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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini 

menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun 

sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat 

atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) 

dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 
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ABSTRAK 

 

 

Nama : Nurbaiti 

Nim : 70400011041 

Judul : Gambaran Pengetahuan dan Sikap ibu pada Kejadian Demam pada 

Anak di  RSUD Syech Yusuf  

 

Kejadian demam sering terjadi di masyarakat, BadanKesehatanDunia (WHO) 

memperkirakankematian anak di Indonesia di sebabkan oleh malaria, 1% pada tahun 

2000 dan naik menjadi 2% pada tahun 2010. Bukan hanya malaria tetapi 

terdapatsekitar 16-33 jutakasusdemam di seluruhduniadengankejadian 500-600 ribu 

per kasuskematiantiaptahun. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap  

ibu tentang kejadian demam pada anak di RSUD Syekh Yusuf (dilaksanakan 10 

Oktober – 10 November 2014). Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan populasi 

sebanyak 271 orang, 161 sampel kemudin ditentukan secara purposive sampling 

dengan menggunakan data primer. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengetahuan 

baik tentang kejadian demam pada anak sebanyak 73 responden (45,3%) dan 

responden yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 87 responden (54,7%). dari 

segi sikap, 100 responden (62,1%) yang memiliki sikap positif tentang kejadian 

demam pada anak dan 61 responden (37,9%) yang memiliki sikap negatif.  

Dengan demikian diharapkan bagi ibu untuk lebih banyak mencari informasi 

baik dengan membaca, mengikuti penyuluhan, atau diskusi dengan petugas kesehatan 

agar mereka mampu mengaplikasikan pengetahuannya tentang kejadian demam pada 

anak. 

 

DaftarPustaka : Literatur 36 (2000-2014) 

Kata Kunci  : Pengetahuan, sikap, demam pada anak 
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ABSTRACT 

 

Name : Nurbaiti 

NIM : 70400011041 

Title : The Figure of Mother’s Comprehension and Attitude in Child Fever 

Casein Syech Yusuf Hospital 

Fever usually occurred on society, World Health Organization (WHO) 

predicts the death of child in Indonesia caused by malaria, 1% in 2000 and increases 

become 2% in 2010. Not only malaria but also there are about 16-33 billion fever 

casein all over the world with the case 500-600 thousand per death case every year. 

This research aims to know the figure of mother’s comprehension and attitude 

in child fever case in Syech Yusuf Hospital (takes place on October 10th – November 

10th, 2014). This is a descriptive research with 271 populations, 161 samples than are 

determined by using purposive sampling using primary data. 

The result of the research shows that there are 73 (45, 3%) respondents the 

respondents who have a good comprehension about child fever and there are 87 (54, 

7%) respondents who have a low comprehension. In case of attitude, there are 100 

(62, 1%) respondents who have positive attitude to child fever case and 61 (37, 9%) 

respondents who have negative attitude. 

So that is why it is recommended to all mothers to search information by 

reading, joining seminar, or doing discussion with the health officers so they can 

apply their knowledge about child fever case. 

 

References : Literature 36 (2000-2014) 

Key words : Comprehension, attitude, child fever case 







1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kesehatan anak harus menjadi perhatian khusus para ibu, terlebih saat 

pergantian musim yang umumnya disertai dengan berkembangnya berbagai 

penyakit. Berbagai penyakit itu biasanya makin mewabah pada musim 

peralihan, baik dari musim kemarau ke penghujan maupun sebaliknya. 

Terjadinya perubahan cuaca tersebut mempengaruhi perubahan kondisi 

kesehatan anak. Kondisi anak dari sehat menjadi sakit mengakibatkan tubuh 

bereaksi untuk meningkatkan suhu yang biasa disebut demam (hipertermi) 

(Maryunani, 2010:3-4). 

Kurangnya informasi dan pengetahuan dapat membuat tindakan ibu 

menjadi keliru. Kesalahan yang sering terjadi di lingkungan kita seperti anak 

demam justru diselimuti dengan selimut tebal. Ibu perlu tahu bahwa pada usia 

dibawah lima tahun daya tahan tubuh anak memang merendah sehingga rentan 

sekali terkena infeksi penyebab demam. Tingginya suhu tubuh juga tidak dapat 

dijadikan indikasi bahwa penyakit yang diderita anak semua parah. Sebab pada 

saat itu tubuh sedang berusaha melakukan perlawanan terhadap penyakit akibat 

infeksi, dengan demikian demam dapat reda dengan sendirinya dalam 1–2 hari 

dan tidak selalu butuh peng-obatan (Noorhidayah, 2013:3). 

Sejak zaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam penyakit 

demam ini sudah ada, dari nafi’, dari ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Nabi 

Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
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جهنم،   فيح  من  شدة  أو  الحمى  «إنما  قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن  عمر،  ابن  عن  نافع،  عن 

 فأبردوها بالماء» 

 
Artinya: 

”Sesungguhnya demam atau demam yang sangat adalah sebagian   

  dari aroma/luapan neraka jahannam; maka dinginkanlah ia   

  dengan air”. (HR. Bukhari Muslim). 

 

Sebagian besar demam berhubungan dengan infeksi yang dapat berupa 

infeksi lokal atau sistemik. Paling sering demam disebabkan oleh penyakit 

infeksi seperti infeksi saluran pernafasan atas, infeksi saluran pernafasan 

bawah, gastrointestinal, dan sebagainya. Sekitar 30% - 50% demam disebabkan 

oleh infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), demam berdarah dengue, dan 

demam tifoid (Maryunani, 2010:4-5). 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan kematian anak di 

Indonesia di sebabkan oleh malaria, 1% pada tahun 2000 dan naik menjadi 

2% pada tahun 2010. Bukan hanya malaria tetapi terdapat sekitar 16-33 juta 

kasus demam di seluruh dunia dengan kejadian 500-600 ribu per kasus 

kematian tiap tahun (Mohamad, 2013:2-3).  

Angka kejadian demam karena infeksi adalah 50%. Pada tahun 2009 

di Amerika 5400 dari 10000 balita menderita demam. Di Asia sekitar 10-15% 

balita mengalami demam yang berhubungan dengan tanda dan gejala suatu 

penyakit. Sedangkan di Indonesia sendiri mencapai 68% yaitu 670 dari1000 

balita menderita demam dan di Jawa Timur sekitar 87% balita pernah 

mengalami demam serta 80% orang tua mengobati demam ringan pada 

balitanya dengan obat-obatan, hal itu merupakan konsep penanganan demam 

yang salah (Ambarwati, 2013:27). 
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Penelitian menurut Valita 2008, demam yang berhubungan dengan 

infeksi kurang lebih 29-52% sedangkan 11-20% dengan keganasan, 4%  

dengan penyakit metabolik dan 11-12% dengan penyakit lain. Dampak 

demam  jika tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut antara lain dehidrasi 

sedang hingga berat, kerusakan neurologis dan kejang demam (Hamid, 

2011:3). 

Dari hasil penelitian terhadap semua kasus kematian Balita yang 

disurvei pada SKRT 1995 dan Surkesnas 2001 diperoleh gambaran besarnya 

proporsi penyebab utama kematian Balita, yaitu di sebabkan pneumonia 

22,8%, diare 13,2%, saraf 11,8%, tifus 11,0%, sistem pencernaan 5,9%, 

infeksi lain 5,1% (Profil Sulsel, 2012). 

Berdasarkan data yang di dapatkan  dari RSUD Syekh Yusuf dari 

bulan Januari-Desember 2013 pasien anak yang dirawat dengan kasus demam 

mencapai 271 pasien (RSUD Syekh Yusuf, 2013). Data tersebut 

menggambarkan bahwa angka kejadian demam pada anak masih sangat 

tinggi.  

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti bermaksud akan 

mengadakan penelitian tentang bagaimana pengetahuan dan sikap ibu pada 

kejadian demam pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka yang menjadi masalah adalah “Bagaimanakah Gambaran Pengetahuan 
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dan Sikap Ibu pada Kejadian Demam pada Anak” di RSUD Syekh Yusuf  

Kabupaten Gowa. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui bagaimana Gambaran Pengetahuan dan Sikap ibu 

pada Kejadian Demam pada Anak. 

2. Tujuan Khusus  

Yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:  

a. Diketahuinya pemahaman ibu tentang pengertian demam 

b. Diketahuinya respon ibu tentang demam. 

c. Diketahuinya sikap ibu dalam penanganan dan penatalaksanaan 

demam. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan bahan acuan 

bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan 

wawasan peneliti serta sebagai media untuk menerapkan ilmu yang 

telah didapatkan selama di bangku perkuliahan. 
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b. Bagi Institusi 

Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam menentukan 

kebijakan di bidang kesehatan. Serta menambah bahan bacaan 

perpustakaan Akademi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar yang dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan serta dapat dijadikan panduan bagi mahasiswa/mahasiswi 

yang akan melanjutkan penelitian. 

c. Bagi Tempat Penelitian 

Sebagai masukan kebijakan dalam penanganan demam pada anak dan 

digunakan untuk meningkatkan derajat kesehatan di tempat penelitian. 

d. Manfaat Komunitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

mengembangkan dan menambah pengetahuan masyarakat khususnya 

ibu mengenai sikap dan tindakan pada kejadian demam pada anak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan  

1. Definisi Pengetahuan  

Perkembangan teori pengetahuan telah berkembang sejak lama. 

Filsuf pengetahuan yaitu Plato menyatakan pengetahuan sebagai 

“kepercayaan sejati yang dibenarkan (valid)” (justified true belief). 

Menurut Notoadmodjo, pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini 

terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menguraikan, pengetahuan adalah sesuatu 

yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini 

dipengaruhi berbagai faktor dari dalam, seperti motivasi dan faktor luar 

berupa sarana informasi yang tersedia, serta keadaan sosial budaya. 

Pengetahuan adalah  informasi atau maklumat yang diketahui atau   

disadari oleh seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki 

kemampuan prediktif  terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu 

pola. Sebagai contoh, pengetahuan seorang mahasiswa tentang partograf  

diperoleh dari suatu pola kemampuan prediktif dari pengalaman dan 

informasi yang diterima. Menurut pendekatan konstruktivitis, pengetahuan 

bukanlah fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan 

sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, 

maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada 

dan tersedia, sementara orang lain tinggal menerimanya. Pengetahuan 
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adalah sebagai suatu pembentukan yang terus menerus oleh seseorang 

yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-

pemahaman baru (Budiman, 2013: 3-4). 

Dalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat rujukan yang berkaitan 

dengan ilmu pengetahuan sementara tidak ada agama atau kebudayaan lain 

yang menegaskan dengan begitu tegas akan kepentingan ilmu dalam 

kehidupan manusia. Salah satunya terdapat dalam                                    

QS. al-Mujadalah/58:11 Allah berfirman : 

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ  t Ï% ©!$#  (#þθãΖ tΒ# u  #sŒ Î)  Ÿ≅Š Ï%  öΝ ä3s9  (#θßs ¡¡x� s?  †Îû  Ä§Î=≈ yfyϑ ø9 $#  (#θßs |¡øù$$sù  Ëx |¡ø� tƒ  ª! $#  öΝä3s9  ( 
# sŒ Î)uρ  Ÿ≅Š Ï%  (#ρâ“ à±Σ $#  (#ρâ“ à±Σ $$sù  Æìsùö� tƒ  ª! $#  tÏ% ©!$#  (#θãΖ tΒ# u  öΝ ä3Ζ ÏΒ  tÏ% ©!$# uρ  (#θè?ρé&  zΟ ù= Ïèø9 $#  ;M≈y_ u‘ yŠ  4 
ª! $#uρ $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ×�� Î7yz ∩⊇⊇∪    

Terjemahnya:  
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan(Departemen Agama RI, 

Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2006:199). 

 

Ini membuktikan bahwa betapa tingginya kedudukan sains dan ilmu 

pengetahuan dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an selalu memerintahkan kepada 

manusia untuk   mendayagunakan   potensi akal, pengamatan, pendengaran 

semaksimal mungkin. Islam adalah satu-satunya agama di dunia yang 

sangat (bahkan paling)  empatik dalam mendorong umatnya untuk menuntut 

ilmu, bahkan Al-Qur’an itu sendiri merupakan sumber ilmu dan sumber 

inspirasi berbagai disiplin ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Betapa 
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tidak, Al-Qur’an sendiri mengandung banyak konsep-konsep sains, ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta pujian terhadap orang-orang yang berilmu 

(Ariani, 2013). 

2. Jenis Pengetahuan  

Terdapat istilah knowledge taxonomy (taksonomi pengetahuan), 

yang mencakup (1) pengetahuan berdasarkan pengalaman, (2) pengetahuan 

berdasarkan konteks, (3) pengetahuan bersifat deklaratif, (4) pengetahuan 

yang bersifat prosedural. Hubbel (2010) menjelaskan lebih jauh  bahwa 

pengetahuan berdasarkan pengalaman adalah untuk mengungkap jawaban 

dari pertanyaan, mengapa sesuatu itu penting, pengetahuan kontekstual 

berfungsi untuk mengetahui kapan harus menggunakan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh, dan pengetahuan prosedural dimaksudkan 

untuk mengetahui bagaimana menggunakan pengetahuan dan keterampilam 

(Yaumi, 2012: 64-65). 

3. Tahapan Pengetahuan 

Tahapan pengetahuan menurut Benjamin S. Bloom yang dikutip 

dalam buku kapita selekta ada 6 tahapan, yaitu sebagai berikut: 

a. Tahu (know) 

Berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat 

peristilahan, definisi, fakta- fakta,  gagasan, pola, urutan, metodologi, 

prinsip dasar, dan sebagainya. Misalnya ketika seorang perawat diminta 

untuk menjelaskan tentang imunisasi campak, orang yang berada di 

tahapan ini dapat menguraikan dengan baik dari definisi campak, 
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manfaat imunisasi campak, waktu yang tepat pemberian campak, dan 

sebagainya. 

b. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

tersebut secara benar. 

d. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu 

struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis merujuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek (Budiman, 

2013: 7-8). 
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4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan  

a. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah (baik formal 

maupun nonformal), berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah 

sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan. Pendidikan memengaruhi proses belajar, 

makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah orang tersebut untuk 

menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi, maka seseorang akan 

cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun 

dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin 

banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan. 

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan di mana 

diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, orang tersebut akan 

semakin luas pula pengetahuannya. Namun, perlu ditekankan bahwa 

seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak 

berpengetahuan rendah  pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak 

diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada 

pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu objek 

juga mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua 

aspek inilah yang akhirnya akan  menentukan sikap seseorang terhadap 

objek tertentu. Semakin banyak aspek positif dari objek yang 
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diketahui, maka akan menumbuhkan sikap makin positif terhadap 

objek tersebut. 

b. Informasi/Media Massa 

Informasi adalah “that of which one is apprised or told: 

intelligence, news” (Oxford English Dictionary). Kamus lain 

menyatakan bahwa informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui, 

namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer 

pengetahuan. Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, 

menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, 

menganalisis, dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu 

(Undang-Undang Teknologi Informasi). Adanya perbedaan definisi 

informasi dikarenakan pada hakikatnya informasi tidak dapat diuraikan 

(intangible), sedangkan informasi tersebut dapat dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari data dan pengamatan 

terhadap dunia sekitar kita, serta diteruskan melalui komunikasi. 

