan pengelola DBD 

menyebutkan bahwa jenis pengobatan yang dilakukan di kabupatem Maros adalah 

dengan menggunakan obat-obatan dasar seperti penggunaan parasetamol untuk 

menurunkan suhu panas penderita DBD, menganjurkan mengkonsusmi air putih 

yang banyak, dan memberikan larutan oralit untuk mengganti cairan akibat 

kebocoran plasma. Informasi tersebut dikuatkan oleh informan masyarakat bahwa 

pihak Puskesmas memberikan obat parasetamol guna menurunkan panas penderita 

dan juga menganjurkan minum jus daun jambu biji serta anjuran untuk minum air 

putih yang banyak. 

2) Ketersediaan obat 

Ketersediaan obat merupakan persediaan yang digunakan untuk melakukan 

pelayanan pengobatan di unit kesehatan. Pemerataan penyebaran dan ketersediaan 

obat  terutama obat esensial secara nasional harus dijamin oleh pemerintah (Alfenia 

2016). 



 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, semua informan pengelola 

DBD mengungkapkan  bahwa ketersediaan obat yang ada di Puskesmas selalu 

tersedia. Pihak Puskesmas akan melakukan permintaan obat kepada dinas 

kesehatan ketika stok obat di Puskesmas akan habis. Dari  hasil penelitian yang 

dilakukan diketahui bahwa pengadaan obat di Kabupaten Maros menampakkan 

hasil yang maksimal karena terbukti dengan tersedianya obat di Puskesmas tersedia 

setiap waktu. Informasi tersebut dikuatkan oleh informan pemerintah bahwa pihak 

dinas kesehatan menyediakan obat obatan yang diperlukan oleh Puskesmas. 

3) Keterjangkauan obat 

Konsep keterjangkauan adalah jarak yang mampu dicapai dengan maksimum 

dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan Obat merupakan sediaan atau panduan 

bahan bahan yang siap untuk digunakan mempengaruhi /menyelidiki system 

fisiologi atau keadaan patologi dalam menegakkan diagnosis, pencegahan, 

penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan, dan kontrasepsi (Departemen 

Kesehatan RI, 2005). 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan informan pengelola 

DBD Kabupaten Maros bahwa masyarakat dalam mendapatkan obat sangat mudah 

dan dapat diperoleh secara gratis.  Faktor lain yang menyebabkan keterjangkauan 

obat oleh masyarakat adalah jarak yang dekat dengan lokasi Puskesmas. Dari hasil 

penelitian informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa masyarakat sangat 

mudah mendapatkan karena jarak yang cukup dekat dengan lokasi Puskesmas, 

begitu pula yang diungkapkan oleh keluarga penderita bahwa penderita sangat 

mudah mendapatkan obat dikarenakan jarak yang cukup dekat. 

 Pengobatan merupakan upaya untuk mencegah penularan DBD lebih 

meluas. Fatwa majelis ulama Indonesia no.30 tahun 2013 tentang obat dan 

pengobatan menyebutkan bahwa Islam menyariatkan pengobatan karena bagian 



 

 

dari menjadi Al-Dharuriyat Al-Kham. Hal tersebut didasari oleh hadist Rasulullah 

saw: 

 
ي  صَلَّى اللُ  عَلَيْهه  وَسَلَّمَ  وَجَاءَته  اْلَأعْراَبُ  فَ قَ الَ  ياَ رَسُوْلَ  الله   عن اسامة  كُنْتُ  عهنْدَ  النَّبه
فَاء   غَيْ رَ   أنََ تَدَاوَى فَ قَالَ  نَ عَمْ  ياَ عهبَادَ  الله  تَدَاوَوْا فإَهنَّ  اللَ  عَزَّ  وَجَلَّ  لَْ  يَضَعْ  دَ اء   إهلَّ  وَضَعَ  لهَُ  شه
دٍ. قاَلُوا مَا هُوَ  قاَلَ  الْْرََمُ   دَاءٍ  وَاحه

Artinya :  

“Dari Usamah bin Syarik, ia berkata, “ seorang Arab Badui berkata, Ya 

Rasulullah, tidaklah kita (harus) berobat? Rasulullah saw menjawab, Ya 

wahai hamba Allah, berbuatlah kalian, (sebab), sesungguhnya Allah tidak 

menciptakan suatu penyakit, kecuali Ia pun menciptakan penyembuh(nya) atau 

Ia mengatakan obat(nya), kecuali satu penyakit. Para sahabat bertanya, Ya 

Rasulullah, penyakit apakah itu? Rasulullah saw menjawab, tua.”(HR Ibnu 

Majah No. 3436) 

Hadist diatas mengisyaratkan bahwa bagi orang-orang yang sakit hedaknya 

segera berobat, dengan cara tersebut akan memperoleh dua keuntungan yaitu: 

melaksanakan perintah agama yang Insya Allah mendapatkan pahala, dan kedua, 

ikhtiar menyembuhkan penyakit yang berarti menyembuhkan diri dari penderitaan 

akibat sakit (Zaidin, 2010). 

Kaitan hadist tersebut dengan kejadian DBD adalah anjuran untuk melakukan 

pengobatan terhadap suatu penyakit dalam hal ini penyakit DBD. pengobatan yang 

cepat dan tepat sebagaimmana yang dianjurkan akan dapat mencegah penyakit 

menjadi lebih parah dan mencegah penularan penyakit terhadap orang lain. 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penemuan penderita dilakukan dengan 2 metode yaitu Active Case Detection 

(ACD) dan Passive Case Detection (PCD) yang dilakukan  dengan rutin. 

Kegiatan ini melibatkan beberapa pihak seperti petugas kesehatan, pihak 

swasta, pihak pemerintah setempat, serta masyarakat.  

2. Pemberantasan vektor dimulai dengan survey vektor yang rutin dilakukan 

dua kali dalam sebulan dan setiap turun lapangan. Fasilitas yang tersedia 

adalah senter, pipet, dan gayung. Program pemberantasan vektor yang 

dilakukan adalah pembagian abate, satu rumah satu jumantik, dan fogging 

(saat kejadiaan tinggi). 

3. Kontrol  lingkungan dilakukan dalam bentuk gerakan 3M Plus (menguras, 

menutup, dan memanfaatkan serta menabur, menanam, memakai pelindung) 

dan jumat bersih/kerja bakti. Kegiatan kontrol lingkungan melibatkan kerja 

sama lintas sektor seperti Dinas Kesehatan Maros, Pemerintah setempat, 

Puskesmas, dan Masyarakat. 

4. Penyuluhan dilakukan dengan 2 metode mengumpulkan masyarakat (satu 

kali dala satu tahun) dan door to door (ketika turun lapangan). pihak yang 

terlibat kegiatan penyuluhan adalah pemerintah setempat, pihak kesehatan, 

dan masyarakat. 

5. Pengobatan penderita DBD dimulai ketika adanya hasil positif DBD dari 

pemeriksaan darah penderita. Pengobatan dilakukan dengan tujuan 

meningkatkan/menormalkan kembali jumlah trombosit pada penderita dan 

menurunkan/menormalkan kembali kadar hematokrit pada penderita DBD. 



 

 

selama pengobatan berlangsung, dilakukan pemeriksaan darah penderita 

secara berkala untuk menilai tingkat keberhasilan pengobatan. 

B. Saran  

Adapun saran dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Dinas Kesehatan Maros  agar tidak mengalami keterlambatan dalam 

penyediaan abate untuk Puskesmas. 

2. Bagi pemerintah setempat agar mengintensifkan kembali program rutin 

kegiatan kerja bakti lingkungan desa untuk mengurangi adanya tempat 

perindukan nyamuk. 

3. Bagi peneliti untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perencanaan dan 

evaluasi manajemen kasus DBD 

4. Bagi pemerintah kabupaten agar menjalankan penatalaksanaan manajemen 

kasus DBD seperti yang dilakukan di kabupaten maros untuk menurunkan 

kasus DBD. 
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Lampiran 1 

Lampiran 1 : LEMBAR PERMOHONAN MENJADI INFORMAN  

Assalamualaikum wr.wb 

 Saya Indah Kurniawati, NIM: 70200115060 mahasiswa Kesehatan 

Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, 

bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Studi Penatalaksanaan 

Manajemen Kasus DBD di Kabupaten Maros. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Penatalaksanaan Manajemen Kasus DBD di Kabupaten Maros. 

 Saya meminta waktu dan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya bersedia untuk 

dijadikan Informan dalam penelitian ini. Saya akan menjamin hasil yang saya 

dapatkan dari Bapak/Ibu dirahasiakan serta tidak akan dipublikasikan. Hanya 

peneliti yang akan mengetahui informasi ini. Bapak/Ibu berhak menolak jika tidak 

bersedia menjadi Informan. Namun sangat kami harapkan kesediaan untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas, dan 

hasil wawancara jika bersedia menjadi Informan dalam penelitian ini. 

 Demi menjaga kerahasiaan informan, peneliti tidak akan menyebarluaskan 

nama informan, tetapi lembar tersebut hanya di diberi simbol atau kode 

tertentu, sebagai pengganti identitas informan. 

 Wawancara akan dilakukan kurang lebih selama 30 menit 

 Untuk mencari tau mengenai penatalaksanaan manajemen kasus DBD di 

Kabupaten Maros 

Apabila informan selama proses penelitian ini berlangsung atau jika ada hal-

hal yang kurang berkenang maka informan dapat mengungkapkan langsung atau 

menghubungi saya. Jika bersedia mengikuti penelitian ini, silahkan 

menandatangani lembar persetujuan informan. Apabila terdapat hal-hal yang 

kurang jelas, dapat menghubungi saya melalui nomor ini (081 343 401 266). 

Demikian penyampaian dari saya, atas segala perhatian dan kerjasamanya saya 

ucapkan terima kasih. 



 

 

Maros,  September 2019 

 

Indah Kurniawati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 

Lampiran 2 : LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama informan :………………………………………………….. 

Jenis kelamin/umur : ………………………………………………….. 

Alamat   : ………………………………………………….. 

Menyatakan bersedia menjadi subjek (informan) dalam penelitian dari : 

Nama   : Indah Kurniawati 

NIM   : 70200115060 

Alamat   : Jln. Dr Ratulangi 

Judul : Studi Penatalaksanaan Manajemen Kasus DBD di 

Kabupaten Maros 

Setelah mendengar penjelasan dan membaca surat permohonan menjadi informan 

penelitian yang di ajukan oleh penelitian, saya memahami bahwa peneliti ini akan 

menjunjung tinggi hak hak saya selaku informan. Saya berhak tidak melanjutkan 

untuk beroartisipasi dalam penelitian ini jika suatu saat penelitian ini merugikan 

saya. Saya sangat memahami bahwa penelitian ini sangat benar manfaatnya bagi 

pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat dengan 

menandatangani lembar persetujuan ini berarti saya bersedia ikut berpartisipasi 

dalam penelitian ini secara ikhlas tanpa paksaan dari siapa pun. 

