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IDENTIFIKASI BAKTERI DENGAN PEWARNAAN GRAM PASIEN INFEKSI 

PERNAPASAN AKUT PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR DI 

PUSKESMAS TAMALANREA MAKASSAR TAHUN 2022 

Nomarihi Goraahe, Nadyah Haruna, Najamuddin, Andi Irhamnia Sakinah, 

Arifuddin Ahmad  

Program Studi Pendidikan Dokter fakultas kedokteran dan ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  

 

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan infeksi pada saluran 

pernapasan atas maupun bawah yang dapat disebabkan oleh bakteri maupun virus, 

namun paling sering disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia dan 

Haemophylus influenzae. Untuk menegakkan diagnosis ISPA berdasarkan agen 

penyebabnya, dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium seperti tes pewarnaan 

gram dari sampel swab tenggorok pasien yang memiliki gejala ISPA untuk 

membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yaitu gram positif dan 

gram negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola bakteri pada pasien 

ISPA pada anak berdasarkan pewarnaan gram. Metode penelitian yang digunakan 

yakni deskriptif potong lintang dengan sampel berasal dari spesimen swab 

tenggorok yang dilakukan pewarnaan bakteri menggunakan metode direct gram 

stain pada anak usia sekolah dasar yang terdiagnosis ISPA sebanyak 57 anak. 

Penelitian ini di lakukan di Puskesmas Tamalanrea Makassar pada 10 Oktober 

2021 - 10 November 2021. 

Hasil penelitian menunjukkan ditemukan 14 morfologi bakteri pada hasil swab 

tenggorok yaitu Gram positif basil 3 (5,2%), gram positif diplobasil 2 (3,5%), 

gram positif streptobacil 3 (5,2%), coccus gram positif 3 (5,2%), diplococcus 4 

(7.2%), streptococcus 5(8,7), staphylococcus 7 (12,4) dan gram positif coccobacil 

2 (3,5) sedangkan bakteri dengan gram negatif basil 5 (8,7), diplobasil gram 

negatif 2 (3,5%), streptobacil gram negatif 2 (3,5%), coccus gram negatif 4 

(7,2%), diplococcus gram negatif 2 (3,5%), coccobacil gram negatif 5 (8,7%). 

Berdasarkan pemeriksaan dengan menggunakan pewarnaan gram, bakteri pada 

pasien ISPA anak usia sekolah dasar yang paling mendominasi adalah bakteri 

gram positif (62,1%) dibanding bakteri gram negatif sebanyak 20 sampel (37.9%) 

dan hasil polimikrobial pada 8 sampel (14%). Kesimpulan yang didapatkan pada 

penelitian ini yakni didapatkan hasil dominan bakteri gram positif dibandingkan 

gram negatif pada swab tenggorok anak usia sekolah dasar yang terdiagnosis 

ISPA. 

Kata kunci: Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), Pewarnaan Gram, Swab 

Tenggorok.  
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IDENTIFICATION OF BACTERIA WITH GRAM STAINING PATIENTS 

OF ACUTE RESPIRATORY INFECTION IN ELEMENTARY SCHOOL-

AGE CHILDREN AT TAMALANREA MAKASSAR HEALTH CENTER 

2022 

Nomarihi Goraahe, Nadyah Haruna, Najamuddin, Andi Irhamnia Sakinah, 

Arifuddin Ahmad 

Medical Education Study Program, Faculty of Medicine and Health Sciences, 

Alauddin State Islamic University, Makassar 

Acute respiratory infection (ARI) is an infection of the upper and lower 

respiratory tract that can be caused by bacteria or viruses but is most often caused 

by Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae bacteria. To make a 

diagnosis of ARI based on the causative agent, laboratory tests can be carried out, 

such as a gram stain test from a throat swab sample of a patient who has ARI 

symptoms to differentiate bacterial species into two major groups, namely gram 

positive and gram negative. This study aims to determine the pattern of bacteria in 

ARI patients' blood based on gram staining. The research method used was 

descriptive cross-sectional, with samples originating from throat swab specimens 

that were stained with bacteria using the direct gram stain method in 57 

elementary school-age children diagnosed with ARI. This research was conducted 

at the Tamalanrea Makassar Health Center on October 10–11, 2021. 

The results showed that 14 bacterial morphologies were found in the throat swab 

results, namely Gram positive bacilli 3 (5.2%), Gram positive diplobacil 2 (3.5%), 

Gram positive streptobacil 3 (5.2%), Gram positive coccus 3 (5.2%), diplococcus 

4 (7.2%), streptococcus 5 (8.7%), staphylococcus 7 (12.4%), and gram-positive 

coccobacilli 2 (3.5), while bacteria with gram-negative bacilli 5 (8.7%), gram-

negative diplobacilli 2 (3.5%), gram-negative streptobacilli 2 (3.5%), gram-

negative cocci 4 (7.2%), gram-negative diplococcus 2 (3.5%), and gram-negative 

coccobacilli 5 (8.7%). Based on examination using gram staining, the 

predominant bacteria in ARI patients with elementary school-aged children were 

gram-positive bacteria (62.1%), compared to gram-negative bacteria in 20 

samples (37.9%), and polymicrobial results in 8 samples (14%). The conclusion 

obtained in this study was that the dominant results of gram-positive compared to 

gram-negative bacteria were obtained in the throat swabs of elementary school-

aged children diagnosed with ARI. 

Keywords: Acute Respiratory Infection (ARI), Gram stain, Throat Swab. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Infeksi adalah proses masuk dan berkolonisasinya patogen berupa  

bakteri, virus, parasit atau jamur dalam tubuh inang. Infeksi masih merupakan 

salah satu faktor utama penyebab kematian di rumah sakit maupun fasilitas 

pelayanan kesehatan lain di Indonesia. Penyakit infeksi juga merupakan penyebab 

kematian terbesar di dunia dengan persentase sebesar 23%. Umumnya infeksi 

ditandai dengan adanya demam (peningkatan suhu tubuh di atas 37℃). Tetapi 

demam tidak selalu merupakan indikasi adanya infeksi (Surana & Kasper, 2017). 

Infeksi dapat terjadi pada saluran pernapasan manusia yang terjadi pada salah satu 

atau lebih bagian dari saluran pernapasan termasuk sinus, tenggorok, paru-

paru, dan sebagainya yang berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal 

penderita. Infeksi pada saluran pernapasan ini dikenal dengan infeksi saluran 

pernapasan akut (ISPA) (Y. Putra 2019,  Dongky 2016). 

ISPA merupakan penyebab utama penyakit pada anak usia 1-6 tahun. 

ISPA merupakan kelompok penyakit yang kompleks dan heterogen yang 

disebabkan oleh berbagai etiologi dan dapat mengenai setiap tempat di sepanjang 

saluran pernafasan. Secara klinis ISPA ialah suatu tanda dan gejala akut akibat 

infeksi yang terjadi di setiap bagian saluran pernafasan atau struktur yang 

berhubungan dengan pernafasan yang berlangsung tidak lebih dari 14 hari (Aprilla 

et al., 2019). 
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Menurut World Health Organization (WHO), ISPA merupakan salah satu 

penyebab kematian tersering pada anak di negara berkembang. Tingginya angka 

penyakit ISPA pada balita, selain sering disebabkan karena kondisi kesehatan 

anak secara kongenital dan faktor lingkungan yang tidak sehat serta kurangnya 

pengetahuan mengenai ISPA. Penyakit ini ditularkan umumnya melalui droplet, 

berkontak dengan tangan atau permukaan yang terkontaminasi juga dapat 

menularkan penyakit ini  (Wulaningsih & Hastuti, 2018). 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit infeksi 

termasuk dalam 10 penyakit terbesar yang menyebabkan kematian. Indonesia 

termasuk kedalam salah satu negara berkembang dengan kasus ISPA tertinggi. 

ISPA juga sering menempati daftar 10 penyakit terbanyak di rumah sakit dan 

puskesmas. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021 menunjukan angka kejadian 

ISPA pada anak sebesar 4.432.177. Di Sulawesi Selatan ISPA merupakan 

penyakit teratas pada anak dengan prevalensi ISPA di tahun 2021 mencapai 7,3% 

dari data angka kejadian ISPA di Indonesia atau sebanyak 323.549 kasus ISPA 

pada anak (Setiaji et al., 2022). 

 Berdasarkan laporan Dinkes Kota Makassar yang bersumber dari bidang 

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, penyakit ISPA menjadi 

penyakit utama nomor 1 di Kota Makassar di antara 9 penyakit lainnya dengan 

jumlah kasus ISPA tahun 2020 sebanyak 90.887 dan pada tahun 2021 sebanyak 

71.690 kasus. Tingginya angka kejadian ISPA di Indonesia sangat berkaitan 

dengan tingkat penularan agen infeksi yang menjadi penyebab ISPA (Dinkes kota 

Makassar, 2021) 
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Agen infeksi atau bakteri yang merupakan penyebab dari terjadinya 

infeksi saluran pernapasan ada beberapa jenis yang merupakan penyebab utama 

yakni golongan A-hemolityc streptococcus, staphylococcus, haemophylus 

influenzae, β clamydia trachomatis, mycoplasma dan pneumococcus.  Penyebab 

ISPA paling berat disebabkan infeksi streptococcus pneumonia atau haemophylus 

influenzae. Penularan penyakit ISPA dapat terjadi melalui udara yang telah 

tercemar, agen infeksi masuk melalui pernapasan. Penularan melalui udara terjadi 

tanpa kontak dengan penderita maupun benda terkontaminasi. Untuk menegakkan 

diagnosis ISPA berdasarkan agen infeksi yang menjadi peyebab dapat dilakukan 

pemeriksaan laboratorium dengan melakukan tes pewarnaan gram dari sampel 

swab tenggorok pasen yang memiliki gejala ISPA (Yanti et al., 2020). 

Pewarnaan gram atau metode gram adalah suatu metode empiris untuk 

membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yaitu gram positif dan 

gram negatif, berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel mereka. Bakteri gram 

positif adalah bakteri yang memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan 

yang tebal. Bakteri ini akan berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarnaan gram. 

Contohnya Neisseria gonnorrheae, Treponema pallidum, Vibrio cholerae dan 

Bacillus subtilis, sedangkan bakteri gram negatif adalah bakteri yang memiliki 

dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tipis. Bakteri ini akan berwarna 

merah muda atau merah, bila diwarnai dengan pewarnaan gram. Contohnya 

Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli (Afiah et al., 

2021). 
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Bakteri merupakam organisme hidup yang berukuran mikroskopik. 

Isyarat diciptakannya bakteri atau makhluk hidup yang lebih kecil daripadanya 

telah difirmankan oleh Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah (2):26 berikut ini: 

ه  إِن   ثهلً  يهضْرِبه  أهنْ  يهسْتهحْييِ له  اللّ  ا مه ةً  مه ا بهعُوضه ا   ۚفهوْقههها فهمه نُوا ال ذِينه  فهأهم  ق   ن هُ أه  فهيهعْلهمُونه  آمه ب ِهِمْ  مِنْ  الْحه ا     ره أهم   وه

اذها فهيهقُولُونه  كهفهرُوا ال ذِينه  اده  مه ُ  أهره ذها اللّ  ثهلً  بِههَٰ يههْدِي كهثيِرًا بِهِ  يُضِل    ۘمه ا  ۚكهثيِرًا بِهِ  وه مه الْفهاسِقِينه  إِل   بهِِ  يُضِل   وه  

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau 

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

yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang 

kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk 

perumpamaan?". Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan 

Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya 

petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik” 

 

 Quraisy Shihab menafsirkan bahwa kata “yang lebih rendah dari itu” Allah 

memberikan perumpamaan kepada manusia untuk menjelaskan segala hakikat 

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

orang yang tidak beriman menganggap remeh perumpamaan dengan makhluk-

makhluk kecil seperti lalat dan laba-laba ini. Allah menjelaskan bahwa Dia tidak 

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

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

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

atau yang lebih rendah dari itu sebagai perumpamaan. Orang-orang yang beriman 

mengetahui maksud perumpamaan itu dan mengetahui pula bahwa hal itu adalah 

kebenaran dari Allah, sedangkan orang-orang yang kafir menerimanya dengan 



 

5 

 

sikap ingkar dengan mengatakan, "Apa yang dikehendaki Allah dengan 

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

tidak mencari dan menginginkan kebenaran, dan sebaliknya, merupakan sebab 

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

tidak akan tersesat kecuali orang-orang yang membangkang dan keluar dari jalan-

Nya (Lufaefi, 2019). Bakteri merupakan salah satu mikroorganisme yang 

termasuk perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia, dapat berupa 

manfaat maupun mudharat, sehingga dalam hal ini dilakukan penelitian terkait 

identifikasi bakteri yang spesimennya diambil dari pasien Ispa di Puskesmas 

Tamalanrea. 

Puskesmas Tamalanrea merupakan salah satu puskesmas yang ada di 

kota Makassar yang terletak di Kecamatan Tamalanrea, yang memiliki dua 

wilayah kerja yaitu Kelurahan Tamalanrea dan Kelurahan Buntusu dengan 

kepadatan penduduk di Kecamatan Tamalanrea mencapai 103.947 penduduk 

(Dukcapil 2019). Dari data awal yang diperoleh peneliti dari bulan Januari - Mei 

2022 menunjukkan terdapat 210 pasien ISPA termasuk sinusitis, tonsilitis, 

faringitis, laryngitis, pneumonia, dam common cold yang tercatat melakukan 

pemeriksaan di Puskesmas Tamalanrea. Penyakit ISPA merupakan salah satu di 

antara 10 diagnosa terbanyak di Puskesmas Tamalanrea. Berdasarkan dari latar 

belakang yang telah ditulis di atas, maka peneliti tertarik untuk menegtahui dan 

meneliti tentang bakteri dengan pewarnaan gram pada anak usia sekolah dasar 

dengan infeksi saluran pernapasan akut di puskesmas tamalanrea makassar. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pola bakteri dari hasil swab tenggorok pada pasien ISPA 

berdasarkan pewarnaan gram? 