Informasi mencakup data, teks, gambar, suara, kode, program 

komputer, dan basis data. 

Berkembangnya teknologi akan menyediakan bermacam-macam 

media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat 

tentang inovasi baru. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk 

media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain 

mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan 

kepercayaan orang. Dalam penyampaian informasi sebagai tugas 
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pokoknya, media massa juga membawa pesan-pesan yang berisi 

sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi 

baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi 

terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut. Kebiasaan dan tradisi 

yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang 

dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian, seseorang akan 

bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status 

ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas 

yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi 

ini akan memengaruhi pengetahuan seseorang. 

c. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, 

baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan 

berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu 

yang berada dalam lingkungan tersebut.  Hal ini terjadi karena adanya 

interaksi timbal balik ataupun tidak, yang akan direspon sebagai 

pengetahuan oleh setiap individu. 

d. Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara 

untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang 

kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi masa lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang 

dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan 
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profesional, serta pengalaman belajar selama bekerja akan dapat 

mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan 

manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang 

bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya. 

e. Usia 

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. 

Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap 

dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin 

membaik. Pada usia muda, individu akan lebih berperan aktif dalam 

masyarakat dan kehidupan sosial, serta lebih banyak melakukan 

persiapan demi suksesnya upaya menyesuaikan diri menuju usia tua. 

Selain itu, orang usia muda akan lebih banyak menggunakan banyak 

waktu untuk membaca. Kemampuan intelektual, pemecahan masalah, 

dan kemampuan verbal dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada 

usia ini. Dapat diperkirakan bahwa IQ akan menurun sejalan dengan 

bertambahnya usia, khususnya pada beberapa kemampuan yang lain, 

seperti kosa kata dan pengetahuan umum. Beberapa teori berpendapat 

ternyata IQ seseorang akan menurun cukup cepat sejalan dengan 

bertambahnya usia (Budiman, 2013: 3-7). 

5. Pengukuran Tingkat Pengetahuan 

Menurut Skinner, bila seseorang mampu menjawab mengenai materi 

tertentu baik secara lisan maupun tulisan, maka dikatakan seseorang 



14 

 

tersebut mengetahui bidang tersebut. Sekumpulan jawaban yang diberikan 

tersebut dinamakan pengetahuan. 

Pengukuran bobot pengetahuan seseorang ditetapkan menurut hal-

hal sebagai berikut. 

a. Bobot I : Tahap tahu dan pemahaman. 

b. Bobot II : Tahap tahu, pemahaman, aplikasi, dan analisis. 

c. Bobot III : Tahap tahu, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. 

Pengukuran dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang 

menanyakan tentang isi materi yang diukur dari subjek penelitian atau 

responden. Arikunto (2006) membuat kategori tingkat pengetahuan 

seseorang menjadi tiga tingkatan yang didasarkan pada nilai persentase 

yaitu sebagai berikut. 

a. Tingkat pengetahuan kategori Baik jika nilainya ≥75%. 

b. Tingkat pengetahuan kategori Cukup jika nilainya 56–74%. 

c. Tingkat pengetahuan kategori Kurang jika nilainya <55%. 

Dalam membuat kategori tingkat pengetahuan bisa juga 

dikelompokkan menjadi dua kelompok jika yang diteliti masyarakat 

umum, yaitu sebagai berikut. 

a. Tingkat pengetahuan kategori Baik jika nilainya >50%. 

b. Tingkat pengetahuan kategori Kurang Baik jika nilainya ≤50%. 
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Namun, jika yang diteliti respondennya petugas kesehatan, maka 

persentasenya akan berbeda. 

a. Tingkat pengetahuan kategori Baik jika nilainya >75%. 

b. Tingkat pengetahuan kategori Kurang Baik jika nilainya ≤75% 

(Budiman, 2013: 7, 10, 11). 

B. Tinjauan Umum tentang Sikap 

1. Definisi Sikap  

Sikap (attitude) merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup 

dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu 

tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat langsung ditafsirkan 

terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap belum merupakan suatu 

tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu 

perilaku. Sikap masih merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi 

terbuka atau tingkah laku yang terbuka. Sikap merupakan kesiapan untuk 

bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan 

terhadap objek. 

2. Tingkat Sikap  

Menurut Notoatmodjo (2003) Tingkatan sikap (Attitude) terdiri 

dari beberapa bagian yaitu: 

a. Menerima (Receiving) 

Menerima diartikan bahwa seorang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek). 
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b. Menanggapi (Responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan. 

c. Menghargai (Valuing) 

Mengajak orang lain mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah. 

d. Bertanggung Jawab (Responsible) 

Mempunyai tanggung jawab terhadap sesuatu yang dipilihnya dengan 

segala resiko (Effendi, 2009). 

C. Tinjauan Umum tentang Demam 

1. Pengertian Demam 

Demam adalah kenaikan suhu tubuh melewati batas normal yang 

dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti infeksi, peradangan, atau 

gangguan metabolik (Sofwan, 2010:18). Demam di artikan sebagai respon 

fisiologis tubuh terhadap penyakit yang diperantarai oleh sitokin dan 

ditandai dengan peningkatan suhu pusat tubuh dan aktivitas kompleks 

imun. Demam merupakan gejala yang menyertai beberapa penyakit infeksi 

maupun penyakit radang non infeksi. Pada penyakit infeksi, demam dapat 

diakibatkan oleh infeksi virus yang bersifat self limited maupun infeksi 

bakteri, parasit, dan jamur. Demam dapat juga disebabkan oleh paparan 

panas yang berlebihan (overhating), dehidrasi atau kekurangan cairan, 

alergi maupun karena gangguan sistem imun (Susanti, 2012:55-56). 

Menurut Reiga 2010 demam adalah keadaan dimana terjadi kenaikan 

suhu hingga 38°C atau lebih. Sedangkan bila suhu tubuh lebih dari 40°C 
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disebut demam tinggi (hiperpireksia). Demam bisa menyerang siapa saja, 

anak-anak hingga dewasa. Peningkatan suhu tubuh anak sangat 

berpengaruh terhadap fisiologis organ tubuhnya, karena luas permukaan 

tubuh relative kecil di bandingkan dengan orang dewasa menyebabkan 

ketidak seimbangan organ tubuhnya. Peningkatan suhu tubuh yang selalu 

tinggi dapat menyebabkan dehidrasi, letargi, penurunan nafsu makan 

sehingga asupan gizi berkurang termasuk kejang yang mengancam 

kelangsungan hidupnya, lebih lanjut dapat mengakibatkan terganggunya 

proses tumbuh kembang anak (Hamid, 2011:24-25). 

Demam adalah suatu keadaan dimana suhu tubuh lebih tinggi dari 

biasanya, dan merupakan gejala dari suatu penyakit. Demam memberikan 

efek rasa tubuh yang tidak nyaman, sehingga sangat sering balita yang 

terkena demam mereka biasanya rewel. Demam berarti suhu tubuh diatas 

batas normal biasa, dapat disebabkan oleh kelainan dalam otak sendiri atau 

oleh zat toksik yang mempengaruhi pusat pengaturan suhu, penyakit-

penyakit bakteri, dan dehidrasi (Wahyu, 2010:17-18). 

Allah swt. menciptakan cobaan antara lain untuk mengingatkan 

manusia terhadap rahmat-rahmat yang telah diberikan-Nya. Allah swt. 

memberikan penyakit agar setiap insan dapat menyadari bahwa selama ini 

dia telah diberi rahmat sehat yang begitu banyak. Namun kesehatan yang 

dimilikinya itu sering kali di abaikan, bahkan mungkin disia-siakan. 

Padahal ia mempunyai harga yang sangat bernilai tiada tolak ukur dan 

bandingannya. Banyak ayat Al-Qur’an yang mengisyaratkan tentang 
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pengobatan karna Al-Qur’an itu sendiri di turunkan sebagai penawar dan 

rahmat bagi orang-orang mukmin. 

 Firman Allah swt. QS. al-Israa/17: 82  

ãΑ Íi”t∴çΡ uρ zÏΒ Èβ# u ö� à)ø9 $# $tΒ uθèδ Ö !$x� Ï© ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9   Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ tÏϑ Î=≈ ©à9$# āωÎ) #Y‘$|¡yz ∩∇⊄∪  

 Terjemahnya: 

Dan Kami turunkan  dari Al-Qur`an suatu yg menjadi penyembuh dan 

rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidaklah 

menambah kepada orang-orang  yang zalim selain kerugian 

(Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2006:290). 

  Penyembuh yang dimaksud di sini meliputi penyembuh atas segala   

penyakit baik rohani maupun jasmani. Sesungguhnya Al-Qur'an itu 

semuanya menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, 

jika kita mau memahami dan menjiwainya. Ayat ini menunjukkan bahwa 

dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang dapat mengobati berbagai macam 

penyakit. 

  Penyakit yang ditimpakan Allah swt. kepada manusia juga pasti 

ada maksudnya. Salah satu hikmahnya sebagai ujian dan cobaan untuk 

membuktikan siapa-siapa saja yang benar-benar beriman. Allah swt. akan 

menguji hamba-hamba-Nya dengan kebaikan dan keburukan. Dia menguji 

manusia berupa kesehatan, agar mereka bersyukur pada Allah swt. 

  Dalam pandangan Islam, penyakit merupakan cobaan yang 

diberikan Allah swt. kepada hamba-Nya untuk menguji keimanannya. 

Ketika seseorang sakit disana terkandung pahala, ampunan dan akan 

mengingatkan orang sakit kepada Allah swt. Aisyah pernah meriwayatkan, 
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bahwa Rasulullah saw bersabda : ‘'Tidak ada musibah yang menimpa diri 

seorang muslim, kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya, sampai-sampai 

sakitnya karena tertusuk duri sekalipun" (HR. Bukhari). 

 Hal ini juga diriwayatkan Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma 

bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang berkunjung ke 

rumah Ummu Sa`ib atau Ummu Musayyab, maka beliau bertanya: 

ى لاَ بَارَكَ مَا لكَِ يَا أمَُّ ال ى   Sسَّائبِِ أوَْ يَا أمَُّ الْمُسَيَّبِ تزَُفْزِفيِنَ قَالتَْ الْحُمَّ ُ فيِهَا فقََالَ لاَ تسَُبِّي الْحُمَّ َّu

 ◌ِ   فَإنَِّهَا تذُْهِبُ خَطَايَا بنَِي آدمََ كَمَا يذُْهِبُ الْكِيرُ خَبثََ الْحَدِيد 

Artinya: 
“Ada apa denganmu wahai Ummu Sa`ib -atau Ummu Musayyab- 

sampai menggigil begitu?” Dia menjawab, “Demam! Semoga Allah 

tidak memberkahinya.” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 

bersabda, “Janganlah kamu mencela penyakit demam, karena dia 

dapat menghilangkan kesalahan (dosa-dosa) anak Adam, seperti 

halnya kir (alat peniup atau penyala api) membersihkan karat-karat 

besi.”(HR. Muslim no. 4575:3) 
 
Berdasarkan keterangan hadits di atas kita dapat mengambil banyak 

pelajaran bahwa sesungguhnya ada hikmah disetiap cobaan yang menimpa 

kita, hendaknya kita banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan 

kepada kita, khususnya nikmat kesehatan. Begitupun kaitannya dengan 

kejadian demam pada anak. 

2. Mekanisme Demam 

Suhu tubuh di atur dengan mekanisme seperti termostat di 

hipotalamus. Mekanisme ini menerima masukan dari reseptor yang berada 

di pusat dan perifer. Hipotalamus posterior bertugas meningkatkan 

produksi panas dan mengurangi pengeluaran panas. Bila hipotalamus 

posterior menerima informasi suhu luar lebih rendah dari suhu tubuh maka 
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pembentukan panas di tambah dengan meningkatkan metabolisme dan 

aktivitas otot rangka dalam bentuk menggigil dan pengeluaran panas di 

kurangi dengan vasokontriksi kulit dan pengurangan produksi keringat 

sehingga suhu tubuh tetap di pertahankan. Hipotalamus anterior mengatur 

suhu tubuh dengan cara mengeluarkan panas. Bila hipotalamus anterior 

menerima informasi suhu luar lebih tinggi dari suhu tubuh maka 

pengeluaran panas di tingkatkan dengan vasodilatasi kulit dan menambah 

produksi keringat (Kania, 2010:3-4). 

Suhu tubuh yang tinggi umumnya terjadi akibat peningkatan set 

point. Infeksi bakteri menimbulkan demam karena endotoksin bakteri 

merangsang Sel Poly Morfo Nuklea (PMN) untuk membuat pirogen 

endogen yaitu interleukin-1, interleukin 6 atau tumor nekrosis faktor. 

Pirogen endogen bekerja di hipotalamus dengan bantuan enzim 

ciklooksigenase membentuk prostaglandin selanjutnya prostaglandin 

meningkatkan set point hipotalamus. Selain itu pelepasan pirogen endogen 

di ikuti oleh pelepasan cryogens (antipiretik endogen) yang ikut 

memodulasi peningkatan suhu tubuh dan mencegah peningkatan suhu 

tubuh pada tingkat yang mengancam jiwa (Kania, 2010:3-4). 

Menurut Hockenberry tahun 2008, suhu akan terjadi perubahan bila 

reseptor-reseptor pada hipotalamus menghantar informasi tersebut ke 

termostat, yang akan meningkatkan atau menurunkan produksi panas 

untuk mempertahankan suhu tubuh set point yang konstan. Kondisi infeksi 

substansi pirogenik menyebabkan peningkatan set point normal tubuh, 
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suatu proses yang di mediasi oleh prostatglandin. Keadaan ini 

menyebabkan hipotalamus meningkatkan produksi panas sampai suhu inti 

(internal) mencapai set point yang baru (Permatasari, 2011:3-4). 

Dalam Atlas Patofisiologi 2007, demam meningkat hal ini tampak 

jelas ketika nilai sebenarnya menyimpang dari set level yang tiba-tiba 

meningkat. Pengeluaran panas akan di kurangi melalui penurunan aliran 

darah kekulit sehingga kulit menjadi dingin (perasaan dingin). Selain itu 

produksi panas juga meningkat karena menggigil (tremor). Keadaan ini 

berlangsung terus sampai nilai sebenarnya mendekati set level yang baru. 

Bila demam turun maka set level akan turun sehingga sekarang di nilai 

sebenarnya akan menjadi tinggi. Pada keadaan ini, aliran darah kekulit 

meningkat sehingga bayi tersebut akan merasa kepanasan dan 

mengeluarkan keringat banyak (Permatasari, 2011:3-4). 

Demam biasanya terjadi akibat tubuh terpapar infeksi mikroorganisme 

(virus, bakteri, parasit). Demam juga bisa di sebabkan oleh faktor 

noninfeksi seperti kompleks imun, atau inflamasi (peradangan) lainnya. 

