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HUBUNGAN FAKTOR IKLIM TERHADAP KEJADIAN DEMAM 

BERDARAH DENGUE (DBD) DI KABUPATEN GOWA TAHUN 2017-2021 

1Nurlaela Hidayanti Lukman, 2Andi Susilawaty,3Syahrul Basri 

123Bagian Kesehatan Lingkungan, Jurusan Kesehatan Masyarakat 

FKIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

ABSTRAK  

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) sejak tahun 2019 berjumlah 138.127 (51,48) 

yang meningkat pada tahun sebelumnya di tahun 2018 sebanyak 65.602 kasus (24,75) 

di Indonesia. Pada tahun 2020, jumlah kasus DBD di Kabupaten Gowa semakin 

meningkat menjadi 387 kasus dengan 6 orang yang meninggal akibat DBD dan 

menjadi Kota/Kabupaten dengan angka DBD tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Salah satu faktor penyebab peningkatan DBD adalah iklim. Tujuan dari penelitian 

adalah untuk mengetahui hubungan faktor iklim (suhu udara, curah hujan, 

kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, dan hari hujan) dengan kejadian 

DBD di Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan desain 

studi ekologi dengan pendekatan deret waktu (time series analysis). Sampel pada 

penelitian ini yaitu seluruh hasil pengamatan bulanan dari kejadian DBD, suhu udara, 

curah hujan, kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, hari hujan, dalam 

kurun waktu 5 tahun yaitu 60 bulan yang diambil dari data sekunder/hasil pengamatan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara suhu udara 

(p=0,199), kelembaban udara (p=0,160), dan tekanan udara (p=0,191), dan juga hari 

hujan (p=0,051) dengan kejadian DBD. Terdapat hubungan antara curah hujan 

(p=0,024), dan kecepatan angin (p=0,043) dengan kejadian DBD. Saran dari 

penelitian ini adalah perlunya kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam upaya 

pencegahan serta pemberantasan penyakit DBD.  

 

 

 

Kata Kunci : DBD, Ekologi, Iklim, Nyamuk.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Virus Dengue, anggota genus flavivirus serta famili Flaviviridae 

merupakan agen infeksius pemicu DBD yang mempunyai angka kesakitan serta 

kematian paling tinggi secara global (Kemenkes RI, 2011; Monintja et al., 2021). 

Gigitan nyamuk Aedes aegypti adalah metode utama penyebaran virus Dengue ke 

dalam tubuh manusia. Sebagian besar penyebaran virus Dengue terjadi di daerah 

khususnya wilayah tropis serta subtropis, dan banyak terjadi pada musim 

penghujan. Berdasarkan data WHO sebanyak 2,5 miliar orang berisiko terserang 

DBD, serta 50 juta angka kesakitan akibat virus Dengue terjadi tiap tahun di seluruh 

dunia. Tidak hanya itu, 500.000 pengidap DBD kebanyakan masih anak- anak dan 

perlu rawat inap (Widoyono, 2011).  

Sejak tahun 1968 sampai 2009, Asia Tenggara mempunyai IR DBD 

terbanyak di dunia. Sementara itu terdapat 1,3 miliar orang tinggal di wilayah 

endemik DBD. Peningkatan terkait permasalahan DBD terjadi setiap tahun mulai 

tahun 1985 hingga 2009. Jumlah permasalahan DBD bertambah tiap tahun, paling 

utama di Myanmar, Thailand, serta Indonesia (Monintja et al., 2021; WHO, 2011).  

Prevalensi DBD terbanyak di kawasan Asia Tenggara ada di Indonesia 

dimana seluruh kabupaten serta kota di Indonesia, demam berdarah ialah penyakit 

yang paling banyak menimbulkan risiko Kesehatan (Kemenkes RI, 2015). Jumlah 

orang yang terserang akibat serta cakupan geografis penyakit ini terus meningkat, 
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yang kerap kali memunculkan Kejadian Luar Biasa (KLB) bahkan dapat 

memunculkan dampak lain seperti dampak sosial serta ekonomi. Kerugian 

masyarakat akibat DBD yaitu adanya kematian serta harapan hidup yang lebih 

pendek. Pada tahun 2019 ada 138.127 kasus DBD (51,48) meningkat yang pada 

tahun sebelumnya terdapat 65.602 kasus (24,75). Jumlah kematian akibat DBD 

juga bertambah dimana pada tahun 2018 yaitu sebanyak 467 kasus, serta pada tahun 

2019 terdapat 919 kasus akibat DBD (Monintja et al., 2021).  

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang beragam sehingga 

mencerminkan keadaan cuaca yang berbeda di tiap daerah. Jumlah kasus DBD 

paling tinggi dalam 8 tahun terakhir tercatat pada tahun 2015 sebanyak 4.818 kasus, 

disusul sebanyak 7.568 kasus pada tahun 2016 serta 1.895 kasus pada tahun 2017 

(Muhammad Reza Darmadi, 2022). Kelembaban udara, curah hujan, serta 

temperatur hanya sebagian variabel yang bisa mempengaruhi prevalensi DBD. 