Maros, September 2019 

Peneliti Responden 

 

(Indah Kurniawati) (             ) 



 

 

Lampiran 3 

Lampiran 3 : LEMBAR DATA DEMOGRAFI INFORMASI 

 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis kelamin  : 

Alamat   : 

Pendidikan terakhir : 

Jenis pekerjaan : 

Tugas fungsional : 

Lama bekerja  : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

Lampiran 4 : CATATAN LAPANGAN 

Nama Informan  Kode Informan 

Tempat Wawancara Waktu Wawancara 

Suasana tempat saat akan wawancara 

 

 

Gambaran informan saat akan wawancara 

 

 

Posisi informan dengan peneliti 

 

 

Gambaran suasana tempat selama wawancara 

 

 

Gambaran respon informan selama wawancara 

 

 

Informan/kejadian penting selama wawancara 

 

 

 



 

 

Lampiran 5 

Lampiran 5 : PEDOMAN WAWANCARA 

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN PELAKSANA MANAJEMEN  

DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) 

Hari/Tanggal Wawancara   : 

A. KARAKTERISTIK INFORMAN 

1. Nama     : 

2. Jenis Kelamin    : 

3. Umur     : 

4. Pekerjaan    : 

 

Topik Pertanyaan 

Manajemen agent 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan penemuan penderita DBD 

Menggali informasi tentang 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan penemuan penderita DBD 

:  

1. Situasi penderita DBD 

2. Metode dan Waktu pelaksanaan 

penemuan penderita DBD 

3. Sarana dan prasarana pendukung 

dalam penemuan penderita DBD 

4. Pihak yang terlibat dalam 

penemuan penderita DBD 

5. Kendala dalam Penemuan Penderita 

DBD 

Manajemen media 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan pengendalian vektor  

Menggali informasi tentang 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan pengendalian vektor DBD 

:  



 

 

1. Survey vektor DBD 

2. Peralatan dalam Survey Vektor 

DBD 

3. Jenis program pemberantasan 

vektor DBD 

4. Waktu pelaksanaan pemberantasan 

vektor DBD 

5. Peran masyarakat dalam 

pengendalian vektor DBD 

6. Kemitraan 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan pengelolaan lingkungan 

Menggali informasi tentang 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan pengelolaan lingkungan :  

1.  Jenis pengelolaan lingkungan 

dalam pemberantasan vektor DBD 

yang telah dilakukan 

2. Pihak – pihak yang terlibat pada 

pengelolaan lingkungan dalam 

penanggulangan DBD 

Manajemen host 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan program penyuluhan PKM 

Menggali informasi tentang 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan program penyuluhan PKM 

: 

1. Jadwal penyuluhan DBD 

2. metode yang dilakukan saat 

penyuluhan  

3. Pihak yang terlibat 

 Manajemen penyakit  

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan pengobatan penderita 

DBD 

Menggali informasi tentang 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan pengobatan penderita 

DBD :  

1. Jenis pengobatan DBD yang 

dilakukan  

2. Ketersedian obat DBD 

3. Keterjangkauan obat oleh 

masyarakat  

4. Pengawasan pengobatan  

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN MASYARAKAT 

 

Hari/Tanggal Wawancara   : 

A. KARAKTERISTIK INFORMAN 

1. Nama     : 

2. Jenis Kelamin    : 

3. Umur     : 

4. Pekerjaan    : 

Topik Pertanyaan 

Manajemen media 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan pengendalian vektor DBD 

Menggali informasi tentang 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan pengendalian vektor  DBD 

: 

1. Jenis program pemberantasan 

vektor DBD yang dilakukan oleh 

pihak puskesmas 

2. Peran masyarakat dalam 

pengendalian vektor 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan pengelolaan lingkungan 

Menggali informasi tentang 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan pengelolaan lingkungan : 

1. Jenis pengelolaan lingkungan 

dalam pemberantasan vektor DBD 

yang telah dilakukan oleh pihak 

puskesmas atau dinas kesehatan 

2. Kegiatan pembersihan lingkungan 

sekitar rumah 

3. Peran masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan 

Manajemen host 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan penyuluhan PKM 

Menggali informasi tentang 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan penyuluhan PKM : 

1. Partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan penyuluhan DBD yang 



 

 

dilakukan oleh pihak puskesmas 

setempat 

2. Jenis kegiatan saat penyuluhan 

DBD oleh pihak puskesmas 

setempat 

 

  



 

 

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN PEMERINTAH 

 

Hari/Tanggal Wawancara   : 

A. KARAKTERISTIK INFORMAN 

1. Nama     : 

2. Jenis Kelamin    : 

3. Umur     : 

4. Pekerjaan    : 

Topik Pertanyaan 

Manajemen agent 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan penemuan penderita DBD 

Peran pemerintah dalam penemuan 

penderita DBD 

Manajemen media 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan pengelolaan lingkungan 

Peran pemerintah dalam pengelolaan 

lingkungan 

  



 

 

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN PETUGAS LABORATORIUM 

 

Hari/Tanggal Wawancara   : 

A. KARAKTERISTIK INFORMAN 

1. Nama     : 

2. Jenis Kelamin    : 

3. Umur     : 

4. Pekerjaan    : 

 

Topik Pertanyaan 

Manajemen agent 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan penemuan penderita DBD 

Menggali informasi tentang 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan penemuan penderita DBD 

:  

1. Sarana dan prasarana pendukung 

dalam pemeriksaan sediaan darah 

penderita DBD 

2. Kendala dalam pemeriksaan sediaan 

darah penderita DBD 

Manajemen kasus 

Penatalaksanaan Manajemen DBD 

berdasarkan pengobatan penderita 

DBD 

Pemeriksaan sediaan darah setelah 

pengobatan 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6 

Lampiran 6 : PERSURATAN  

 

Gambar 6.1 : Lembar Rekomendasi Etik 



 

 

 

Gambar 6.2 : Permohonan Izin Penelitian 



 

 

 



 

 

 

Gambar 6.3 : Izin Penelitian BKPMD Provinsi 



 

 

 

Gambar 6.4 : Izin Penelitian BKPMD Maros 



 

 

 

Gambar 6.5 : Keterangan Telah Meneliti 

 



 

 

Lampiran 7 

Lampiran 7 : DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak pengelola DBD 

 

Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak pengelola DBD 

 

Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak pengelola DBD 

  



 

 

 

Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak pengelola DBD 

 

Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak pemerintah 

 

 

Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak pemerintah 



 

 

 

Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak pengelola DBD 

 

Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak pengelola DBD 

 

Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak masyarakat



 

 



 

 

MATRIKS   HASIL WAWANCARA INFORMAN 

PENATALAKSANAAN MANAJEMEN KASUS DBD DI KABUPATEN MAROS 

A. Informan pengelola DBD 

Variabel Penemuan Penderita 

No Informasi Informan Emik Redaksi Etik Konstruksi Konsep 

1 Metode 

pelaksanaan 

penemuan 

penderita 

DBD 

HP “Kalo ada yang sakit di suatu 

lingkungan, kemudian pada 

saat kita PE ada penularan 

kasus.. ada yang demam lagi 

di sekitar lingkungan itu.. itu 

yang kami ajukan ke 

kecamatan untuk difooging 

seperti itu..” 

Metode yang 

digunakan dalam 

penemuan 

penderita adalah 

survey kontak  

Secara keseluruhan 

informan 

mengungkapkan 

bahwa metode yang 

digunakan dalam 

penemuan 

penderita itu 

dengan pencarian 

aktif, pasif dan 

survey kontak 

Penemuan kasus (case 

detection) merupakan 

upaya dalam 

penemuan kasus 

dengan melihat 

kriteria gejala klinis 

demam tinggi 

mendadak, terus 

menerus selama 2-7 

hari, terdapat 

manifestasi 

pendarahan seperti 

tourniquet  positif. 

Kemudian dengan 

melihat kriteria gejala 

laboratorium  

trombositopenia 

(100.000/mm3 atau 

kurang), peningkatan 

hematokrit 20% atau 

lebih. 

HB “Kebanyakan kita dapat data 

dari poli umum, informasinya 

juga  dari rumah sakit dek  

sebenarnya itu dilaporkan ke 

dinas kesehatan  baru 

dilaporkan ke Puskesmas 

pengelolanya. Kan kita 

punya WA biar dari rumah 

sakit kita bisa dapat 

informasinya dari budi 

saryoto sama Puskesmas 

Mandai, jadi kalo ada 

temuan DBD pasti langsung 

Metode yang 

digunakan dalam 

penemuan 

penderita adalah 

Passive Case 

Detection (PCD) 

dan Active Case 

Detection (ACD) 



 

 

di informasikan Dinas 

Kesehatan, Puskesmas 

Mandai  pengelola DBD. itu 

yang dilakukan PE sekitar 

beberapa rumah yang ada 

jentiknya, kasus penderitanya 

ada tidak di sekitar situ. Itu 

yang dilakukan penemuan 

DBD. kalau umpamanya 

memang tingkat..tingkat ada 

yang lebih dari dua demam 

atau berapa terus banyak 

jentiknya ee akan   

dilaksanakan fooging dek. 

RN “Kalo ada misalkan laporan 

yang kasus baik laporan 

bidan desa atau disini datang 

berobat di curigai diagnosa 

suspek DBD baru kita turun 

lapangan PE nah disitu nanti 

maksud tujuannya ee siapa 

tau ada kasus tambahan 

lainnya.” 

Metode yang 

digunakan dalam 

penemuan 

penderita adalah 

Metode Passive 

Case Detection 

(PCD) dan Active 

Case Detection 

(ACD) 

NT “Pertama itu mereka berobat 

kesini terus kalo terdiagnosa 

DBD kami bersama tim cari 

alamatnya terus 

memeriksarumah di 

Metode yang 

digunakan  dalam 

penemuan 

penderita  adalah  

Passive Case 



 

 

sekitarnya. Cek apakah ada 

yang demam beberapa hari 

sama di cek ada ras  

ditangannya tidak.” 

Detection (PCD) 

dan  Active Case 

Detection (ACD) 

ER “mencari penderita lain  

ketika ada laporan di poli 

umum. Jadi ada pencarian 

dan aada yg datang sendiri” 

Metode yang 

digunakan  dalam 

penemuan 

penderita  adalah  

Passive Case 

Detection (PCD) 

dan  Active Case 

Detection (ACD) 

RW “tidak ada metode khusus…. 

Biasanya penderita yang 

tersaring yang berobat 

langsung ke Puskesmas atau 

dia langsung kerumah sakit 

tapi bidan desa meng infokan 

ke petugas DBD kalau ada 

warganya kena DBD dan 

dawat di RS. Pengelola DBD 

mencari penderita di sekitar 

rumah penderita. jadwal 

rutinya i bulan sekali tapi 

biasa sambil PE atau turun 

lapangan kita lakukan 

semua.” 

Metode yang 

digunakan  dalam 

penemuan 

penderita  adalah  

Passive Case 

Detection (PCD) 

dan  Active Case 

Detection (ACD) 



 

 

2 Waktu 

pelaksanaan 

penemuan 

penderita 

DBD 

HP “PE eee biasanya kita lihat 

juga kalo memang dia 

dirawat di sini dan adaji 

keluarganya di rumah 

biasanya kita langsung PE. 

Tapi kalo dia dirawat di 

rumah sakit terkadangkan 

mereka ndak dari sini . 

selangsung ke rumah sakit.. 

nah kalo dirawat di rumah 

sakit yang sering ditemukan 

itu pas kita kunjungi ndak 

ada orang di rumahnya. Jadi 

nanti pulang dari rumah sakit 

lagi baru kita datangi ulang 

untuk croscek hasilnya 

memang positif atau bukan.” 