Ketika virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh, berbagai jenis sel darah 

putih atau leukosit melepaskan “zat penyebab demam (pirogen endogen)” 

yang selanjutnya memicu produksi prostaglandin E2 di hipotalamus 

anterior, yang kemudian meningkatkan nilai-ambang temperatur dan 

terjadilah demam. Selama demam, hipotalamus cermat mengendalikan 

kenaikan suhu sehingga suhu tubuh jarang sekali melebihi 41 (Arifianto, 

2009:12). 
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Demam mengacu pada peningkatan suhu tubuh yang berhubungan 

langsung dengan tingkat sitokin pirogen yang diproduksi untuk mengatasi 

berbagai rangsang. Sebagai respon terhadap rangsangan pirogenik, maka 

monosit, makrofag, dan sel kupfer mengeluarkan sitokin yang berperan 

sebagai pirogen endogen (IL-1, TNF-α, IL-6, dan interferon) yang bekerja 

pada pusat thermoregulasi hipotalamus. Sebagai respon terhadap sitokin 

tersebut maka terjadi sintesis prostaglandin, terutama prostaglandin E2 

melalui metabolisme asam arakidonat jalur siklooksigenase-2 (COX-2) 

dan menimbulkan peningkatan suhu tubuh. Hipotalamus akan 

mempertahankan suhu sesuai patokan yang baru dan bukan suhu 

normal. Mekanisme demam dapat juga terjadi melalui jalur non 

prostaglandin melalui sinyal afferen nervus vagus yang dimediasi oleh 

produk local Macrophage Inflammatory Protein-1 (MIP-1), suatu kemokin 

yang bekerja langsung terhadap hipotalamus anterior. Berbeda dengan 

demam dari jalur prostaglandin, demam melalui MIP-1 ini tidak dapat 

dihambat oleh antipiretik. 

Menggigil ditimbulkan agar dengan cepat meningkatkan produksi 

panas, sementara vasokonstriksi kulit juga berlangsung untuk dengan 

cepat mengurangi pengeluaran panas. Kedua mekanisme tersebut 

mendorong suhu naik. Dengan demikian, pembentukan demam sebagai 

respon terhadap rangsangan pirogenik adalah sesuatu yang disengaja dan 

bukan disebabkan oleh kerusakan mekanisme termoregulasi (Riandita, 

2012:13). 
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3. Penatalaksanaan 

Demam dihubungkan dengan konsekuensi metabolik potensial 

meliputi dehidrasi, peningkatan konsumsi oksigen, dan laju metabolisme. 

Untuk setiap peningkatan satu derajat diatas 37ºC terjadi peningkatan 

konsumsi oksigen sebanyak 13%. Hal ini dapat memperburuk insufisiensi 

paru dan jantung yang telah ada sebelumnya. Demam yang 

berkepanjangan dihubungkan dengan peningkatan kebutuhan nutrisi yang 

mungkin bermasalah jika pasien mengalami penurunan nutrisi. Demam 

berkepanjangan juga menyebabkan kelemahan. Demam pada umumnya 

dihubungkan dengan infeksi virus yang bersifat self limited. Penggunaan 

obat penurun demam (antipiretik) dalam hal ini dapat mengurangi gejala 

sakit kepala, myalgia, dan arthralgia. Meskipun demam kemungkinan 

bermanfaat dalam meningkatkan pertahanan tubuh, tetapi perlu 

dipertimbangkan aspek kenyamanan pasien. Penurunan demam membantu 

mengurangi rasa tidak nyaman dan gejala penyerta seperti kelemahan, 

myalgia, diaphoresis dan menggigil. Terapi simptomatis demam tidak 

berbahaya dan tidak memperlambat penyembuhan infeksi bakteri maupun 

virus. Akan tetapi, ada situasi klinis dimana observasi terhadap demam 

memberi keuntungan diagnostik. Lama demam dan karakteristik naik 

turunnya dapat mengarahkan kecurigaan infeksi beberapa penyakit, seperti 

demam berdarah, demam thipoid (Barone, 2009:407-408). 

Secara umum demam terjadi akibat peningkatan produksi panas yang 

tidak diimbangi oleh pengeluaran panas tubuh. Oleh karena itu 
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penatalaksanaan demam ditujukan untuk mengurangi produksi panas dan 

meningkatkan pengeluaran panas tubuh. Peningkatan pengeluaran panas 

tubuh dapat dilakukan dengan meningkatkan radiasi, konduksi, konveksi, 

dan evaporasi, diantaranya dan evaporasi membuka pakaian atau selimut 

yang tebal dan ganti dengan pakaian tipis agar terjadi radiasi. 

Meningkatkan aliran udara dengan meningkatkan ventilasi ke dalam 

rumah akan menyebabkan terjadinya mekanisme konveksi. Selain itu, 

dapat dilakukan upaya melebarkan pembuluh darah perifer dengan cara 

menyeka kulit dengan air hangat (tepid-sponging) atau kompres hangat. 

Mendinginkan dengan air es atau alkohol kurang bermanfaat karena 

mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah sehingga panas sulit 

disalurkan baik lewat mekanisme evaporasi maupun radiasi. Selain itu, 

pengompresan dengan alkohol dapat terserap oleh kulit dan terhirup 

pernafasan yang dapat menyebabkan keracunan alkohol dengan gejala 

hipoglikemia, koma sampai kematian. Agar kadar elektrolit tidak 

meningkat saat terjadi evaporasi, maka seseorang yang mengalami demam 

harus mengkonsumsi cairan yang cukup. Penurunan produksi panas 

diantaranya dapat dilakukan dengan istirahat yang cukup agar laju 

metabolisme tubuh menurun (Bajhatia dkk,  2009). 

Pemberian terapi simptomatik demam dengan antipiretik seperti 

asetaminofen, aspirin atau obat anti inflamasi non steroid (NSAID) bekerja 

dengan menurunkan peningkatan set poin suhu di otak dengan 

menghambat enzim siklooksigenase (COX). Sintesis PGE2 bergantung 
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pada enzim siklooksigenase. Penghambat COX, seperti NSAID, adalah 

antipiretik yang poten karena mengganggu perubahan asam arakhidonat 

menjadi prostaglandin. Asetaminofen, penghambat COX yang lemah di 

jaringan perifer, dioksidasi di otak oleh sitokrom P-450 dan menghambat 

aktivitas COX. PGE2 tidak berperan pada termoregulasi normal, 

berdasarkan pengamatan bahwa penggunaan aspirin atau NSAID secara 

kronis tidak menurunkan temperatur inti tubuh normal. Kortikosteroid 

juga merupakan antipiretik yang efektif yang menurunkan sintesis PGE2 

dengan menghambat aktivitas fosfolipase A2, yang dibutuhkan untuk 

melepaskan asam arakhidonat dari membran. Kortikosteroid juga bekerja 

dengan menghambat transkripsi mRNA untuk sitokin pirogenik (Karyanti, 

2013). 

Intervensi spesifik dalam penanganan demam adalah mengidentifikasi 

etilogi yang mendasari terjadinya demam pada seorang pasien. Misalnya 

demam akibat infeksi bakteri, maka terapi kausatif adalah dengan 

memberikan antibiotik. Sebelum didapatkan hasil kultur, pemberian terapi 

awal dengan antibiotik spektrum luas dianjurkan. Karena sekitar 70% 

penyebab demam tidak dapat diidentifikasi, maka pemakaian antibiotik 

awal berdasarkan pengetahuan mengenai spektrum anti mikroba dan 

resistensi antibiotik yang dimiliki instansi pelayanan kesehatan (Bajhatia 

dkk,  2009). 

Demam merupakan mekanisme pertahanan diri atau reaksi fisiologis 

terhadap perubahan titik patokan di hipotalamus. Penatalaksanaan demam 
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bertujuan untuk merendahkan suhu tubuh yang terlalu tinggi bukan untuk 

menghilangkan demam. 

Penatalaksanaan demam dapat dibagi menjadi dua garis besar yaitu: 

non-farmakologi dan farmakologi. Akan tetapi, diperlukan penanganan 

demam secara langsung oleh dokter apabila penderita dengan umur <3 

bulan dengan suhu rektal >38°C, penderita dengan umur 3-12 bulan dengan 

suhu >39°C, penderita dengan suhu >40,5°C, dan demam dengan suhu yang 

tidak turun dalam 48-72 jam (Hanisah, 2014). 

a. Terapi non-farmakologi 

Adapun yang termasuk dalam terapi non-farmakologi dari 

penatalaksanaan demam: 

1) Pemberian cairan dalam jumlah banyak untuk mencegah dehidrasi 

dan beristirahat yang cukup. 

2) Tidak memberikan penderita pakaian panas yang berlebihan pada 

saat menggigil. Kita lepaskan pakaian dan selimut yang terlalu 

berlebihan. Memakai satu lapis pakaian dan satu lapis selimut sudah 

dapat memberikan rasa nyaman kepada penderita. 

3) Memberikan kompres hangat pada penderita. Pemberian kompres 

hangat efektif terutama setelah pemberian obat. Jangan berikan 

kompres dingin karena akan menyebabkan keadaan menggigil dan 

meningkatkan kembali suhu inti (Sirait, 2014). 
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b. Terapi Farmakologi  

Obat-obatan yang dipakai dalam mengatasi demam (antipiretik) 

adalah parasetamol (asetaminofen) dan ibuprofen. Parasetamol cepat 

bereaksi dalam menurunkan panas sedangkan ibuprofen memiliki efek 

kerja yang lama. Pada anak-anak, dianjurkan untuk pemberian 

parasetamol sebagai antipiretik. Penggunaan OAINS tidak dianjurkan 

dikarenakan oleh fungsi antikoagulan dan resiko sindrom Reye pada 

anak-anak (Itqiyah, 2010:21-22). 

Dosis parasetamol juga dapat disederhanakan menjadi:  

Dosis paracetamol menurut kelompok umur 
Umur ( tahun ) Dosis paracetamol tiap pemberian (mg) 

< 1 
1-3 
4-6 

6-12 

60 
60-125 

125-250 
250-500 

( Sumber: Soegijanto et al, 2010) 
 

Selain pemberian antipiretik juga perlu diperhatikan mengenai 

pemberian obat untuk mengatasi penyebab terjadinya demam. Antibiotik 

dapat diberikan untuk mengatasi infeksi bakteri. Pemberian antibiotik 

hendaknya sesuai dengan tes sensitivitas kultur bakteri apabila 

memungkinkan (Itqiyah, 2010:21-22 ). 

c. Parasetamol 

1) Definisi 

Parasetamol (asetaminofen) merupakan metabolit aktif dari 

fenasetin dengan efek antipiretik dan analgesik lemah (Pudiastuti, 

2011). 
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Nama lain parasetamol antara lain : 

a) Acetaminofen 

b) APAP 

c) Paracetamolo 

d) Paracetanol  

2) Farmakokinetik 

Parasetamol diberikan secara oral dan diabsorpsi cepat dan 

sempurna melalui saluran cerna. Konsentrasi tertinggi di dalam 

plasma dicapai dalam 30-60 menit. Masa paruh plasma antara 1-3 

jam. Obat ini tersebar ke seluruh tubuh dan berikatan dengan protein 

plasma secara lemah ikatan dengan protein plasma sebesar 25%. 

Parasetamol akan dimetabolisme di dalam hati oleh enzim mikrosom 

hati dan diubah menjadi asetaminofen sulfat dan glukuronida. 

Asetaminofen akan dioksidasi oleh CYP2E1 membentuk metabolit 

yaitu N-acetyl-p-benzoquinone yang akan berkonjugasi dengan 

glutation yang kemudian dieksresikan melalui ginjal. 

N-acetyl-p-benzoquinone merupakan metabolit minor tetapi 

sangat aktif. Akan tetapi N-acetyl-p-benzoquinone merupakan 

metabolit yang dapat merusak hati dan ginjal jika terkumpul dalam 

jumlah besar. Parasetamol dieksresikan melalui ginjal, sebagian 

sebagai parasetamol (3%) dan sebagian besar dalam bentuk 

terkonjugasi (Pudiastuti, 2011). 
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3) Farmakodinamik 

Parasetamol merupakan penghambat prostaglandin yang lemah 

dengan cara menghambat COX-1 dan COX-2 di jaringan perifer 

(Asafah, 2012). Efek anti inflamasi sangat lemah, sehingga paraseta

mol tidak digunakan sebagai antireumatik (Pudiastuti, 2011). 

Penelitian terbaru menyatakan bahwa parasetamol menghambat 

secara selektif jenis lain dari enzim COX yang berbeda dan COX-2 

yaitu enzim COX-3. Sifat antipiretik dari parasetamol dikarenakan 

efek langsung ke pusat pengaturan panas di hipotalamus yang 

mengakibatkan vasodilatasi perifer, berkeringat, dan pembuangan 

panas. 

4) Indikasi 

Indikasi Parasetamol digunakan sebagai: 

a) Antipiretik  atau menurunkan panas, misal setelah imunisasi atau 

influenza. 

b) Analgesik atau mengurangi rasa sakit, misal sakit kepala, sakit 

gigi, dan nyeri. 

5) Kontra Indikasi 

Parasetamol kontraindikasi untuk diberikan kepada: 

a) Penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat 

b) Penderita yang hipersensitif terhadap parasetamol. 
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6) Efek Samping 

Pemberian parasetamol yang berlebihan akan menyebabkan 

hepatotoksik dan nefropati analgesik (Pudiastuti, 2011). Dosis tinggi 

dari parasetamol akan menyebabkan saturasi dari glutation sehingga 

terjadi penimbunan N-acetyl-p-benzoquinone. N-acetyl-p-

benzoquinone akan berinteraksi dengan sitoskleton sel hati yang 

kemudian akan membuat sel menjadi melepuh dan akhirnya sel hati 

tersebut akan mati (Karyanti, 2013). Kematian sel dalam jumlah 

besar ini akan menyebabkan nekrosis hati. Pemberian parasetamol 

maksimal dalam satu hari adalah 4 g. 

Pemberian parasetamol sebanyak 15 g dapat menyebabkan 

hepatotoksik yang parah dengan nekrosis sentrilobular, dan 

terkadang bersamaan dengan nekrosis tubular ginjal akut (Asafah, 

2012). Gejala awal keracunan parasetamol adalah anoreksia, mual, 

dan muntah. Untuk mengatasi keracunan parasetamol dapat 

diberikan N-asetilsistein (prekursor glut ation) (Pudiastuti, 2011). 

7) Dosis dan Sediaan 

Dosis parasetamol untuk dewasa 300 mg-1 g per kali dengan 

maksimum 4g hari. Anak 6-12 tahun: 150-300 mg/kali, maksimum 1,2 

g/hari. Anak 1-6 tahun: 60-120 mg/kali dan bayi dibawah 1 tahun: 60 

mg/kali. Parasetamol tersedia sebagai obat tunggal, berbentuk tablet 

500 mg atau sirup yang mengandung 120 mg/5ml. Selain itu 
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parasetamol terdapat sebagai sediaan kombinasi tetap, dalam bentuk 

tablet maupun cairan (Pudiastuti, 2011). 