C. Hipotesis 

H/1: Ditemukan bakteri dengan gram positif yang dominan pada pasien ISPA. 

H0: Ditemukan bakteri dengan gram negatif yang dominan pada pasien ISPA. 

 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

 

Tabel 2.1 Definisi operasional 

NO Variabel Definisi operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

1.  ISPA Infeksi saluran pernapasan akut 

(termasuk sinusitis, tonsilitis, 

faringitis, laryngitis, dan 

penumonia) dengan gejala 

hidung tersumbat, gatal, mukus 

encer, gejala yang terus 

berlanjut dapat mengakibatkan 

komplikasi peradangan pada 

faring, tonsilitis, sinusitis, dan 

infeksi pada telinga tengah. 

Kategori yang diambil 

berdasarkan gejala di rekam 

medik yaitu: batuk pilek, 

disertai nyeri tenggorokan, dan 

tonsil membesar 

Berdasarkan 

diagnosa 

dokter  

1. ISPA 

2. Tidak ISPA 

Nominal  

2.  Usia Lama hidup responden dari lahir 

sampai saat penelitian.   

Wawancara 

dan melihat 

dari kartu 

keluarga 

(KK) 

1. 3-5 tahun = 

pra-sekolah 

2. 6-12 tahun = 

usia sekolah 

3. 12-18 tahun = 

usia remaja 

Nominal   
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3.  Jenis 

kelamin 

Diklasifikasikan berdasarkan 

laki-laki dan perempuan 

Wawancara 

dan melihat 

dari kartu 

keluarga 

(KK) 

1. Laki-laki 

2. Perempuan  

Nominal 

4. Perilaku 

merokok 

orang tua 

/ 

keluarga 

Perilaku merokok adalah 

perilaku yang membahayakan 

kesehatan baik bagi perokok 

sendiri maupun orang lain dan 

berakibat buruk bagi kesehatan 

perokok. 

Wawancara 1. Merekok 

2. Tidak 

merokok 

Nominal 

  5. Status 

imunisasi 

 Infeksi saluran pernapasan akut 

dapat terjadi pada balita yang 

tidak mendapatkan imunisasi 

dasar lengkap. 

Wawancara 1. Lengkap 

2. Tidak        

Lengkap 

Nominal 

  6. Riwayat 

pemberia

n ASI 

eksklusif 

Infeksi pada balita dapat 

dicegah dengan memberikan 

ASI sejak bayi hingga berusia 6 

bulan, hal ini merupakan 

langkah efektif dan efisien 

dalam mencukupi nutrisi dan 

kebutuhan pada balita dan juga 

perlindungan dari bahaya 

penyakit ISPA. 

Wawancara 1. Diberi ASI 

2. Tidak diberi 

ASI 

Nominal 

7.  Pola 

bakteri 

dengan 

pewarnaa

n gram 

Pewarnaan bakteri unuk 

menentukn morfologi bakteri. 

Pewarnaan 

gram dari 

swab 

tenggorok 

pasien 

1. Bakteri gram 

positif 

2. Bakteri gram 

negatif 

3. Polimikrobial  

Nominal 

8. Tanda 

infeksi 

hasil 

pewarnaa

n gram 

Sel yang nampak pada hasil 

pewarnaan yang merupakan 

penanda terjadi infeksi 

Pewarnaan 

gram dari 

swab 

tenggorok 

pasien 

1. Epitel  

2. Leukosit 

PMN 

Nominal  

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Tamalanrea untuk 

mengetahui pola bakteri yang menginfeksi pasien ISPA pada anak usia sekolah 

dasar dengan metode pewarnaan gram dari sampel swab tenggorok. 
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 2.1 Kajian Pustaka 

No Peneliti/ 

Tahun 

Judul penelitian Metode 

Penelitian 

Jumlah 

sampel 

Cara pengukuran Hasil 

1 Oktafin 

N. 

Manggop

a, Standy 

Soeliong

an, 

Heriyann

is 

Homenta

/ 2016 

Pola bakteri aerob 

pada sputum 

penderita infeksi 

saluran 

pernapasan akut 

di Poliklinik Paru 

RSUP Prof. Dr. 

R.D. Kandou 

Manado 

Eksperimental 

laboratorium 

20 

sampel 

Pewarnaan Gram 

dengan Metode 

Swab Tenggorok 

Terdapat bakteri gram 

positif pada 12 sampel 

(60%) dan bakteri gram 

negatif pada 8 sampel 

(40%) 

2 Lutfiana 

ulfah 

uswandi 

/ 2016 

Identifikasi pola 

bakteri pada 

pasien infeksi 

saluran napas atas 

pada orang 

dewasa di 

puskesmas 

Ciputat 

Tanggerang 

selatan  

Eksperimental 

laboratorium 

31 

sampel 

Pewarnaan Gram 

dengan Metode 

Swab Tenggorok 

Pola Bakteri pada 

pasien ISPA di 

Puskesmas Ciputat 

Tangerang Selatan yang 

paling mendominasi 

adalah Gram positif, 

yaitu Streptococcus sp. 

3 Iis 

Herawati

/ 2021 

Identifikasi 

Bakteri Gram 

Negatif dari 

Sputum Penderita 

Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut 

di Rumah Sakit 

Dustira Kota 

Cimahi 

Deskriptif  

melalui 

penelitian kultur 

sputum yang di 

tanam pada 

media 

MacConkey 

Agar (MCA), 

pewarnaan gram 

mikroskopis dan 

uji biokimia 

metode IMVIC 

15 

sampel 

Kultur sputum, 

pewarnaan gram 

dan uji biokimia 

metode IMVIC 

Ditemukan  bakteri 

gram negatif dari 15 

sampel sputum 

penderita ISPA terdapat 

spesies bakteri dengan 

persentase klebsiella 

pneumoniae 13,3%, 

Pseudomonas 

aeruginosa 26,6% 

Enterobacter aerogenes 

13,3%, dan Proteus 

mirabilis /13,3 % 

4 Bulele, 

T., 

Rares, F. 

E. S., 

Porotu’o, 

J. /2019 

Identifikasi 

Bakteri dengan 

Pewarnaan Gram 

pada Penderita 

Infeksi Mata Luar 

di Rumah Sakit 

Mata Kota 

Manado 

Deskriptif 

dengan desain 

potong lintang 

menggunakan 

kultur bakteri  

30 

sampel 

kultur bakteri 

hasil swab sekret 

purulen dari 

konjungtiva dan 

palpebra pada 

penderita infeksi 

mata luar  

19 sampel tidak 

menunjukan adanya 

pertumbuhan, 6 sampel 

(54,5%) bakteri gram 

positif dengan bentuk 

staphylococcus, coccus, 

diplococcus, 3 sampel 

(27,3%) bakteri gram 

negatif dengan bentuk 

bacillus, dan 2 sampel 

(18.2%) campuran 

bakteri gram positif dan 

negatif dengan bentuk 

bacillus dan coccus. 
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5 Hadano, 

Y. et al / 

2018 

Validation of 

blood culture 

gram staining for 

the detection of 

Staphylococcus 

aureus by the 

‘oozing sign’ 

surrounding 

clustered gram-

positive cocci: A 

prospective 

observational 

study 11 Medical 

and Health 

Sciences 1103 

Clinical Sciences  

Studi 

observasional 

prospektif pusat 

tunggal yang 

dilakukan dari 

Mei 2017 

hingga 

November 2017 

118 

sampel 

Kultur darah rutin 

kemudian tabung 

yang 

menunjukkan 

pertumbuhan 

bakteri 

dikeluarkan, dan 

dilakukan 

pewarnaan gram. 

Hasil kultu 

menunjukkan: 50 

S.aureus (26 sampel 

aerob dan 24 anaerob) 

dan 68 stafilokokus 

koagulase-negatif (39 

sampel aerob dan 29 

anaerob). Sensitivitas 

keseluruhan pewarnaan 

gram adalah 78,7% 

(95% CI: 65,8-94,3%), 

dan spesifisitas adalah 

95,0% (95% CI: 84,7-

98,4%). 

6 Hamtini, 

H. dan 

Nuraeni, 

I. / 2018 

Isolasi Dan 

Identifikasi 

Staphylococcus 

Sp. Dari Udara Di 

Ruangan Ber-Ac 

Gedung Analis 

Kesehatan 

Deskriptif 

dengan 

menggunakan 

uji laboratorium 

119 

kisolat 

bakteri 

Identifikasi isolate 

bakteri dengan 

pewarnaan gram, 

setelah di lakukan 

pewarnaan gram 

isolat-isolat 

tersebut di 

lanjutkan dengan 

uji koagulase. 

Ditemukan 20 koloni 

bakteri gram positif 

dengan bentuk kokus, 

uji katalase dan 

koagulasenya positif. 

7 Mohd 

Danial, 

N. I. H., 

Alias, N. 

dan 

Mohd 

Fauzi, F. 

S. / 2018 

Comparison of 

Bacterial Loads 

from the Lift 

Buttons of a 

Kulliyyah and a 

Library at IIUM 

Kuantan and 

Identification of 

the Bacteria from 

Selected Buildings 

Deskriptif 

dengan 

menggunakan 

uji laboratorium 

42 

sampel 

Kultur bakteri, 

pewanaan ram, 

pemeriksaan 

mikroskop, dan 

pengurutan gen 

16S rDNA 

88,4% sampel yang 

dikonfirmasi adanya 

bakteri dengan tombol 

lift di kulliyyah 

menunjukkan 

persentase isolasi 

bakteri yang lebih tinggi 

(92%) dibandingkan 

dengan perpustakaan 

(84%). Bakteri kokus 

gram positif 

mendominasi isolat 

diikuti oleh basil gram-

positif, kokus tetrad 

gram-positif dan 

kokobasil gram-negatif. 

Bakteri yang diisolasi 

diidentifikasi sebagai 

Staphylococcus sp., 

Staphylococcus kloosii, 

Bacillus cereus, 

Kocuria palustris, 

Yersinia mollaretii, 

Bacillus sp., 

Micrococcus sp., dan 

kokus gram-positif 

lainnya. 

8 Rushika, 

s. et al 

/2019 

Can Sputum 

Gram Stain Be 

Used To Predict 

Deskriptif 

dengan 

menggunakan 

28 sampel 

sputum, 

19 sampel 

Penelitian ini 

dilakukan pada 

spesimen 

Pemeriksaan apusan 

pewarnaan gram dari 

sampel pernapasan 
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 Lower 

Respiratory Tract 

Infection And 

Guide Empiric 

Antimicrobial 

Treatment: 

Experience From 

A Tertiary Care 

Hospital 

uji laboratorium sputum 

bercampur 

saliva 

pernapasan 

yang diproses 

menggunakan 

teknik 

mikrobiologi 

konvensionalHa

sil pewarnaan 

gram dan kultur 

dibandingkan 

secara statistik 

untuk menilai 

sensitivitas, 

spesifisitas, nilai 

prediksi positif 

dan negatif. 

Kesesuaian 

antara 

pemeriksaan 

pewarnaan gram 

dan kultur 

dihitung 

menggunakan 

statistik kappa. 

dapat digunakan untuk 

memandu terapi 

antibiotik empiris 

sambil menunggu hasil 

sensitivitas kultur akhir 

jika dokter yang 

merawat memastikan 

pengumpulan dan 

pengangkutan sampel 

yang tepat. Dengan 

tidak adanya tindakan 

suportif ini, 

pemeriksaan smear 

tidak boleh diandalkan 

untuk pengobatan 

empiris.95 

9 Del Rio-

Pertuz, 

G. et al. / 

2019 

Usefulness of 

sputum gram stain 

for etiologic 

diagnosis in 

community-

acquired 

pneumonia: A 

systematic review 

and meta-analysis 

Sistematik 

review dan 

meta-analisis 

5619 

pasien 

yang 

ditinjau 

dari 

3539 

abstrak, 

20 

artikel  

Kultur sputum 

dan uji pewarnaan 

gram 

Tes pewarnaan gram 

sputum sensitif dan 

sangat spesifik untuk 

mengidentifikasi 

patogen penyebab 

utama pada pasien 

dewasa dengan CAP. 

10 Claire, et 

al / 2021 

 

Bronchoalveolar 

Lavage Gram 

Stains for Early 

Bacterial 

Identification in 

Pneumonia: 

Should They Stay 

or Should They 

Go? 

Studi 

observasional, 

retrospektif 

205 

sampel 

Identifikasi 

bakteri dengan 

pewarnaan gram 

87 isolat tidak 

menumbuhkan apa pun 

pada kultur, 38 

menumbuhkan flora 

pernapasan normal 

(NRF) dan 80 memiliki 

identifikasi bakteri 

positif. 

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola bakteri 

pada pasien ISPA pada anak berdasarkan pewarnaan gram. 
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2. Tujuan Khusus Penelitian 

a. Mengetahui pola bakteri gram positif dan negatif dengan pewarnaan gram dari 

sampel swab tenggorok pada pasien ISPA. 

b. Untuk mengidentifikasi bakteri yang dominan pada pasien ISPA dengan 

pewarnaan gram. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti sendiri merupakan suatu pengalaman dan pembelajaran 

yang sangat berharga dalam  meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya 

dalam bidang penelitian dan pengetahuan tentang pola bakteri pada pasien 

penderita ISPA pada anak. 

2. Bagi Institusi 

Sebagai bahan masukan kepustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi riset maupun penelitian 

selanjutnya dengan variabel yang lebih luas. 

3. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tambahan kepada masyarakat tentang pola bakteri 

ISPA pada pasien anak, penularan infeksi dari bakteri, serta pencegahan terhadap 

penyakit ISPA. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Infeksi 

1. Pengertian 

Infeksi ditandai dengan masuk dan berkolonisasinya mikroorganisme 

pada jaringan tubuh, dan menyebabkan kerusakan selular lokal akibat kompensasi 

metabolisme, toksin, replikasi intraseluler, atau reaksi antigen antibody sehingga 

menimbulkan gejala-gejale penyakit (Sardi 2021, Nadyah 2014). 