Jumlah kasus DBD di Kabupaten Gowa pada tahun 2014 sebanyak 96 kasus dan 

mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 103 kasus DBD. Kemudian, 

pada tahun 2016, kasus DBD semakin meningkat dengan jumlah 453 kasus, dimana 

angka kasus tersebut lebih tinggi daripada Kota Makassar sebanyak 402 kasus (BPS 

Provinsi Sulsel, 2017). Pada tahun 2020, jumlah kasus DBD di Kabupaten Gowa 

semakin meningkat menjadi 387 kasus dengan 6 orang yang meninggal akibat DBD 

dan menjadi Kota/Kabupaten dengan angka DBD tertinggi di Provinsi Sulawesi 

Selatan (Antaranews, 2020).  
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Unsur cuaca merupakan faktor yang paling diperhatikan dalam terjadinya 

DBD dimana sebuah penelitian yang dilakukan Xu et al. (2014) mendapatkan 

bahwa kelembaban udara yang tinggi dapat mempengaruhi kehidupan nyamuk, 

termasuk jarak terbang, umur, dan perkembang biakan sehingga dapat 

mempengaruhi kejadian DBD. Selain itu, penelitian Arsin et al., (2020), telah 

menunjukkan bahwa suhu udara dan kelembaban udara kasus DBD memiliki 

korelasi positif yang substansial dengan nilai rata-rata (p = 0,048; r = 0,257) dan 

kelembaban udara relatif (p = 0,001; r = 0,413). Berdasarkan penelitian tersebut, 

penting untuk menyelidiki pengaruh suhu, kelembaban udara, dan iklim terhadap 

prevalensi DBD. Penelitian lain juga menemukan selama dua dekade terakhir 

mengungkapkan korelasi antara kejadian demam berdarah di Pelabuhan Sudan 

antara tahun 2008 dan 2010 dengan kelembaban udara dan suhu relatif yang ideal 

(Noureldin & Shaffer, 2019). Kejadian DBD yang diukur dengan cross wavelet 

yang dilakukan oleh Santos et al. (2019), menemukan adanya korelasi curah hujan 

dengan kejadian DBD pada 3 tahun terakhir. Hasil dari pengukuran cross wavelet 

menunjukkan hasil sebesar 45° yang artinya curah hujan pada tahun tersebut akan 

menyebabkan peningkatan kasus demam berdarah di tahun berikutnya.  

Masalah global yang dihadapi saat ini adalah meningkatnya jumlah kasus 

DBD secara konstan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kejadian DBD 

adalah kecepatan angin. Penelitian yang menggunakan data sekunder dari Dinas 

Kota Makassar dan BMKG Kota Makassar serta menganalisis data tersebut 

menggunakan General Estimating Equation (GEE) menemukan bahwa variabel 
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kecepatan angin memiliki korelasi p = 0,001 dan Cl 95% = -13,50 (-3.4800) yang 

signifikan dengan kejadian DBD di Kota Makassar (Susilawaty et al., 2021).  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Minarti et al. pada tahun 2021, 

ditemukan hubungan yang signifikan antara kecepatan angin dan kejadian DBD di 

Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan uji Spearman rank dan menemukan 

korelasi sebesar 0,76 dengan nilai p sebesar 0,492. Selain kecepatan angin, variabel 

curah hujan, jumlah hari hujan, dan suhu juga memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan kejadian DBD di Kota Palembang. 

Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki hubungan antara faktor iklim 

dan kejadian DBD di Kabupaten Gowa, khususnya di Sulawesi Selatan, Indonesia 

karena selama beberapa tahun terakhir, terjadi fluktuasi dalam kejadian DBD. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk memahami peran perubahan kondisi iklim dalam 

fluktuasi tersebut. Penelitian ini mencakup periode tahun 2017 hingga 2021. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana hubungan suhu udara dengan kejadian Demam Berdarah 

Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa tahun 2017-2021? 

2. Bagaimana hubungan curah hujan dengan kejadian Demam Berdarah 

Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa tahun 2017-2021? 
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3. Bagaimana hubungan Kelembaban udara dengan kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa tahun 2017-2021? 

4. Bagaimana hubungan tekanan udara dengan kejadian Demam Berdarah 

Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa tahun 2017-2021? 

5. Bagaimana hubungan kecepatan angin dengan kejadian Demam Berdarah 

Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa tahun 2017-2021? 

6. Bagaimana hubungan Hari Hujan dengan kejadian Demam Berdarah 

Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa tahun 2017-2021? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami hubungan/korelasi 

antara faktor iklim dan kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di 

Kabupaten Gowa selama periode 2017 hingga 2021. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan antara suhu udara dengan kejadian 

Demam Berdarah Dengue (DBD) Tahun 2017-2021.  

b. Untuk mengetahui hubungan antara curah hujan dengan kejadian 

Demam Berdarah Dengue (DBD) Tahun 2017-2021. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara Kelembaban udara dengan 

kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) Tahun 2017-2021. 

d. Untuk mengetahui hubungan antara tekanan udara dengan kejadian 

Demam Berdarah Dengue (DBD) Tahun 2017-2021. 
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e. Untuk mengetahui hubungan antara kecepatan angin dengan kejadian 

Demam Berdarah Dengue (DBD) Tahun 2017-2021. 

f.  Untuk mengetahui hubungan antara Hari Hujan dengan kejadian 

Demam Berdarah Dengue (DBD) Tahun 2017-2021.  