D. Tinjauan Umum tentang Demam pada Anak 

1. Patofisiologi Demam 

Substansi penyebab demam adalah pirogen. Pirogen dapat berasal 

dari eksogen maupun endogen. Pirogen eksogen berasal dari luar tubuh 

sedangkan pirogen endogen berasal dari dalam tubuh. Pirogen eksogen, 

dapat berupa infeksi atau non infeksi, akan merangsang sel-sel makrofag, 

monosit, limfosit, dan endotel untuk melepaskan interleukin(IL)-1, IL-6, 

Tumor Necrosing Factor(TNF)-α, dan interferon(IFN)-γ yang selanjutnya 

akan di sebut pirogen endogen/sitokin. Pirogen endogen ini, setelah 

berikatan dengan reseptornya di daerah preoptik hipotalamus akan 

merangsang hipotalamus untuk mengaktivasi fosfolipase A2, yang 

selanjutnya melepas asam arakhidonat dari membran fosfolipid, dan 

kemudian oleh enzim siklooksigenase-2 (COX-2) akan diubah menjadi 

prostaglandin E2 (PGE2). Rangsangan prostaglandin inilah, baik secara 

langsung maupun melalui pelepasan AMP siklik, menset termostat pada 

suhu tubuh yang lebih tinggi. Hal ini merupakan awal dari berlangsungnya 

reaksi terpadu system saraf autonom, sistem endokrin dan perubahan 

perilaku dalam terjadinya demam (peningkatan panas). Pusat panas di 

hipotalamus dan batang otak kemudian akan mengirimkan sinyal agar 

terjadi peningkatan produksi dan konservasi panas sehingga suhu tubuh 

naik sampai tingkat suhu baru yang ditetapkan. Hal demikian dapat dicapai 
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dengan vasokonstriksi pembuluh darah kulit, sehingga darah yang menuju 

permukaan tubuh berkurang dan panas tubuh yang terjadi di bagian inti 

akan memelihara suhu inti tubuh. Epinefrin yang dilepas akibat 

rangsangan saraf simpatis akan meningkatkan metabolisme tubuh dan 

tonus otot. Mungkin akan terjadi proses menggigil dan atau individu 

berusaha mengenakan pakaian tebal serta berusaha melipat bagian-bagian 

tubuh tertentu untuk mengurangi penguapan (Noorhidayah, 2013 ). 

Selama demam, argininin vasopresin (AVP), alphamelanocyte-

stimulating hormone dan corticotropin releasing factor akan dilepas oleh 

tubuh. Zat ini dapat bekerja sebagai antipiretik endogen/intrinsik untuk 

menurunkan reaksi demam. Efek antipiretik ini akan membuat rangkaian 

umpan balik terhadap hipotalamus. AVP atau vasopresin, juga dikenal 

sebagai hormon antidiuresis, yang diproduksi selama demam akan 

menimbulkan retensi air oleh ginjal dan hal inilah mungkin yang berperan 

dalam pengaturan suhu tubuh pada saat demam. Tetapi bagaimana 

persisnya mekanisme kerja antipiretik endogen ini sampai saat ini belum 

jelas. 

Pada mulanya yang dianggap sebagai pemicu reaksi demam adalah 

infeksi dan produk-produk infeksi. Dalam perkembangan selanjutnya 

ternyata beberapa molekul endogen seperti kompleks antigen-antibodi, 

komplemen, produk limfosit dan inflammation bile acids juga dapat 

merangsang pelepasan pirogen sitokin. Konsep bahwa sitokin dapat 

menginduksi sitokin lain juga penting untuk dipahami dalam rangka 
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menerangkan mekanisme demam akibat penyakit non-infeksi 

(Noorhidayah, 2013). 

Menurut Dinarello 2005 demam terjadi karena adanya suatu zat yang 

dikenal dengan nama pirogen. Pirogen adalah zat yang dapat 

menyebabkan demam. Pirogen terbagi dua yaitu pirogen eksogen adalah 

pirogen yang berasal dari luar tubuh pasien. Contoh dari pirogen eksogen 

adalah produk mikroorganisme seperti toksin atau mikroorganisme 

seutuhnya. Salah satu pirogen eksogen klasik adalah endotoksin 

lipopolisakarida yang dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Jenis lain dari 

pirogen adalah pirogen endogen yang merupakan pirogen yang berasal 

dari dalam tubuh pasien. Contoh dari pirogen endogen antara lain IL-1, IL-

6, TNF-α, dan IFN. Sumber dari pirogen endogen ini pada umumnya 

adalah monosit, neutrofil, dan limfosit walaupun sel lain juga dapat 

mengeluarkan pirogen endogen jika terstimulasi. Proses terjadinya demam 

dimulai dari stimulasi sel-sel darah putih (monosit, limfosit, dan neutrofil) 

oleh pirogen eksogen baik berupa toksin, mediator inflamasi, atau reaksi 

imun. Sel-sel darah putih tersebut akan mengeluarkan zat kimia yang 

dikenal dengan pirogen endogen(IL-1, IL-6, TNF-α, dan IFN). Pirogen 

eksogen dan pirogen endogen akan merangsang endotelium hipotalamus 

untuk membentuk prostaglandin (Noorhidayah, 2013).  

Penelitian menurut Guyton 2007  prostaglandin yang terbentuk kemu

dian akan meningkatkan patokan termostat di pusat termoregulasi 

hipotalamus. Hipotalamus akan menganggap suhu sekarang lebih rendah 
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dari suhu patokan yang baru sehingga ini memicu mekanisme-mekanisme 

untuk meningkatkan panas antara lain menggigil, vasokonstriksi kulit dan 

mekanisme volunteer seperti memakai selimut. Sehingga akan terjadi 

peningkatan produksi panas dan penurunan pengurangan panas yang pada 

akhirnya akan menyebabkan suhu tubuh naik ke patokan yang baru 

tersebut (Noorhidayah, 2013). 

Demam memiliki tiga fase yaitu: fase kedinginan, fase demam, dan 

fase kemerahan. Fase pertama yaitu fase kedinginan merupakan fase 

peningkatan suhu tubuh yang ditandai dengan vasokonstriksi pembuluh 

darah dan peningkatan aktivitas otot yang berusaha untuk memproduksi 

panas sehingga tubuh akan merasa kedinginan dan menggigil. Fase kedua 

yaitu fase demam merupakan fase keseimbangan antara produksi panas 

dan kehilangan panas di titik patokan suhu yang sudah meningkat. Fase 

ketiga yaitu fase kemerahan merupakan fase penurunan suhu yang ditandai 

dengan vasodilatasi pembuluh darah dan berkeringat yang berusaha untuk 

menghilangkan panas sehingga tubuh akan berwarna kemerahan (Hidayat, 

2009). 

2. Penyebab Demam pada Anak 

Demam dapat disebabkan oleh faktor  infeksi ataupun faktor non 

infeksi. Demam akibat infeksi bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, 

jamur, ataupun parasit. Infeksi bakteri yang pada umumnya menimbulkan 

demam pada anak-anak antara lain pneumonia, bronkitis, osteomyelitis, 

appendisitis, tuberculosis, bakteremia, sepsis, bakterial gastroenteritis, 
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meningitis, ensefalitis, selulitis, otitis media, infeksi saluran kemih, dan 

lain-lain (Lisnawati, 2013:288). 

Infeksi virus yang pada umumnya menimbulkan demam antara lain 

viral pneumonia, influenza, demam berdarah dengue, demam 

chikungunya, dan virus-virus umum seperti H1N1. Jamur yang pada 

umumnya menimbulkan demam antara lain coccidioides imitis, 

criptococcosis, dan lain-lain. Infeksi parasit yang pada umumnya 

menimbulkan demam antara lain malaria, toksoplasmosis, dan 

helmintiasis. Demam akibat faktor non infeksi dapat disebabkan oleh 

beberapa hal antara lain faktor lingkungan (suhu lingkungan yang 

eksternal yang terlalu tinggi, keadaan tumbuh gigi), penyakit autoimun 

(arthritis, systemic lupus erythematosus, vaskulitis), keganasan (Penyakit 

Hodgkin, Limfoma non-hodgkin, leukemia), dan pemakaian obat-obatan 

(antibiotik, difenilhidantoin, dan antihistamin). Selain itu anak-anak juga 

dapat mengalami demam sebagai akibat efek samping dari pemberian 

imunisasi selama ±1-10 hari (Itqiyah, 2009). Hal lain yang juga berperan 

sebagai faktor non infeksi penyebab demam adalah gangguan sistem saraf 

pusat seperti perdarahan otak, status epileptikus, koma, cedera 

hipotalamus, atau gangguan lainnya (Nelwan, 2009). 

3. Penatalaksanaan Demam 

Pada prinsipnya demam dapat menguntungkan dan dapat pula 

merugikan. Pada tingkat tertentu demam merupakan bagian dari 

pertahanan tubuh antara lain daya fagositosis meningkat dan viabilitas 
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kuman menurun, tetapi dapat juga merugikan karena anak menjadi gelisah, 

nafsu makan dan minum berkurang, tidak dapat tidur dan menimbulkan 

kejang demam. Hasil penelitian ternyata 80% orangtua mempunyai fobia 

demam. Orang tua mengira bahwa bila tidak diobati, demam anaknya akan 

semakin tinggi. Kepercayaan tersebut tidak terbukti berdasarkan fakta. 

Karena konsep yang salah ini banyak orang tua mengobati demam ringan 

yang sebetulnya tidak perlu diobati (Sullivan, 2014). 

Demam <39 ºC pada anak yang sebelumnya sehat pada umumnya 

tidak memerlukan pengobatan. Bila suhu naik >39 ºC, anak cenderung 

tidak nyaman dan pemberian obat-obatan penurun panas sering membuat 

anak merasa lebih baik. Pada dasarnya menurunkan demam pada anak 

dapat dilakukan secara fisik, obat-obatan maupun kombinasi keduanya 

(Martini, 2010). 

a. Secara Fisik 

1) Anak demam ditempatkan dalam ruangan bersuhu normal 

2) Pakaian anak diusahakan tidak tebal 

3) Memberikan minuman yang banyak karena kebutuhan air 

meningkat 

4) Memberikan kompres 

b. Obat-obatan 

Pemberian obat antipiretik merupakan pilihan pertama dalam 

menurunkan demam dan sangat berguna khususnya pada pasien 

berisiko, yaitu anak dengan kelainan kardiopulmonal kronis, kelainan 
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metabolik, penyakit neurologis dan pada anak yang berisiko kejang 

demam. Obat-obat anti inflamasi, analgetik dan antipiretik terdiri dari 

golongan yang bermacam-macam dan sering berbeda dalam susunan 

kimianya tetapi mempunyai kesamaan dalam efek pengobatannya. 

Tujuannya menurunkan set point hipotalamus melalui pencegahan 

pembentukan prostaglandin dengan jalan menghambat enzim 

cyclooxygenase. Asetaminofen merupakan derivat para-aminofenol 

yang bekerja menekan pembentukan prostaglandin yang disintesis 

dalam susunan saraf pusat. Dosis terapeutik antara 10-15 

mgr/kgBB/kali tiap 4 jam maksimal 5 kali sehari. Dosis maksimal 90 

mgr/kbBB/hari. Pada umumnya dosis ini dapat ditoleransi dengan 

baik. Dosis besar jangka lama dapat menyebabkan intoksikasi dan 

kerusakan hepar. Pemberiannya dapat secara per oral maupun rectal 

(Sullivan, 2014). 

Turunan asam propionat seperti ibuprofen juga bekerja menekan 

pembentukan prostaglandin. Obat ini bersifat antipiretik, analgetik dan 

antiinflamasi. Efek samping yang timbul berupa mual, perut kembung 

dan perdarahan, tetapi lebih jarang dibandingkan aspirin. Efek samping 

hematologis yang berat meliputi agranulositosis dan anemia aplastik. 

Efek terhadap ginjal berupa gagal ginjal akut (terutama bila 

dikombinasikan dengan asetaminopen). Dosis terapeutik yaitu 5-10 

mgr/kgBB/kali tiap 6 sampai 8 jam (Ismoedijanto, 2009:107). 



38 

 

Metamizole (antalgin) bekerja menekan pembentukan 

prostaglandin. Mempunyai efek antipiretik, analgetik dan 

antiinflamasi. Efek samping pemberiannya berupa agranulositosis, 

anemia aplastik dan perdarahan saluran cerna. Dosis terapeutik 10 

mgr/kgBB/kali tiap  6-8 jam dan tidak dianjurkan untuk anak kurang 

dari 6 bulan. Pemberiannya secara per oral, intramuskular atau 

intravena. Asam mefenamat suatu obat golongan fenamat. Khasiat 

analgetiknya lebih kuat dibandingkan sebagai antipiretik. Efek 

sampingnya berupa dispepsia dan anemia hemolitik. Dosis 

pemberiannya 20 mgr/kgBB/hari dibagi 3 dosis. Pemberiannya secara 

per oral dan tidak boleh diberikan anak usia kurang dari 6 bulan 

(Tarigan dkk, 2012). 

4. Dampak Lebih Lanjut dari Demam Anak 

 Pada dasarnya, demam dapat menguntungkan maupun merugikan. 

Beberapa bukti penelitian menunjukkan fungsi pertahanan tubuh manusia 

bekerja baik pada temperatur demam dibandingkan suhu normal. Namun, 

pada saat demam akan terjadi peningkatan metabolisme tubuh yang 

membuat anak sangat tidak nyaman dan dehidrasi karena peningkatan 

penguapan cairan tubuh. Demam dengan peningkatan suhu tubuh yang 

terlalu tinggi memerlukan kewaspadaan karena dapat berdampak buruk 

seperti meningkatnya risiko kejang demam terutama pada anak di bawah 5 

tahun. Selain itu, demam di atas 41°C dapat menyebabkan hiperpireksia 

yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan berbagai perubahan 
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metabolisme, fisiologi, dan akhirnya kerusakan susunan saraf pusat. Pada 

awalnya anak tampak menjadi gelisah disertai nyeri kepala, pusing, kejang, 

serta akhirnya tidak sadar. Keadaan koma terjadi bila suhu >43  dan 

kematian terjadi dalam beberapa jam bila suhu 43  sampai 45  (Riandita, 

2012:19). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Youssef mengungkapkan bahwa 69% 

orang tua menyatakan bahwa komplikasi demam yang utama adalah 

terjadinya kejang demam. Sedangkan yang lain menyatakan bahwa 

komplikasi utama dari demam adalah terjadinya kerusakan otak (36%), 

kehilangan kesadaran (35%), kesakitan yang parah (28%), dehidrasi (18%), 

bahkan kematian (18%). Sementara menurut penelitian Kazeem didapatkan 

hasil yang tidak jauh berbeda. Mayoritas ibu menyatakan bahwa demam 

dapat menyebabkan kejang demam (75%), kematian (31%), dan kerusakan 

otak (31%) (Riandita, 2012:19). 