Infeksi masih merupakan salah satu penyebab utama kematian dan 

kesakitan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Di Indonesia, 

infeksi merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu dan bayi baru lahir. 

Selain itu, menyebabkan perpanjangan masa rawat inap bagi penderita. (Sardi 

2021, Nadyah 2014). 

2. Patomekanisme Infeksi 

Patogen (apakah itu bakteri, virus, protozoa maupun jamur) mempunyai 

mekanisme dalam menyerang sel inangnya. Secara ringkas patogen tersebut bisa 

menginfeksi melalui 4 tahap yaitu: adhesi (menempel), kolonisasi (berbiak), 

penetrasi (masuk ke tubuh), dan invasi (menyebar ke seluruh tubuh sambil 

berbiak). Setelah menembus jaringan, patogen dapat berkembang pada di luar sel 

tubuh (ekstraselular) atau menggunakan sel tubuh sebagai inangnya (intraselular). 

Patogen intraselular lebih lanjut dapat diklasifikasikan menjadi patogen yang 

berkembang biak dengan bebas di dalam sel, seperti virus dan beberapa bakteri 

dan patogen yang berkembang biak di dalam vesikel, seperti Mycobacteria. 
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Jaringan yang tertembus dapat mengalami kerusakan oleh karena infeksi patogen, 

misalnya oleh eksotoksin yang disekresi pada permukaan sel, atau sekresi 

endotoksin yang memicu sekresi sitokina oleh makrofag, dan mengakibatkan 

gejala-gejala lokal maupun sistemik (Kenneth Murphy & Casey Weaver, 2017). 

3. Marker Infeksi 

a. Leukosit  

Leukosit merupakan salah satu sel dalam sistem imun yang berperan 

dalam melawan infeksi dan material asing lainnya. Nilai normalnya 4000-11.000 

sel/L. Leukositosis adala peningkatan jumlah leukosit di atas normal. Leukositosis 

(dengan sebagian besar neutropil) dapat dijumpai pada keadaan inflamasi non-

spesifik seperti pada infeksi, trauma, neoplasma, myocard infaction, obat-obatan 

dan lainnya. Leukositosis yang disertai bacterimia hanya dijumpai pada 60% 

kasus (Mardia, 2017). 

b. CRP 

C-Reactive Protein (CRP) merupakan protein fase akut. CRP pertama 

kali ditemukan oleh Tillet dan Francis tahun 1930. CRP dihasilkan oleh sel 

hepatosit akibat rangsangan citokin anti-inflamasi ketika terjadi proses inflamasi. 

CRP meningkat setelah 4-6 jam, nilainya menjadi dua kali lipat setelah 8 jam dan 

mencapai puncaknya pada 36-50 jam dengan waktu paruh 19 jam (Mardia, 2017). 

c. Prokalsitonin  

PCT dihasilakan oleh sel monosit yang berlekatan dengan jaringan dan 

tidak dihasilkan dari monosit yang bersirkulasi). PCT bermanfaat sebagai 



 

14 

 

kemotaktik terhadap sel monosit lainnya. PCT terstimulasi terutama oleh 

endotoksin bacteria. Peningkatan terjadi 2-4 jam, mencapai nilai puncak 8-24 jam 

dan nilainya menetap selama proses inflamasi. (Dewi, 2018) 

d. Soluble The Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells-1(sTREM-1) 

Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells-1 (TREM-1) 

merupakan immunoglobulin superfamily. Pertama kali ditemukan tahun 2000 oleh 

bouchon. Pada kondisi infeksi akan terjadi upregulasi dari TREM-1 pada 

permukaan monosit dan neutropil. Kemudian TREM-1 akan terlepas dari 

permukaan sel dan terlarut diplasma dan disebut soluble The triggering receptor 

expressed on myeloid cells-1(sTREM-1). Sebuah Meta-analisis tahun 2009, 

memperoleh hasil sensitivitas sTREM-1 untuk mendiagnosis infeksi bakteri 82% 

dengan spesifisitas 86% dan sTREM-1 memiliki Sensitivitas 59,5% dengan 

spesifisitas 93,3% untuk diagnosis sepsis berat (Mardia, 2017). 

e. Soluble Urokinase-type plasminogen activator receptor (suPAR). 

Urokinase-type plasminogen activator receptor dihasilkan dari beberapa 

sel seperti neutropil, lymposit, magrofag, endotel, dan sel malignant. Pernannya 

dalam infeksi bacteri belum jelas diketahui. Dan setelah bereaksi akan terlarut 

dalam plasma yang disebut Soluble Urokinase-type plasminogen activator 

receptor (suPAR).  

Wittenhagen et al, dari penelitian multicenter, suPAR significant lebih 

tinggi pada kondisi dengan bacterimia akibat pneumococus dibandiingkan 
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kontrol. Dan pasien dengan kadar suPAR lebih tinggi memiliki kematian akibat 

infeksi yang lebih tinggi (Mardia, 2017). 

4. Penyakit infeksi atau wabah dalam Islam 

Wabah adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi suatu bakteri 

tertentu yang dengan mudah dan cepat menular ke individu lain dalam suatu 

daerah atau kawasan yang luas. Penyakit menular atau wabah sudah ada dan 

sudah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW. Pada masa itu wabah yang cukup 

dikenal antara lain pes dan lepra dalam shahihain : 

د ثهنها ِ  عهبْدِ  بْنُ  الْعهزِيزِ  عهبْدُ  حه د ثهنيِ قهاله  اللّ  الِك   حه دِ  عهنْ  مه م  عهنْ  الْمُنْكهدِرِ  بْنِ  مُحه وْلهى  الن ضْرِ  بيِأه  وه ره  مه  عُمه

ِ  عُبهيْدِ  بْنِ  ق اص   أهبيِ بْنِ  سهعْدِ  بْنِ  عهامِرِ  عهنْ  اللّ  ةه  يهسْأهلُ  سهمِعههُ  أهن هُ  أهبيِهِ  عهنْ  وه يْد   بْنه  أسُهامه اذها زه سُولِ  مِنْ  سهمِعْته  مه  ره

 ِ ل ى اللّ  ُ  صه سهل مه  عهلهيْهِ  اللّ  ةُ أسُه  فهقهاله  الط اعُونِ  فيِ وه سُولُ  قهاله  امه ِ  ره ل ى اللّ  ُ  صه سهل مه  عهلهيْهِ  اللّ   أرُْسِله  رِجْس   الط اعُونُ  وه

ائِيله  بهنيِ مِنْ  طهائِفهة   عهلهى نْ  عهلهى أهوْ  إِسْره هرْض   بِهِ  سهمِعْتمُْ  فهإذِها قهبْلهكمُْ  كهانه  مه إذِها عهلهيْهِ  تهقْدهمُوا فهله  بأِ قهعه  وه  بِأهرْض   وه

أهنْتمُْ  ا وه ارًا تهخْرُجُوا فهله  بِهه ارًا إِل   يُخْرِجْكمُْ  له  الن ضْرِ  أهبُو قهاله  مِنْهُ  فرِه مِنْهُ  فرِه  

Terjemahnya:  

Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata, telah 
bercerita kepadaku Malik dari Muhammad bin Al Munkadir dan dari Abu an-
Nadlar, maula 'Umar bin 'Ubaidullah dari 'Amir bin Sa'ad bin Abu Waqash dari 
bapaknya bahwa dia ('Amir) mendengar bapaknya bertanya kepada Usamah 
binZaid; "Apa yag pernah kamu dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang masalah tha'un (wabah penyakit sampar, pes, lepra)?". 
Maka Usamah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Tha'un adalah sejenis kotoran (siksa) yang dikirim kepada satu golongan dari 
Bani Isra'il atau kepada umat sebelum kalian. Maka itu jika kalian mendengar 
ada wabah tersebut di suatu wilayah janganlah kalian memasuki wilayah tersebut 
dan jika kalian sedang berada di wilayah yang terkena wabah tersebut janganlah 
kalian mengungsi darinya". Abu an-Nadlar berkata; "Janganlah kalian 
mengungsi darinya kecuali untuk menyelematkan diri". 
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Penanganan wabah atau sikap mengahadapai wabah telah diajarkan oleh 

nabi melalui hadist-hadistnya. Rasulullah melarang umat muslim memasuki 

daerah yang terkena wabah, baik itu pes, lepra maupun penyakit menular lain. 

Bahkan juga melarang umatnya yang secara kebetulan berada di daerah yang 

terserangwabah meninggalkan   daerah   tersebut.   Larangan   itu   merupakan   

tindakan pencegahan terbaik karena jika seseorang memasuki wilayah yang 

terserang wabah, berarti ia membuka dirinya terhadap risiko terinfeksi yang 

merugikan. Dalam  Shahihain diriwayatkan bahwa beliau bersabda, “Janganlah 

orang sakit ikut makan bersamaorang yang sehat.” Sabda beliau menjelaskan 

bahwa kita tidak dianjurkan untuk berbagi nampan makanan dengan orang yang 

sedang sakit sebab dapat mengakibatkan peularan penyakit dari seseorang yang 

sedang sakit ke orang sehat lainnya (Rizal, 2020). 

B. Tinjauan Umum Tentang Bakteri 

1. Definisi 

Bakteri adalah organisme prokariotik yang umumnya tidak mempunyai 

klorofil, dan produksi aseksualnya terjadi melalui pembelahan sel. Bakteri pada 

umumnya merupakan makhluk hidup yang juga memiliki DNA, akan tetapi DNA 

bakteri tidak berada pada nukleus yang juga tidak mempunyai membran sel. DNA 

ekstrakromosomal dari bakteri tergabung menjadi satu plasmid yang berbentuk 

kecil dan sirkuler. Ukuran sel bakteri pada umumnya adalah 0,5-1,0 µm, dan 

mempunyai tiga bentuk dasar yaitu bulat atau kokus, batang atau Bacillus, dan 

bentuk spiral (Effendi, 2020). 
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2. Identifikasi Bakteri 

Bakteri mempunyai beragam karakteristik yang berbeda, oleh karena itu 

di dalam proses mempelajari dan memahami bakteri dalam suatu kelompok 

tertentu diperlukan identifikasi. Identifikasi dilakukan dengan mencari ciri pada 

organisme yang belum diketahui kemudian dibandingkan dengan organisme yang 

telah diketahui. Identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan dua cara baik secara 

morfologi ataupun secara fisiologi, identifikasi yang dilakukan secara morfologi 

dapat meliputi bentuk koloni, struktur koloni, bentuk sel, ukuran sel, dan 

pewarnaan bakteri. Pengamatan morfologi kemudian dapat dibagi lagi menjadi 

dua yaitu pengamatan secara makroskopis dan mikroskopis, pengaman 

makroskopis dilakukan dengan cara mengamati mikroorganisme pada bagian-

bagian yang nampak dan dapat dilihat dengan mata telanjang, seperti bentuk 

koloni, tepian koloni, elevasi koloni dan permukaan koloni. Sedangkan 

pengamatan mikroskopis digunakan pada saat ingin mengamati pergerakan, dan 

pembelahan secara biner, mengamati bentuk dan ukuran sel yang alami, yang 

pada saat mengalami fiksasi panas serta selama proses pewarnaan mengakibatkan 

beberapa perubahan (Del Rio-Pertuz et al., 2019). 

Bakteri merupakan mikroorganisme ciptaan Allah swt yang memiliki 

berbagai marfologi, jenis dan bentuk, dan telah dijelaskan dalam Al-qur’an surah 

Al-furqan ayat 2 : 

اتِ  مُلْكُ  لههُ  ال ذِي اوه الْْهرْضِ  الس مه لهمْ  وه لهداً يهت خِذْ  وه لهمْ  وه لهقه  الْمُلْكِ  فيِ شهرِيك   لههُ  يهكُنْ  وه خه هُ  شهيْء   كلُ   وه تهقْدِيرًا  فهقهد ره  

“Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak 
mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(Nya), dan dia 
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telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya 
dengan serapi-rapinya” (Q.S Al-furqan:2) 

 

Prof. Quraisy Syihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan makna surah 

Al-furqan ayat 2 yakni Hanya Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Dia 

tidak mempunyai anak dan tidak pula ada sekutu bagi-Nya dalam kepemilikan. 

Dia telah menciptakan segala sesuatu dan memberikan ukuran dan aturan yang 

sangat cermat kepada masing-masing berupa rahasia-rahasia yang dapat menjamin 

keberlangsungan tugasnya secara teratur (sistematis). Ilmu pengetahuan modern 

menyatakan bahwa semua makhluk, dari sisi kejadian dan perkembangan yang 

berbeda-beda, berjalan sesuai dengan sistem yang sangat teliti dan bersifat 

konstan. Tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah, Zat Yang Maha 

Pencipta dan Mahakuasa. Dari sisi kejadiannya, sudah jelas bahwa semua 

makhluk--terlepas dari perbedaan jenis dan bentuknya--terdiri atas kesatuan 

unsur-unsur yang sangat terbatas jumlahnya. Demikian pula yang terjadi pada 

tumbuh-tumbuhanan dan hewan. Masing-msing terbagi pada kelompok dan jenis 

yang berbeda. Sedangkan dalam tahapan perkembangannya, sifat-sifatnya 

berkembang dari makhluk hidup bersel satu, seperti mikrobat, sampai kepada 

makhluk hidup yang bersel banyak, seperti manusia yang dapat dikatakan paling 

sempurna. Setiap jenis memiliki sifat-sifat tertentu yang diwarisi dari generasi ke 

generasi. Semua itu berjalan menurut hukum dan aturan yang bersifat konstan dan 

teliti yang menggambarkan secara jelas kebesaran dan kekuasaan Allah Swt. 

Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan (Lufaefi, 2019). 
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3. Klasifikasi Bakteri 

Bakteri dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, salah satu cara 

klasifikasi bakteri yang paling sering digunaan adalah dengan pewaraan gram. 

Pewarnaan gram merupakan pewarnaan yang digunakan untuk mengelompokan 

bakteri gram positif dan gram negatif. Perbedaan ini terjadi karena terjadi 

perbedaan penyusunan penyusunan peptidoglikan pada struktur dinding selnya. 

Berikut dipaparkan kedua jenis bakteri berdasarkan pewarnaan gram (Effendi, 

2020). 

a. Bakteri Gram Positif  

Bakteri yang menjaga pewarna kristal violet disebut gram-positif. Bakteri 

gram-positif punyai susunan peptidoglycan yang tidak tipis (lapisan ganda), 

kebanyakan bakteri gram-positif mempunyai asam teitoik, tidak mempunyai area 

periplasmik, dan tidak mempunyai membran luar (Tauran et al., 2018). 

Bakteri gram-positif ini lebih resisten pada kekeringan, tapi tidak amat 

resisten pada antibiotik. Dinding selnya satu lapisan, kadar lipid di dinding sel 

rendah, tapi kadar Murein lebih tinggi yakni kira-kira 70 – 80%. Contoh dari 

bakteri gram positif di saluran pernapasan ialah: 

1) Streptococcus 

Streptococcus berbentuk tunggal, bulat, dan tersusun seperti rantai, rantai 

tersebut lebih sering terlihat berbentuk gambaran diplcoccus, dan terkadang 

bentuknya terlihat seperti batang. Panjang rantai bervariasi dan dapat dipengaruhi 
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oleh faktor lingkungan. tidak berflagel, tidak berspora, tidak berkapsul dan 

termasuk Gram positif (Brooks, 2013). 

Sebagian besar streptococcuss tumbuh di medium yang ditambahkan 

darah atau serum. Pertumbuhan streptococcus haemolytic jauh lebih baik pada 

suhu 37 0C, streptococcus haemolyticus meragi glukosa dengan membentuk asam 

laktat yang dapat menghambat pertumbuhannya, pertumbuhannya akan jauh lebih 

subur apabila diberikan glukosa dan diberikan bahan yang dapat menetralkan 

asam laktat. Streptococcus akan memberikan gambaran koloni mukoid (Brooks, 

2013). 

                   
 

Gambar2.1 Streptococcus 

Sumber: Sherris Medical Microbiology, 2014 
 

 

 

2) Staphylococcus 

Staphylococcus termasuk gram positif, berbentuk coccus, tersusun 

berkelompok berbentuk seperti anggur yang tidak teratur, staphylococcus dapat 

tumbuh di berbagai media dan aktif secara metabolik, dapat melakukan fermentasi 

karbohidrat dan menghasikan bentuk koloni yang bervariasi dari putih hingga 

kuning tua. Staphylococcus adalah sel sferis, diameter sekitar 1 µm susunan 
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berkelompok dan tidak teratur, monococcus, diplococcus, tetrad. Coccus yang 

pertumbuhannya masih belum terlalu tua akan memberikan warna positif yang 

kuat, sedangkan pada coccus yang inkubasinya sudah terlalu lama akan 

menyebabkan sebagian bakteri memberikan warna negatif, staphylococcus tidak 

bermotil, tidak berspora (Brooks, 2013). 

Staphylococcus mudah berkembang pada suhu 37 derajat celcius akan 

tetapi suhu yang baik untuk dapat menghasilkan pigmen adalah suhu ruangan 

sekitar 20-25 derajat celcius. Koloni pada perbenihan dapat berbentuk bundar, 

halus, menonjol dan berkilau. 

 
Gambar 2.2 Staphylococcus 

Sumber: Sherris Medical Microbiology, 2014 

 

3) Corynebacterium diphteriae 

 Corynebacterium diphtheriae terdapat dalam saluran pernapasan, luka, 

atau kulit orang yang terinfeksi. Bakteri tersebut mudah menyebar dengan cara 

droplet dan kontak dengan orang yang mudah terinfeksi, yang nantinya bakteri 

tumbuh pada mukosa dan pada kulit yang mengalami abrasi, selanjutnya bakteri 

akan mengeluarkan toksin, yang mengakibatkan peradangan dan destruksi epitel 
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sehingga akan terbentuk pseudomembran berwarna keabuan dan sering terdapat 

pada daerah tonsil, faring, atau laring (Brooks, 2013). 

Corynebacterium memiliki diameter 0,5-1 µm dan memiliki panjang 

beberapa mikrometer, bakteri Corynebacterium memiliki ciri khas dari bentuknya 

terlihat gambaran bulat pada salah satu ujungnya sehingga disebut gambaran 

“bentuk gada”. Pada Agar Darah, koloni C. diphtheria berbentuk kecil, granular, 

dan berwarna abu-abu, dengan tepi tidak beraturan dan mungkin memiliki zona 

hemolisis kecil. Pada medium serum loeffler, corynebacterium tumbuh lebih baik 

daripada organisme pernapasan lain, morfologi akan terlihat lebih khas pada 

usapan. 

 

              

Gambar 2.3 Corynebacterium diphteriae 

Sumber: Sherris Medical Microbiology, 2014 

 

b. Bakteri Gram Negatif 

Bakteri yang tidak menjaga pewarna violet dan berwarna merah atau 

merah muda, golongan bakteri ini disebut gram-negatif. Bakteri gram-negatif 

lebih tahan pada antibodi dikarenakan punyai dinding sel yang sulit ditembus. 

Gram-negatif punyai susunan peptidoglikan yang tidak tebal (satu lapisan), tidak 
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punyai asam teitoik, punyai area periplasmik dan punyai membran luar. 

Komposisi dinding selnya yakni 20 – 30% lipid, dan 10 – 20% Murein (Tauran et 

al., 2018). Contoh dari bakteri negatif yang menginvasi ke saluran pernapasan 

misalnya. 

1) Haemophilus influenza 

Haemophilus influenza ditemukan pada membran mukosa saluran napas 

atas manusia, dan termasuk penyebab terjadinya penyakit meningitis pada anak 

dan dewasa, bakteri ini termasuk spesies haemophilus dan gram negatif tidak 

berkapsul, mempunyai tipe dari a-f. H. influenza tipe b adalah faktor virulensi 

paling utama. Pada spesimen yang mengalami infeksi akut bakteri akan berbentuk 

coccobacillus atau berupa rantai pendek, tetap morfologinya akan tergantung pada 

lama dan mediumnya. Sebagian besar morfologi bakteri akan berbentuk 

coccobacillus kecil apabila berada dalam medium selama 6-8 jam. Kemudian 

akan berbentuk batang panjang (Brooks, 2013). 

Biakan H. influenza pada Agar Darah coklat, apabila setelah diinkubasi 

selama 24 jam akan memberikan gambaran koloni yang rata, berwarna coklat 

keabu-abuan dengan diameter 1-2 mm. H. influenza tidak tumbuh pada Agar 

Darah domba kecuali di sekitar koloni staphylococcus. 
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Gambar 2.4 Haemophilus influenza 

Sumber: CDC, 2020 

 

2) Bordetella pertussis 

Bordetella pertussis, organisme ini berukuran kecil, coccobacillus Gram 

negatif, mirip dengan H. influezae, dan bakteri ini mempunyai kapsul. Bila 

dilakukan pewarnaan toluidine biru, dapat dilihat adanya granul bipolar 

metakromatik. Pada isolasi bakteri B. pertussis membutuhkan medium yang 

sangat subur salah satunya medium bordet-gengou yang mengandung penisilin G 

0,5 µg/mL, cawan diinkubasi pada suhu sekitar 35-37 0C selama 3-7 hari pada 

lingkungan yang lembab (kelembaban bisa dibentuk dengan cara dimasukkan ke 

dalam plastik yang telah disegel) bakteri B. pertusis sangat aerob dan dapat 

membentuk asap akan tetapi tidak membentuk gas dan glukosa maupun dari 

laktosa (Brooks, 2013). 

 

https://www.sharinginhealth.ca/pathogens/bacteria/hemophilus_influenzae.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Gambar 2.5 Bordetella pertussis 

Sumber: CDC, 2020 

 

3) Nisseria  

Neisseria adalah bakteri kokus gram negatif, tidak dapat bergerak, 

diplococcus, berdiameter kira-kira 0,8 µm, apabila individual bentuk terlihat 

seperti ginjal, biasanya mucul berpasangan. Beberapa neisseria termasuk flora 

normal di saluran pernapasan manusia, jarang menyebabkan timbulnya penyakit, 

dan juga timbul secara ekstraseluler. Neisseria gonorrhoeae (gonokokus) dan 

neisseria meningitidis (meningokokus) bersifat patogen pada manusia. 

Meningokokus mempunyai kapsul polisakarida, sedangkan gonokokus tidak. 

Meningokokus biasanya ditemukan di saluran napas atas dan dapat menyebabkan 

meningitis, sementara gonokokus menyebabkan infeksi genital (Brooks, 2013). 

Salah satu jenis bakteri dari nisseria yang sering menginfeksi saluran 

napas ialah Moraxella catarrhalis. Moraxella catarrhalis dulu disebut sebagai 

Branhamella catarrhalis dan sebelumnya Neisseria catarrhalis. Organisme ini 

merupakan bagian dari flora normal pada 40-50% anak usia sekolah yang normal. 

M catarrhalis menyebabkan bronkitis, pneumonia, sinusitis, otitis (Brooks, 2013). 
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Neisseria tumbuh dengan baik pada kondisi aerob, tetapi beberapa akan 

tumbuh pada lingkungan anaerob. Sebagian besar neisseria dapat 

memfermentasikan karbohidrat. Dapat menghasilkan asam tetapi tidak 

menghasilkan gas dan memberikan hasil positif pada reaksi oksidase. Uji oksidase 

merupakan kunci untuk dapat mengidentifikasi Neisseria (Brooks, 2013). 

 

 

Gambar 2.6 Nisseria 

Sumber: Sherris Medical Microbiology, 2014 

 

C. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 

1. Definisi 

ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut  yang disebabkan oleh 

bakteri ataupun virus dan banyak terjadi dikalangan dewasa maupun anak-anak 

terutama balita. Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) menurut World Health 

Organization (WHO) merupakan  salah satu  penyebab kematian tersering pada 

anak di negara berkembang. Tingginya angka penyakit ISPA pada balita, selain 

sering disebabkan karena kondisi kesehatan anak secara kongenital dan faktor 
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lingkungan yang tidak sehat serta kurangnya pengetahuan mengenai ISPA. 

(Wulaningsih & Hastuti, 2018) 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) adalah penyakit saluran 

pernafasan atas atau bawah, biasanya menular dan dapat menimbulkan berbagai 

spektrum penyakit yang berkisar dari penyakit tanpa gejala dan infeksi ringan 

sampai penyakit yang parah dan mematikan. Infeksi akut yang mengenai saluran 

pernafasan atas di antaranya rinitis, tonsillitis, faringitis, rinosinusitis dan otitis 

media. Pada saluran pernafasan bawah di antaranya epiglottis, croup, bronkitis, 

bronkiolitis dan pneumonia. Penyakit ISPA merupakan salah satu penyakit yang 

harus diperhatikan oleh masyarakat luas karena dapat menyebabkan kematian, 

terutama pada anak-anak dan balita (Yuliana et al., 2021) 

2. Klasifikasi ISPA  

Berdasarkan anatominya, ISPA dibagi menjadi 2 kelompok, ISPA atas 

dan ISPA bawah. Menurut Pedoman Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan 

Akut, derajat keparahan ISPA terbagi atas 2 kelompok usia, yaitu:  

a. Kelompok usia < 2 bulan, klasifikasinya adalah sebagai berikut:  

1) Pneumonia Berat  

Apabila dalam pemeriksaan didapatkan adanya penarikan kuat dari 

dinding dada bagian bawah ke dalam yang sering disebut dengan chest indrawing 

atau adanya nafas cepat melebihi 60 kali per menit.  
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2) Bukan Pneumonia 

Apabila tidak ditemukannya nafas cepat dan tarikan dinding dada bagian 

bawah ke dalam (Laili, 2020). 

b. Kelompok usia 2 bulan sampai kurang dari 5 tahun, klasifikasinya adalah 

sebagai berikut :  

1) Pneumonia berat  

Apabila didapatkan adanya penarikan kuat dari dinding dada bagian 

bawah ke dalam.  

2) Pneumonia  

Apabila adanya nafas cepat, frekuensi nafasnya sesuai dengan golongan 

usia yakni 50x atau lebih per menit pada usia 2 bulan sampai dengan 1 tahun dan 

40x atau lebih per menit pada usia 1 – 5 tahun. Dalam pemeriksaan tidak 

didapatkannya tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam.  

3) Bukan pneumonia  

Apabila dalam pemeriksaan tidak didapatkannya penarikan kuat dinding 

dada bagian bawah ke dalam dan nafas cepat. Frekuensi nafas sesuai dengan 

golongan usia yakni, kurang dari 50x per menit untuk golongan usia 2 bulan 

hingga 12 bulan, kurang dari 40x per menit untuk golongan usia 12 bulan hingga 

5 tahun (Laili, 2020). 
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3. Epidemiologi 

Pada negara tropis seperti Indonesia penyakit ISPA dapat terjadi sepanjang 

tahun dengan puncaknya pada musim hujan. Hal ini dikarenakan etiologi ISPA 

seperti bakteri atau virus yang rentan dengan kelembapan dan temperatur yang 

rendah. Pada pergantian musim, kejadian ISPA juga meningkat dikarenakan 

menurunnya pertahanan tubuh oleh karena cuaca yang sering berubah. pada 

negara dengan empat musim berlangsung pada musim gugur dan musim dingin, 

sekitar bulan Oktober – Maret (O. P. Sari et al., 2019). 