D. Manfaat penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Menyusun, mengumpulkan, mencerna, memperhitungkan, serta 

menginterpretasikan informasi yang ditemui dan dapat menjadi 

sumber tambahan rujukan ilmiah tentang korelasi antara keadaan 

iklim dengan peristiwa DBD sehingga dapat dijadikan sebagai bahan 

bacaan untuk pengetahuan baru.  

b. Untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) dengan parameter iklim, seperti kelembaban 

udara, kecepatan angin, suhu, tekanan udara, curah hujan, dan jumlah 

hari hujan. 

c. Dapat berfungsi sebagai sumber baru dan bantuan dalam kemajuan 

ilmu kesehatan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan 

lingkungan sehubungan dengan hubungan antara kondisi iklim dan 

terjadinya demam berdarah. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan informasi yang perlu diperhatikan dalam menyusun 

dan mempraktekkan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa 

dalam pencegahan dan penanggulangan DBD. 

b. Mengedukasi masyarakat secara lebih menyeluruh tentang hubungan 

antara variabel iklim dan prevalensi DBD dan menjadi sumber 

referensi untuk mengambil tindakan proaktif dalam pencegahan dan 

pemberantasan penyakit tersebut. 

E. Hipotesis Penelitian  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

a. Tidak ada hubungan antara suhu udara dengan kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2021.  

b. Tidak ada hubungan antara curah hujan dengan kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2021.  

c. Tidak ada hubungan antara Kelembaban udara dengan kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2021.  

d. Tidak ada hubungan antara tekanan udara dengan kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2021.  

e. Tidak ada hubungan antara kecepatan angin dengan kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2021. 
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f. Tidak ada hubungan antara Hari Hujan terhadap kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2021.  

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Adanya hubungan antara suhu udara dengan kejadian Demam Berdarah 

Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2021. 

b. Adanya hubungan antara curah hujan dengan kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2021.  

c. Adanya hubungan antara Kelembaban udara dengan kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2021.  

d. Adanya hubungan antara tekanan udara dengan kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2021. 

e. Adanya hubungan antara kecepatan angin dengan kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2021. 

f. Adanya hubungan antara Hari Hujan terhadap kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2021.  

F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

Definisi operasional mencakup pemilihan konstruk atau karakteristik 

yang akan dijadikan variabel yang dapat diukur dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini, terdapat dua jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Bagian dari definisi variabel yang 

memungkinkan untuk diukur dengan menggunakan indikator tertentu disebut 
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sebagai definisi operasional (Sugiyono, 2014 (dalam Musfadillah, 2021)). 

Berikut adalah tabel yang menunjukkan definisi operasional yang akan 

digunakan dalam penelitian ini: 
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Tabel 1. 1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

Jenis Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Cara Ukur Hasil 

Ukur 

Skala Kriteria Objektif 

Suhu udara Derajat udara panas atau dingin 

digunakan untuk menyatakan suhu 

udara, dan diperoleh dari rata-rata 

pembacaan harian tahunan. 

Data sekunder 

laporan BMKG/ 

BPS 

Termometer di 

Stasiun BMKG 

°C Rasio Suhu udara baik/normal 20-25 °C. 

Dalam penelitian ini, suhu udara 

diambil dari data sekunder. 

Curah hujan Curah hujan dihitung berdasarkan 

jumlah tipikal hujan yang turun setiap 

tahun, seperti yang ditentukan oleh 

rata-rata pembacaan harian. 

Data sekunder 

laporan 

BMKG/BPS 

Rain Gauge di 

Stasiun BMKG 

Mm Rasio  Kategori curah hujan dibagi menjadi 

empat, yaitu rendah jika berkisar 

antara 0-100 mm, menengah jika 

berkisar antara 100-300 mm, tinggi 

jika berkisar antara 300-500 mm, dan 

sangat tinggi jika melebihi 500 mm. 

Data curah hujan yang digunakan 

dalam penelitian ini diambil dari 

sumber data sekunder. 

Kelembaban 

udara  

Berdasarkan hasil pengamatan harian 

yang dirata-ratakan setiap tahunnya, 

kelembaban udara dihitung sebagai 

jumlah rata-rata uap air di udara. 

Data sekunder 

laporan 

BMKG/BPS 

Hygrometer di 

Stasiun BMKG 

% Rasio  Kelembaban udara udara yang ideal 

yaitu 45%-64% (RH). Dalam 

penelitian ini, pengukuran 

Kelembaban udara diambil dari data 

sekunder (Laporan BMKG/BPS). 

Tekanan Udara Berat rata-rata udara digunakan untuk 

menghitung tekanan udara, yang 

kemudian dihitung setiap tahun 

dengan menggunakan hasil 

pengukuran rata-rata harian. 

Data sekunder 

laporan 

BMKG/BPS 

Barometer di 

Stasiun BMKG 

Mb Rasio  Tekanan udara yang ideal terjadi jika 

penambahan ketinggian tempat 

sebanyak 100 m diikuti dengan 

penurunan sebesar 11 mb. Dalam 

penelitian ini, pengukuran tekanan 

udara diambil dari data sekunder 

(BMKG/BPS).  