E. Kerangka Konsep 

1. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian 

Dasar pemikiran variabel penelitian panas tinggi atau demam adalah 

suatu kondisi saat suhu tubuh anak mencapai lebih dari 38  dan prosesnya 

terdiri dari 3 fase, yaitu: 

a. Menggigil sampai suhu tubuh mencapai puncaknya  

b. Suhu menetap 

c. Suhu menurun. 
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Demam juga merupakan mekanisme tubuh untuk melawan 

penyakit, karena suhu tubuh yang tinggi dapat membunuh virus (yang 

bisa meningkat jumlahnya pada suhu tubuh rendah) (Shaleh, 2009). 

 Pada penelitian ini adapun variabel yang akan diteliti yaitu : 

1. Pengetahuan 

Menurut  Notoatmodjo (2003), pengetahuan merupakan hasil dari 

tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap 

objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, 

yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

Sebagian besar, pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. 

2. Sikap (attitude)  

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu 

tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat langsung ditafsirkan 

terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. 
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2. Skema Kerangka Konsep 

 

  

   

    

 

 

Keterangan:  

 : Variabel dependen 

  

: Variabel independen 

   

: Variabel yang diteliti 

3. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

a) Pengetahuan 

Pengetahuan responden tentang kejadian demam pada anak 

adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang arti demam  

berdasarkan pernyataan dalam kuesioner. Pengetahuan responden diukur 

melalui 15 pernyataan. Responden yang menjawab benar diberi skor 1 

sedangkan yang menjawab salah diberi skor 0 sehingga skor tertinggi 

yang dapat dicapai responden adalah 15. 

 

 

Pengetahuan      

ibu 

Sikap                    

ibu 

Kejadian demam  

pada anak 
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Kriteria Objektif: 

 Tahu : Jika responden mengetahui sebagian besar atau 

seluruhnya tentang kejadian demam pada anak. 

Skor jawaban responden ≥ 50%. 

 Tidak tahu  : Jika responden mengetahui sebagian kecil tentang 

kejadian demam pada anak. Skor jawaban 

responden < 50%. 

b) Sikap  

Sikap responden terhadap kejadian demam pada anak adalah 

tanggapan atau reaksi responden terhadap kejadian demam pada anak. 

Berdasarkan pernyataan yang ada dalam kuesioner. Sikap responden 

diukur melalui 15 pernyataan. Responden yang menjawab benar diberi 

skor 1 sedangkan yang menjawab salah diberi skor 0 sehingga skor 

tertinggi yang dapat dicapai oleh responden adalah 15. 

 Kriteria objektif: 

 Positif   : Jika responden memiliki sikap yang baik terhadap 

sebagian besar atau seluruhnya tentang kejadian demam 

pada anak. Skor jawaban responden ≥ 50%. 

Negatif  : Jika responden memiliki sikap yang kurang baik 

terhadap sebagian kecil tentang kejadian demam pada 

anak. Skor jawaban responden < 50%. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian observasional dengan 

pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui 

Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu pada Kejadian Demam pada Anak di 

RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2014. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan unit analisis yang karakteristiknya akan 

diduga (Sumantri, 2013).  Yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah semua ibu yang anaknya mengalami demam yang mendapatkan 

perawatan di RSUD Syekh Yusuf dengan jumlah populasi 271 orang.  

2. Sampel 

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh 

populasi (Notoadmojo, 2012:115). Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling dimana semua ibu yang 

anaknya mengalami demam yang mendapatkan perawatan di RSUD Syekh 
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Yusuf  yang memenuhi kriteria inklusi pada saat melakukan penelitian 

dipilih sebagai sampel. 

Adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusif selama penelitian 

berlangsung sebagai berikut : 

a. Kriteria Inklusi : 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu 

populasi target yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2012). 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 

1) Seluruh ibu yang anaknya mengalami demam 

2) Mendapatkan perawatan di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa 

3)  Seluruh ibu yang bersedia mengisi kuesioner 

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan yang 

memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai hal (Notoatmodjo, 

2005). 

Kriteria ekslusi dalam penelitian ini adalah : 

1) Ibu yang anaknya tidak dirawat di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa 

2) Ibu yang tidak bersedia mengisi kuesioner. 

c. Besar Sampel 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah 

populasi ibu yang anaknya di rawat dan memeriksakan diri di RSUD 

Syeckh Yusuf dengan jumlah populasi 271 orang. Sampel dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

N  = Besar populasi 

n   = Besar sampel 

df = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan (Notoatmodjo, 

2005). 

Penyelesaian: 

N= 271 orang 

d= 0,05             d2 = 0,0025 

 

 

 

 
 

  161 

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah minimal sebanyak 161 

orang. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

dengan menggunakan lembar kuesioner yang berisi beberapa item pertanyaan 

yang dibuat oleh peneliti. Kuesioner ini dibagikan secara langsung kepada 

responden dimana kuesioner yang dibagikan berupa pertanyaan yang 

n =  

n =  
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menggali pengetahuan, sikap dan  tindakan ibu pada kejadian demam pada 

anak. 

E. Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan secara manual dengan menggunakan 

kalkulator, dengan rumus sebagai berikut: 

S = R 

Keterangan: 

S  : Skor Responden 

R  : Jawaban yang benar 

 

F. Analisis Data 

Data di analisa dengan menggunakan persentase dengan rumus: 

 x 100% 

Di mana : 

P : Presentase 

f : Frekuensi 

n : Jumlah subjek 

100 : Bilangan tetap 

G. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut : 

1. Editing 

Memeriksa kembali kebenaran pengisian dengan tujuan agar data 

yang masuk dapat diolah secara benar sehingga pengolahan data 

dikelompokkan dengan menggunakan aspek pengaturan. 



47 

 

 

 

2. Coding 

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap,

 diberi skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0). Untuk pilihan jawa

ban yang salah. Untuk pilihan jawaban yang ragu ragu tetap dimasukkan d

alam kategori jawaban yang salah. 

3. Tabulating  

 Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif 

sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan 

data serta pengambilan kesimpulan data dimasukkan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi. 

H. Etika Penelitian 

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat 

penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai 

subjek. Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang meliputi : 

1. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Informed consent adalah merupakan lembar persetujuan yang 

diberikan pada setiap calon responden yang akan diteliti yang memenuhi 

kriteria inklusi, terlebih dahulu peneliti memberikan penjelasan maksud 

dan tujuan penelitian yang akan dilakukan serta dampak yang mungkin 

terjadi selama dan sesudah pengumpulan data.  

Jika responden bersedia diteliti maka diberi lembar penjelasan 

responden (lembar satu) dan lembar persetujuan menjadi responden 

(lembar dua) yang harus ditandatangani, tetapi jika responden menolak 
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untuk diteliti maka peneliti tidak dapat memaksa dan harus menghormati 

hak pasien. 

1. Tanpa Nama (Anonimity) 

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak 

mencantumkan nama responden pada lembaran kuesioner yang diisi oleh 

responden. Lembar tersebut hanya diberi kode tertentu. 

2. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden 

dijamin kerahasiaanya. Hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan 

pada hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 10 Oktober sampai 10 

November  2014 di RSUD Syekh Yusuf dengan sampel sebanyak 161 orang. 

Variabel yang diteliti adalah pengetahuan dan sikap yang diperoleh melalui 

kuisioner dan wawancara, selanjutnya dilakukan pengolahan dan hasilnya 

disajikan dalam tabel distribusi, freekuensi dan presentase. Selengkapnya 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Karakteristik Umum Responden  

1.1.  Distribusi Responden berdasarkan Umur 

Tabel 4.1 

Distribusi Ibu menurut Kelompok Umur 

Di RSUD Syekh Yusuf 

Tahun 2014 

 

 

 

 

Sumber : wawancara/ kuisioner 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 161 responden, dapat diketahui 

distribusi responden berdasarkan umur ibu dengan distribusi tertinggi pada 

kelompok umur 21-35 tahun yaitu sebanyak 93 orang (57,8%) yang 

Umur 

(dalam tahun) 

 

Frekuensi 

 

Persentase(%) 

< 25 

25-35 

>35 

44 

93 

24 

27,3 

57,8 

14,9 

Jumlah 161 100 
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kemudian diikuti oleh responden kelompok umur ≤25 tahun sebanyak 44 

orang (26,3%) dan kelompok umur yang menempati urutan terkecil yaitu 

kelompok umur >35 tahun sebanyak 24 orang (14,9%). 

1.2. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan  

Tabel 4.2 

Distribusi Ibu menurut Kelompok Pendidikan  

di RSUD Syekh Yusuf 

Tahun 2014 

 

Pendidikan  Frekuensi Persentase (%) 

SD 

SMP 

SMA/SMK 

S1 

43 

59 

55 

4 

26,7 

36,6 

34,2 

2,5 

Jumlah 161 100 

Sumber : wawancara/ kuisioner 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 161 responden, dapat diketahui 

tingkat pendidikan ibu yang tertinggi adalah SMP sebanyak 59 responden 

(36,6%), kemudian diikuti tamatan SMA/SMK sebanyak  55 responden 

(34,2%), kemudian diikuti tamatan  SD sebanyak 43 responden (26,7%), 

kemudian diikuti tamatan S1 sebanyak 4 responden (2,5%). 
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1.3.  Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.3 

Distribusi Ibu menurut Kelompok Pekerjaan  

di RSUD Syekh Yusuf 

Tahun 2014 

 

Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

IRT 

Wiraswasta 

PNS 

145 

13 

3 

90,1 

8,1 

1,9 

Jumlah  161 100 

Sumber  : wawancara/kuisioner 

 

Berdasarkan tabel 4.3 responden yang terbanyak pada umumnya 

didominasi oleh responden yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga 

sebanyak 145 responden (90,1%), responden yang bekerja sebagai 

wiraswasta sebanyak 13 responden (8,1%), sisanya adalah responden 

yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 responden (1,9%). 

2. Gambaran Umum Pengetahuan dan Sikap Responden tentang Kejadian 

Demam pada Anak 

2.1 Distribusi Pengetahuan Ibu tentang Kejadian Demam pada Anak   

Keadaan pengetahuan responden tentang kejadian demam pada anak 

dapat di lihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Distribusi Pengetahuan Ibu tentang kejadian demam pada anak  

di RSUD Syekh Yusuf  

Tahun 2014 

 

 Pengetahuan  Frekuensi Persentase (%) 

Baik  

Kurang Baik 

73 

87 

45,3 

54,7 

Jumlah 161 100 

Sumber : Wawancara/ Kuisioner 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 161 responden, dapat 

diketahui jumlah responden yang memiliki pengetahuan baik tentang 

kejadian demam pada anak sebanyak 73 orang (45,3%) dan responden 

yang memiliki pengetahuan kurang tentang  kejadian demam pada 

anak sebanyak 87 orang (54,7%). 

2.2 Distribusi Sikap ibu tentang Kejadian Demam pada Anak  

Keadaan sikap responden tentang kejadian demam pada dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Distribusi Sikap Ibu tentang kejadian demam pada anak  

Di RSUD Syekh Yusuf 

Tahun 2014 

 

       Sikap  Frekuensi Persentase (%) 

Positif 

Negatif 

100 

61 

62,1 

37,9 

Jumlah 161 100 

 Sumber : wawancara / kuisioner 

  Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 161 responden, diketahui 

jumlah responden yang memiliki sikap positif tentang kejadian demam 
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pada anak sebanyak 100 orang (62,1%) dan yang memiliki sikap 

negatif tentang kejadian demam pada anak sebanyak 61 orang 

(37,9%). 

3. Gambaran Pengetahuan dan Sikap Responden berdasarkan Umur, 

Pendidikan dan Pekerjaan 

3.1 Distribusi Pengetahuan ibu tentang Kejadian Demam pada Anak  

      berdasarkan Umur 

                  Tabel 4.6 

Distribusi Pengetahuan Ibu tentang Kejadian Demam  

pada Anak Berdasarkan Umur 

Di RSUD Syekh Yusuf 

Tahun 2014 

Umur Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 

< 25 tahun 
Tahu  22 13,7 

Tidak tahu 22 13,7 

25-35 tahun 
Tahu 41 255 

Tidak tahu 52 32,3 

>35 tahun 
Tahu 6 3,7 

Tidak tahu 18 11,2 

Jumlah  161 100 

Sumber : wawancara / kuisioner 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 161 responden, 

dapat diketahui distribusi pengetahuan responden berdasarkan umur, 

menunujukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan 

kurang baik. Umur < 25 tahun sebanyak 44 responden yaitu tahu 22 

responden (13,7%) dan tidak tahu 22 responden (13,7%). Umur 25-35 

tahun sebanyak 93 responden yaitu tahu 41 responden (25,5%) dan 

tidak tahu 52 responden (32,3%). Umur >35 tahun sebanyak 24 
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responden yaitu tahu 6 responden (3,7%) dan tidak tahu 18 responden 

(11,2%). 

3.2  Distribusi Sikap ibu tentang Kejadian Demam pada Anak berdasarkan  

      Umur 

                      Tabel 4.7 

Distribusi Sikap Ibu tentang Kejadian Demam  

pada Anak Berdasarkan Umur 

Di RSUD Syekh Yusuf 

Tahun 2014 

 

Umur Sikap  Frekuensi Persentase (%) 

< 25 tahun 
Positif 29 18,0 

Negatif 15 9,3 

25-35 tahun 
Positif 56 34,8 

Negatif 37 23,0 

>35 tahun 
Positif 16 9,9 

Negatif 8 5,0 

Jumlah  161 100 

       Sumber : wawancara / kuisioner 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 161 responden, 

dapat diketahui distribusi sikap responden berdasarkan umur, 

menunujukkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap baik. Umur 

< 25 tahun sebanyak 44 responden yaitu positif  29  responden (18,0%) 

dan negatif 15 responden (9,3%). Umur 25-35 tahun sebanyak 93 

responden yaitu positif 56 responden (34,8%) dan negatif 37 

responden (23,0%). Umur >35 tahun sebanyak 24 responden yaitu 

positif 16 responden (9,9%) dan negatif 8 responden (5,0%). 

3.3 Distribusi Pengetahuan Ibu tentang Kejadian Demam pada Anak 

berdasarkan Pendidikan 
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                  Tabel 4.8 

Distribusi Pengetahuan Ibu tentang Kejadian Demam  

pada Anak berdasarkan Pendidikan 

Di RSUD Syekh Yusuf 

Tahun 2014 

Pendidikan Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 

SD 
Tahu 9 5,6 

Tidak tahu 34 21,1 

SMP 
Tahu 27 16,8 

Tidak tahu 32 19,9 

SMA/SMK 
Tahu 32 19,9 

Tidak tahu 22 13,7 

S1 
Tahu 4 2,5 

Tidak tahu - - 

Jumlah  161 100 

Sumber : Wawancara/ Kuisioner 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 161 responden, 

dapat diketahui distribusi pengetahuan responden berdasarkan 

pendidikan, menunujukkan bahwa mayoritas responden memiliki 

pengetahuan kurang baik.  Pendidikan SD sebanyak 43 responden 

yaitu tahu 9 responden (5,6%) dan tidak tahu 34 responden (21,1%). 