Pelaksanaan 

penemuan 

penderita DBD 

dilakukan ketika 

ada yang melapor 

kepada pengelola 

DBD  

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa kegiatan 

penemuan 

penderita dilakukan 

sesuai dengan 

jadwal program 

Puskesmas sebulan 

sekali dan ketika 

mendapatkan 

laporan terjadinya 

kasus 

 

HB “Jadwal rutinya satu bulan 

sekali tapi setiap turun 

lapangan kita juga cari 

penderita,pasien kan juga 

datang berobat kesini itu 

juga termasuk penemuan 

penderita dari penderita 

yang berobat kita cari 

penderita lain di sekitar 

rumah dia” 

Pelaksanaan 

penemuan 

penderita  

menggunakan 

metode Active Case 

Detection 

dilakukan rutin 

setiap bulannya dan 

penemuan 

penderita 

menggunakan 



 

 

metode Passive 

Case Detection 

dilakukan rutin 

setiap hari 

RN Kalo ada misalkan laporan 

yang kasus baik laporan 

bidan desa atau disini datang 

berobat di curigai diagnsa 

suspek DBD baru kita turun 

Pelaksanaan 

penemuan 

penderita dilakukan 

ketika ada yang 

melapor pada 

pengelola DBD 

NT “kalo jadwal dari Puskesmas 

itu satu bulan satu kali turun 

PE, tapi kalo lagi periksa 

jentik atau lagi turun 

lapangan lah istilahnya kita 

lakukan semua itu PE, 

periksa jentik, sekalian 

edukasi juga. Karena 

masyarakat itu harus 

berulang ulang di 

ingatkannya itu sih..” 

Pelaksanaan 

penemuan 

penderita dilakukan 

satu bulan satu kali 

sesuai dengan 

jadwal program dan 

ketika sedang turun 

lapangan 

ER “ketika ada informasi dari 

Puskesmas, kemudian ada 

informasi dari bidan desa 

atau melalui kader setelah 

ada laporan kita terima 

setelah itu kita melakukan PE 

kelapangan. Sebelum itu kita 

Pelaksanaan 

penemuan 

penderita dilakukan 

ketika ada yang 

melapor pada 

pengelola DBD 



 

 

hubungi dulu teman teman 

yang di desa itu kader 

konfirmasi apakah betul ada 

kasus atau tidak situ, setelah 

itu saya membuat jadwal 

untuk melakukan kegiatan 

tersebut dan saya sampaikan 

ke aparatur desa kordinasi 

dengan mereka bahwa kami 

akan melakukan PE.” 

RW “waktu penemuan penderita 

DBD saat ada laporan masuk 

dari bidan desa atau kader 

kesehatan… atau kah setelah 

mengecek buku register poli 

umum kalau ada pasien di 

bulan berjalan diagnose 

suspek DBD atau DBD” 

Pelaksanaan 

penemuan 

penderita dilakukan 

ketika ada yang 

melapor pada 

pengelola DBD  

4 Pihak yang 

terlibat 

dalam 

penemuan 

penderita 

DBD 

HP “lebih ke bidan desanya 

karena bidan desanya lebih 

padat paparan bertemunya 

dengan masyarakat” 

Pihak yang terlibat 

dala penemuan 

penderita adalah 

bidan desa 

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa pihak pihak 

yang terlibat dalam 

penemuan kasus 

DBD alah petugas 

kesehatan, 

pemerintah 

 

HB “Maksudnya.. oh itu kan tadi 

yang pihak rumah sakit lapor 

ke dinkes terus dinkes ke 

Puskesmas” 

Pihak yang terlibat 

dalam penemuan 

penderita adalah 

pihak rumah sakit 

dan dinas kesehatan 



 

 

RN “nah ada bidan desa, kader 

dan juga pak anunya ee 

masyarakat terus pak RT 

juga terutama itu kader sama 

bidan desa sama petugas 

Puskesmas sendiri” 

Pihak yang terlibat 

dalam penemuan 

penderita adalah 

bidan desa, RT, 

kader, dan pihak 

Puskesmas 

setempat dan juga 

masyarakat. 

NT “bidan desa, itu poli umum 

melapor di bagian DBD, 

masyarakat juga terlibat kan 

mereka datang kesini untuk 

berobat jadi secara tidak 

langsung kaya mereka 

melapor toh. Sama tim DBD 

yahh itu yang terlibat” 

Pihak yang terlibat 

dalam penemuan 

penderita adalah 

bidan desa, poli 

umum, pengelola 

DBD dan 

masyarakat 

ER “ kader, bidan desa, dan 

pihak Puskesmas yah itu yang 

terlibat” 

Pihak yang terlibat 

dalam penemuan 

penderita adalah 

kader, bidan desa 

dan pihak 

Puskesmas 

RW “pihak yang terlibat dalam 

penemuan penderita itu 

pengelola DBD pastinya 

kemudian dibantu dengan 

kader dan juga bidan desa 

kemudian masyarakat sendiri 

karena mereka datang ke 

pelayanan kesehatan untuk 

Pihak yang terlibat 

dala penemuan 

penderita adalah 

pengelola DBD , 

kader, bidan desa, 

dan masyarakat 



 

 

berobat dan ketika diperiksa 

dia positif DBD jadis secara 

tidak langsung masyarakat 

terlibat dalam penemuan 

penderita” 

5 Kendala 

dalam 

penemuan 

penderita 

DBD 

HP “ sejauh ini tidak ditemukan 

kendalanya Alhamdulillah, 

peralatan di puskesmas juga 

kan sudah tersedia 

pemeriksaan hematokrit 

sama trombosit” 

Tidak ditemukan 

kendala dala 

penemuan 

penderita 

Sebagian informan 

mengungkapkan 

tidak ada kendala 

dalam penemuan 

penderita namuan 

sebagian informan 

mengungkapkan 

mendapat kan 

kendala untuk 

menemukan alamat 

penderita DBD 

dikarenakan tidak 

mencantumkan 

identitas dengan 

lengkap saat 

melakukan 

registrasi di 

pelayanan 

kesehatan 

 

HB “Kendala nya itu biasa dek.. 

alamatnya, yang informasi 

biasanya dari e rumah sakit 

tidak lengkap biasa kita 

telpon terkadang telponnya 

tidak aktif. Ee itu utamanya. 

Kan sebenarnya alamatnya 

harus lengkap biasanya 

alamatnya itu di KTPnya  

Cuma tinggal di situ ternyata 

dia nda tinggal di situ di 

tempat lain. Biar saya 

berkordinasi dengan bidan 

desa.. bidan desa pasti 

bingung juga karena 

alamatnya disitu ternyata 

nda ada orangnya.” 

Kendala yang 

ditemukan saat 

penemuan 

penderita adalah 

kesulitan 

menemukan alamat 

penderita 

dikarenakan tidak 

mencantumkan 

identitas yang 

lengkap 



 

 

RN “ itu kalo alamatnya tidak 

jelas eh kadang kita susah 

dapat kita datang kesini 

berobat terus dibawah pasien 

alamatnya Cuma desanya 

saja ditulis hahha makanya 

kita itu kendala besar tapi sya 

turun Tanya atas nama ini 

terus kita Tanya juga bidan 

desanya,nah kadang bidan 

desanya juga tidak tau 

maksdnya tidak ada juga 

nomor hp nya toh jadi kita 

Tanya Tanya di sekitar situ 

toh.” 

Kendala yang 

ditemukan dalam 

penemuan 

penderita adalah 

kesulitan 

menemukan alamat 

penderita 

NT “tidak ada” Tidak ditemukan 

kendala dalam 

penemuan 

penderita DBD 

ER “eh kendala.. tidak ada 

kendala yang cukup berat yah 

apa hem terkadang itu biasa 

kalo kordinasi ke bidan lagi 

banyak kasus itu teman teman 

kader itu banyak membatu 

dalam mencari penderita 

iyah itu dia ndk terlalu 

terkendala lah “ 

Tidak ditemukan 

kendala dalam 

penemuan 

penderita DBD 



 

 

 

 

 

Variabel Diagnosis dengan benar 

No Informasi Informan Emik Redaksi Etik Konstruksi Konsep 

1 Diagnosis 

penderita 

HP “Kalau bukan Hasil 

langsung dari laboratorium 

atau rumah sakit kita ndk 

bisa bilang bahwa itu positif 

DBD” 

Diagnosis 

ditegakkan ketika 

mendapat hasil 

positif dari hasil 

laboratorium 

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa mereka 

mendiagnosa 

dengan melihat 

gejala klinis demam 

tinggi mendadak, 

terus menerus 

selama 2-7 hari, 

terdapat manifestasi 

pendarahan seperti 

WHO membuat 

kriteria diagnose DBD 

ditegakkan jika 

memenuhi 2 kriteria 

klinis ditambah 2 

kriteria laboratorium. 

Kriteria klinis demam 

tinggi mendadak, terus 

menerus selama 2-7 

hari, terdapat 

manifestasi 

HB Warga sendiri datang kesini 

terus ada diagnose dari 

dokter timbul. Kan pertama 
pemerisaan ini toh emm 

apalagi namanya ada ras di 

sebelah sini (menunjuk 

Diagnosis 

ditegakkan ketika 

seseorang berobat 
dan dinyatakan 

positif dari hasil 

RW “ sebagian wilayah 

Puskesmas lebih dekat 

dengan Makassar jadi warga 

lebih pilih langsung berobat 

ke Makassar. Pertimbangan 

mereka, kalau berobat di 

Maros dan butuh rujukan… 

harus ke RS Salewangan 

Maros atau RS Dodi dulu 

baru bisa dirujuk lagi ke RS 

Makassar” 

Kendala yang 

ditemukan dalam 

penemuan 

penderita adalah 

penderita DBD 

lebih memilih 

berobat di RS kota 

makassar 



 

 

lengan) deman berapa hari 

tapi ndk batuk otomatis 

trampolit dulu tunggu dokter 

telequitnya terus kalo ada 

hasilnya lebih dari berapa 

pemeriksaan lab kalo 

umpamanya tapi tergantung 

dari pasienyatapi ndak mau 

dirawat mau dirawat 

dirumah sendiri 

pemeriksaan 

laboratorium 

tourniquet  positif. 

yang terjadi pada 

penderita ketika 

sedang turun 

lapangan dan ketika 

dicurigai DBD 

pihak survelans 

menyarankan untuk 

di bawa ke 

Puskesmas 

ditindaklanjuti dan 

di cek darahnya di 

laboratorium untuk 

mendapatkan 

keakuratan hasil 

pendarahan seperti 

tourniquet  positif 

kemudian kriteria 

laboratorium 

trombositopenia 

(100.000/mm3 atau 

kurang), peningkatan 

hematokrit 20% atau 

lebih. 

 RN “tim dokterbiasa yang biasa 

mendiagnosa, kalo kita 

biasa melihat saja gejala 

gejala klinisnya terus kalo 

menurut kita mendekati 

DBD kita sarankan untuk 

menemui dokternya” 

Diagnosis 

ditegakkan ketika 

telah diperiksa oleh 

dokter  

NT “tim bertanya berapa lama 

sudah demam diiringi batuk 

tidak sama cek ras di bahu 

kalo dicurigai DBD di bawa 

atau sarankan ke Puskesmas 

biar di cek di lab untuk 

kepastiannya.” 

Diagnosis 

ditegakkan ketika 

telah ditemukan 

gejala klinis dan 

berlanjut untuk 

pemeriksaan 

laboratorium untuk 

mendapatkan 

hasilnya 

 



 

 

 

Variabel Pengendalian Vektor 

No Informasi Informan Emik Redaksi  Etik Konstruksi Konsep 

11 Peralatan 

dalam 

survey 

vektor DBD 

HP “Oke kalo kita survey jentik 

paling kita pake 

kuesioner..terus senter..itu 

saja. Belum  ada yang lain 

selain itu di sini masih itu 

yang sederhana dibawa.” 

Peralatan yang 

digunakan untuk 

survey jentik adalah 

kuesioner dan 

senter 

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa saat 

melaksanakan 

survey vektor 

peralatan yang 

dibawa adalah 

senter dan abate ada 

juga informan yang 

membawa pipet dan 

gayung/cidukan 

 

HB “kaalo survey jentik sperti 

senter, abate deke e sama 

daftar hadir daftar anu e 

daftar hadir yang nama 

nama rumah yang KK nya 

ada jentik.” 