 

 

 

Kecepatan angin Berdasarkan data harian rata-rata 

tahunan, kecepatan angin dihitung 

sebagai laju rata-rata pergerakan 

udara. 

Data sekunder 

laporan 

BMKG/BPS 

Anemometer di 

stasiun BMKG 

Km/Jam 

(Knot) 

Rasio Dalam penelitian ini, pengukuran 

kecepatan angin diambil dari data 

sekunder (Laporan BMKG/BPS). 

 

Hari Hujan Hari hujan diukur dengan jumlah hari 

hujan dalam periode satu hari.  

Data sekunder 

laporan BMKG/ 

BPS 

Stasiun BMKG  Hari Rasio Dalam penelitian ini, pengukuran 

Hari Hujan diambil dari data 

sekunder (Laporan BMKG/BPS). 

Kejadian DBD Jumlah kasus DBD per bulan di 

Kabupaten Gowa mulai tahun 2018-

2022 

Data sekunder  Laporan Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten 

Gowa 

Jumlah 

kasus 

Per 

bulan 

Rasio Laporan Dinas Kabupaten Gowa 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini, prevalensi DBD dikaji dengan memperhatikan 

unsur kelembaban udara, kecepatan angin, suhu, tekanan udara, curah hujan, 

dan hari hujan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Badan Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika sebagai sumber sekunder lain digunakan untuk menyusun 

informasi. Data iklim dan data kasus DBD tahun 2017 sampai dengan tahun 

2021 merupakan data sekunder yang akan digunakan.
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H. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 2 Tabel Sintesa 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Penerbit 
Tahun 

Terbit 

Karakteristik Variabel 

Variabel Jenis 

Penelitian 

Sampel Hasil Peneitian 

1. Fitra Tresna 

Asih Arieskha, 

Mursid 

Rahardjo, Tri 

Joko.  

Variabilitas Cuaca 

dan Asosiasinya 

dengan kejadian 

demam berdarah 

Dengue di 

Kabupaten Tegal 

Jurnal 

Kesehatan 

Lingkunga

n (JKL) 

2019 • Curah hujan 

• Suhu udara  

• Kelembaban 

udara udara  

 

Deskriptif 

kuantitatif 

yang 

mengolah 

data 

berupa 

time 

series.  

Kejadian 

DBD di 

Kota 

Tegal 

tahun 

2012-

2018.  

Dalam analisis statistik menggunakan uji 

korelasi Spearman rank, didapatkan hasil 

bahwa curah hujan (p=0,879; r=0,071) dan 

kelembaban udara (p=0,897; r=0,071) 

tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kejadian DBD di Kota Tegal. 

Namun, suhu (p=0,023; r=0,821) 

menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan dengan kejadian DBD (Arieskha 

et al., 2019).  

2.  Andi Susilawaty, 

Ranti Ekasari, 

Lilis Widiastuty, 

Dian Rezki 

Wijaya, 

Zilfadillah 

Arranury, 

Syahrul Basri.  

Climate factors and 

Dengue fever 

occurrence in 

Makassar during 

period of 2011-2017.  

Elsevier 2021 • Suhu Udara 

• Kelembaban 

udara  

• Curah Hujan 

• Kecepatan 

angin 

 

Studi 

Ekologi 

Kejadian 

DBD di 

Kota 

Makassar 

tahun 

2011-

2017.  

Suhu di kota Makassar pada tahun 2011-

2017 (27,87°C). Kelembaban udara 

tertinggi di kota Makassar (75,94%). 

Curah hujan tertinggi (3,2 mm pada bulan 

Oktober 2011 dan 20,2 mm pada bulan 

Desember 2011). Kecepatan angin 

tertinggi (2.16 km/jam). Hasil uji statistik 

menunjukkan adanya korelasi yang 

signifikan antara kelembaban udara, 

kecepatan angin, curah hujan, dan suhu 

dengan kejadian DBD di Kota Makassar. 



 

 

 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Penerbit 
Tahun 

Terbit 

Karakteristik Variabel 

Variabel Jenis 

Penelitian 

Sampel Hasil Peneitian 

3.  Minarti, Chairil 

Anwar, 

Irfannuddin, 

Chandra Irsan, 

Ramzi Amin, 

Ahmad Ghiffari.  

Impact of Climate 

Variability and 

Incidence on Dengue 

Hemorrhagic Fever 

in Palembang City, 

South Sumatra, 

Indonesia.  

Elsevier 2021 • Curah Hujan 

• Hari Hujan 

• Suhu Udara 

• Kelembaban 

udara 

• Kecepatan 

angin 

Tekanan udara.  

Cross 

Sectional  

Kejadian 

DBD di 

Provinsi 

Sumatera

.  

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan 

curah hujan (r=0,320;p=0,005), jumlah 

hari hujan (r=0,295; p=0,020) ,dan suhu 

(r=0,371;p=0,040) mempengaruhi 

kejadian DBD. Sedangkan Kelembaban 

udara, kecepatan angin, dan tekanan udara 

tidak mempengaruhi kejadian DBD.  