Pendidikan SMP sebanyak 59 responden yaitu tahu 27 responden 

(16,8%) dan tidak tahu 32 responden (19,9%). Pendidikan SMA/SMK 

sebanyak  54 responden yaitu tahu 32 responden (19,9%) dan tidak 

tahu 22 responden (13,7%). Pendidikan S1 sebanyak 4 responden 

dengan pengetahuan baik (2,5%). 
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3.4. Distribusi Sikap Ibu tentang Kejadian Demam pada Anak berdasarkan 

Pendidikan. 

   Tabel 4.9 

Distribusi Sikap Ibu tentang kejadian demam 

pada anak berdasarkan pendidikan 

Di RSUD Syekh Yusuf 

Tahun 2014 

 

Pendidikan Sikap  Frekuensi 
Persentase 

(%) 

SD 
Positif 16 9,9 

Negatif 27 16,8 

SMP 
Positif 42 26,1 

Negatif 17 10,6 

SMA 
Positif 36 22,4 

Negatif 17 10,6 

S1 
Positif 4 2,5 

Negatif - - 

Jumlah  161 100 

  Sumber : Wawancara/ Kuisioner 

 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 161 responden, 

dapat diketahui distribusi sikap responden berdasarkan pendidikan, 

menunujukkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap baik. 

Pendidikan SD sebanyak 43 responden yaitu positif  16  responden 

(9,9%) dan negatif 27 responden (16,8%). Pendidikan SMP sebanyak 

59 responden yaitu positif 42 responden (26,1%) dan negatif 17 

responden (10,6%). Pendidikan SMA/SMK sebanyak 53 responden 

yaitu positif 36 responden (22,4%) dan negatif 17 responden (10,60%). 

Pendidikan S1 sebanyak 4 responden dengan sikap yang baik (2,5%). 
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3.5.  Distribusi Sikap Ibu tentang Kejadian Demam pada Anak berdasarkan  

   Pekerjaan. 

Tabel 4.10 

Distribusi Pengetahuan Ibu tentang kejadian demam  

pada anak berdasarkan pekerjaan 

di RSUD Syekh Yusuf 

            Tahun 2014 

Pekerjaan Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 

IRT 
Tahu 64 39,8 

Tidak tahu 80 49,7 

Wiraswasta 
Tahu 5 3,1 

Tidak tahu 8 5,0 

PNS 
Tahu 3 1,9 

Tidak tahu - - 

Jumlah  161 100 

Sumber : Wawancara/ Kuisioner 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 161 

responden, dapat diketahui distribusi pengetahuan responden 

berdasarkan pekerjaan, menunujukkan bahwa mayoritas responden 

memiliki pengetahuan kurang baik.  Responden dengan pekerjaan IRT 

sebanyak 144 responden yaitu tahu 64 responden (39,8%) dan tidak 

tahu 80 responden (49,7%). Responden dengan pekerjaan Wiraswasta 

sebanyak 13 responden yaitu tahu  5 responden (3,1%) dan tidak tahu 

8 responden (5,0%). Responden dengan pekerjaan sebagai PNS 

sebanyak  3 responden yaitu dengan pengetahuan baik (1,9%). 
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3.6.  Distribusi Sikap Ibu tentang Kejadian Demam pada Anak berdasarkan     

        Pekerjaan. 

   Tabel 4.11 

Distribusi Sikap Ibu tentang kejadian demam  

pada anak berdasarkan pekerjaan  

Di RSUD Syekh Yusuf 

 Tahun 2014 

 

Pekerjaan Sikap Frekuensi Persentase (%) 

IRT 
Positif  64 39,8 

Negatif 80 49,7 

Wiraswasta 
Positif  10 6,2 

Negatif 3 1,9 

PNS 
Positif  3 1,9 

Negatif - - 

Jumlah  161 100 

       Sumber : Wawancara/ Kuisioner 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 161 

responden, dapat diketahui distribusi sikap responden berdasarkan 

pekerjaan, menunujukkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap 

baik. Responden dengan pekerjaan sebagai IRT sebanyak 144 

responden yaitu positif  64  responden (39,8%) dan negatif 80 

responden (49,7%). Responden yang bekerja sebagai wiraswasta 

sebanyak 13 responden yaitu positif 10  responden (6,2%) dan negatif 

3 responden (1,9%). Responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 3 

responden yaitu dengan sikap positif (1,9%). 

B. Pembahasan 

Adapun variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain: 

1. Pengetahuan ibu tentang kejadian demam pada anak di RSUD Syekh 

Yusuf Tahun 2014. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan responden 

tentang kejadian demam pada anak di RSUD Syekh Yusuf umumnya 

kurang baik. Hal ini terlihat jumlah responden yang memiliki pengetahun 

yang baik adalah sebanyak 74 responden atau dengan presentase (46%) 

dan yang memiliki pengetahuan yang kurang sebanyak 87 responden atau 

dengan presentase (54%). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

terjadi hal yang serius akibat demam, 18% menyatakan pengetahuan ibu 

masih cukup rendah. Pengetahuan ibu ini salah satunya dipengaruhi oleh 

rendahnya pendidikan ibu. terlihat pada  tabel 4.2 responden yang diteliti 

umumnya berpengetahuan rendah yaitu tingkat SMP sebanyak 59 (36,7%)  

responden,  SMA/ SMK sebanyak 54 (33,5%) responden, SD sebanyak 44 

(27,3%) responden, dan S1sebanyak 4 (2,5%) responden. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Amrilla Riandita tahun 

2012 di Ponegoro diperoleh data dari 44 responden yang diambil secara 

acak, ditemukan bahwa sebagian besar ibu (88,6%) menyadari bahwa 

pengertian demam adalah keadaan peningkatan suhu tubuh. Pengetahuan 

responden mengenai temperatur demam masih sangat terbatas karena 

sebagian besar responden tidak mengerti batasan suhu tubuh yang tepat, 

baik suhu tubuh normal, suhu tubuh demam awal, suhu tubuh saat demam 

tinggi, dan suhu tubuh yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat 19 

responden (43,2%) mengatakan bahwa suhu tubuh anak dapat mencapai 

50°C. Seperti yang diketahui, seorang dikatakan demam apabila terjadi 

peningkatan suhu tubuh minimal 1°C diatas rerata suhu tubuh normal. 
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Rerata suhu tubuh normal sendiri berbeda-beda tergantung pada tempat 

pengukuran, yang berkisar antara 36,5°C-37,5°C. Temuan penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kazeem di Nigeria tahun 2008 

yang menunjukkan hanya 2,1% dari 144 responden ibu tidak dapat 

menjelaskan pengertian demam. Rendahnya pengetahuan ibu mengenai 

suhu tubuh anak senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Youssef A 

dkk di Saudi Arabia pada tahun 2000 yang mendapati lebih dari 70% dari 

560 respnoden orang tua memiliki pemahaman yang buruk mengenai 

temperatur demam pada anak. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Tarigan di Medan tahun 2007 

bahwa kebanyakan orang tua mengetahui demam pada anak dengan 

telapak tangan (38%), lokasi untuk merasakan demam adalah di dahi 

(77%), dan jenis termometer yang dimiliki adalah digital (20%), 

sedangkan tempat pengukuran adalah di ketiak (56%). menunjukkan 31% 

orang tua menyatakan batas demam terbanyak >37,5°C yaitu (31%), 

persentase orangtua yang sangat takut bila anak demam adalah 35%, yang 

takut 57% dan tidak takut 8%. Ditakutkan orangtua bila anak demam yang 

terbanyak dapat menyebabkan kejang (70%), persentase terbanyak 

orangtua mendapat informasi tentang bahaya demam dari tenaga kesehatan 

(56%). Persentase yang menyatakan penyebab demam pada anak (25%), 

karena infeksi (24%), akibat masuk angin dan karena akan tumbuh gigi 

(16%). Orangtua segera mengompres anak ketika demam (48%), ada juga 

yang memberi obat penurun panas (38%), dan hanya (13%) yang 
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membawa anak langsung kedokter. Kebanyakan orangtua mengompres 

anaknya dengan menggunakan air dingin sebanyak (57%). Di Mumbai 

hanya 20% orangtua mengetahui nilai normal suhu tubuh. Di Baltimore 

25% memberikan antipiretik pada suhu >37,8°C.3 Dalam penelitian ini 

batasan demam pada anak menurut orang tua terbanyak menjawab adalah 

>37,5°C yaitu (31%), 25% menjawab >38°C. Di Massachussets 93% 

orangtua mengerti bahwa virus adalah penyebab demam, 66% mengatakan 

dapat disebabkan oleh bakteri. Dari penelitian ini didapat persentase yang 

menyatakan penyebab demam pada anak adalah karena infeksi 25%, 

akibat masuk angin 24% dan karena akan tumbuh gigi 10%.  

Pengetahuan responden mengenai karakteristik demam 

menunjukkan sebagian besar responden memiliki pemahaman yang keliru. 

Mayoritas responden mengatakan bahwa demam pada anak harus segera 

diturunkan meskipun masih bersifat demam ringan. Pandangan yang keliru 

ini harus segera diperbaiki mengingat tidak semua demam berbahaya 

karena umumnya sebagian besar anakanak mengalami demam sebagai 

respon terhadap infeksi virus yang bersifat self limited dan berlangsung 

tidak lebih dari 3 hari atau infeksi bakteri yang ringan. Kondisi demam 

yang demikian seharusnya suhu tubuh tidak boleh terlalu cepat diturunkan. 

Pemahaman responden mengenai cara menentukan demam sudah cukup 

baik. Hampir seluruh responden (95,5%) menyadari bahwa pengukuran 

suhu tubuh menggunakan termometer adalah cara yang paling akurat 

untuk mengetahui suhu tubuh anak. Pengukuran suhu tubuh menggunakan 
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termometer lebih akurat daripada menggunakan perabaan tangan karena 

perabaan tangan bersifat subjektif dan tidak dapat menilai suhu tubuh 

secara pasti. Mengukur tingginya demam dengan menggunakan 

termometer dapat dilakukan di beberapa tempat antara lain rektal, oral, 

aksilla, dan timpani. Hal ini tampaknya masih kurang dimengerti oleh 

responden yang sebagian besar mengatakan bahwa termometer hanya 

dapat mengukur suhu tubuh apabila diletakkan di aksilla dan dianggap 

paling akurat. Hanya 25% responden yang mengatakan bahwa pengukuran 

suhu tubuh dapat dilakukan melalui rektal dan oral. Pengukuran suhu 

aksila mudah dilakukan sehingga umum dilakukan, tetapi hanya 

menggambarkan suhu perifer tubuh yang sangat dipengaruhi oleh 

vasokonstriksi pembuluh darah dan keringat sehingga kurang akurat 

apabila dibandingkan dengan rektal. 

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan responden mengenai demam secara umum masih rendah. 

Sebagian besar responden telah menyadari bahwa demam adalah suatu 

keadaan peningkatan suhu tubuh, tetapi pemahaman mengenai 

temperatur tubuh pada berbagai kondisi masih terbatas. Pengetahuan 

responden mengenai mengenai obat penurun panas sudah cukup baik 

hanya saja perlu ditingkatkan mengenai cara menentukan demam 

terutama berkaitan dengan penggunaan termometer. Mayoritas 

responden memiliki pemahaman yang kurang berkaitan dengan berbagai 

macam penyebab demam, terutama mengenai penyebab demam non 
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infeksi. Responden juga perlu meningkatkan pengetahuan mengenai 

dampak lanjut dari demam karena masih banyak responden yang tidak 

menyadari bahwa demam dapat menyebabkan tubuh kekurangan 

oksigen dan koma. Pengetahuan responden mengenai karakteristik 

demam sudah cukup baik, tetapi pandangan bahwa demam anak 

merupakan suatu keadaan yang pasti membahayakan dan harus segera 

diturunkan tampaknya perlu diperbaiki. Dalam penelitian ini, 

pengelolaan demam anak yang dilakukan oleh ibu dikategorikan menjadi 

kategori baik dan kategori buruk. Penentuan baik buruknya pengelolaan 

demam tersebut dinilai berdasarkan beberapa aspek, yaitu ketepatan 

waktu mengelola demam serta ketepatan cara non self management 

maupun self management yang dilakukan ibu sebagai bentuk 

pengelolaan demam anak. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, tampaknya 

masih banyak responden yang belum menyadari bahwa demam 

merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh terhadap invasi dari 

mikroorganisme. Hal ini terlihat dari hampir seluruh responden (95,5%) 

yang menyatakan bahwa keadaan demam merupakan sesuatu yang 

berbahaya dan harus secepat mungkin diturunkan. Didapati 50% 

responden sudah memberikan obat penurun panas untuk anaknya 

meskipun demam yang terjadi masih bersifat demam ringan. Umumnya 

mereka takut demam anaknya akan semakin tinggi apabila tidak segera 

ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa responden kurang mengerti saat 
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yang tepat untuk menurunkan suhu tubuh anak yang mengalami demam. 

Persepsi yang salah ini patut diwaspadai karena dapat mempengaruhi 

sikap ibu dalam penanganan demam pada anak. 

Pengelolaan self management yang tepat juga turut berpengaruh 

dalam menurunkan suhu tubuh anak yang mengalami demam. Salah satu 

bentuk tindakan paling sederhana yang dapat dilakukan ibu dalam 

menghadapi situasi tersebut adalah mengusahakan agar anak tidur atau 

istirahat supaya metabolism tubuh menurun. Kadar cairan dalam tubuh 

anak juga harus tercukupi agar kadar elektrolit tidak meningkat saat 

evaporasi terjadi. Memberi aliran udara yang baik, memaksa tubuh 

berkeringat, dan mengalirkan hawa panas ke tempat lain juga akan 

membantu menurunkan suhu tubuh. Berkaitan dengan pengelolaan self 

management, mayoritas responden (65,9%) menyadari bahwa memberi 

minum yang banyak dapat menurunkan suhu tubuh anak. Mengipasi atau 

memberi aliran udara yang baik sebagai salah satu bentuk pengelolaan 

demam tampaknya masih belum biasa dilakukan dan belum dimengerti 

oleh sebagian besar responden. 

Sementara itu, kompres menggunkan alkohol kurang bermanfaat 

karena justru mengakibatkan vasokonstriksi, sehingga panas sulit 

disalurkan baik lewat mekanisme evaporasi maupun radiasi. 

Pengompresan dengan alkohol juga berbahaya karena dapat diserap oleh 

kulit dan menyebabkan koma apabila terhirup. Pentingnya pemilihan 

metode dalam melakukan kompres demam tampaknya masih kurang 
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disadari oleh responden. Dijumpai hanya 16 responden (36,4%) yang 

setuju bahwa kompres demam sebaiknya dilakukan menggunakan air 

hangat dan sejumlah 25 reponden setuju bahwa kompres demam 

dilakukan menggunakan air dingin serta terdapat 1 (2,3%) responden 

yang mengatakan kompres demam sebaiknya menggunakan alkohol. Hal 

ini menunjukkan bahwa dalam melakukan kompres demam, masyarakat 

tampaknya masih belum memahami tujuan dari kompres tersebut. 

Kompres demam sering dilakukan karena masyarakat menerima 

kompres sebagai suatu pengelolaan demam yang sudah turun temurun. 