Peralatan yang 

digunakan saat 

survey jentik adalah 

senter, abate dan 

lembar ceklis 

keberadaan jentik 

di setiap KK 

RN “senter itu peralatan 

terpenting buat survey 

vektor” 

Peralatan yang 

digunakan saat 

survey jentik adalah 

senter 

NT “senterji sama abate.” Peralatan yang 

digunakan untuk 

survey jentik adalah 

senter dan abate 

ER “ ada senter ada pipet terus 

ada itu apanamanya aduh 

saya lupa dul saya hafal 

Peralatan yang 

digunakan untuk 

survey jentik adalah 



 

 

semua namanya eh yang 

penting itu senter sama pipet 

terus sama cidukan atau 

timba” 

senter, pipet, dan 

cidukan 

RW “ yang dibawa saat survey 

vektor itu senter biasanya”  

Peralatan yang 

digunakan saat 

survey jentik adalah 

senter 

3 Jenis 

program 

pemberanta

san vektor 

DBD 

HP  “Iya dia memang ada. Dan 

kebetulan tahun ini itu ada 

proram baru dan orangnya 

berdeda beda untuk survey 

jentik” 

Program yang 

dilakukan dalam 

pemberantasan 

vektor adalah 

jumantik 

Semua informan 

mengungkap 

program yang 

dilakukan dalam 

pemberantasan 

vektor DBD adalah 

abatesasi, satu 

rumah satu 

jumantik dan 

melakukan fooging 

bila diperlukan 

 

HB “Penyuluhan DBD ehm 

abstesasi sama ee survey 

jentik.   Sama di fokuskan 

satu rumah satu jumantik” 

Program yang 

dilakukan dalam 

pemberantasan 

vektor adalah 

abatesas dan satu 

rumah satu 

jumantik 

RN “abate, survey jentik ooh ini 

kita sapaikan melalui jumat 

bersih di maros toh…ooh iya 

ada kartu  control untuk 

jumantik iya ada kartunya 

juga itu. Pada saat kita turun 

disapaikan lapangan untuk 

Program yang 

dilakukan abatesasi 

dan jumantik  serta 

kartu kontrol 

jumantik 



 

 

isi jumantiknya seminggu 

sekali.” 

NT “pemberian abate, gerakan 

1 rumah 1 jumantik  eh itu 

juga 3 M kah.” 

Program yang 

dilakukan untuk 

pemberantasan 

vektor adalah 

abatesasi dan 

gerakan satu rumah 

satu jumantik 

ER “pemberian abate terus 

jumantik ini kemari dapat 

pembagian topi jumantik 

dari dinkes” 

Program yang 

dilakukan untuk 

pemberantasan 

vektor adalah 

abatesasi dan 

jumantik 

RW “program vektor sendiri ada 

penanggung jawabnya 

sendiri tapi kalau 

penanganana nya biasa ada 

program kesling, promkes 

dan surveilans nya” 

Program yang 

dilakukan untuk 

pemberantasan 

vektor adalah 

dengan program 

kesling, promkes 

dan surveilans 

4 Waktu 

pelaksanaan 

survey dan 

pemberanta

san vektor 

DBD 

HP “Eee vektor itu… ada jadwal 

kegiatannya survey jentik 

tiap dusun satu kali sebulan. 

Kemudian 

pemberantasannya itu 

menggunakan abate tiga 

Pemberantasan 

vektor dilaksanakan 

satu kali dala satu 

bulan di setiap 

dusunnya  

Waktu pelaksanaan 

pemberantasan 

vektor yang 

dilakukan seluruh 

informan berbeda 

karena tergantung 

 



 

 

bulan sekali kami 

membagikan abate kepada 

masyarakat”. 

dengan jadwal yang 

dibuat oleh pihak 

puksesmas masing 

masing, namun 

informan 

mengungkapkan 

bahwa 

pememberantasan 

vektor dilakukan 

minimal sebulan 

sekali dan kegiatan 

pemantauan jentik 

dilakukan setiap 

hari 

HB “Kan kitakan seperti 

RUUKK samina di ada 

memang anuta pelaporan 

perbulannya kapan turunya 

di tanggal berapa bulan 

berapa harus dibagi bagi itu 

dek jadi tiap bulan saya 

turun saya abi januari ada 

ambill februari tergntung 

abatenya. Kan nda 

bersamaan kita turun saya 

survey jentiknya dulu baru 

minggu depannya kasih 

abatenya.  

Pemberantasan 

vektor dilaksanakan 

sekali di setiap 

bulan dengan 

pemberian abate 

RN “kalo survey jentik itu tiap 

tiga bulan sekalian dengan 

pembagian abate kalo untuk 

maksdnya istilahnya apa 

lagi supaya setiap desa 

tetapi kadang kalo lagi PE 

juga sambil survey jentik” 

Pemberantasan 

vektor dilaksanakan 

dalam tiga bulan 

sekali dengan 

pemberian abate 

NT “dua kali sebulan survey 

vektor sambil bagi abate jika 

ada yang membutuhkan.” 

Pemberantasan 

vektor dilakkukan 

dua kali dalam 



 

 

sebulan dengan 

menggunakan abate 

ER “kalau untuk pembagian 

abate sendiri itu satu tahun 

dua kali awal tahun dan 

akhir tahun tapi kalau 

jumantik kan dilakukan 

setiap hari di rumah masing 

masing” 

Pemberantasan 

vektor 

menggunakan abate 

di lakukan dua kali 

dalam setahun dan 

jumantik dilakukan 

setiap hari 

RW “ waktu pelaksanaan 

pemberantasan vektor DBD 

biasanya awal tahun saat 

banyak kasus DBD baik 

berupa fooging maupun 

abatesasi. Tapi secara 

umum hampir tiap bulan 

abatesasi maupun PSN 3M 

Plus” 

Pemberantasan 

vektor dilakukan 

pada dua kali dalam 

satu tahun (awal 

tahun dan akhir 

tahun) 

menggunakan abate 

dan dilakukan 

fooging ketika 

banyak kasus 

5 Peran 

masyarakat 

dalam 

pengendalia

n vektor 

DBD 

HP “Ehh kurang kesadaran. Eee 

tapi setelah kasus yang 

kemarin, Alhamdulillah 

masyarakat itu sudah kaya 

takut takut, jadi pada saat 

kai adakan pembinaan 

mereka lumayan bisa diajak 

kerja sama 80 persenlah.” 

Masyarakat mulai 

sadar akan 

pengendalian 

vektor dan dapat 

diajak kerja sama 

dalam pengendalian 

vektor 

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa peran 

masyarakat dalam 

pengendalian 

vektor adalah 

menjalankan 

program yang 

 



 

 

HB “ kalo itu pas pemantauan 

kadang masih ada jentik. 

Masih ada yang mengerti 

masih ada yang tidak dek.” 

Masyarakat ikut 

serta dalam 

pemantauan jentik 

diberikan oleh 

Puskesmas 

RN “eh pengendalian vektornya 

yah bagus istilahanya mau 

menguras itu 3 M tapi 

kekurangannya mereka 

sudah kuras tapi tidak isi 

kartu kontrolnya” 

Masyarakat 

melakukan 3M plus 

NT “mereka melakukan apa 

yang disarankan dari pihak 

Puskesmas tapi yah gitu dari 

tim Puskesmas harus rutin 

ingatkan istilahnya 

diarahkan teruslah. Itu yang 

periksa jentik di rumah 

mereka sama yang 

melakukan 3 M” 

Masyarakat 

melakukan 

pemantauan jentik 

dan 3M Plus 

ER “mereka melakukan seperti 

yang disarankan pihak 

Puskesmas seperti 

menggunakan abate dan 

memantau jentik mereka” 

Masyarakat 

melakukan 

abatesasi dan 

pemantauan jentik 

RW “peran masyarakat itu  

menjalankan program lebih 

tepatnya” 

Masyarakat 

menjalankan 

program 

pemberantasan 



 

 

vektor dari 

Puskesmas 

6 Kemitraan  HP “Ada kader yang 

membantuk tim vektor untuk 

survey jentik. kemudian 

pihak Dinkes yang 

menyediakan abate” 

Program 

pemberantasan 

vektor bekerja sama 

dengan kader 

(membantu survey 

vektor) tiap desa 

dan dinas kesehatan 

(penyediaan abate) 

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa dalam 

melakukan program 

pemberantasan 

vektor bekerja sama 

dengan pihak 

pemerintah 

(penyediaan bahan 

bakar fooging), 

dinas kesehatan 

(pendaan obat unuk 

fooging), kader, 

bidan desa 

(membenatu 

melaksanakan 

pemberantasan 

vektor) 

 

HB “Ada kalo pemerintah itu 

kasih ki abate. Di sana 

memang dari dinas 

kesehatan abate. Dikasi 

memang pengelola e vektor 

senter topi dengan 

gayungnya dek. Terus kalo 

fooging sudah disiapkan di 

setiap kecamatan ada dari 

daerah iu memang alat dana 

dari kecamatan jadi yang 

turun fooging itu kan yang 

sudah ada dilatih di 

kecamatan tidak terlalu 

paham toh jadi yang turun 

fooging itu orang dinas 

kesehatan bagian vektor. 

Program 

pemberantasan 

vektor bekerja sama 

dengan dinas 

kesehatan 

(penyediaan abate, 

senter, topi,  

cidukan, obat untuk 

kegiatan fooging), 

pemerintahan 

stempat 

(penyediaan dana 

untuk pembelian 

bahan bakar 

fooging), kader dan 

bidan desa. 



 

 

Ada kader juga ada bidan 

desa juga. Di ikut juga” 

 RN “ Pemerintah sediakan 

abate, kecamatan yang 

sedikan fooging dan 

dananya, kader mengontrol 

masyarakat. Terus yah dari 

kami penegelola DBD” 

Program 

pemberantasan 

vektor bekerjasama 

dengan dinas 

kesehatan 

(penyediaan abate), 

pemerintahan 

setempat 

(pendanaan 

pelaksanaan 

fooging), kader 

(mengontrol 

masyarakat) dan 

pengelola DBD 

NT  “pak desanya ikut serta 

menggerakkan warganya 

termasuk bawahannya pak 

desa kaya RT sama ibu ibu 

PKK nya.” 

Program 

pemberantasan 

vektor bekerja sama 

dengan pemerintah 

setempat 

(menggerakkan 

warga) 

ER “penyediaan bahan bakar 

untuk fooging karena kita 

dari pihak Puskesmas tidak 

ada anggaran untuk 

pelaksanaan atau 

Program 

pemberantasan 

vektor bekerja sama 

dengan pemerintah 

setempat 



 

 

pengaadaan fooging, jadi 

kami memberitahu pihak 

kecamatan kalau perlu 

diadakannya fooging 

kemudian mereka yang 

menyiap kan perlengkapan 

atau bahan bakarnya 

sedangkan obat untuk 

foogingnya itu dari pihak 

dinkes” 

(penyediaan bahan 

bakar fooging) dan 

dinas kesehatan 

(penyediaan bahan 

bakar) 

RW “peran tokoh masyarakat 

lebih tepatnta tokoh 

masyarakat, pak desa biasa 

turun menemani saat 

fooging, begitupula staf desa 

bersama kader, selai itu staf 

kecamatan” 

Program 

pemberantasan 

vektor bekersama 

dengan pemerintah 

setempat 

(membantu 

pelaksanaan 

fooging) 

 

 

Variabel Kontrol Lingkungan 

No Informasi Informan Emik Reduksi  Etik Konstruksi Konsep 

1 Cara untuk 

Kontrol 

lingkungan 

sekitar 

HP “Oooohhh meski tidak 

semua wilayah jorok tapi 

adalah beberapa yang 

memang dia sudah jadi..kaya 

kemarin di majannang itukan 

Cara mengontrol 

lingkungan adalah 

dengan cara 

menggerakkan 

warga untuk 

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa cara untuk 

mengontrol 

lingkungan sekitar 

 



 

 

dia kondisi geografis ehh 

daerah banjir, kemudian 

untuk saluran air mereka 

belum terlalu  buat, makanya 

banyak yang tergenang dan 

sampahya di situ. Mungkin 

kayaknya bikin dia tinggi 

kasusnya. Tapi setelah itu 

dilakukan upaya edukasi pak 

desanya yang langsung 

bergerak menggerakan 

warga untuk membersihkan. 