4.  Tyrsa C.N. 

Monintja, A. 

Arsunan Arsin, 

Ridwan 

Amiruddin, 

Muhammad 

Syafar.  

Analysis of 

temperature and 

humidity on Dengue 

hemorrhagic fever in 

Manado 

Municipality 

Elsevier 2021 • Suhu udara  

• Kelembaban 

udara udara 

 

Cross 

Sectional  

Kejadian 

DBD di 

Kota 

Manado 

tahun 

2019 

Berdasarkan hasil uji Spearman rank, 

terdapat korelasi yang signifikan antara 

suhu (p=0,000; r=0,845) dan kelembaban 

udara (p=0,000; r=0,873) dengan kejadian 

DBD di Kota Manado pada tahun 2019. 

Suhu memiliki korelasi positif yang 

signifikan, sementara kelembaban udara 

memiliki korelasi negatif yang signifikan 

terhadap kejadian DBD. 

5.  Afsahyana, 

Yohana, 

Nurhayati, 

Isnadiyah 

Survey of Dengue 

hemorrhagic fever 

density on Makassar 

city, south Sulawesi 

Province  

Pancasakti 

Journal of 

Public 

Health 

Science 

and 

Research 

(PHSR) 

2022 • Kepadatan 

Jentik/telur 

• Kepadatan 

larva 

• Suhu udara  

• Kelembaban 

udara  

Observasi

onal  

Vektor 

DBD 

(telur, 

larva, dan 

nyamuk 

aedes 

aegypti).  

Rentang suhu udara di Kelurahan Ujung 

Pandang Baru adalah antara 26-27,3°C, 

sedangkan di Kelurahan Pannampu 

berkisar antara 27,33-29°C. Sementara itu, 

rentang kelembaban udara di Kelurahan 

Ujung Pandang Baru adalah antara 84,67-

89%, sedangkan di Kelurahan Pannampu 

berkisar antara 79,67-85%. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Mengenai Demam Berdarah Dengue (DBD) 

1. Definisi Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Virus Dengue, yang merupakan penyebab penyakit DBD, 

ditularkan oleh nyamuk Aedes, terutama Aedes aegypti (Arsin et al., 

2020; Marini & Noyumala, 2019). Nyamuk Aedes berasal dari genus 

Flavivirus dari familiy Flaviviridae, yang meliputi 4 serotipe DEN-1, 

DEN-2, DEN-3, dan DEN-4, merupakan anggota Arthropoda Virus 

Group B (Arbovirosis) dan manusia yang tinggal di daerah endemik 

DBD dapat tertular 3 atau bahkan 4 serotipe tersebut selama hidupnya 

(Arsin, 2013; Denai Wahyuni, 2021). Virus Dengue hanya memiliki 

satu RNA yang khas. Nukleokapsid berbentuk kubus simetris yang 

terbungkus dalam selubung lipoprotein membentuk virion. Ada tiga gen 

yang terdiri dari protein struktural dalam urutan kromosom virus 

Dengue, yaitu gen protein inti (C) atau nukleokapsid, gen protein terkait 

membran (M), dan gen protein (E). Selain itu, terdapat juga gen protein 

non-struktural (NS) dalam urutan kromosom virus Dengue. Panjang 

urutan kromosom ini diperkirakan mencapai sekitar 11.000 pasangan 

basa (Kemenkes RI, 2017). 

 Setelah mengalami masa inkubasi selama 8-10 hari, nyamuk 

yang telah terinfeksi dapat menularkan virus Dengue kepada orang yang 

sehat melalui gigitannya. Setelah menggigit seseorang, nyamuk yang 

terinfeksi dapat menunjukkan gejala seperti secara tiba-tiba mengalami 
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demam dan bisa berlangsung selama 2-7 hari tanpa penyebab, 

kelemahan, dan ruam. Gejala lain seperti gelisah, nyeri epigastrium, 

petekie, ekimosis, epistaksis, gusi berdarah, hematemesis, melena, 

hepatomegali, trombositopenia, penurunan kesadaran atau syok, dan 

indikasi perdarahan kulit (Arsin, 2013). Setelah digigit oleh nyamuk 

pembawa virus Dengue, seseorang mungkin tidak merasakan gejala 

sakit dalam seminggu pertama. Namun, meskipun tanpa gejala, mereka 

tetap dapat menjadi pembawa penyakit bagi orang lain (carrier). 

2. Epidemiologi Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Epidemi demam berdarah pertama tercatat di Asia, Afrika, dan 

Amerika Utara pada 1779–1780. Sejak saat itu, wabah penyakit 

menyebar hingga akhir 1990-an dan penyakit ini mulai sering terjadi di 

Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan bahkan Amerika Serikat. 

Banyak contoh wilayah penularan virus Dengue telah terjadi di 

Australia sejak Perang Dunia II. Nyamuk per domestik, juga dikenal 

sebagai nyamuk Aedes aegypty, pertama kali diidentifikasi di 

Queensland, Australia, pada tahun 1980 karena masuknya inang atau 

orang yang sebelumnya pernah terpapar virus Dengue di negara lain 

(Arsin, 2013; Kunoli, 2013 (dalam Delvalianggi, 2017)). 