World Health Organization (WHO) menyebutkan insiden infeksi saluran 

pernapasan akut (ISPA) dengan angka kematian balita di atas 40 per 1000 

kelahiran hidup atau 15% - 20 % pertahun pada balita. Di Indonesia kasus ISPA 

masih menempati urutan pertama penyebab kematian pada kelompok bayi dan 

balita dengan prevalensi 25% dengan morbiditas gizi kurang 14,9%. Status gizi 

merupakan faktor resiko penting terjadinya ISPA, status gizi buruk akan membuat 

sistem kekebalan tubuh menurun dan meningkatkan resiko terjadinya penyakit 

infeksi (Widyawati et al., 2020). 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes 

RI) tahun 2019, angka kejadian pneumonia pada balita usia < 1 tahun sebanyak 

158.970 orang dengan angka kematian sebanyak 201 orang. Sedangkan angka 

kejadian pneumonia pada balita usia 1-4 tahun sebanyak 319.108 orang dengan 

angka kematian sebanyak 142 orang (Kemenkes, 2019).  
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4. Etiologi 

Etiologi ISPA terdiri dari 300 lebih jenis bakteri, virus, dan jamur. Bakteri 

penyebab ISPA misalnya: streptococcusβhaemolyticus, staphylococcus, 

pneumococcus, Hemofilus Influenza, bordetella Pertusis, dan Corynebacterium 

diffteria. Bakteri tersebut di udara bebas akan masuk dan menempel pada saluran 

pernafasan bagian atas yaitu tenggorokan dan hidung. Biasanya bakteri tersebut 

menyerang anak-anak yang kekebalan tubuhnya lemah misalnya saat perubahan 

musim panas ke musim hujan.  Bakteri penyebab tersering ISPA adalah 

Haemophilus influenza (20%) dan Streptococcus pneumonia (50%). Bakteri lain 

yang juga dapat menjadi penyebab ISPA adalah klebsiella pneumonia dan 

staphylococcus aureus (Bestari, 2018). 

Untuk golongan virus penyebab ISPA antara lain golongan miksovirus 

termasuk di dalamnya virus para-influensa, virus influensa, dan virus campak, 

dan adenovirus. Virus yang paling sering menjadi penyebab dari pneumonia 

adalah Respiratory Syncytial Virus (RSV) dan Influenza. Virus para-influensa 

merupakan penyebab terbesar dari sindroma batuk rejan, bronkiolitis dan penyakit 

demam saluran nafas bagian atas (Bestari, 2018). 

5. Faktor Risiko 

a. Lingkungan  

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi terjadinya ISPA, adanya tempat 

tinggal yang tidak sehat seperti di sekitar rumah yang kotor dan tidak terdapat 

tumbuhan hijau, ventilasi udara yang tidak cukup, rumah tidak terpapar cahaya 
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matahari, adanya kebiasaan merokok pada anggota keluarga, dan lingkungan 

tempat tinggal yang padat penduduk sehingga akan meningkatkan terjadinya 

infeksi saluran pernapasan akut sebesar 11,35 kali pada balita dibandingkan 

dengan yang memiliki lingkungan sehat (Irianto et al., 2021). 

b. Status imunisasi 

Kematian ISPA Sebagian besar disebabkan oleh jenis ISPA yang 

berkembang dari penyakit yang bisa dicegah dengan melakukan imunisasi yaitu 

campak, pertussis, difteri sehingga imunisasi mempunyai peran penting untuk 

memberantas penyakit ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut dapat terjadi pada 

balita yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, dalam hal ini beresiko 

4,88 kali lebih besar jika dibandingkan dengan balita yang mendapatkan imunisasi 

lengkap (Wahyuni et al., 2020). 

c. Status gizi 

Status gizi anak merupakan faktor resiko penting timbulnya infeksi saluran 

pernapasan akut. Gizi buruk merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya 

ISPA pada balita. Hal ini di karenakan adanya gangguan respon imun. Balita yang 

mengalami gizi buruk dapat beresiko 4,34 kali lebih besar mengalami ISPA 

dibandingkan dengan balita yang status gizi baik. Vitamin A sangat berhubungan 

dengan beratnya infeksi, balita yang mengalami defesiensi vitamin A lebih rentan 

terhadap ISPA. Oleh karena itu, pada balita harus diperhatikan status gizi, 

perbaikan ASI dan juga perbaikan defisiensi vitamin A untuk mencegah ISPA 

(Widyawati et al., 2020) 
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d. Umur 

Balita memiliki resiko mengalami infeksi saluran pernapasan akut yaitu 

sebanyak 6,88 kali dibandingkan dengan usia yang masih bayi. Insidens ISPA 

didapatkan tertinggi pada usia 6-12 bulan (Irianto et al., 2021). 

e. Pendidikan orang tua 

Pendidikan dan pengetahuan orang tua sangat memiliki peran penting 

terhadap tindakan perawatan kepada balita yang menderita ISPA. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan orang tua maka diharapkan dapat lebih mudah dan memahami 

edukasi kesehatan tentang upaya upaya pencegahan penyakit pada balita, 

khususnya ISPA. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah dapat berdampak 

6,88 kali dapat mengalami infeksi saluran pernapasan akut pada balita (Fitriani, 

Hayati And Yulianti, 2020) 

f. Status sosial ekonomi 

Status sosial ekonomi keluarga juga merupakan salah satu faktor 

terjadinya ISPA. Resiko balita terkena ISPA akan meningkat 7,98 kali terhadap 

balita yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dibandingkan dengan balita 

yang memiliki keluarga yang berkecukupan (Rahayuningrum & Nur, 2021) 

g. Riwayat pemberian ASI eksklusif 

Infeksi pada balita dapat dicegah dengan memberikan ASI sejak bayi 

hingga berusia 6 bulan, hal ini merupakan langkah efektif dan efisien dalam 

mencukupi nutrisi dan kebutuhan pada balita dan juga perlindungan dari bahaya 
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penyakit ISPA. Balita yang semasa bayi diberikan ASI eksklusif tidak beresiko 

mengalami ISPA, sedangkan balita yang tidak mendapatkan asi sejak bayi maka 

akan beresiko 8,54 kali mengalami infeksi saluran pernapasan akut. Hal ini 

dikarenakan pada ASI terdapat immunoglobulin sebagai kekebalan terhadap 

ISPA. (Al-Sharbatti & Aljumaa, 2012; Ijana et al., 2017). 

6. Patofisiologi  

Ketahanan saluran pernafasan tehadap infeksi maupun partikel dan gas 

yang ada di udara amat tergantung pada tiga unsur alami yang selalu terdapat pada 

orang sehat yaitu keutuhan epitel mukosa dan gerak mukosilia, makrofag alveoli, 

dan antibodi. Infeksi bakteri mudah terjadi pada saluran nafas yang sel-sel epitel 

mukosanya telah rusak akibat infeksi sebelumnya. Selain hal itu, hal-hal yang 

dapat mengganggu keutuhan lapisan mukosa dan gerak silia adalah asap rokok 

dan gas SO2 (polutan utama dalam pencemaran udara), sindroma imotil, 

pengobatan dengan O2 konsentrasi tinggi. Makrofag banyak terdapat di alveoli 

dan akan dimobilisasi ke tempat lain bila terjadi infeksi. Asap rokok dapat 

menurunkan kemampuan makrofag membunuh bakteri, sedangkan alkohol akan 

menurunkan mobilitas sel-sel ini. Antibodi setempat yang ada di saluran nafas 

ialah Ig A. Antibodi ini banyak ditemukan di mukosa. Kekurangan antibodi ini 

akan memudahkan terjadinya infeksi saluran nafas, seperti yang terjadi pada anak. 

Penderita yang rentan (imunokompkromis) mudah terkena infeksi ini seperti pada 

pasien keganasan yang mendapat terapi sitostatika atau radiasi. Penyebaran 

infeksi pada ISPA dapat melalui jalan hematogen, limfogen, perkontinuitatum dan 

udara nafas (W. Sari, 2020). 
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Menurut (Amalia Nurin, dkk, 2014) perjalanan alamiah penyakit ISPA 

dibagi 4 tahap yaitu:  

a. Tahap prepatogenesis : penyuebab telah ada tetapi belum menunjukkan reaksi 

apa-apa.  

b. Tahap inkubasi : virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa. Tubuh 

menjadi lemah apalagi bila keadaan gizi dan daya tahan sebelumnya rendah.  

c. Tahap dini penyakit : dimulai dari munculnya gejala penyakit,timbul gejala 

demam dan batuk.  

d. Tahap lanjut penyaklit, dibagi menjadi empat yaitu dapat sembuh 

sempurna,sembuh dengan atelektasis,menjadi kronos dan meninggal akibat 

pneumonia 

 

7. Penegakan Diagnosis  

a. Anamnesis 

Pasien dengan ISPA dapat datang dengan keluhan seperti rhinorrhea, 

kongesti nasal, bersin, nyeri tenggorok, batuk, demam, dan lemas. Keluhan yang 

dialami dapat terjadi selama 3-14 hari. Keluhan common cold biasanya terjadi 2-3 

hari setelah inokulasi. Keluhan yang sering terjadi pada common cold adalah 

rhinorrhea, kongesti nasal, dan bersin-bersin. Sekret nasal dapat tidak berwarna, 

atau berwarna keputihan sampai kehijauan. Namun, warna dan kekentalan sekret 

tidak dapat membedakan patogen penyebab virus ataupun bakteri. Apabila bakteri 

patogen menyerang daerah faring, dapat ditemukan adanya keluhan nyeri 

tenggorok atau keluhan nyeri saat menelan (Mari’i et al., 2019). 
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Pada laringitis dapat ditemukan keluhan batuk, post nasal drip, dan sulit 

bernapas. Pada tonsilitis dapat ditemukan keluhan nyeri saat menelan, sulit 

bernapas, dan mendengkur saat tidur. Keluhan demam juga dapat terjadi terutama 

pada anak-anak (Mari’i et al., 2019). 

b. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik pada ISPA Secara umum, temuan pemeriksaan fisik 

pada ISPA dapat berupa eritema dan edema mukosa nasal, rhinorrhea, halitosis, 

dan demam. Pada faringitis viral dapat ditemukan eritema, eksudat, mukus yang 

banyak dan kental, vesikel atau ulkus palatum, rhinorrhea, limfadenopati, dan 

terkadang disertai konjungtivitis. Tanda lain yang juga bisa ditemukan adalah 

hipertrofi tonsil, demam, dan terkadang diare (Mtsweni et al., 2020) 

Pada pasien dengan rhinosinusitis dapat ditemukan nyeri tekan daerah 

paranasal, post nasal drip, dan dapat disertai polip nasi. Pada epiglotitis dapat 

ditemukan disfonia, tripod postur, dan tanda distres napas (Mtsweni et al., 2020).   

Menurut Pedoman IDSA (Infectious Disease Society of 

America), beberapa tanda dan gejala berikut meningkatkan kemungkinan adanya 

faringitis viral: 

1) Conjunctivitis 

2) Coryza 

3) Batuk 

4) Diare 

5) Suara serak 

6) Stomatitis ulseratif diskret 

https://www.alomedika.com/penyakit/oftalmologi/konjungtivitis
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7) Exanthem viral 

Sedangkan tanda dan gejala berikut meningkatkan kemungkinan adanya 

infeksi streptococcus grup A: 

1) Nyeri tenggorokan mendadak 

2) Usia 5 – 15 tahun 

3) Demam 

4) Nyeri kepala 

5) Mual, muntah, atau nyeri perut 

6) Inflamasi tonsilofaringeal 

7) Patchy tonsillopharyngeal exudate 

8) Petechiae palatum 

9) Adenitis servikal anterior 

10) Riwayat paparan terhadap faringitis streptococcal 

11) Ruam scarlatiniform (Bestari, 2018). 

 

c. Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan penunjang yang lazim dilakukan adalah : 

1) Pemeriksaan kultur/ biakan kuman (swab); hasil yang didapatkan adalah 

biakan kuman (+) sesuai dengan jenis kuman. 

2) Pemeriksaan hitung darah (deferential count); laju endap darah meningkat 

disertai dengan adanya leukositosis dan bisa juga disertai dengan adanya 

thrombositopenia (Yanti et al., 2020). 

3) Pemeriksaan foto thoraks jika diperlukan. 
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8) Penatalaksanaan ISPA 

Pengobatan meliputi pengobatan penunjang dan antibiotika. Penyebab 

ISPA atas yang terbanyak adalah infeksi virus maka pemberian antibiotika pada 

infeksi ini tidaklah rasional kecuali pada sinusitis, tonsilitis eksudatif, faringitis 

eksudatif dan radang telinga tengah (I. M. A. S. Putra & Wardani, 2017). 

Pengobatan penderita penyakit ISPA dimaksud untuk mencegah 

berlanjutnya ISPA ringan menjadi ISPA sedang dan ISPA sedang menjadi ISPA 

berat serta mengurangi angka kematian ISPA berat (Dorawati et al., 2021). 

Adapun jenis pengobatannya:  

a. Pneumonia berat: dirawat di rumah sakit, diberikan antibiotik parenteral, 

oksigen dan sebagainya. 

b. Pneumonia: diberi obat antibiotik kotrimoksasol peroral. Bila penderita tidak 

mungkin diberi kotrimoksasol atau ternyata dengan pemberian kotrmoksasol 

keadaan penderita menetap, dapat dipakai obat antibiotik pengganti yaitu 

ampisilin, amoksisilin atau penisilin prokain. 

c. Bukan pneumonia: tanpa pemberian obat antibiotik. Diberikan perawatan di 

rumah, untuk batuk dapat digunakan obat batuk tradisional atau obat batuk lain 

yang tidak mengandung zat yang merugikan seperti kodein, dekstrometorfan 

dan antihistamin. Bila demam diberikan obat penurun panas yaitu parasetamol. 