Berdasarkan hasil penelitian Amrilla Riandita di Ponegoro tahun 

2012 ditemukan bahwa pengetahuan ibu tentang demam anak 

berhubungan secara bermakna dengan pengelolaan demam pada anak. 

Sejumlah 90,9% dari keseluruhan responden yang berpengetahuan tinggi 

memiliki pengelolaan demam anak yang baik. Sejumlah 90% dari 

seluruh responden dengan tingkat pengetahuan sedang memiliki 

pengelolaan demam anak yang baik. Sementara itu, hanya dijumpai 13% 

responden yang memiliki pengelolaan demam yang baik dari 

keseluruhan responden dengan tingkat pengetahuan yang rendah. Hal ini 

sesuai dengan hipotesis dimana pengetahuan akan mempengaruhi 

perilaku dalam hal ini pengelolaan demam anak. Berdasarkan analisis 

data terlihat bahwa tingkat pendidikan dan penghasilan keluarga tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara tingkat 

pengetahuan ibu tentang demam dengan pengelolaan demam pada anak. 
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Hal ini menunjukkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan yang 

tinggi tidak dapat dijadikan patokan pasti memiliki tingkat pengetahuan 

tentang demam dan pengelolaan demam anak yang baik pula. Temuan 

ini mungkin disebabkan ibu dengan tingkat pendidikan yang tinggi 

umumnya menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk bekerja (karir) 

sehingga waktu untuk mengurus anak lebih terbatas dan mungkin 

banyak mempercayakan pengasuhan anak pada orang tua ataupun 

pembantu. 

Hasil penelitian yang saya lakukan dengan pembanding penelitian 

orang lain dimana membuktikan salah satu yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang dilihat dari pendidikannya, seperti hal yang 

terlihat dimana hasil penelitian yang didapatkan mayoritas ibu 

berpendidikan SMP, seperti yang kita ketahui pendidikan sebatas itu 

cukup untuk menunjang pengetahuan yang baik, sedangkan pendidikan 

yang didapatkan oleh tenaga kesehatan tentunya hal tersebut dapat 

memberikan pengetahuan yang baik karena tenaga kesehatan adalah 

seorang yang memiliki pendidikan tinggi dan memiliki wawasan yang 

cukup baik. Disinilah peran tenaga kesehatan untuk memberikan 

konseling kepada ibu agar memperhatikan dan memberikan pelayanan 

yang baik terhadap anak mereka. 

Budiman dan Riyanto dalam bukunya Kapita Selekta 2013, 

mengemukakan bahwa pendidikan memengaruhi proses belajar, makin 

tinggi pendidikan seeorang, makin mudah orang tersebut untuk 
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menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi, maka seseorang akan 

cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun 

dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin 

banyak pula pengetahuan yang didapat. Pendidikan adalah suatu usaha 

yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian 

individu melalui proses atau kegiatan tertentu (pengajaran, bimbingan 

atau latihan) serta interaksi individu dengan lingkungannya untuk 

mencapai manusia seutuhnya (Arifin, 2009). 

Faktor lain yang mempengaruhi kurangnya pengetahuan ibu 

tentang kejadian demam pada anak yaitu disebabkan oleh kurangnya 

informasi yang diperoleh baik dari tenaga kesehatan maupun media 

massa, misalnya dengan  memberikan penyuluhan. Budiman dan 

Riyanto dalam bukunya Kapita Selekta 2013, bahwa informasi adalah 

sesuatu yang dapat diketahui, namun ada pula yang menekankan 

informasi sebagai transfer pengetahuan. Informasi adalah suatu teknik 

untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, 

mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi.  

Peneliti juga berpendapat bahwa pengetahuan seseorang tidak 

hanya diperoleh melalui pendidikan tetapi bisa juga diperoleh melalui 

pengalaman dan cerita dari orang lain. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

pengetahuan seseorang  dalam hal ini reponden yang berpartisipasi  

dalam penelitian ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk 

informasi melalui petugas kesehatan, teman, saudara, tetangga, buku dan 
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majalah atau koran. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dapat 

memberikan hasil yang beraneka ragam dan mempengaruhi tingkat 

pengetahuan responden tentang kejadian demam. 

Sebagaimana menurut Notoatmodjo bahwa pengetahuan 

merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu melalui pancaindra manusia 

yaitu indra penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

Memiliki ilmu pengetahuan merupakan hal yang istimewa bagi 

setiap manusia. Dalam penelitian ini, dimana pengetahuan ibumenjadi 

variabel penelitian diterangkan dalam Al-Quran bahwa orang yang 

memiliki ilmu pengetahuan akan ditambah derajatnya oleh Allah 

Subhanahu waTa’ala. Sebagaimana firmannya dalam  QS. Al-

Mujadilah/58:11 

Æìsùö� tƒª! $# tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u öΝä3Ζ ÏΒ tÏ% ©!$# uρ(#θè?ρé&zΟ ù= Ïèø9 $#;M≈ y_u‘ yŠ4ª! $# uρ$yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ×��Î7 yz∩⊇⊇∪ 

 
Terjemahnya: 

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan (Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: 534, 2006). 

 Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, dinyatakan bahwa siapapun yang 

menuntut ilmu meski sedikit, Allah tidak akan menyia-nyiakan hal 

tersebut, Allah tidak akan mengurangi haknya, hal itu merupakan 

ketinggian dan memperoleh martabat di sisi-Nya dan akan diberi balasan 

di dunia dan akhirat. Sesungguhnya orang yang merendahkan diri kepada 
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Allah, maka akan diangkat derajatnya dan dimasyhurkan namanya. Dan 

Allah maha tahu orang-orang yang berhak mendapatkan hal itu dan orang-

orang yang tidak berhak mendapatkannya (Tafsir Ibnu Katsir). 

Dari hasil pembahasan di atas pengetahuan secara umum, akan 

dibahas pengetahuan berdasarkan umur, pendidikan, dan pekerjaan. 

a. Pengetahuan ibu berdasarkan umur 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 161 responden, 

dapat diketahui distribusi pengetahuan responden berdasarkan umur, 

menunujukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan 

kurang baik. Umur < 25 tahun sebanyak 44 responden yaitu tahu 22 

responden (13,7%) dan tidak tahu 22 responden (13,7%). Umur 25-35 

tahun sebanyak 93 responden yaitu tahu 41 responden (25,5%) dan tidak 

tahu 52 responden (32,3%). Umur >35 tahun sebanyak 24 responden 

yaitu tahu 6 responden (3,7%) dan tidak tahu 18 responden (11,2%). 

Dari data diatas maka diketahui bahwa ibu yang anaknya dirawat 

dengan kejadian demam di RSD Syekh Yusuf Kab. Gowa mayoritas 

memiliki pengetahuan kurang tentang kejadian demam pada anak. Hal 

ini sesuai dengan dengan pendapat Notoatmodjo (2005) bahwa semakin 

cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih baik 

dalam berpikir dan berkarya. 

Hal ini menyatakan bahwa umur merupakan salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang, sebagian orang yang 

umurnya masih muda memiliki minat untuk belajar lebih banyak 
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dibandingkan dengan orang yang usianya sudah tua. Dimana minat 

merupakan suatu rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Selain 

itu, orang tua diusia 20-an cukup perhatian dalam hal kesehatan dan 

mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menerapkan program kesehatan 

yang bersifat preventif kepada anak-anaknya. Menurut peneliti orang 

yang usianya sudah tua berpikir bahwa bukan lagi saatnya bagi mereka 

untuk belajar kini saatnya bagi generasi muda untuk belajar dan lebih 

aktif guna meneruskan cita-cita bangsa. Umur mempunyai hubungan 

dengan tingkat keterpaparan, besarnya risiko serta sifat resistensi. 

Perbedaan pengalaman terhadap masalah kesehatan/penyakit dan 

pengambilan keputusan dipengaruhi oleh umur individu tersebut Noor 

(2000). 

b. Pengetahuan ibu berdasarkan pendidikan 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 161 responden, 

dapat diketahui distribusi pengetahuan responden berdasarkan 

pendidikan, menunujukkan bahwa mayoritas responden memiliki 

pengetahuan kurang baik.  Pendidikan SD sebanyak 43 responden yaitu 

tahu 9 responden (5,6%) dan tidak tahu 34 responden (21,1%). 

Pendidikan SMP sebanyak 59 responden yaitu tahu 27 responden 

(16,8%) dan tidak tahu 32 responden (19,9%). Pendidikan SMA/SMK 

sebanyak  54 responden yaitu tahu 32 responden (19,9%) dan tidak tahu 

22 responden (13,7%). Pendidikan S1 sebanyak 4 responden dengan 

pengetahuan baik (2,5%). 
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Dari data diatas diketahui bahwa ibu di lingkungan RSUD Syekh 

Yusuf mayoritas memiliki pengetahuan kurang tentang gambaran 

pengetahuan ibu pada kejadian demam pada anak berdasarkan 

pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2005), yakni 

tahap pendidikan sangat menentukan kemampuan seseorang dalam 

mengetahui masalah dalam kehidupannya baik di lingkungan sosial 

maupun di lingkungan kerjanya. 

Menurut pendapat peneliti, tingkat pendidikan ikut menentukan 

tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang, maka semakin baik pula tingkat pengetahuan 

yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka 

semakin mudah memperoleh, menerima informasi, sehingga 

kemampuan dalam berfikir lebih rasional. Hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil penelitian dimana mayoritas responden yang berpengetahuan baik 

adalah responden dengan pendidikan perguruan tinggi dan mayoritas 

berpengetahuan kurang terdapat pada responden yang memiliki 

pendidikan SD. 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan 

berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, 

makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang untuk menerima 

informasi dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung 

untuk mendapatkan informasi, baik dari orang maupun dari media 
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massa, semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula 

pengetahuan yang didapatkan. 

Semakin  tinggi  pendidikan  ibu,  maka  pengetahuan ibu tentang 

kejadian demam pada anak akan semakin  baik.  Pendidikan  yang  lebih  

tinggi mempengaruhi  informasi  yang didapatkan mengenai kejadian 

demam. Peran seorang ibu terhadap masa pertumbuhan dan 

perkembangan anak sangatlah penting.  Pemahaman  ibu  atau  

pengetahuan  ibu tentang kejadian demam pada anak sangatlah 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ibu.  Pendidikan  merupakan  faktor  

yang mempengaruhi  pola  fikir  seseorang  sehingga  ia  mampu  

menelaah sesuatu untuk diterima atau ditolak. Para ahli  mengatakan 

semakin tinggi bimbingan yang diberikan oleh seorang wanita terhadap 

perkembangan orang lain  menuju ke arah suatu pencapaian tertentu. 

Makin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita  maka makin mudah 

dalam menerima informasi, sehingga ibu mempunyai kemampuan 

berfikir lebih rasional. 

Menurut Kardiani R dkk (2013) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa pendidikan adalah sebuah awal dari pemahaman akan suatu hal, 

lama pendidikan berperang penting dalam memperoleh informasi beserta 

pemahamannya. Rendahnya pendidikan ibu berpengaruh pada perilaku 

ibu dalam pengambilan keputusan. Pendidikan ibu yang rendah 

memperlihatkan pola pikir masih sederhana, sebaliknya ibu yang 

berpendidikan tinggi memiliki pola pikir yang lebih matang. 
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Pernyataan ini juga sejalan dengan penelitian Kasnodiharjo 

(2006) yang mengatakan bahwa pendidikan seseorang yangg berbeda-

beda akan mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan, pada 

ibu yang berpendidikan tinggi lebih mudah menerima suatu ide baru 

dibandingkan ibu yang berpendidikan rendah sehingga informasi lebih 

mudah dapat diterima dan dilaksanakan. Tingkat pendidikan yang 

diperoleh seseorang dari bangku sekolah formal dapat mempengaruhi 

pengetahuan seseorang. Makin tinggi pendidikan seseorang maka makin 

tinggi pengetahuannya tentang kesehatan.  

c.    Pengetahuan ibu berdasarkan pekerjaan  

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 161 responden, 

dapat diketahui distribusi pengetahuan responden berdasarkan pekerjaan, 

menunujukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan 

kurang baik.  Responden dengan pekerjaan IRT sebanyak 144 responden 

yaitu tahu 64 responden (39,8%) dan tidak tahu 80 responden (49,7%). 

Responden dengan pekerjaan Wiraswasta sebanyak 13 responden yaitu 

tahu  5 responden (3,1%) dan tidak tahu 8 responden (5,0%). Responden 

dengan pekerjaan sebagai PNS sebanyak  3 responden yaitu dengan 

pengetahuan baik (1,9%). 

Dari data di atas maka diketahui bahwa ibu yang datang 

memeriksakan anaknya di lingkungan RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa 

mayoritas ibu memiliki pengetahuan kurang tentang kejadian demam 

pada anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2005). 
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Pekerjaan adalah aktifitas yang dilakukan sehari-hari. Dimana seluruh 

bidang pekerjaan umumnya diperlukan adanya hubungan sosial dan 

hubungan dengan baik, setiap orang harus dapat bergaul dengan orang 

lain, setiap orang harus bergaul dengan teman sejawat maupun 

berhubungan dengan alasan pekerjaan. Pekerjaan dapat menggambarkan 

tingkat kehidupan seseorang karena dapat mempengaruhi sebagian aspek 

kehidupan seseorang termasuk pemeliharaan kesehatan. Dinyatakan 

bahwa jenis pekerjaan dapat berperan dalam pengetahuan. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil penelitian dimana mayoritas responden yang 

berpengetahuan baik adalah PNS dan mayoritas responden yang 

memiliki pengetahuan kurang adalah IRT. 

Dari hasil penelitian di atas ibu yang bekerja mempunyai 

pengetahuan yang lebih baik tentang kejadian demam pada anak 

dibandingkan dengan ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga atau 

tidak bekerja. Semua ini disebabkan karena ibu yang bekerja di luar 

rumah (sektor formal) memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai 

informasi, termasuk mendapatkan informasi tentang kejadian demam 

pada anak dan masalah-masalah  kesehatan. 

2. Sikap ibu tentang kejadian demam pada anak di RSUD Syekh Yusuf 

tahun 2014. 

Sikap merupakan faktor yang ada dalam diri manusia yang dapat 

mendorong atau menimbulkan perilaku tertentu. Jadi, jika seorang ibu 

mempunyai sikap yang baik terhadap kejadian demam pada anak maka 
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akan melahirkan perilaku yang baik pula terhadap kejadian demam pada 

anak. Sikap dapat diartikan sebagai kesiapan/kesediaan responden dalam 

bertindak tetapi belum melaksanakan. Proses ini tidak langsung terjadi 

dengan sendirinya, tetapi ada beberapa tahap salah satunya dengan proses 

belajar. Proses belajar ini terjadi karena pengalaman seseorang dengan 

objek tertentu, dengan menghubungkan pengalaman yang satu dengan 

pengalaman lainnya. Dengan banyaknya pengalaman yang diperoleh dapat 

membantu seseorang untuk menentukan sikap terhadap tindakan yang 

akan dia lakukan. 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa sikap responden terhadap kejadian 

demam pada anak sebagian besar positif, dimana dari 161 responden 

diperoleh 96 orang responden yang memiliki sikap positif terhadap 

kejadian demam pada anak dengan presentase (59,6%). Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa sikap ibu terhadap kejadian demam pada 

anak mayoritas baik. 