Ditemukan bahwa DEN-3 adalah akar dari demam berdarah 

antara tahun 1954-1955. DEN-1 diidentifikasi sebagai penyebab demam 

berdarah pada tahun 1981–1982, diikuti oleh 1990–1991 Gen DEN-2 

diidentifikasi sebagai penyebab penyakit Dengue pada tahun 1992–
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1993, 199–1997, dan 2001. DEN-4 diidentifikasi sebagai penyebab 

demam berdarah pada tahun 1997–1999 (Arsin, 2013). Jumlah kasus 

DBD terjadi setiap tahunnya baik di negara-negara tropis maupun 

subtropis telah meningkat secara signifikan hingga menjadi patogen 

pada manusia melalui penularan arthropoda dengan demam berdarah 

dan menjangkiti antara 50-100 juta orang setiap tahun (Arsin, 2013). 

 

Gambar 2. 1 Area Berisiko DBD 

Sumber : (cdc.gov, n.d.) 

Setelah Perang Dunia Kedua, demam berdarah menjadi masalah 

utama dalam kesehatan masyarakat di Asia Tenggara, menyebabkan 

gangguan ekologis yang substansial dan pergolakan demografis. Aedes 

aegypti menyebar ke wilayah geografis baru sebagai akibat perpindahan 

pasokan dan personel militer selama konflik (Arsin, 2013). Pada tahun 

1779, terjadi wabah Dengue pertama di Asia, diikuti oleh wabah di 

Eropa pada tahun 1784 dan di Inggris pada tahun 1922 (Kunoli, 2013 

(dalam Delvalianggi, 2017)). Di tahun 1953, DBD, seperti yang kita 

kenal sekarang, pertama kali diidentifikasi di Filipina. Pada tahun 1956, 
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serotipe DEN-2, DEN-3, dan DEN-4 dari virus Dengue berhasil 

diisolasi dari seorang pasien di Filipina, yang menentukan bahwa 

sindrom tersebut disebabkan oleh virus Dengue (Arsin, 2013). Dua 

tahun kemudian, selama epidemi di Bangkok, Thailand, beberapa strain 

virus Dengue ditemukan dari pasien (WHO, 1999). Sekitar 50 juta kasus 

infeksi Dengue di seluruh dunia setiap tahun, dengan tingkat kematian 

sekitar 5%, dengan Asia Tenggara menjadi salah satu negara endemik 

penyakit ini. Anak-anak sangat rentan terhadap infeksi Dengue dan 

ditingkat kematian yang sangat tinggi sekitar 5% (Arsin, 2013). 

Demam berdarah awalnya masuk ke Indonesia di wilayah 

Surabaya pada tahun 1968. Namun, pada tahun 1972, tidak ditemukan 

validasi virologi terkait temuan tersebut. Menurut seorang dokter 

Belanda bernama David Bylon, infeksi virus Dengue telah ada di 

Indonesia sejak tahun 1779. Demam lima hari sering disebut demam 

sendi, adalah suatu kondisi yang dibawa oleh virus Dengue pada waktu 

itu (knokkelkoorts). Hingga tahun 1980, penyakit ini sudah menyebar 

ke semua provinsi di Indonesia, kecuali Timor Timur (Zulkoni, 2010). 

Negara Indonesia memiliki prevalensi demam berdarah tertinggi di Asia 

Tenggara dari tahun 1968 hingga 2009 (Arsin, 2013).  
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Gambar 2. 2 Peta Endemisitas DBD Indonesia Tahun 2016 

Sumber : SlidePlayer.info (diambil dari Direktorat P3M) 

Indonesia dianggap sebagai negara hiperendemik, dengan DBD 

menyerang 355 dari 444 kota dan kabupaten, serta 32 dari 33 provinsi. 

Keadaan ini sebagai akibat dari meningkatnya prevalensi kasus DBD di 

Indonesia. Setiap hari, tercatat sekitar 380 kasus DBD, yang 

mengakibatkan hilangnya 1-2 nyawa per hari (WHO, 2009). Sampai 

saat ini, Indonesia masih memiliki kejadian DBD yang signifikan dan 

sering terjadi (frequent/often). Sejumlah provinsi di Indonesia, antara 

lain Aceh, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, 

Lampung, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi, masih memiliki angka 

kematian DBD yang signifikan (>5%) (Arsin, 2013). 

Penyakit DBD merupakan salah satu permasalahan di 

masyarakat terkait kesehatan dan menjadi penyakit dengan prevalensi 

paling tinggi di seluruh dunia, utamanya di Indonesia. Perubahan 

lingkungan, peningkatan mobilitas penduduk, dan banyak faktor lainnya 

yang memberi sumbangsih terhadap kejadian DBD. Penyakit DBD juga 
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diberikan disinggung di dalam islam yang tertera pada sebuah hadits 

qudsi yaitu : 

رٍو  عَن   أبَِي سَلمََةَ  عَن   أبَيِ  دِ  ب نِ  عَم   حَدَّثنََاعَب دُ  ال وَاحِدِ  ال حَدَّادُ  عَن   مُحَمَّ

ُ  عَزَّ  وَجَلَّ  ُ  عَلَي هِ  وَسَلَّمَ  قَالَ  اللَّّ  هُرَي رَةَ  قَالَ  قَالَ  رَسُولُ  اللَِّّ  صَلَّى اللَّّ

ة   لقُوُا ذرََّ لقُُوا بَعوُضَة   أوَ   لِيَخ  لقُُ  كَخَل قِي فَل يَخ  ن   يَخ  لَمُ  مِمَّ  وَمَن   أظَ 
Artinya :  

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa ssalam bersabda : “Allah 

Subhanahu wa Ta’ala berfirman : siapa yang lebih dzalim dari 

seorang yang mencipta seperti ciptaan-Ku, hendaklah mereka 

mencipta seekor nyamuk atau hendaklah mereka menciptakan sebiji 

dzzahrah” (HR.Ahmad : 7209).  