Selain itu juga dilakukan 

gerakan tiga M plus dan juga 

dianjurkan memakai seperti 

sofel atau memakai 

kelambu.“ 

membersihkan 

lingungan dan 

menerapkan 3M 

Plus 

adalah dengan 

melakukan gerakan 

3M Plus dan 

membersihkan 

halaman rumah  

HB “Lebih ke 3 M plus 

(menguras, menutup, 

mengubur, menabur abate, 

menanam tanaman pengusir) 

sama kebersihan dalam 

rumah seperti menghindari 

kebiasaan menggantung 

baju. 

Cara mengontrol 

lingkungan adalah 

dengan cara 

melakukan 3M Plus 

RN “ kadang kita sampaikan ke 

RT untuk kerja bakti nanti 

pak RT nya gerakkan kan 

Cara mengontrol 

lingkungan adalah 

dengan cara 

  



 

 

tadi ada juga itu dimaros 

sekarang jumat bersihnya. 

Karena sampah sampah jika 

tergenang air bisa membuat 

tempat perindukan jadi kalau 

lingkungan kita fokus ke 

sampahnya.” 

membersihkan 

lingkungan sekitar 

NT “yang penting itu edukasi 

yah ke masyarakat untuk 

bersihkan rumah, halaman 

terus itu sampahnya ehh apa 

yah biar ndak numpuk begitu 

e.jadi itu kita edukasi 

masyarakatnya sama pak de 

nya juga gerakkan untuk 

bersih bersih bersama.” 

Cara mengontrol 

lingkungan adalah 

dengan cara 

membersihkan 

halaman  

EF “kita sebenarnya sudah 

pernah melatih kader untuk 

PSN yang program 

nasionalnya satu rumah satu 

jentik pernah sudah di 

kumpul semua untuk 

disosialisasi juga untuk 

melakukan 3M Plus.  

Cara mengontrol 

lingkungan adalah 

dengan cara 

pelatihan kader 

untuk PSN. 

Kemudian 

melakukan gerakan 

3 M Plus 

RW “untuk mengontrolnya itu 

kita kana da program 3M 

Plus” 

Cara mengontrol 

lingkungan adalah 

dengan cara 

melakukan 3M Plus 



 

 

2 Pihak yang 

terlibat 

dalam 

kontrol 

lingkungan 

HP “Pak desa nya kami beri tau 

kemudian pakde nya yang 

menggerak kan semua 

masyarakatnya” 

Pihak yang terlibat 

adalah pemerintah 

stempat 

(menggerakkan 

warga untuk 

membersihkan) 

Semua informan 

mengungkapkan 

abahwa pihak yang 

terlibat dalam 

kontrol lingkungan 

adalah pemerintaha, 

pihak kesehatan, 

dan juga masyarakat 

sendiri 

 

HB “ kita itu sebenarnya kerja 

sama sama pak RT dan RW 

nya kerja bakti kalo di BTN. 

Kalo di desa itu yah bersih 

tapi di sekitarnya itu banyak 

lahan kosong ada disitu 

pohon manga jadi ndk 

terjangkau disitu” 

Pihak yang terlibat 

adalah pemerintah 

setempat 

(melaksanakan 

kerja bakti) 

RN “Kemarin bupati sudah 

kasih surat edaran tentang 

demam berdarah jadi 

edarannya sudah di 

sampaikan di kantor camat 

terus ke kantor lurah instansi 

instansi supaya melakukan 

jumat bersih.” 

Pihak yang terlibat 

adalah pemerintah 

(memberi edaran 

untuk melakukan 

jumat bersih) 

NT “warga, pak desa” Pihak yang terlibat 

adalah masyarakat 

dan pemerintahan 

setempat 

ER “ saya pernah 

menyampaikan itu pada 

Pihak yang terlibat 

adalah pemerintah 



 

 

pihak desa untuk melakukah 

hari bersih tapi saya lihat 

belum terlalu rutin. Secara 

spesifik campur tangan 

mereka belum terasa karna 

istilahnya beberapa sadar 

dalam  kebersihan terutama 

sekitar barang barang bekas 

ada itu beberapa masyarakat 

yang sadar dan belum tapi 

yah kita juga yang harus 

terus menstimulasi mereka.” 

stempat 

(menggerakkan 

warga untuk 

membersihkan) 

RW “pihak yang terlibat itu 

memang seharusnya 

masyarakaat mereka sebagai 

peran utama disini dengan 

arahan yang istilahnya terus 

meneruslah lama lama itu 

akan membaik, mereka 

sekarang sudah peka akan 

pentingnya meremeriksa 

jentik apalagi saat musim 

penghujan nanti kita juga 

dari pihak Puskesmas harus 

lebih gencar lagi untuk 

mendampingi masyarakat, 

sebetulnya kuncinya itu kita 

sabar saja lah dalam 

Pihak yang terlibat 

adalah masyarakat 

(membersihkan 

lingkungan, 

mengontrol jentik, 

melakukan 3M 

plus) 



 

 

mendampingi mereka kita 

ajar mereka dengan pelan 

pelan supaya mereka 

terbiasa melakukan hal hal 

seperti itu. Penerapa seperti 

3M plus juga ini kah sangat 

penting tapi mereka sudah 

mau melakukannya jadi 

kemajuan buat mereka” 

 

Variabel Program Penyuluhan DBD 

No Informasi Informan Emik Redaksi  Etik Konstruksi Konsep 

1 Jadwal 

penyuluhan 

DBD 

HP “Yah tadi sambil PE dan 

survey jentik kami lakukan 

penyuluhan” 

Penyuluhan 

dilakukan saat 

dilaksanakannya 

PE 

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa jadwal 

penyuluhan DBD 

dilakukan satu kali 

dalam satu tahun di 

tiap desa/dusunnya 

dan tidak menutup 

kemungkinan juga 

melakukan 

penyuluhan saat 

kegiatan turun 

lapangan 

 

HB “Tiap bulannya kita turun 

ada 3 dusun perbulannya 

jadi pas ada posyandu kita 

turun perdusun. ”  

Penyuluhan 

dilakukan satu kali 

dalam satu tahun di 

setiap dusun 

RN “ yah itu tadi kalo lagi ada 

acara kumpul kumpul kita 

masuk untuk penyuluhan” 

Penyuluhan 

dilakukan ketika 

ada perkumpulan 

warga 

NT “ada penyuluhan 

perdesanya satu kali satu 

tahun. Tapi kalo kita lagi 

Penyuluhan 

dilakukan sartu kali 

dala satu tahun di 



 

 

turun lapangan yah kita 

sisipi itu edukasi” 

setiap desa dan 

disaat turun 

lapangan 

ER “sebenarnya gini 

penyuluhan ada jadwalnya 

tapi begini dimasyarakat itu 

kita harus fleksibel kallo 

masyarakat punya waktu 

sore.. saya pernah sore 

penyuluhan di rumah pak 

dusun menjadi tempat 

berkumpulnya para kader 

disitu saya sampaikan 

semua program 

programnya” 

Penyuluhan 

dilakukan 

menyesuaikan 

jadwal dari 

masyarakat 

RW “tidak ada jadwal khusus, 

tapi biasa kader dibekali 

ilmu oleh petugas promkes” 

Penyuluhan 

dilakukan tanpa 

menggunakan 

jadwal namun 

pihak Puskesmas 

membekali kader 

untuk 

mendampingi dan 

menyampaikan 

informasi ke 

masyarakat  

2 Metode 

yang 

HP “Pada saat kita turun PE 

kita sekalian mi langsung 

Metode yang 

digunakan adalah 

Semua informan 

mengungkapkan 

 



 

 

dilakukan 

saat 

penyuluhan 

edukasi jadi kasih 

bersamaan.” 

dengan door to door 

dan sosialisasi 

dengan 

mengumpulkan 

masyarakat (ketika 

posyandu) 

bahwa meode yang 

digunakan untuk 

melakukukan 

penyuluhan adalah 

dengan 

mengumpulkan 

warga di suatu 

tempat dan juga 

melakukan door to 

door 

HB kalo penyuluhan kita turun 

saat posyandu dek Setiap 

ada kegiatan posyandu kami 

ee ikut kan kalo 

posyandukan ibu ibu jadi 

otomatis kita kumpulkan 

penyuluhannya gimana cara 

pencegahannya apa apa 

saja yang dia suka kayak 

begitu begituji 

Metode yang 

digunakan adalah 

dengan 

mengumpulkan 

warga (ketika 

posyandu)  

RN “kalo sosialisasi itu 

dikumpulkan, kalo lagi PE 

saya door to door tapi 

kadang di arisannya kadang 

di majlis ta’limnya kadang 

di posyandu juga.” 

Metode yang 

digunakan adalah 

dengan 

mengumpulkan 

masyarakat (ketika 

arisan, majlis ta’lim 

dan posyandu) dan 

juga door to door 

NT ”yang penyuluhan di desa 

itu kan dikumpulkan 

masyarakatnya, nah kalo 

yang door to door itu yah 

Metode yang 

digunakan adalah 

mengumpulkan 



 

 

kita bicara bicara santai 

saja.” 

masyarakat dan 

door to door 

ER “ jadi begini penyuluhan 

secara khusus ada.. kemarin 

ini saya jadwalkan sekali ji 

setahun kemudian ada saya 

selipkan dalam pertemuan 

pertemuan program lain 

kemudian ada ketika saya 

berkunjung memeriksa PE 

saya door to door juga” 

Metode penyuluhan 

yang digunakan 

adalah penyuluhan 

khusus 

(mengumpulkan 

warga sekali dalam 

setahun) dan door 

to door 

RW “ada kegiatan rutinyna 

penyuluhan di desa setahun 

sekali tapi juga melakukan 

edukasi kerumah rumah 

masyarakat” 

Metode penyuluhan 

yang digunakan 

adalah 

mengumpulkan 

warga (sekali dalam 

satu tahun) dan 

door to door 

3 Pihak yang 

terlibat 

HP “pemerintahan itu terlibat 

dalam menggerakan warga 

seperti ibu desa ibu RT” 

Pihak yang terlibat 

adalah pemerintah 

setempat 

(menggerakkan 

warga) 

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa pihak yang 

terlibat dalam 

kegiatan penuluhan 

adalah pihak 

pemerintah, kader 

bidan desa, pihak 

Puskesmas dan juga 

masyarakat. 