Penderita dengan gejala batuk pilek bila pada pemeriksaan tenggorokan 

didapat adanya bercak nanah (eksudat) disertai pembesaran kelenjar getah 

bening dileher, dianggap sebagai radang tenggorokan oleh kuman 
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streptococcuss dan harus diberi antibiotik (penisilin) selama 10 hari (I. M. A. 

S. Putra & Wardani, 2017). 

Pengobatan penyakit ISPA juga dapat dilakukan dengan beberapa cara 

yaitu, salah satunya dengan merawat penderita di rumah sakit. Apabila perawatan 

untuk semua anak dengan penarikan dinding dada tidak memungkinkan, dapat 

dipertimbangkan untuk diberikan terapi antibiotik dirumah dengan pengawasan 

yang ketat pada anak yang tidak mengalami penarikan dinding dada hebat, 

sianosis, atau tanda penyakit yang sangat berat (Pramita et al., 2019). 

Pengobatan selanjutnya yaitu memberikan oksigen, jika frekuensi 

pernapasan lebih dari 70, terdapat penarikan dinding dada hebat, atau gelisah. 

Penggunaan terapi antibiotik juga merupakan salah satu pengobatan yang 

diberikannya bencil penisilin secara intramoskular setiap 6 jam paling sedikit 

selama 3 hari (ampisilin secara intramoskular, walaupun mahal dapat digantikan 

bencilpenisilin). Pengobatan antibiotik sebaiknya diteruskan selama 3 hari setelah 

keadaan membaik (Pramita et al., 2019). 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Pewarnaan Gram 

1. Definisi 

 Pewarnaan gram merupakan pewarnaan yang digunakan untuk 

mengelompokan bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif akan 

mempertahankan zat warna crystal violet dan akan tampak berwarna ungu tua di 

bawah mikroskop. Adapun bakteri gram negatif akan kehilangan zat warna crystal 

violet setelah dicuci dengan alkohol, dan sewaktu diberi zat pewarna air fucsin 
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atau safranin akan tampak berwarna merah. Perbedaan zat warna ini disebabkan 

oleh perbedaan dalam struktur kimiawi dinding selnya. Pewarna yang digunakan 

dalam pewarnaan gram antara lain : crystal violet, alkohol, safranin, dan iodine 

(Hamtini & Nuraeni, 2018). 

 Pewarnaan Gram atau metode Gram adalah suatu metode empiris untuk 

membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yakni gram positif dan 

gram negatif, berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel mereka. Metode ini 

diberi nama berdasarkan penemunya, ilmuwan Denmark Hans Christian Gram 

(1853–1938) yang mengembangkan teknik ini pada tahun 1884 untuk 

membedakan antara pneumokokus dan bakteri Klebsiella pneumoniae. Pada uji 

pewarnaan Gram, suatu pewarna penimbal (coun terstain) ditambahkan setelah 

crystal violet, yang membuat semua bakteri gram negatif menjadi berwarna merah 

atau merah muda. Pengujian ini berguna untuk mengklasifikasikan kedua tipe 

bakteri ini berdasarkan perbedaan struktur dinding sel mereka (Hamtini & 

Nuraeni, 2018). 

 Pada hasil pewarnaan gram dapat ditemukan hasil polimikrobial, atau hasil 

pewarnaan bakteri yang melibatkan banyak spesies mikroorganisme yang menjadi 

agen infeksi. Infeksi dapat disebabkan oleh kombinasi virus, bakteri, jamur, dan 

parasit, semakin sering dikenali. Pada infeksi ini, keberadaan satu 

mikroorganisme menghasilkan ceruk untuk mikroorganisme patogen lainnya 

untuk berkolonisasi, satu mikroorganisme mempengaruhi inang untuk kolonisasi 

oleh mikroorganisme lain, atau dua atau lebih mikroorganisme non-patogen 

bersama-sama menyebabkan penyakit (Janet, 2015) 
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2. Prinsip Pewarnaan 

Prinsip dari pewarnaan ini adalah perbedaan komponen dinding sel bakteri 

: besar kecilnya kandungan peptidoglikan dan keberadaan membran luar yang 

mempengaruhi kemampuan dinding sel mengikat warna dasar (crystal violet) 

setelah pencucian dengan alkohol. Sel bakteri Gram positif yang tidak 

mengandung membran luar berupa lemak, dindingnya yang dominan mengandung 

peptidoglikan akan mengikat crystal violet (CV) dengan kuat setelah dikuatkan 

Iodin. Sementara CV yang terikat membran luar sel gram negatif akan tercuci 

(larut) oleh alkohol. Setelah warna dasar tercuci pada bakteri gram negatif, warna 

pembanding yang diberikan (safranin) akan diikat oleh sel, sehingga sel terwarna 

merah muda. Sementara bakteri gram positif yang dominan mengandung 

peptidoglikan akan tetap mempertahankan warna CV (kompleks CV-I) yang 

berikatan pada peptidoglikan karena alkohol mengkerutkan sel sehingga kompleks 

CV-I menjadi terjebak lebih kuat dalam dinding sel (Claudia Pertiwi Malik, 

2017). 

E. Swab Tenggorok 

4. Pengertian 

 Swab tenggorok adalah tindakan medis yang digunakan untuk mengambil 

apusan sampel dari tenggorokan pasien agar dapat mengidentifikasi adanya 

patogen penyebab infeksi. Swab tenggorok sering digunakan dalam proses 

diagnostik berbagai penyakit saluran napas atas, termasuk faringitis streptokokal, 

influenza, dan infeksi COVID-19 (CDC, 2020). 
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5. Teknik 

 Untuk teknik pengambilan sampel dengan swab teggorok yaitu tekan lidah 

dengan tongue spatel, kemudin masukkan lidi kapas steril melewati daerah antara 

tonsillar pillar dan di belakang uvula. Hindari menyentuh lidah, mukosa bukal, 

uvula atau bibir. Usapkan swab pada daerah posterior laring, tonsil dan daerah 

inflamasi atau yang mengalami ulserasi (Bulele et al., 2019). 

6. Indikasi dan Kontraindikasi 

Swab tenggorokan, merupakan tes yang biasa digunakan untuk 

mendiagnosis infeksi bakteri di tenggorokan. Infeksi ini dapat mencakup radang 

tenggorokan, pneumonia, tonsilitis, batuk rejan, dan meningitis. Tujuan dari swab 

tenggorokan adalah untuk mendeteksi adanya organisme di tenggorokan yang 

dapat menyebabkan infeksi (Sullivan, 2018). 

Kontraindikasi swab tenggorok adalah pada pasien dengan epiglotitis. Hal 

ini karena pengambilan sampel pada pasien dengan epiglotitis dapat menyebabkan 

obstruksi pernapasan akut. Secara umum, swab tenggorok merupakan tindakan 

yang minimal invasif, sehingga cukup aman bila dilakukan sesuai prosedur (Z.-M. 

et al., 2020). 

  



 

42 

 

F. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

  

Bakteri  

Invasi ke saluran pernapasan  

Virus  

Kerusakan lapisan epitel dan 

lapisan mukosa 

Pemeriksaan swab tenggorok  

Stimulasi mediator inflamasi  

Menimbulkan gejala batuk, pilek, 

sakit tenggorokan, tonsil dan 

tenggorokan hiperemis 

 

Infeksi saluran pernapasan akut 

(ISPA) 

Hipersekresi mukus 

Gram stain 

Jamur  
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G. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

 

 

  

Gejala ISPA 

Pemeriksaan swab 
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Pemberian ASI Eksklusif 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain dalam penelitian ini adalah secara deskriptif dengan menggunakan 

uji laboratorium. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober - November 2022 di Puskesmas 

Tamalanrea dan pemeriksaan laboratorium dilakukan di Laboratorium Penelitian 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yang diambil adalah pasien yang mengalami ISPA yang datang 

ke Puskesmas Tamalanrea. 

2. Sampel 

Sampel penelitian ini merupakan pasien infeksi saluran pernapasan akut 

dengan melakukan swab tenggorok pada anak usia sekolah di Puskesmas 

Tamalanrea Makassar. Teknik pengukuran jumlah sampel menggunakan rumus 

slovin yaitu: 

𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan : 

n :  jumlah sampel minimal 

N :  jumlah populasi 

e :  error margin 
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Diketahui dari pengambilan data awal di Puskesmas Tamalanrea, jumlah anak 

yang dibawa ke Puskesmas Tamalanrea dan terdiagnosa dengan ISPA termasuk 

sinusitis, tonsilitis, faringitis, laryngitis, pneumonia, dam common cold pada bulan 

Mei – Juli 2022 berjumlah 62 orang sehingga jumlah sampel minimal yang 

dibutuhkan adalah:  

62

1 + (62x0,052)
= 53,7 → 54  

Dari hasil tersebut diperoleh jumlah sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini 

adalah 54. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti. 

Data ini diperoleh dari hasil pemeriksaan pewarnaan gram swab tenggorok pada 

sampel penelitian, edangkan data sekunder diperoleh dari rekam medis puskesmas 

Tamalanrea berupa data jumlah ISPA dan informasi data diri pasien. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Alat 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Spatel tongue  

b. Kapas lidi steril 

c. Kaca objek 

d. Lampu spiritus/bunsen 

e. Botol semprot air 
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f. Pinset 

g. Alat tulis 

h. Tisu 

i. Pipet 

j. Korek api 

k. Rak pewarnaan Gram 

l. APD (Masker, handscoen) 

2. Bahan 

Adapun bahan yang diperlukan pada penelitian ini adalah  

a. Gentian violet 

b. Cairan lugol 

c. Alkohol 96% 

d. Safranin 

e. Minyak imersi 

f. Air 

 

F. Prosedur Kerja 

3. Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel diambil dari pasien yang telah mengalami gejala 

ISPA dengan menggunakan swab tenggorok. Adapun cara swab tenggorok: 

a. Minta pasien untuk membuka mulut, dan pastikan lidah tidak menghalangi 

tenggorokan.  
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b. Tekan lidah dengan menggunakan spatula lidah, perhatikan bagian belakang 

tenggorokan. 

c. Periksa dengan cermat apakah terdapat tanda-tanda peradangan atau tidak di 

daerah tenggorok. 

d. Usap area tenggorok dengan kapas swab steril.  

e. Setelah dilakukan swab, sediaan langsung dibawa ke laboratorium. 

4. Pemeriksaan Laboratorium 

a. Pembuatan Preparat  

Sebelum pewarnaan gram dilakukan pembuatan preparat terlebih dahulu. 

Specimen dari swab tenggorok diambil dari media transport setelah itu  kemudian 

dilakukan apusan secara langsung pada kaca objek lalu ratakan, dan sediaan 

usahakan jangan terlalu tebal, setelah preparat selesai dibuat kemudian lakukan 

fiksasi diatas api dengan melewatkan preparate beberapa kali (Kojongian, 2014). 

 

b. Pewarnaan gram 

1) Warna pertama teteskan gentian violet selama 1-5 menit, lalu di bilas 

dengan air. 

2) Teteskan lugol selama 1 menit, lalu bilas dengan air. 

3) Zat warna ungu dilunturkan dengan alkohol beberapa detik lalu bilas dengan 

air. 

4) Pewarnaan terakhir yaitu safranin selama 10-60 detik, lalu bilas dan 

keringkan. 
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5) Setelah preparat kering berikan minyak emersi, dan lihat di bawah 

mikroskop 

c. Identifikasi Bakteri di Bawah Mikroskop 

Preparat pewarnaan diletakkan di bawah mikroskop kemudian cari dengan 

perbesaran 10x100, identifikasi bentuk, warna serta morfologi susunan bakteri 

yang ada dalam preparat. 

d. Uji kualitas pewarnaan gram 

           Pada quality control hal yang dilakukan adalah mengawasi, mendeteksi 

dan mengoreksi suatu permasalahan secara sistematis dan periodik terhadap alat, 

metode, dan reagen yang digunakan dalam pemeriksaan 

1) Pengawasan terhadap ketetapan kode sampel dengan kode preparat dan 

penanganan sampel. 

Pengerjaan dari kultur dan pewarnaan gram perlu diterapkan bahwa 1 

spesimen ditangani oleh satu orang laboran yang bertanggung jawab untuk 

menghindari tertukarnya spesimen. 

2) Uji kualitas spesimen 

Spesimen yang diperiksa harus dapat dipastikan tidak mengalami 

kontaminasi selama proses penanganan agar hasil kultur bakteri menjadi 

representatif dengan keadaan sebenarnya sehingga perlu diperhatikan wadah 

steril yang digunakan saat transport spesimen ke laboratorium.  

3) Uji ketepatan hasil identifikasi alat dengan mengujikan isolat standar ATCC 

(American Type Culture Collection). 
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Untuk mengetahui ketepatan hasil identifikasi alat juga dapat 

dilakukan pengujian secara berkala menggunakan isolate standar ATCC. 

Isolate standar yang dapat digunakan Staphylococcus aureus dan Eschericia 

coli, sebagai perwakilan dari bakteri gram positif dan gram negative. 

Ketepatan hasil uji identifikasi juga dapat dinilai dari presentase konsistensi 

hasil identifikasi yaitu Consistent apabila isolate dapat diidentifikasi dengan 

sempurna dan inconsistent apabila isolate dapat diidentikasi tetapi tidak 

sepenuhnya memiliki tingkat kepercayaan seperti hasil identifikasi 

consistent (Medina et al., 2017). 

Slide kontrol yang diwarnai Gram harus diverifikasi sebelum 

melakukan pemeriksaan. Slide QC yang telah dapat digunakan jika kultur 

organisme gram positif dan gram negatif yang diketahui selama 18 hingga 

24 jam digunakan. Sisipan produk pabrikan akan mencantumkan nama 

organisme dan nomor strain American Type Culture Collection (ATCC) 

yang direkomendasikan. Ini biasanya: 

a) Kontrol positif: staphylococcus aureus (harus berwarna biru hingga ungu 

tua / kokus gram positif) 

b) Kontrol negatif: Escherichia coli (harus berwarna merah muda menjadi 

batang merah / gram negatif) 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data penelitian hasil identifikasi bakteri dari sampel hasil swab tenggorok 

pasien ISPA akan dijelaskan secara deskriptif dalam bentuk tabel untuk melihat 
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jumlah pola bakteri dominan dari pasien ISPA. Hasil identifikasi bakteri 

dilakukan uji pewarnaan gram. 