 

Hadits qudsi tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa 

Ta’ala menciptakan nyamuk dan juga biji dzzahrah agar menjadi 

pelajaran bagi manusia serta menunjukkan kekuasan Allah Subhanahu 

wa Ta’ala. Nyamuk khususnya nyamuk Aedes aegypti yang diciptakan 

oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dapat menjadi contoh bahwa sesuatu 

yang terlihat kecil tidak bisa diremehkan begitu saja karena nyamuk 

dapat menjadi agen penyebab penyakit DBD. Nyamuk tersebut 

menjadikan masyarakat diseluruh dunia kewalahan untuk mengatasi 

penyakit tersebut. 

3. Morfologi Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Nyamuk betina Aedes aegypti dan Aedes albopictus adalah 

vektor utama penyakit demam berdarah. Namun, nyamuk Aedes aegypti 

yang sering ditemukan di area perkotaan adalah jenis nyamuk yang 

paling umum dalam penularan penyakit DBD. Morfologi nyamuk 

Aedes aegypti dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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a) Telur  

Telur nyamuk Aedes aegypti berbentuk lonjong berwarna hitam, 

dan berukuran sekitar 0,80 mm dan bertelur di lokasi seperti bagian 

dinding tempat perindukan atau di atas permukaan air (Arsin, 2013; 

Zulkoni, 2010). Secara umum, nyamuk menyukai daerah yang gelap 

dan teduh dengan air bersih yang terlindung dari sinar matahari 

(Arsin, 2013; Nadesul H, 2016). Nyamuk dapat bertelur hingga 100 

telur per kali bertelur (Zulkoni, 2010). 

 

Gambar 2. 3 Telur Aedes Aegypti 

Sumber : (Dinkes Kab. Sukoharjo, 2014; ZB Bahang Luhulima, 2008) 

b) Larva (Jentik) 

Larva adalah salah satu proses perkembangbiakan nyamuk 

yang dimana nyamuk berubah bentuk menjadi hewan muda (remaja) 

dan perkembangannya melalui metamorfosis (Arsin, 2013). Tubuh 

jentik nyamuk Aedes aegypti memanjang. Empat modifikasi kulit 

terjadi pada larva selama siklus hidupnya (ecdysis). Larva dibagi 

menjadi 4 tahap (instar) berdasarkan tingkat pertumbuhannya, dan 

meliputi: 

1) Instar I: Larva terkecil, yang panjangnya antara satu 

hingga dua milimeter dan berwarna transparan, memiliki 
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siphon (tabung pernapasan) yang belum berubah menjadi 

hitam dan belum memiliki spinae yang jelas di dadanya. 

2) Larva pada instar II berukuran 2,1 hingga 3,8 mm. 

Siphon (corong pernapasan) mulai menggelap pada titik 

ini. 

3) Larva pada instar ketiga berukuran panjang 3,9–4,9 mm. 

Siphon mulai mengembangkan warna coklat gelap dan 

spinae (duri) mulai muncul di dada. 

4) Instar IV: Larva berukuran panjang 5–6 mm. Pada tahap 

ini, seluruh struktur anatomi larva terlihat, 

memungkinkan identifikasi yang akurat dari semua 

komponen tubuh. 

Antena, bagian mulut pengunyah, serta mata majemuk 

terdapat di bagian kepala nyamuk Aedes. Terdapat 8 segmen di 

perut. Larva Aedes aegypti bertubuh kurus, bergerak cepat, bersifat 

fototaksis negatif, dan bersandar pada sudut yang praktis tegak lurus 

terhadap permukaan air (Arsin, 2013). Di dalam air, larva bisa 

terlihat dan mereka disebut sebagai “Prajurit” yang cukup aktif 

(Sembiring, 2021). 
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Gambar 2. 4 Larva Nyamuk Aedes Aegypti 

Sumber : (Dinkes Kab. Kediri, 2015) 

c) Pupa (Kepompong) 

Pupa atau kepompong memiliki bentuk "koma". Dibutuhkan 

1-2 hari untuk berkembang menjadi nyamuk dewasa dan ukurannya 

lebih kecil dari kepompong spesies nyamuk lainnya (Arsin, 2013; 

Sumantri A., 2010). Pupa nyamuk Aedes aegypti memiliki bentuk 

tubuh bungkuk, sistem pernapasan berbentuk terompet di punggung 

(dorsal), serta kepala dan dada (cephalothorax) yang lebih besar 

daripada perut.  