 

HB “Ituji tawwa karena kan 

posyandu kan punyanya 

pemerintah jadi otomatiskan 

kita baik toh kita disediakan 

tempat ee sma  kita kan 

Pihak yang terlibat 

adalah pemerintah 

setempat 

(menyediakan 

tempat) 



 

 

melapor bikin surat kalo 

mau sosialisasi di kantor 

desa kita disediakan tempat 

toh” 

RN “bidan desa aparat desa, RT 

kader, masyarakat biasa ada 

juga tim kesling” 

Pihak yang terlibat 

adalah bidan desa, 

pemerintah 

setempat, dan tim 

kesling Puskesmas 

NT “bidan desa ikut penyuluhan 

sama pihak desa yang 

sediakan tempat” 

Pihak yang terlibat 

yang terlibat adalah 

bidan desa, dan 

merintahan 

setempat 

(menyediakan 

tempat) 

ER “tentunya kan aparat desa 

yang banyak itukan kader. 

Saya itu sudah anggap 

mereka itu kader jumantik 

tapi kan secara resminya 

kan belum karena mereka 

masih kader desa yang 

semua program pegang. 

Mereka yang paling aktif 

dan dekat juga dengan 

masyarakat jadi mereka 

akan lebih gampang untuk 

Pihak yang terlibat 

adalah 

pemerintahan 

setempat dan kader 

(mempengaruhi 

masyarakat) 



 

 

mempengaruhi dalam kutip 

positif yah kepada 

masyarakat, hubungan 

emosional lah” 

RW “ staf desa itu pasti dengan 

pihak Puskesmas” 

Pihak yang terlibat 

adalah 

pemerintahan 

setempat dan pihak 

Puskesmas) 

 

 

Variabel Pengobatan Penderita 

No Informasi Informan Emik Reduksi  Etik Konstruksi Konsep 

1 Jenis 

pengobata 

DBD 

HP “ pengobatan yang 

dilakukan dikasih obat 

demam paracetamol  minum 

air putih yang banyak 

karena pengobatannya itu 

ndk ada obat khusus” 

Jenis pengobatan 

yang dilakukan  

adalah dengan 

memberikan obat 

paracetamol, dan 

ajuran minum air 

putih yang banyak 

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa jenis 

pengobatan yang 

dilakukan adalah 

dengan 

memberikan obat 

demam 

paracetamol dan 

menganjurkan 

untuk 

mengonsumsi air 

putih yang banyak 

 

HB “kalo masih bisa di tangani 

Puskesmas dikasih ji dek 

kalo masih di Puskesmas 

ditangani karenakan ada 

obatnya teruskan DBD 

minumnya harus banyak. 

tersedia terus kalo 

Jenis pengobatan 

yang dilakukan 

adalah dengan 

memberikan obat 

dan anjuran minum 

air yang banyak dan 

melakukan rujukan 



 

 

umpamanya dia drop atau 

bagaimana dilihat dari KU 

nya dek. Sama IGG nya kalo 

anunya turun kita rujuk” 

jika di memerlukan 

rujukan  

RN “kalo ada kasus ditangani di 

dokter diperiksa terus sudah 

di analisis curiga DBD terus 

di lab periksa darah terusliat 

hasilnya normal atau tidak 

normal tetap diberikan obat 

kalau perlu penanganan 

lebih lanjut di rujuk ke 

salewangan. Nda dirawat 

inap kalo di sini kecuali kalo 

pada saat datang memeriksa 

di sini diketahui dia lemas 

jadi dia bia di infus dulu 

baru dirujuk.” 

Pengobatan 

dilakukan ketika 

telah terdiagnosis 

DBD  dilanjutkan 

dengan pemberian 

obat dan ketika 

perlu penanganan 

lebihh lanjut akan 

di rujuk ke Rumah 

sakit 

NT “penderita di kasih obat 

demam dulu  kalo sudah 

parah sekali mereka di rujuk 

di salewangan atau ke RS 

lain “ 

Jenis pengobatan 

yang dilakukan 

adalah dengan 

memberikan obat 

demam dan 

dilakukan rujukan 

ketika memerlukan 

rujukan  

ER “ penderita masuk 

Puskesmas dianjurkan 

Jenis pengobatan 

yang dilakukan 



 

 

banyak minum kemudian 

diberikan obat deman” 

adalah dengan 

memberikan obat 

demam dan 

menganjurkan  

RW “kalau sudah positif DBD 

penderita dianjurkan rawat 

inap. tapi kalau sudah parah 

sekali akan di rujuk ke RS.  

Pengobatan 

dilakukan ketika 

telah terdiagnosa 

positif DBD 

kemudian penderita 

dianjurkan untuk 

rawat inap 

2 Ketersediaa

n Obat 

HP “Iya ada.. paling 

paracetamol terus obat obat 

dasar kalo DBD” 

Tersedia obat 

paracetamol dan 

obat obat dasar 

  

HB “Eee kalo DBD itu obat obat 

demam ji toh. Adaji.”  

Tersedia obat 

demam untuk 

penderita DBD  

RN “Iya ada. Dokter biasa 

sarankan itu” 

Tersedia sesuai 

dengan obat yang 

disarankan dokter 

NT “ ada, obat obat demam” Tersedia obat obat 

demam   

ER “ selalu ada kalau obat kan 

kalau habis tinggal lapor 

saja di persediaan nanti 

pihak dinas penuhi lagi 

“obatnya, karena kan kalo 

obat tidak boleh kosong” 

Tersedia obat dan 

jika obat mulai 

habis pihak puske 

smas mengajukan 

permintaan obat 



 

 

kepada dinas 

kesehatan 

RW “ada masa tidak ada kalau 

habis obatnya kan lapor saja 

ke dinas” 

Tersedia obatnya 

tapi jika habis 

mengajukan 

pengajuan 

permintaan obat 

3 Keterjangka

uan obat 

oleh 

masyarakat 

HP “ iya terjangkau obat nya 

kan bisa didapat dengan 

gratis” 

Obat dapat 

dijangkau oleh 

masyarakat dan 

didapatkan dengan 

gratis  

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa obat sangat 

terjangkau oleh 

masyarakat 

dikarenakan dapat 

diakses dengan 

gratis 

 

HB “terjangkau sekali obatnya 

karena gratis kan “ 

Obat dapat 

dijangkau dan 

didapatkan dengan 

gratis 

RN “Alhamdulillah, obatnya 

terjangkau karena obat obat 

dasar saja kalau DBD” 

Obat dapat 

dijangkau oleh 

masyarakat karena 

merupakan obat 

obatan dasar 

NT “Sampai saat ini terjangkau 

masyarakat tidak pernah 

ada yang mengeluhkan tidak 

mendapat obat” 

Obat dapat 

terjangkau oleh 

masyarakat  

ER “ terjangkau lah kalo obat” Obat dapat 

dijangkau oleh 

masyarakat 



 

 

RW “ iyye obat DBD nya 

terjangkau oleh masyarakat 

apalagi kan obatnya 

didapatkan dengan gratis” 

Obat dapat 

dijangkau oleh 

masyarakat 

dikarenakan dapat 

diakses dengan 

gratis 

 

B. Informan Pegawai Laboratorium 

Variabel Penemuan Penderita 

No Informasi Informan Emik Reduksi  Etik Konstruksi Konsep 

1 Sarana dan 

prasarana 

pendukung 

dalam 

pemeriksaan 

sediaan 

darah 

penderita 

DBD 

MD Disini ada ada pemeriksaan 

hematokrit dan trombosit 

Sarana prasana 

dalam pemekrisaan 

sediaan darah 

adalah pemeriksaan 

hematokrit dan 

trombosit 

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa sarana 

prasarana dalam 

pemeriksaan sedian 

darah di Puskesmas 

baik pengecekan 

hematokrit dan juga 

trombosit telah 

tersedia 

 

NLF Lengkap ji disini.biasa 

hematokrinya berapa, 

trombositnya berapa itu. 

Jadi peningkatan hematokrit 

merupakan indicator yang 

peka terjadinya perembesan 

plasma jadi dia harus di cek 

secara berkala begitu juga 

trombositnya. Pada 

umumnya penurunan 

trombosit itu didahului 

Sarana prasana 

dalam pemekrisaan 

sediaan darah 

adalah pemeriksaan 

hematokrit dan 

trombosit  



 

 

peningkatan hematocrit jadi 

kalau pemeriksaan 

trombosit biasanya 

dilakukan minimal 2 kali 

saat pasien masuk dan 

normalnya 5 hari kemudian 

di cek lagi” 

HA “disini cek darah untuk 

DBD tersedia untu 

trombosit dan 

hematokritnya”  

Sarana prasana 

dalam pemekrisaan 

sediaan darah 

adalah pemeriksaan 

hematokrit dan 

trombosit 

SS Disini ada trombosit sama 

hematokritnya ada. 

Sarana prasana 

dalam pemekrisaan 

sediaan darah 

adalah pemeriksaan 

hematokrit dan 

trombosit 

 

 

 

Variabel Pengobatan Penderita 

No Informasi Informan Emik Reduksi  Etik Konstruksi Konsep 

1 Kendala 

dalam 

MD “Ehmm ndak ada yah 

kayaknya. Aman aman lah” 

Tidak ditemukan 

ada kendala dalam 

  



 

 

pemeriksaan 

sediaan 

darah 

penderita 

DBD 

pemeriksaan 

sediaan darah 

NLF “Eh selama ini ndak ada 

sayang. Karena yang di 

periksa itu tersedia memang 

persediaan darahnya toh 

terus hematokritnya.” 

Tidak ditemukan 

ada kendala dalam 

pemeriksaan 

sediaan darah 

HA “apayah ndk ada mungkin 

kali yah” 

Tidak ditemukan 

ada kendala dalam 

pemeriksaan 

sediaan darah 

SS “sejauh ini tidak ada dek” Tidak ditemukan 

ada kendala dalam 

pemeriksaan 

sediaan darah 

 

C. Informan Pemerintah 

 

Variabel Penemuan Penderita 

No Informasi Informan Emik Reduksi  Etik Konstruksi Konsep 

1 

 

 

Peran 

pemerintah 

dalam 

penemuan 
penderita 

DN “RT di sini biasa melapor ke 

Puskesmas atau ke bidan 

kalau ada laporan warga 

yang mengalami demam 
tinggi nah ndk turun turun” 

Peran pemerintah 

dalam penemuan 

penderita adalah 

melaporkan 
kejadian DBD 

kepada pihak 

Puskesmas 

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa peran 

pemerintah dalam 
penemuan 

penderita adalah 

dengan melaporkan 

 



 

 

SP “tidak tong ikut ka mencari 

begitu, Puskesmas itu yang 

biasa mencari yang sakit 

ada itu jadwalnya mereka 

turun lapangan. biasa itu 

warga kah ada yg ribut ki 

kalo ada anaknya atau 

keluarganya sakit ki terus 

nadengarmi itu istriku terus 

kulapor mi ke ibu bidan 

suruh periksai kerumahna 

kah kadang nakira panas 

biasaji jadi ndk na bawaki ke 

Puskesmas” 

Peran pemerintah 

dalam penemuan 

penderita adalah 

melaporkan 

kejadian DBD 

kepada pihak 

kesehatan 

kasus yang terjadi 

baik dari RS 

maupun 

masyarakat kepada 

pihak Puskesmas 

agar segera ditindak 

lanjuti 

MR “kutemaniji biasa itu ibu 

Puskesmas kah cari 

rumahnya yang sakit karna 

kan kutau ki rumah nya 

orang orang sini” 

Peran pemerintah 

dalam penemuan 

penderita adalah 

membantu 

menemukan alamat 

penderita DBD  

YD “dalam penemuan penderita 

dinas, kesehatan itu 

mendapatkan laporan dari 

rumah sakit yang 

mempunyai pasien dari 

kabupaten maros kemudian 

pihak dinas menyampaikan 

ke Puskesmas terkait agar 

Peran pemerintah 

dalam penemuan 

penderita adalah 

melaporkan 

kejadian DBD pada 

pihak Puskesmas  



 