 

H. Alur Penelitian 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bagan 3.1 Alur penelitian 

 

Menyusun proposal penelitian  

 

Membuat surat permohonan izin penelitian ditujukan kepada 

Kepala Puskesmas Tamalanrea 

Peneliti mengumpulkan pasien dengan gejala ISPA 

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dilakukan dan 

meminta persetujuan kepada pasien. 

 

Peneliti melakukan pengambilan sampel dengan metode swab 

tenggorok 

Memperoleh persetujuan dari pembimbing dan penguji  

Peneliti melakukan uji pewarnaan gran 

Identifiksi bakteri di bawah mikroskop 

Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik 

penelitian 
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I. Etika Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian wajib mengajukan permohonan 

persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Dalam melakukan penelitian, perlu adanya etika dalam penelitian yang perlu 

diperhatikan yaitu informed concent. Informed concent merupakan cara 

persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan 

lembar persetujuan, informed concent bertujuan agar responden mengerti maksud 

dan tujuan penelitian. Adapun prinsip-prinsip etika penelitian dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Resepect for the person  

Menghormati segala harkat martabat manusia sebagai pribadi 

yang mempunyai kebebasan berkehendak atau memilih dan bertanggung 

jawab terhadap keputusannya sendiri. 

2. Beneficence dan nonmaleficence 

Berkewajiban untuk membantu orang lain dengan dengan berbuat 

baik dan tidak merugikan siapapun.  

3. Justice  

Objek penelitian berhak menerima perlakuan yang benar dan 

layak serta manfaat yang seimbang, peneliti tidak boleh mengambil 

kesempatan dan keutungan dari ketidakmampuan masyarakat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Tamalanrea Makassar pada tanggal 

10 Oktober 2022 – 10 November 2022. Sampel diperoleh dengan pengambilan 

swab tenggorok pasien ISPA setelah didiagnosis oleh dokter di puskesmas dan  

bersedia menjadi subjek penelitian sehingga diperoleh sebanyak 57 sampel dari 

swab tenggorok pasien, dan didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Karakteristik sampel 

Kategori n % 

Usia Anak 

 6 Tahun 
  

16 28 

 7 Tahun 
  

15 26.4 

 8 Tahun   9 15.8 

 9 Tahun 
  

4 7 

 10 Tahun   6 10.6 

 11 Tahun 
  

4 7 

  12 Tahun     3 5.2 

Jenis Kelamin 
  

  

 
Laki-Laki 

 
38 66.7 

 
Perempuan 

 
19 33.3 

Riwayat Pemberian ASI 

 Iya   39 68.5 

  Tidak     18 31.5 

Status Imunisasi         

 
Lengkap   57 100.0 

 Tidak lengkap  0 0.00 
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Kategori n % 

 Lingkungan Merokok 

 Ada  
  

30 52.7 

 Tidak Ada   27 47.3 

Sumber: Data Primer, 2022    

 

 

 Tabel 4.1 menjelaskan bahwa pada kategori usia sebagian besar anak 

berada pada usia antara 6-8 tahun yaitu 6 tahun sebanyak 16 anak (28%), 7 tahun 

15 anak (26,4%), dan 8 tahun sebanyak 9 anak (15,8%). Kemudian untuk kategori 

jenis kelamin, mayoritas pasien yang menjadi subjek penelitian memiliki jenis 

kelamin laki-laki yaitu sebanyak 38 anak (66,7%) sedangkan perempuan sebanyak 

19 anak (33,3%). Berdasarkan tabel  pada kategori riwayat pemberian ASI dapat 

dilihat bahwa sebagian besar anak pada penelitian ini memiliki riwayat pemberian 

ASI lengkap dengan jumlah 38 anak (68.5%). Kemudian dilihat pada kategori 

status imunisasi yaitu sebanyak 57 anak  (100%). Dari  total 57 anak yang menjadi 

subjek pada penelitian di Puskesmas Tamalanrea Makassar pada bulan 

September-oktober 2022, lebih banyak anak yang di lingkungannya terdapat 

anggota keluarga yang merupakan seorang perokok yaitu 30 (52.7%) 

dibandingkan dengan anak yang tidak terdapat anggota keluarganya seorang 

perokok. 

Tabel 4.2 Karakteristik Gejala Klinis Pasien ISPA 

Gejala Jumlah Persentase % 

Batuk 57 orang 100 

Pilek 57 orang 100 

Demam  27 orang 47.3 

Nyeri tenggorokan 7 orang 12.2 

  

 

Berdasarkan tabel 4.3 ditemukan dari 57 pasien yang didiagnosa ISPA 

yang mengalami gejala batuk pilek pada pasien sebanyak 57 orang (100%), akan 
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tetapi dari 57 pasien yang mengalami batuk pilek, hanya 7  (12,%) anak yang 

mengalami keluhan nyeri tenggorokan dan 27(47,3%) yang mengalami demam. 

Tabel 4.3 Hasil pewarnaan gram pada Pasien ISPA (n=57)  

Hasil 
Pewarnaan  

Morfologi 
Susunan 

Frekuensi (n) Persentase (%) 

Bakteri gram 
Positif 

Basil  3 5.2 

 Diplobasil  2            3.5 

 Streptobasil   3 5.2 

 
Coccus  3 5.2 

 
Diplococcus   4 7.2 

 
Streptococcus  5 8.7 

 
Staphylococcus  7 12.4 

 
Coccobasil 2 3.5 

Bakteri gram 

Negatif 
Basil  5 8.7 

 
Diplobasil   2 3.5 

 
Streptobasil  2 3.5 

 
Coccus  4 7.2 

 
Diplococcus  2 3.5 

 
Coccobasil 5 8.7 

Polimikrobial  
 8 14.0 

 Jumlah 57 100 

 

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa dari 57 sampel, ditemukan 14 morfologi  

bakteri pada hasil swab tenggorok yaitu Gram positif basil 3 (5,2%), diplobasil 

gram positif 2 (3,5%) streptobasil gram positif  3 (5,2%), coccus gram positif 3 

(5,2%), diplococcus gram positif 4 (7.2%), streptococcus gram positif 5 (8,7), 

staphylococcus gram positif 7 (12,4) dan coccobasil 2 (3,5) sedangkan bakteri 
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dengan gram negatif basil 5 (8,7), diplobasil gram negatif 2 (3,5%), streptobasil 

gram negatif 2 (3,5%), coccus gram negatif 4 (7,2%), diplococcus gram negatif 2 

(3,5%), dan coccobasil gram negatif 5 (8,7%). 

Tabel 4.4 Hasil identifikasi pewarnaan gram 

Hasil identifikasi Jumlah (n) Persentase % 

Bakteri gram positif 29 50.9% 

Bakteri gram negatif 20 35.1% 

Polimikrobial  8 14% 

Leukosit PMN 5* 8.7% 

Epitel  45** 79% 

*Jumlah temuan leukosit PMN dari 57 sampel 
**Jumlah epitel hasil identifikasi dari 57 sampel 

 

Dari tabel 4.3 ditemukan bakteri yang dominan pada pasien ISPA di 

penelitian ini yaitu bakteri gram positif sebanyak 29 sampel (62.1%) dibanding 

bakteri gram negatif sebanyak 20 sampel (37.9%). Kemudian dari 57 sampel 

ditemukan hasil polimikrobial pada 8 sampel (14%), terdapat 5 sampel yang 

ditemukan hasil adanya leukosit PMN dan epitel pada 45 sampel dari keseluruhan 

sampel. 

                        
          Gambar 4.1 Streptococcus               Gambar 4.2 Staphylococcus 
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          Gambar 4.3 Coccus gram positif      Gambar 4.4 Coccus gram negatif 

                    

          Gambar 4.5 Basil gram positif       Gambar 4.6 Basil gram negatif 

  

 

       

        Gambar 4.7 Cocobacil gram positif    Gambar 4.8 Cocobacil gram negatif 
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 Gambar 4.9 Polimikrobial dan epitel    Gambar 4.10 Leukosit PMN 

    

     

B. Pembahasan  

2. Usia anak pada pasien ISPA 

Pada hasil penelitian ini, diketahui bahwa penderita ISPA tertinggi 

terjadi pada anak usia 6 tahun dengan dengan angka persentase sebesar 28%. 

Menurut Fibrila, F (2016) bahwa umumnya ISPA sering terjadi pada anak-

anak/balita/bayi, dan ISPA rentan terjadi pada anak usia kurang dari 1 bulan 

hingga 10 tahun. Fibrila, F (2016) juga menambahkan bahwa usia yang lebih 

mudah akan lebih berisiko terkena infeksi. Pernyataan tersebut sejalan dengan 

hasil penelitian yang didapatkan, yaitu sebanyak 56 pasien anak dengan rentang 

usia 6-12 tahun, dengan hasil semakin muda usia pasien semakin tinggi persentase 

jumlah penderita ISPA di Puskesmas Tamalanrea Makassar tahun 2022. 

ISPA yang terjadi pada anak pada umumnya adalah infeksi pertama 

serta belum terbentuknya secara optimal proses kekebalan secara alamiah. Sistem 

kekebalan tubuh setiap individu sangat mempengaruhi dalam melawan infeksi 

yang disebabkan virus atau bakteri. Resiko terkena infeksi akan meningkat jika 

sistem kekebalan tubuh yang dimiliki tidak kuat. Oleh sebab itu anak-anak dan 

orang tua cenderung lebih beresiko terkena ISPA karena pada anak-anak sistem 

kekebalan tubuhnya belum sempurna, dan pada orang tua sistem kekebalan 

tubuhnya sudah tidak terlalu maksimal dalam melindungi tubuh (Fibrila, F. 2016). 
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3. Jenis Kelamin anak pada pasien ISPA 

Di Puskesmas Tamalanrea di tahun 2022 didapatkan hasil bahwa pasien 

ISPA didominasi oleh anak-anak berjenis kelamin laki-laki yang ditandai dengan 

persentasi 66,7% atau sebanyak 38 orang dan 33,3% atau 19 orang untuk jenis 

kelamin perempuan. Menurut Nyomba, M (2022) bahwa anak laki-laki cenderung 

rentan terkena penyakit ISPA dari pada anak perempuan, hal tersebut dikarenakan 

anak laki-laki aktif dalam melakukan sesuatu sehingga mudah kelelahan dan 

cenderung sistem kekebalan tubuhnya akan menurun dibandingkan anak 

perempuan. Sedangkan menurut Fibrila, F (2016) bahwa pada umumnya tidak ada 

perbedaan resiko terkena ISPA akbiat virus atau bakteri pada laki-laki dan 

perempuan, sedangkan menurut Maryunani, Anik (2010) mengemukakan bahwa 

terdapat sedikit perbedaan, yaitu insidens terjadinya ISPA lebih tinggi pada anak 

laki-laki. 

4. Riwayat Pemberian ASI Anak pada pasien ISPA 

ASI merupakan sumber makanan alamiah terbaik yang diberikan ibu 

pada anaknya. ASI memiliki komposisi yang sangat sesuai dan dibutuhkan untuk 

tumbuh kembang anak. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa anak yang 

memiliki riwayat pemberian asi cenderung lebih banyak yang terkena ISPA 

dibandingkan anak yang tidak memiliki riwayat pemberian ASI, hasil tersebut - 

ASI yaitu sebanyak 39 orang atau sebesar 68,5% dari jumlah sampel yang ada di 

Puskesmas Tamalanrea pada tahun 2022. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyuni, F. dkk (2020) yang mendapatkan hasil bahwa ada hubungan antara 

pemberian ASI dengan kejadian ISPA pada anak.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Umami, L (2014) menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan pemberian ASI eksklusif terhadap rendahnya 

insidensi ISPA pada anak, anak yang tidak medapatkan ASI ekslusif cenderung 

memiliki persentasi terkena ISPA lebih tinggi dibandingkan anak dengar riwayat 

asi ekslusif. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Rahman, A. dkk 

(2015) yang menyatakan bahwa faktor risiko terjadinya ISPA di negara 

berkembang adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif yang tidak 
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memadai. Maka dapat disimpulkan bahwa anak dengar riwayat pemberian asi 

namun tidak ekslusif dapat menyebabkan anak lebih mudah terkena infeksi. 

5. Status Imunisasi Anak pasien ISPA 

Imunisasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan sistem imunitas 

seseorang agar lebih kebal akan infeksi yang dapat terjadi akibat virus atau 

bakteri, contohnya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Imunisasi terdiri dari 

beberapa macam, diantaranya yaitu imunisasi BCG, imunisasi DPT, imunisasi 

Polio, imunisasi campak serta imunisasi Hb-0 (Ariko, dkk. 2012 dalam Desiyana, 

dkk. 2017). 

Pada penelitian yang dilakukan di Puskesma Tamalanrea, semua 

sampel atau anak yang terkena ISPA memiliki riwayat imunisasi dengan 

persentasi 100% dari jumlah sampel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyuni, F. dkk (2020) dengan hasil bahwadari 39 anak yang mengalami ISPA 

sebanyak71.8% anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap dan 28.2% anak 

mendapat kanimunisasi lengkap.  

Hasil yang sama juga didapatkan oleh Hidayatullah, dkk (2014) 

yang melakukan penelitian mengenai hubungan antara kelengkapan imunisasi 

dasar dan frekuensi infeksi pernapasan akut (ISPA) yang mendapatkan hasil 

bahwa balita dengan riwayat imunisasi dasar yang tidak lengkap lebih rentan 

untuk terkena ISPA. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat diketahui jika 

riwayat imunisasi memberikan pengaruh akan infeksi saluran pernapasan yang 

terjadi pada anak. 