Berdasarkan tinjauan pustaka bahwa sikap terdiri dari 3 komponen 

pokok, yaitu : 

a. Kepercayaan atau keyakinan, ide, dan konsep terhadap objek 

b. Kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap objek 

c. Kecenderungan untuk bertindak  

Ketiga komponen tersebut secara bersama-sama membentuk 

sikap yang utuh. Dalam menentukan sikap yang utuh ini, pengetahuan, 

pikiran, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting. Misalnya : 
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ibu yang tahu tentang kejadian demam padad anak. Pengetahuan ini akan 

membawa ibu untuk berpikir dan memberikan penanganan yang baik 

terhadap anak yang demam. Meskipun terkadang pengetahuan seseorang 

masih kurang, namun banyak cara untuk menambah wawasan, seperti 

yang telah disebutkan proses belajar dan pengalaman orang lain. Dan 

yang terpenting komponen emosi dan keyakinan ikut bekerja sehingga 

ibu tersebut berniat (kecenderungan bertindak) untuk menentukan sikap 

terhadap kejadian demam pada anak.  

Sikap positif yang ditunjukkan oleh responden cukup baik, hal ini 

membuktikan bahwa mekipun responden kurang mengetahui tentang 

kejadian demam pada anak namun mereka tetap memberikan respon 

yang positif seperti dengan memberikan kompres hangat untuk 

menurunkan demam pada anak. Sikap merupakan reaksi atau respon 

seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. 

Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat 

ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. 

Menurut peneliti, bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak 

berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan 

tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat 

diperoleh pada pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang tentang 

sesuatu obyek juga mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan 

negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap 

seseorang terhadap obyek tertentu. Semakin banyak aspek positif dari 
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obyek yang diketahui, akan menumbuhkan sikap makin positif terhadap 

obyek tersebut . 

Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian 

reaksi terhadap stimulasi tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan 

atau aktifitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan atau perilaku 

(Notoatmojo, 2003). 

Dari hasil pembahasan di atas sikap secara umum, akan dibahas 

pengetahuan berdasarkan umur, pendidikan, dan pekerjaan. 

a.   Sikap Ibu berdasarkan Umur 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa sikap responden berdasarkan 

umur terhadap kejadian demam pada anak mayoritas positif. Hasil 

menunjukkan dari 161 responden, dengan umur <25 tahun sebanyak 44 

responden (27,3%) yaitu positif 29 responden (18,0%) dan negatif 15 

responden (9,3%). Umur 25-35 tahun sebanyak 93 responden (57,8%) 

yaitu positif 56 responden (34,8%) dan negatif 37 responden (23,0%). 

Umur >35 tahun sebanyak 24 responden (14,9%) yaitu positif 16 

responden (9,9%) dan negatif 8 responden (5,0%).  

Sikap positif yang ditunjukkan oleh responden cukup baik, hal ini 

membuktikan bahwa meskipun responden kurang mengetahui tentang 

kejadian demam pada anak namun mereka tetap memberikan respon 

yang positif kepada anak. Umur sangat mempengaruhi seseorang dalam 

bertindak. Dari umur yang didapatkan responden baik dari umur dewasa 

muda sampai dewasa akhir mayoritas menunjukkan sikap yang positif. 
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Meskipun umur sering kali menjadi perbedaan tetapi dalam 

menentukkan suatu sikap pada kejadian demam anak tentunya rasa 

khawatir pada orang tua semua sama. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Terapul Tarigan tahun 2007 menunjukkan persentase orangtua yang 

sangat takut bila anak demam adalah (35%), yang takut (57%) dan tidak 

(8%). Rasa khawatir inilah yang membuat orang tua harus segera 

mengambil sikap yang positif atau langkah yang tepat bagi anak. 

b. Sikap Ibu berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4. 9 menunjukkan bahwa sikap responden berdasarkan 

pendidikan terhadap kejadian demam pada anak mayoritas positif. Hasil 

menunjukkan dari 161 responden, dengan pendidikan SD sebanyak 43 

responden (26,7%) yaitu positif 16 responden (9,9%) dan negatif 27 

responden (16,8%). Pendidikan SMP sebanyak 59 responden (36,6%) 

yaitu positif 42 responden (26,1%) dan negatif 17 responden (10,6%). 

Pendidikan SMA sebanyak 54 responden (33,5%) yaitu positif 36 

responden (22,4%) dan negatif 17 responden (10,6%). Pendidikan S1 

sebanyak 4 responden (2,5%) yaitu positif 4 responden (2,5%). 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan 

berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, 

makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang untuk menerima 

informasi dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung 

untuk mendapatkan informasi, baik dari orang maupun dari media 
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massa, semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula 

pengetahuan yang didapatkan sehingga dapat mempengaruhi sikap 

seseorang dalam mengambil keputusan. Dari hasil penelitian yang 

diperoleh mayoritas dengan pendidikan tinggi S1 bersikap positif 

dibandingkan dengan pendidikan SD mayoritas sikap negatif. Hal ini 

dikarenakan suatu pendidikan yang tingginya tentunya akan 

mempengaruhi akses informasi yang lebih banyak. Penggunaan 

teknologi sudah semakin canggih. Pada pendidikan yang lebih tinggi 

kemungkinan untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih terupdate 

akan sangat mudah untuk diperoleh.  

Namun, pada dasarnya sikap yang baik itu tercermin dari dalam 

diri tiap individu. Meskipun dengan pendidikan yang rendah tetapi jika 

keluarga sadar akan hidup sehat akan dapat mewuujudkan suasana 

keluaraga yang sehat dan tetap memberikan kebutuhan pokok yang 

dapat menjadikan keluarga tumbuh dengan sejahtera.  

c.    Sikap Ibu berdasarkan Pekerjaan  

Tabel 4. 11 menunjukkan bahwa sikap responden berdasarkan 

pekerjaan terhadap kejadian demam pada anak mayoritas positif. Hasil 

menunjukkan dari 161 responden, dengan pekerjaan ibu rumah tangga 

sebanyak 144 responden (89,4%) yaitu positif 64 responden (39,8%) dan 

negatif 80 responden (49,7%). Pekerjaan wiraswasta sebanyak 13 

responden (8,1%) yaitu positif 10 responden (6,2%) dan negatif 3 
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responden (1,9%). Pekerjaan PNS sebanyak 3 responden (1,9%) yaitu 

positif 3 responden (1,9%). 

Pekerjaan adalah aktifitas yang dilakukan sehari-hari. Dimana 

seluruh bidang pekerjaan umumnya diperlukan adanya hubungan sosial 

dan hubungan dengan baik, setiap orang harus dapat bergaul dengan 

orang lain, setiap orang harus bergaul dengan teman sejawat maupun 

berhubungan dengan alasan pekerjaan. Pekerjaan dapat menggambarkan 

tingkat kehidupan seseorang termasuk pemeliharaan kesehatan. Dari 

data penelitian yang didapat mayoritas responden sebagai ibu rumah 

tangga. Meskipun secara keseluruhan menunjukkan sikap yang positif 

tetapi pada ibu yang tidak bekerja dalam hal ini ibu rumah tangga lebih 

menunjukkan sikap yang negatif.  

Dalam menentukan suatu sikap ini, pengetahuan, pikiran, 

keyakinan, dan emosi memegang peranan penting. Misalnya : ibu yang 

tahu tentang kejadian demam pada anak. Pengetahuan ini akan 

membawa ibu untuk berpikir dan memberikan penanganan yang baik 

terhadap anak yang demam. Meskipun terkadang pengetahuan seseorang 

masih kurang, namun banyak cara untuk menambah wawasan, seperti 

yang telah disebutkan proses belajar dan pengalaman orang lain. Dan 

yang terpenting komponen emosi dan keyakinan ikut bekerja sehingga 

ibu tersebut berniat (kecenderungan bertindak) untuk menentukan sikap 

terhadap kejadian demam pada anak. Ibu yang bekerja di luar rumah 
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cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai informasi. 

Dalam dunia kerja akan memberikan banyak informasi yang diperlukan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Budiman (2013) yang 

menyatakan bahwa  ibu yang bekerja mempunyai tingkat pengetahuan 

yang lebih baik daripada ibu yang tidak bekerja.  karena, pada ibu yang 

bekerja akan lebih memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan 

orang lain sehingga lebih mempunyai banyak peluang untuk 

mendapatkan informasi seputar keadaannya. Pekerjaan merupakan salah 

satu faktor pendorong terjadinya perubahan perilaku kesehatan dalam 

hal ini melakukan suatu tindakan yang dapat menimbulkan efek positif 

terhadap individu dan program kesehatan. Hal yang perlu diperhatiakan 

walaupun dunia kerja memberikan banyak asset informasi tetap saja 

kesejahteraan kelurga diperhatikan agar semuanya dapat terealisir 

dengan baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Gambaran 

Pengetahuan dan Sikap ibu pada kejadian demam pada anak di RSUD Syekh 

Yusuf tahun 2014, maka  dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan ibu tentang kejadian demam pada anak, diperoleh sebanyak 

87 (54,7%) responden yang berpengetahuan kurang baik dan 73 (45,3%) 

responden yang berpengetahuan baik. 

2.  Sikap ibu tentang pengetahuan ibu pada kejadian demam pada anak, 

diperoleh sebanyak 100 (62,1%) responden yang memiliki sikap positif 

dan 61 (37,9%) responden yang memiliki sikap negatif. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka disarankan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Pengetahuan ibu tentang kejadian demam pada anak sangat perlu 

ditingkatkan, ibu diharapkan agar lebih banyak mencari ilmu tentang hal-

hal yang berkaitan dengan kejadian demam pada anak melalui media-

media seperti majalah, koran, dan lain-lain.  

2. Sebagai tenaga kesehatan perlu melakukan kegiatan berupa penyuluhan 

yang berkaitan dengan  demam khususnya kejadian demam pada anak. 
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3. Pentingnya bagi ibu agar kiranya meluangkan waktu untuk menghadiri 

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti penyuluhan tentang 

peningkatan kesehatan guna meningkatkan sikap positif dan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya kesehatan. 
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GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU PADA KEJADIAN 

DEMAM PADA ANAK DI RSUD SYEKH YUSUF KAB. GOWA  

TAHUN 2014 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama  : 

b. Umur  : 

c. Agama  : 

d. Pendidikan : 

1) Tidak sekolah 

2) SD  

3) SMP / MTs 

4) SMA / MA 

5) Perguruan Tinggi / Akademi 

e. Pekerjaan : 

1) PNS 

2) Pegawai swasta 

3) Wiraswasta 

4) Ibu Rumah Tangga 

5) dll. 

 



 

 

 

 

A. Alat Ukur Pengetahuan 

Petunjuk: 

Di bawah ini ada beberapa pernyataan tentang pengetahuan. Berilah 

tanda (√) pada kolom jawaban BENAR jika anda menyatakan benar, dan 

pada kolom jawaban SALAH jika anda menyatakan pernyataan tersebut 

salah. 

No Pernyataan-Pernyataan Benar Salah Score 

1 Demam merupakan keadaan dimana suhu 
tubuh lebih tinggi dari biasanya (lebih 
dari 37,5°C). 

   

2 Salah satu hikmah dari kejadian demam 
adalah sebagai penghapus dosa-dasa yang 
telah lalu. 

   

3 Demam bisa menyerang siapa saja, anak-
anak hingga dewasa. 

   

4 Suhu tubuh yang tinggi tidak dapat 
menyebabkan anak kekurangan cairan. 

   

5 Salah satu dampak dari demam yaitu 
anak terlihat lemah. 

   

6 Cara pengukuran suhu tubuh anak yang 
paling akurat adalah dengan meraba dahi. 

   

7 Memberikan kompres hangat merupakan 
salah satu cara menurunkan demam pada 
anak. 

   

8 Memberikan kompres dingin merupakan 
salah satu cara menurunkan demam pada 
anak. 

   

9 Demam yang tinggi pada anak dapat 
menyebabkan kejang demam. 

   

10 Paracetamol merupakan obat penurun 
panas yang biasa di berikan pada anak 
yang demam. 

   

11 Obat penurun panas tidak boleh diberikan 
untuk anak di bawah 3 bulan. 

   

12 Salah satu penyebab demam pada anak 
yaitu karena adanya infeksi (peradangan). 

   



 

 

 

13 Di antara bentuk kesabaran terhadap 
takdir Allah yang menyakitkan adalah 
bersabar atas semua penyakit yang 
menimpa. 

   

14 Demam biasa terjadi pada anak-anak dan 
merupakan hal yang wajar. 

   

15 Anak yang demam tidak perlu di bawah 
ke tempat pelayanan kesehatan. 

   

 

B. Alat Ukur Sikap 

Petunjuk: 

Di bawah ini ada beberapa pernyataan tentang sikap. Berilah tanda (√) 

pada jawaban yang paling sesuai dengan diri anda. (S) menyatakan 

setuju dengan pernyataan tersebut sedangkan (TS) menyatakan tidak 

setuju. 

No Pernyataan-Pernyataan S Ts Score 

1 Saya harus mengetahui bahwa jika terjadi 
demam pada anak saya, saya harus 
membawa ke tenaga kesehatan. 

   

2 Saya akan segera memberikan kompres 
hangat jika anak saya mengalami demam. 

   

3 Saya akan memberikan obat paracetamol 
jika terjadi demam pada anak.  

   

4 Saya tidak akan memberikan obat 
penurun panas jika anak saya berumur 
dibawah 3 bulan. 

   

5 Saya tidak akan memberikan kompres 
dingin jika anak saya mengalami demam. 

   

6 Saya harus mengetahui bahwa demam 
adalah suatu keadaan yang berbahaya dan 
harus segera ditangani. 

   

7 Saya harus mengetahui bahwa 
memberikan air minum sesering mungkin 
pada anak yang demam akan mencegah 
terjadinya kekurangan cairan. 

   

8 Saya harus mengetahui bahwa semakin 
lama seseorang sakit atau semakin sering 
seseorang tertimpa musibah maka dosa-

   



 

 

 

dosa yang terhapus akan lebih banyak 

9 Saya harus mengetahui bahwa demam 
dapat menyebabkan kejang pada anak. 

   

10 Saya akan segera membawa anak saya ke 
dokter apabila anak saya rewel, pucat, dan 
sulit makan meskipun demam anak masih 
ringan.  

   

11 Saya harus mengetahui bahwa suhu tubuh 
yang selalu tinggi dapat menyebabkan 
anak kelelahan dan menurunnya nafsu 
makan. 

   

12 Saya akan membawa anak saya ke dokter 
apabila demamnya terus meningkat 
meskipun sudah diberi obat penurun 
panas. 

   

13 Saya harus mengetahui bahwa demam 
bisa menyerang anak saya kapan saja. 

   

14 Saya tidak akan memakaikan pakaian 
tebal jika anak saya mengalami demam. 

   

15 Saya harus mengetahui bahwa demam 
yang menimpa anak saya merupakan 
suatu cobaan dari Allah swt. 
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