 

segera ditindak lanjuti atau 

dilakukan PE” 

 

Variabel pengendalian vektor 

No Informasi Informan Emik Reduksi  Etik Konstruksi Konsep 

1 

 

 

Peran 

pemerintah 

dalam 

pengendalia

n vektor 

DN “untuk DBD itu fooging, 

kecamatan yang mendanai 

beli solar atau bahan 

bakarnya. Di kecamatan itu 

Cuma ada satu alat 

foogingnya. Biasa itu pihak 

Puskesmas melapor jika ada 

kegawat daruratan kasus 

terus kantor yang adakan 

bahan bakar  fooging” 

Peran pemerintah 

(kecamatan) dalam 

pengendalian 

vektor adalah 

pengadaan bahan 

bakar untuk 

pelaksanaan 

fooging 

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa peran 

pemerintah dalam 

pengendalian 

vektor adalah 

dengan 

menyediakan abate 

dan obat untuk 

fooging 

 

SP “pengadaan bahan bakar 

untuk fooging, anggaran 

fooging memang dari 

kecamatan. Karena di 

Puskesmas tidak ada 

anggaran untuk bahan 

bakar fooging” 

Peran pemerintah 

(kecamatan) dalam 

pengendalian 

vektor adalah 

pengadaan bahan 

bakar untuk 

pelaksanaan 

fooging 

MR “membagikan abate 

masyarakat yang diberikan 

oleh pihak Puskesmas” 

Peran pemerintah 

(desa) dalam 

pengendalian 

vektor adalah 

membagikan abate 



 

 

dari Puskesmas 

kepada masyarakat 

YD “penyediaan abete memang 

dari dinas kesehatan, dinas 

kesehatan akan membagikan 

abate sebulan sekali pada 

setiap Puskesmas dan obat 

untuk fooging itu dari pihak 

dinas memang dek, 

Puskesmas itu pelaksana, 

anggaran bahan bakarnya 

itu dari kecamatan kalo ndak 

salah. Terus untuk peralatan 

survey vektor seperti senter 

cidukan itu kita yang 

sediakan” 

Peran pemerintah 

(Dinas Kesehatan) 

dalam pengendalian 

vektor adalah 

menyediakan abate 

dan obat  fooging 

untuk setiap 

Puskesmas di 

Kabupaten maros 

 

 

Variabel menjaga lingkungan 

No Informasi Informan Emik Reduksi  Etik Konstruksi Konsep 

1 Peran 

pemerintah 

dalam 

kontrol 

lingkungan 

DN “peran nya menggerakan 

warga untuk 

memeperhatikan lagi 

lingkungannya seperti kerja 

bakti jika ada lingkungan 

yang perlu untuk di tindak 

lanjuti” 

Peran pemerintah 

dalam kontrol 

lingkungan adalah 

menggerakkan 

masyarakat untuk 

kerja bakti di 

lingkungan sekitar 

Seluruh informan 

mengungkapkan 

bahwa peran 

pemerintah dalam 

kontrol lingkungan 

adalah 

menggerakkan 

 



 

 

SP “mengajak masyarakat 

sekitar untuk kerja bakti” 

Peran pemerintah 

dalam kontrol 

lingkungan adalah 

mengajak 

masyarakat untuk 

kerja bakti 

warga untuk 

melaksanakan kerja 

bakti 

MR “mengajak membersihkan 

kolamnya ya.. 

membersihkan rumahnya… 

jangan banyak gantung 

pakaian di belakang pintu.. 

pintu kamarnya” 

Peran pemerintah 

dalam kontrol 

lingkungan adalah 

 

Variabel menjaga lingkungan 

No Informasi Informan Emik Reduksi  Etik Konstruksi Konsep 

1 Peran 

pemerintah 

dalam 

penyuluhan 

DN “peran nya menggerakan 

warga untuk menghadiri 

acar sosialisasi” 

Peran pemerintah 

dalam penyuluhan 

adalah 

menggerakkan 

masyarakat untuk 

menghadiri 

kegiatan 

Seluruh informan 

mengungkapkan 

bahwa peran 

pemerintah dalam 

penyuluhan adalah 

penyediaan tempat 

dan menggerakkan 

warga untuk 

menghadiri 

kegiatan 

 

SP “menyediakan tempat dan 

juga memberitahu warga 

jika ada kegiatan 

penyuluhan” 

Peran pemerintah 

dalam penyuluhan 

adalah 

memfasilitasi 

tempat dan 

mengajak 



 

 

masyarakat untuk 

menghadiri 

kegiatan 

MR “memfasilitasi tempat” Peran pemerintah 

dalam penyuluhan 

adalah 

menyediakan 

tempat 

 

D. Informan masyarakat 

 

Variabel Penemuan Penderita 

No Informasi Informan Emik Reduksi  Etik Konstruksi Konsep 

1 

 

 

Peran 

masyarakat 

dalam 

penemuan 

penderita 

SM “ yang bagaimana itu… oh 

yang itu kapang pernah itu 

dulu pas anak na daeng sija 

kena demam berdarah tidak 

lama na periksa ki itu orang 

Puskesmas iya di tiap 

rumah” 

Peran masyarakat 

dalam penemuan 

penderita adalah 

bersedia untuk di 

periska oleh pihak 

Puskesmas 

Sebagian informan 

mengungkapkan 

bahwa masyarakat 

ikutserta dalam 

tahap penemuan 

penyakit dengan 

cara memeriksakan 

diri pada pelayanan 

kesehatan dan 

melaporkan apabila 

ada tetangga yang 
sakit kepada bidan 

desa 

 

GP “ Puskesmas datangiki 

terus adekku di suruh bawa 

ke Puskesmas dirawat” 

Peran masyarakat 

dalam penemuan 

penderita adalah 

memeriksakan diri 

peda pelayanan 

kesehatan 

FW “ eeh ndak tau ka juga kak” Masyarakat tidak 

mengetahui 



 

 

peranya dalam 

penemuan 

penderita  

KM “peran yang bagaimana ini. 

Mencari oaring sakit 

begitu? Ndak mencari ka 

paling kali ada tetangga 

yang sakit kita sarankan 

pergi berobat atau antar ki 

dia pergi berobat begituji, 

kah itu Puskesmas selalu ki 

keliling cek jentik di tiap 

rumah sama ditanyakan ki 

ada yang sakit tidak” 

Peran masyarakat 

dalam penemuan 

penderita adalah 

menyarankan dan 

mengantarkan 

penderita ke 

pelayanan 

kesehatan 

DS “ iye kalo merasa sakit atau 

keluarga ku yang sakit 

pastime itu pergi dokter, 

biar ditauki sakit apa terus 

cepa na obati dokter kah” 

Peran masyarakat 

dalam penemuan 

penderita adalah 

memeriksakan diri 

pada pelayanan 

kesehatan 

SY “biasa Puskesmas kelilingki 

na periksaki kalo ada 

tetanggata demam berdarah 

jadi kalo mau naperiksa ka 

kubiarkan ji kaya begituji 

maksdnya yang mutanyakan 

nak? Iti Puskesmas pernah 

ki kerumah ku naperiksa ki 

Peran masyarakat 

dalam penemuan 

penderita adalah 

bersedia di periksa 

oleh petugas 

kesehatan 



 

 

satu rumah ditnya pernah 

ada demam terus di 

periksaki kamar mandi mau 

i dilihat jentik nyamuk na” 

CC “oh pernah I bertanya dulu 

alamat nya orang sakit kah 

jadi kutanyami terus 

kudengarki dari orang situ 

sebelah masjid di periksa ki 

beng setiap rumah karna 

ada yang sakit disitu sempat 

tertularki beng. 

Peran masyarakat 

dalam penemuan 

penderita adalah 

membantu 

menemukan alamat 

penderita 

 

 

Variabel pengendalian vektor 

No Informasi Informan Emik Reduksi  Etik Konstruksi Konsep 

1 

 

 

Jenis 

program 

pemberanta

san vektor 

yg 

dilakukan 

Puskesmas 

SM “bersihkan rumah, ada 

pembagian abate terus apa 

di’ oh sama periksa jentik di 

bak mandi, 3M juga 

disuruhkan ki.”  

Program dari 

Puskesmas adalah 

pembagian abate, 

pemeriksaan jentik 

dan program 3M . 

Seluruh informan 

mengungkapkan 

bahwa program yang 

dilakukan oleh pihak 

Puskesmas adalah 

dengan cara 

pembagian abate dan 

juga melakukan 

fooging  serta 

melakukan 

penyuluhan 

 

GP “pembagian abate dan 

fooging” 

Program dari 

Puskesmas adalah  

pembagian abate dan 

fooging 

FW “pembagian obat jentik, 

terus tiap rumah harus ada 

pemantau jentiknya itu 

Program dari 

Puskesmas adalah 



 

 

kemarin yang saya ingat pas 

ada sosialisasi” 

pembagian abate dan 

jumantik    

KM “iye biasa (petugas 

Puskesmas) bagikan abate 

kadang pak RT juga yang 

bagikan ” 

Program dari 

Puskesmas adalah  

pembagian abate 

DS “awal bulan itu biasa 

dikasihki dari Puskesmas 

abate dek. termasuk 

program itu kah? Yang 

menutup menguras 

mengubur juga itu, ee terus 

periksa jentik juga itu ji ku 

tau dek” 

Program dari 

Puskesmas adalah  

pembagian abate,   

gerakan 3M Plus dan 

jumantik 

SY “ dikasihka obat jentik sama 

pak RT dari Puskesmas bede 

sama disuruh periksa 

jentiknya” 

Program dari 

Puskesmas adalah  

pembagian abate dan 

jumantik 

CC “ pembagian abate biasa itu 

Puskesmas” 

Program dari 

Puskesmas adalah  

pembagian abate 

2 Peran 

masyarakat 

dalam 

pengendalia

n vektor 

SM “Puskesmas itu biasa kesini 

dua kali sebulan terus 

pembagian abate nah dari 

saya perannya menaburi 

abate di bak mandi ji kalo 

saya” 

Peran masyarakat 

dalam pengendalian 

vektor adalah 

menabur abate pada 

bak mandi 

Seluruh informan 

mengungkapkan 

bahwa peran 

masyarakat dalam 

pengendalian vektor 

adalah dengan 

 



 

 

GP “Di rumah masing masing 

kak perannya. kaya 

melakukan 3 M di rumah, 

sampahnya tidak ditumpuk 

biasa dibakar karena tidak 

ada disini pengangkut 

sampah di jalanan agak ke 

luar pi baru ada pengangkut, 

sama itu yang jumantik itu 

pot depan rumahku selaluka 

tunggui sampai airnya 

meresap baru kutinggal 

takutka menggenang airnya 

kah pernah mi itu adek ku 

kena DBD kodong” 

Peran masyarakat 

dalam pengendalian 

vektor adalah 

melakukan gerakan 

3M Plus, 

membersihkan 

halaman, dan 

melakukan 

pemantauan jentik  

menaburi abate pada 

bak mandi meraka 

dan melakukan 3M 

Plus 

FW “perannya itu kalo sudah ki 

dikasih abate sama 

Puskesmas kalau lagi survey 

jentik mamaku biasa yang 

tabor ki di bakm mandi 

sama kalo lagi mandi sambil 

kuliat liati itu bak mandiku 

ada jentiknya atau tidak.” 