6. Pengaruh Rokok dengan ISPA Pada Anak 

Tingginya angka peristiwa ISPA pada anak diakibatkan oleh 

sebagian aspek seperti usia, jenis kelamin, status asi eklusif, status imunisasi, 

status gizi, keadaan lingkungan rumah, kepadatan tempat tinggal, pencemaran 

udara, jenis rumah, asap rokok, serta pengetahuan dan sikap. Di Indonesia sebesar 

62 juta perempuan serta 30 juta laki-laki menjadi perokok pasif, serta yang paling 

memprihatinkan dalam kondisi ini balita–balita umur 0–4 tahun terkena asap 

rokok sebesar 11,4 juta balita (Aryani & Syapitro, 2018). 
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Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pasien ISPA di Puskesmas 

Tamalanrea Makassar pada bulan September-oktober 2022, cenderung memiliki 

lingkungannya terdapat anggota keluarga yang merupakan seorang perokok yaitu 

30 orang (52.7%) dibandingkan dengan anak yang tidak terdapat anggota 

keluarganya seorang perokok.  

Hasil yang didapat sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Oktaviani, S. dkk (2020) yang mengemukakan bahwa ditemukan 38 dari 60 anak 

menderita ispa (63,3%) dengan keadaan keluarga perokok. Adanya hubungan 

yang signifikan antara tipe perokok, anggota keluarga perokok, kebiasaan 

merokok, lokasi merokok dengan variabel dependen kejadian ISPA pada balita di 

Puskesmas Rasau Jaya.  

Menurut Aryani & Syapitro (2018) Paparan asap rokok yang 

dihirup anak-anak yang dinikmati oleh perokok aktif menyebabkan meninggalnya 

anak dan balita setiap tahunnya sebesar 165.000 yang diakibatkan oleh penyakit 

paru-paru yang terjadi pada anak tersebut. Anggota keluarga yang sering terkena 

asap rokok lebih beresiko tinggi terhadap suatu penyakit dibandingkan dengan 

perokok. Hal ini lah yang akan berdampak terhadap tingginya angka kejadian 

ISPA pada anak balita yang disebabkan asap rokok. 

 

7. Gejala klinis Batuk, Pilek, Demam dan nyeri tenggorokan pada anak 

dengan ISPA 

Pada umumnya infeksi saluran pernapasan diawali dengan batuk 

yang terjadi secara terus menerus yang kemudian diikuti dengan terjadinya tanda 

atau gejalan lainnya. Pada penelitian ini dari 57 pasien yang didiagnosa ISPA 

yang mengalami gejala batuk pilek pada pasien sebanyak 57 orang (100%), akan 

tetapi dari 57 pasien yang mengalami batuk pilek, hanya 7 (12,%) anak yang 

mengalami keluhan nyeri tenggorokan dan 27(47,3%) yang mengalami demam. 

Hasil yang didapatkan sesuai dengan teori yang ada bahwa ISPA memiliki gejala 

umum bagi setiap pasien yang terdiagnosis ISPA.  

Menurut Safitri, Nur. Dkk (2020) mengatakan bahwa Tanda dan 

gejala ISPA biasanya muncul dalam hitungan jam hingga hari. ISPA pada anak 
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dapat menimbulkan berbagai tanda dan gejala, antara lain batuk, sesak napas, 

sakit tenggorokan, pilek, sakit telinga, dan demam. Kemudian menurut Rosana 

(2016) mengemukakan bahwa beberapa gejala ISPA adalah adanya batuk, 

kemudian suara yang menjadi serak, lalu pilek yang ditandai dengan adanya lendir 

atau dahak, selanjutnya terjadi peningkatan suhu tubuh yang abnormal. 

Selain itu, hasil penelitian diatas juga didukung oleh hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Tampubolon (2020) bahwa ISPA terbagi menjadi 2 jenis, 

yaitu: (1) ISPA Pneumonia yang ditandai dengan terjadinya batuk pilek disertai 

gejala lain seperti demam, sulit bernafas, pusing, sakit tenggorokan dan beberapa 

gejala lainnya. (20) Non Pneumonia atau kebanyakan masyarakat menyebutnya 

batuk pilek.  

 

8. Identifikasi Bakteri pada Pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

(ISPA)  

Pada penelitian ini ditemukan 4 jenis bakteri pada hasil swab 

tenggorok yaitu Gram positif Streptococcus 11 (8%), Gram positif Staphylococcus 

20 (14,6%) Gram positif basil 9 (6,6%), gram positif kokus 31 (22,7%), dan gram 

positif cocobacil 14 (10,2%), sedangkan bakteri dengan gram negatif basil 22 

(16%), gram negative kokus 17 (12,5%), dan gram negatif cocobacil 13 (9,4%). 

Hasil yang diapatkan sesuai dengan teori yang ada bahwa ISPA adalah infeksi 

yang disebabkan oleh mikroorganisme pada saluran pernapasan bagian atas yang 

tidak berfungsinya pertukaran gas, meliputi saluran hidung, faring, dan laring 

(Usman, 2019 dalam Safitri, Nur. Dkk 2020). 

Penyebab terjadinya ISPA terdiri dari berbagai jenis bakteri dan 

virus. Bakteri penyebab ISPA antara lain Streptococci, Staphylococci, 

Pneumococci, Hemophilus, Bordeteria, Corunebacterium, dan virus penyebab 

ISPA antara lain Myxovirus, Adenovirus, Coronavirus, Piconarvirus, termasuk 

Mycoplasma dan Virus herpes (Pitriani, 2020 dalam Safitri, Nur. Dkk.2020).  

Dorawati, M. dkk (2021) mengemukakan bahwa Bakteri penyebab 

ISPA diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu bakteri Gram-positif dan bakteri 

Gram-negatif. Perbedaan-perbedaan relatif antar kedua bakteri tersebut yaitu 
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perbedaan ciri-ciri strukur dinding selnya. Berbagai bakteri penyebab ISPA adalah 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus sp, 

Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Branhamella, Pseudomonas, 

Escherichia, dan Proteus. Bervariasinya hasil penelitian mengenai bakteri yang 

ditemukan, bakteri Gram-positif lebih banyak ditemukan tetapi terkadang bakteri 

golongan Gram-negatif bisa ditemukan lebih banyak dibandingkan bakteri Gram-

positif.  

Pada penelitian ini bakteri yang paling mendominasi adalah bakteri 

Gram positif dibandingkan dengan bakteri Gram negatif. Sama dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Lutfiana ulfah (2016) ditemukan bakteri gram positif yang 

dominan pada pasien ISPA pada orang dewasa, dan penelitian yang dilakukan 

oleh Oktafin (2016) yang mengidentifikasi pola bakteri aerob pada pasien ISPA 

dan hasilnya lebih banyak bakteri Gram positif dibandingkan Gram negatif. Akan 

tetapi pada penelitian ini dilakukan pada anak usia sekolah dasar dan sebatas pada 

pewarnaan Gram, dan hanya bisa mengidentifikasi bakteri berdasarkan morfologi, 

tidak sampai kepada pemeriksaan bakteri lebih lanjut, sehingga peneliti tidak bisa 

mengidentifikasi bakteri ke tingkat yang lebih spesifik.  

Mikroorganisme termasuk bakteri merupasan salah satu bukti 

kebesaran Allah. Firman Allah swt tentang kebesaran ciptaanNya dalam surah Ali 

Imran ayat 190: 

لْقِ  فيِ إِن   اتِ الس   خه اوه الْْهرْضِ  مه فِ  وه اخْتلِه الن ههارِ  الل يْلِ  وه يهات   وه الْْهلْبها لِْوُلِي لَه  

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 

yang berakal (Ali Imran :190) 

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi) dan keajaiban-keajaiban 

yang terdapat pada keduanya (serta pergantian malam dan siang) dengan datang 

dan pergi serta bertambah dan berkurang (menjadi tanda-tanda) atau bukti-bukti 

atas kekuasaan Allah swt. (bagi orang-orang yang berakal) artinya yang 

mempergunakan pikiran mereka (Al-Mahalli, I.J. 2008). 
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9. Identifikasi Tanda Infeksi Dari Hasil Pewarnaan Gram 

Pada beberapa sampel ditemukan hasil identifikasi polimikrobial 

yakni sebanyak 8 sampel, terdapat 5 sampel yang ditemukan hasil adanya leukosit 

PMN dan epitel pada 45 sampel dari keseluruhan sampel. Polimikrobial 

merupakan infeksi yang diakibatkan oleh 3-10 agen infeksi atau mikroorganisme, 

sedangkan epitel dan sel PMN yang tampak pada hasil pewarnaan perbesaran 

400x merupakan tanda infeksi akut.  

Epitel yang tampak pada hasil pewarnaan merupakan epitel mulut 

dari swab tenggorok pasien ISPA yaitu epitel squamous non keratin. Sel epitel ini   

adalah epitel yang terlepas saat terjadi infeksi yang merupakan repons protektif 

yang ditujukan untuk menghilangkan penyebab awal jejas sel serta membuang sel 

dan jaringan nekrotik yang diakibatkan oleh kerusakan asal. Inflamasi jaringan 

adalah respons protektif lokalisata yang ditimbulkan oleh cedera atau kerusakan 

jaringan, yang berfungsi menghancurkan, mengurangi atau mengurung (sekuester) 

baik agen yang meninmbulkan cedera maupun jaringan yang cedera tersebut (Sri 

W, 2018) 

Sel PMN yang terlihat pada hasil pewarnaan merupakan innate 

immunity Merupakan mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik yang mencegah 

masuknya dan menyebarnya mikroorganisme dalam tubuh serta mencegah 

terjadinya kerusakan jaringan. Peningkatan sel PMN terjadi pada proses infeksi  

melalui proses bermigrasinya sel PMN ke jaringan yang mengalami infeksi dan 

memulai fagositosis bakteri dan sel jaringan yang mati (Zakiuddin. 2019) 

C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan pada penelitian ini yakni sampel pada penelitian ini 

cukup banyak sehingga tidak dilakukan pembiakan bakteri sehinggan hasil yang 

terlihat tidak konsisten. Selain itu kriteria usia sampel pada penelitian ini 

merupakan anak-anak dan cukup sulit untuk dilakukan pengambilan swab 

tenggorok.  
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Penelitian ini hanya mengidentifikasi Gram bakteri tanpa di lanjutkan 

pada pemeriksaan hingga spesiesnya, dan tidak menambahkan distribusi data 

berdasarkan perhitungan jumlah koloni dari temuan bakteri hasil pewarnaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang identifikasi bakteri dengan 

pewarnaan gram pada anak usia sekolah dasar dengan infeksi saluran pernapasan 

akut di puskesmas tamalanrea makassar tahun 2022 dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Jumlah anak pasien ISPA di Puskesmas Tamalanrea Makassar yang 

bersedia menjadi sampel pada penelitian ini sebanyak 57 anak  

2. Dari 57 anak dilakukan pengambilan sampel dengan swab tenggorok 

kemudian dilakkukan pewarnaan bakteri dengan metode direct gram stain. 

3. Dari hasil pewarnaan sampel bakteri pasien ISPA anak usia sekolah dasar 

di Puskesmas Tamalanrea Makassar didapatkan hasil dominan bakteri 

gram positif dengan persentase gram positif 62.1% dan bakteri gram 

negatif 37.9%. 

B. Saran 

1. Bagi puskesmas Tamalanrea, peneliti berharap dilakukan promosi 

kesehatan mengenai pentingnya menjaga Kesehatan dan kebersihan serta 

menerapkan PHBS pada anak. 

2. Bagi masyarakat, perlu memutuskan penularan ISPA dengan 

menggunakan masker, mencuci tangan, membersihkan diri setelah 

beraktivitas, dan menjaga imunitas tubuh 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai spesies bakteri yang lebih spesifik dengan sampel yang 

lebih banyak. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Surat Permohonan Menjadi Responden  

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Assalamu’alaikum Wr Wb  

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, sebagai salah satu persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Kedokteran. Saya yang bertanda tangan dibawah ini 

adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar: 

 Nama   : Nomarihi Goraahe 

NIM    : 70600118049 

Judul Penelitian : Identifikasi Bakteri Dengan Pewarnaan Gram Pada Anak 

Usia Sekolah Dasar Dengan Infeksi Saluran Pernapasan 

Akut Di Puskesmas Tamalanrea Makassar Tahun 2022 

Dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kepada saudari untuk 

berkenan menjadi responden dalam penelitian. Partisipasi saudara/i sangat 

dibutuhkan sebagai data penelitian dan semata-mata untuk ilmu pengetahuan, 

tidak ada maksud lain. Semua data yang diperoleh akan dijaga kerahasiaannya 

oleh peneliti.  

Dengan kesediaan dan bantuan yang telah saudari berikan, penulis 

mengucapkan terimakasih.  

Wassalamu’alaikum Wr Wb  

Makassar,    2022 

Peneliti  

 

 

(Nomarihi Goraahe) 
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Lampiran 2: Infomed Consent 

LEMBAR INFORMED CONSENT 

PERSETUJUAN MENJADI OBJEK PENELITIAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama  :  

Umur  :  

Alamat :  

 

Orang tua/wali dari : 

Nama : 

Jenis kelamin : 

Usia : 

Alamat : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa setuju dan memberikan izin anak kami  menjadi 

sampel penelitian untuk penelitian dengan judul penelitian “Identifikasi Bakteri 

Dengan Pewarnaan Gram Pada Anak Usia Sekolah Dasar Dengan Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut Di Puskesmas Tamalanrea Makassar Tahun 2022” 

Dengan surat pernyataan ini saya isi dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan 

sebagaimana mestinya.  

Makassar,................2022 

Orangtua / wali 

 

(....................................) 
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Lampiran 3: Pewarnaan Gram 

 

  



 

76 

 

Lampiran 4: Etik penelitian 
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Lampiran 5: Surat izin meneliti
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Lampiran 6: Surat keterangan telah meneliti

 