Peran masyarakat 

dalam pengendalian 

vektor adalah 

menabur abate pada 

bak mandi dan 

pemantauan jentik 

KM “ membersihkan bak mandi 

itu ji saya kulakukan buat 

jentik” 

Peran masyarakat 

dalam pengendalian 

vektor adalah 

membersihkan bak 

mandi 



 

 

DS “itu tadi toh yang nakasih 

tauki Puskesmas dilakukan 

mi, kah kita ini mengikut jki 

kalo dikasih tau asalkan anu 

baik ji di kasih taukan. Kalo 

mampu kita’ kerjai yah 

kukerjai dek, begituji. 

Apalagi masalah kesehatan. 

Takutka juga kalo kena ki 

DBD.” 

Peran masyarakat 

dalam pengendalian 

vektor adalah 

melaksanakan 

program dari 

Puskesmas mengenai 

program 

pengendalian vektor 

  SY “ tidak kutau ki nak apa, 

dulu pernah diperiksa tapi 

kalo lama lama dilupa kah 

biasa itu puskesmas bawaki 

senter juga kalo periksaki 

bak mandiku terus 

dicatatki” 

Peran masyarakat 

dalam pengendalian 

vektor adalah 

pmeriksaan jentik 

namun sekarang 

jarang dilakukan 

dikarenakan lupa 

  

CC “tidak kupantau jentik nya di 

kamar mandiku kah tidak 

melihat ka saya yang kecil 

kecil begitu minus ki mataku 

tidak punyaka juga 

kacamata nah itu bapaknya 

juga apalagi. Pernah dikasih 

obat juga tapi napakek main 

main ki sama anak ku. Tapi 

kalo lagi tidak ada kukerja 

Peran masyarakat 

dalam pengendalian 

vektor adalah 

membersihkan bak 

mandi  dan tidak 

melakukan 

pemeriksaan jentik 

karena keterbatasan 

penglihatan 



 

 

ku bersihkan ji bak 

mandiku” 

  AK “Penaburan abate dikamar 

mandi, disini itu biasa dua 

kali kadang satu kali 

diperiksaki jentiknya sama 

puskesmas terus habis itu 

dikasih ki abate” 

Peran masyarakat 

dalam pengendalian 

vektor adalah 

penaburan abate 

  

 

 

Variabel menjaga lingkungan 

No Informasi Informan Emik Reduksi  Etik Konstruksi Konsep 

1 

 

 

Program 

kontrol 

lingkungan 

yg 

dilakukan 

Puskesmas 

SM “3 M biasanya kalo maslah 

lingkungan” 

Program kontrol 

lingkungan yang 

dilakukan adalah 

3M 

  

GP “ 3 M kak” Program kontrol 

lingkungan yang 

dilakukan adalah 

3M Plus 

FW “Yang mengubur menguras 

itu dek” 

Program kontrol 

lingkungan yang 

dilakukan adalah 

3M Plus 

KM “apa di 3 M  itu kayaknya” Program kontrol 

lingkungan yang 

dilakukan adalah 

3M Plus 



 

 

DS “ iyah 3 M Plus” Program kontrol 

lingkungan yang 

dilakukan adalah 

3M Plus 

2 Peran 

masyarakat 

dalam 

kontrol 

lingkungan 

SM “membersihkan halaman 

rumah masing masing kalo 

peran masyarakat” 

Peran masyarakat 

dalam kontrol 

lingkungan adalah 

membersihkan 

halaman 

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa peran 

masyarakat dalam 

kontrol lingkungan 

adalah dengan 

membersihkan  

halaman dan 

melakukan 3 M plus. 

 

GP “Perannya itu.. apadi kak.. 

oh yang begituan iyye itu 

ember tempat air buat 

masak itu selalu tertutup. 

Bak kamar mandi seminggu 

sekali bersihkan terus kalo 

dikasih ki abate dari 

Puskesmas biasa mamaku 

yang taburkanki. Ndak 

pakai obat nyamuk di sini 

kak karna sesak napas ka 

kurasa kalo pakai obat 

nyamuk autan itu biasa 

dipakai, baju juga ndk 

digantung ada keranjang 

cucian dilemaripi itu 

digantung kak.” 

Program kontrol 

lingkungan yang 

dilakukan adalah 

3M Plus 

FW “lebih ke membersikan 

halaman sama sampah” 

Program kontrol 

lingkungan yang 



 

 

dilakukan adalah 

membersihkan 

halaman 

KM “Eh itu 3 M.. iyah 

nalakukan ji itu biasa 

mamaku di rumah” 

Program kontrol 

lingkungan yang 

dilakukan adalah 

3M 

DS “bersih bersih” Program kontrol 

lingkungan yang 

dilakukan adalah 

memebersihkan 

SY “apa dek aduh pusingku 

ditaya beginian.. kasih ka 

contoh nanti ku pa iyoi atau 

tidak. Oh iya kalo 

membersihkan rumah kalo 

metup air tidak kan bak 

mandinya besar ndak ada 

penutupku kah dipai terus ji 

mandi, tidak pakek 

penampungan air ka juga 

karena pakai ka sanyo dek. 

Membersihkan bak mandi 

iya kalo kurasa agak keruh 

mi atau banyak sabun 

didalamnya ku kurasmi bak 

mandiku ndak tentuji 

jadwalku menguras kalo 

Program kontrol 

lingkungan yang 

dilakukan adalah 

menguras bak 

mandi 



 

 

kulihat kotor kukurasmi 

dek” 

CC “yang 3M itu dilakukan ji 

tapi kalao sempat ka saja 

kalo sibuk a tidak ji” 

Program kontrol 

lingkungan yang 

dilakukan adalah 

3M 

AK “dibersihkan ji itu WC iya 

terus itu sumur juga 

ditutupki" 

Program kontrol 

lingkungan yang 

dilakukan adalah 

3M 

 

 

Variabel penyuluhan DBD 

No Informasi Informan Emik Reduksi  Etik Konstruksi Konsep 

1 

 

 

Partisipasi 

masyarakat 

dalam 

kegiatan 

penyuluhan 

SM “ibunya biasa yang ikut kah 

ibu ibu biasa di posyandu di 

ajak penyuluhan” 

Berpartisipasi 

dengan menghadiri 

penyuluhan saat 

posyandu  

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa partisipasi 

masyarakat dalam 

kegiatan  

penyuluhan adalah 

dengan menghadiri 

kegiatan penyuluhan 

 

GP “kalau ada ibu bidan kesini 

penyampaian yah kita 

dengar kak. Tapi kalau ada 

undangannya itu biasa 

mamaku yang pergi 

kesana” 

Berpartisipasi 

dengan 

memperhatikan saat 

penyuluhan dan 

menghadiri 

penyuluhan 

FW “iye ikut kita diundang 

masa ndk datang. Tapi 

biasa itu kelilingki juga ibu 

Puskesmas disini “ 

Berpartisipasi 

dengan menghadiri 

penyuluhan 



 

 

KM “eh menghadiri ja saya. 

Mendengar saja ndk adaji 

yang kubikin lagi disana 

sudah diurus semua sama 

pak desa” 

Berpartisipasi 

dengan menghadiri 

penyuluhan 

DS “tergantung, kalo ada 

kukerja ndk ikut ka tapi lagi 

ndk ada kubikin ikut ka kah 

biasa dikasihki juga kue 

hehehe” 

Partisipasi 

masyarakat masih 

kurang dalam 

kegiatan 

penyuluhan 

SY “jarang ka saya ikut begitu 

kah ada kukerja kalo 

siang” 

Partisipasi 

masyarakat masih 

kurang dalam 

kegiatan 

penyuluhan 

CC “ndak ikut ka saya jauh ki 

rumahku ndak ada yan 

antar biasa diajak sama itu 

dg ruri pergi juga ndk mau 

a kah jalan kaki nahlinu 

linu ki kaki ku kalo jalan 

jauh ka. Tapi kalo dekat 

rumah ji kaya biasa itu ibu 

bidan kasih ki penyampaian 

ikut ka juga disitu duduk” 

Partisipasi 

masyarakat masih 

kurang dalam 

kegiatan 

penyuluhan 

dikarenakan jarak 

yang jauh namun 

jika kegiatan 

dilakukan dekat 

dengan rumah 

mereka bersedia 

menghadiri 



 

 

  AK “menghadiri, karena pak 

RT biasa itu ndk berhentiki 

mengajak kalo ndk ada 

perwakilan rumah ta, tapi 

enak ji juga ikut dapat ki 

seng pengetahuan baru 

ama na ajariki kemarin itu 

liat jentik nyamuk di bak 

mandi” 

Berpartisipasi 

dengan menghadiri 

penyuluhan 

  

2 Jenis 

kegiatan 

saat 

penyuluhan 

DBD oleh 

pihak 

Puskesmas 

SM “ndk adaji cuma 

mendengarkan ki mereka 

menjelaskan didepan sama 

diajari cara liat jentik” 

Kegiatan yang 

dilakukan adalah 

edukasi DBD dan 

pelatihan jumantik 

  

GP “penyampaian ji toh kalo 

penyuluhan begitu” 

Kegiatan yang 

dilakukan adalah 

edukasi DBD 

AK “kemarin dibentuk kader 

nah jadi ka kader ini. 

Diajar ki buat pantau jentik 

sama dikasihka senter. Tapi 

kader saja yang dikasih 

senter masyarakat lain 

tidak” 

Kegiatan yang 

dilakukan adalah 

pembentukan kader 

 

 

 

Variabel pengobatan DBD 

No Informasi Informan Emik Reduksi  Etik Konstruksi Konsep 



 

 

1 

 

 

Jenis 

pengobatan  

SM “Biasa kalo kulihat orang 

orang DBD itu dikasih ki 

obat pacetamol biar ndk 

panas ki lagi sama di suruh 

minum daun jambu” 

Pemberian 

paracetamol dan 

anjuran minum 

daun jambu 

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa 

pengobatannya 

dilakukan dengan 

penginfusan, 

pemberian obat 

demam, anjuran 

minum air putih yang 

banyak dan anjuran 

minum daun jambu 

 

GP “adek ku di infus dikasih ki 

obat penurun demam sama 

disuruh minum yang banyak 

sama minum daun jambu” 

Penginfusan, 

pemberian 

pacetamol, anjuran 

minum banyak, dan 

minum daun jambu 

FW “di rawat inap dikasih obat 

demam sama minum yang 

banyak” 

Rawat inap, 

pemberian obat 

demama dan 

anjuran minum 

yang banyak 

 

 

Variabel pengobatan DBD 

No Informasi Informan Emik Reduksi  Etik Konstruksi Konsep 

1 

 

 

Keterjangka

uan obat 

SM “ndk pernah ka juga iya 

kena DBD jadi ndk kutau I, 

tapi mestinya terjangkau kan 

sekarang kalo di Puskesmas 

bisa ji gratis apalagi yg 

punya BPJS bisa kayaknya 

terjangkau.” 

Obat DBD dapat 

dijangkau dan juga 

didapatkan dengan 

gratis dengan BPJS 

Semua informan 

mengungkapkan 

bahwa obat dapat 

dijangkau dengan 

masyarakat karena 

obat terbilang gratis 

dan mudah untuk 

didapat kan 

masyarakat. 

 

GP “ Iye terjangkau, dulu adek 

ku dapat ki obatnya gratis ki 

Obat DBD dapat 

dijangkau 



 

 

obatnya terus kan dekat ki 

rumah juga toh jadi 

gampang jga mintanya” 

dikarenakan jarak 

Puskesmas dan 

rumah terbilang 

dekat dan obat 

didapatkan dengan 

gratis 

FW “ Iya biasa malah kalo 

kenalki sama petugasnya di 

chat saja nanti nabawakanki 

“ 

Obat DBD dapat 

dijangkau dan 

diantar oleh petugas 

kerumah penderita 
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