 

Gambar 2. 5 Pupa Nyamuk Aedes Aegypti 

Sumber : (Dinkes Kab. Kediri, 2015) 
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d) Nyamuk Dewasa  

Nyamuk Aedes aegypti akan meninggalkan habitat basah/air 

untuk terus hidup di habitat kering setelah menjadi nyamuk dewasa 

dan sudah dapat terbang (Sumantri A., 2010). Tiga bagian tubuh 

nyamuk Aedes aegypti adalah kepala (yang berisi sepasang mata 

majemuk, antena berbulu, dan mulut untuk menghisap darah atau 

tumbuhan), dada, dan perut (Arsin, 2013). 

 

Gambar 2. 6 Nyamuk Dewasa Aedes Aegypti 

Sumber : (Mediakom-kemenkes, 2022) 

Dalam Al-Qur'an, nyamuk termasuk salah satu makhluk yang 

disebutkan dengan tujuan agar manusia dapat mengambil pelajaran, 

mendapatkan hikmah, serta merenungkan penciptaan makhluk lain 

yang diciptakan oleh Allah. Sebagaimana dalam QS Al-

Baqarah/1:26.  

قهََا ضَة   فمََا فَو  ا بَعوُ  رِبَ  مَثلَ   مَّ ي    انَ   يَّض  تحَ     اِنَّ  اٰللَّ  لَ  يَس 

ا الَّذِي نَ  ب ِهِم   ۚ وَامََّ نَ  انََّهُ  ال حَق   مِن   رَّ ا فَيَع لمَُو  ا الَّذِي نَ  اٰمَنوُ   فَامََّ

ا نَ  مَاذاَ   ارََادَ  اٰللُّ  بهِٰذاَ مَثلَ   ۘ يضُِل   بِه   كَثِي ر  لوُ  ا فَيَقوُ   كَفرَُو 

ا   وَمَا يضُِل   بِه    الَِّ  ال فٰسِقِي نَ   دِ ي   بِه   كَثِي ر  يَه   وَّ
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Terjemahnya :  

“Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan 

seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun 

orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu 

kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir 

berkata,“Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?” 

Dengan (perumpamaan) itu banyak orang yang dibiarkan-

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

Nya petunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan 

(perumpamaan) itu selain orang-orang fasik.” (Kemenag 

RI, 2021).  

Berdasarkan ayat tersebut, ada beberapa tafsir yang 

menjelaskan mengenai makna QS Al-Baqarah/1 ayat 26 salah 

satunya yaitu tafsir Jalalain. Pada tafsir Jalalain dijelaskan bahwa 

ketika orang-orang Yahudi mempertanyakan maksud dari 

perumpamaan makhluk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa 

Ta’ala yaitu maf’ul tsani (seekor nyamuk) sebagai bukti kuasa Allah 

Subhanahu wa Ta’ala. Kemudian, pada tafsir tersebut juga 

menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala menjawab 

pertanyaan orang kafir dengan firman-Nya (Allah menyesatkan 

dengannya) yang artinya banyak manusia yang berpaling dari 

kebenaran karena kekafiran mereka, dan dalam perumpamaan itu 

disebutkan pula orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah 

Subhanahu wa Ta’ala yang merupakan orang beriman. 

Beberapa jenis nyamuk yang tidak berbahaya bagi manusia 

dan ada juga jenis nyamuk menjadi hewan yang dapat berbahaya 

bagi manusia termasuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes Aegypti yang 
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diciptakan oleh Allah menjadi ujian bagi manusia serta pelajaran 

akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta’ala.  

4. Penularan  

Adapun siklus penularan DBD (Arsin, 2013): 

a. Aedes aegypti betina dan Aedes albopictus adalah vektor yang 

menularkan virus Dengue dari tubuhnya ke tubuh manusia. 

b. Masa inkubasi ekstrinsik adalah 8-10 hari. 

c. Infeksi manusia dengan virus Dengue setelah gigitan nyamuk. 

d. Terjadi dari 3–10 hari untuk inkubasi intrinsik (rata-rata 4-6 

hari). 

e. Pada awal penyakit, viremia bermanifestasi sebelum timbulnya 

gejala dan berlangsung selama kurang lebih 5 hari. 

f. Meskipun virus mungkin memerlukan pola penularan vertikal 

untuk bertahan hidup, tidak ada siklus wabah (Ordinary Wide 

Occurrence) atau wabah (Parks et al., 2004). 

Anak-anak di bawah usia 15 tahun sangat rentan tertular DBD, dan 

mayoritas dari mereka tinggal di lingkungan yang basah dan kota yang 

kotor. Orang yang sudah terinfeksi virus dengue belum tentu selalu 

menderita DBD. Demam ringan bahkan penyakit ini sembuh dengan 

sendirinya tanpa mengalami gejala apapun juga dapat terjadi pada 

beberapa orang. Namun, selama seminggu setelah tertular virus, semua 

orang menjadi pembawa, sehingga memungkinkan untuk 

menularkannya ke orang lain. Nyamuk yang telah terinfeksi akan selalu 

menular (Widoyono, 2011). 
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Demam Berdarah Dengue (DBD) dapat disebabkan oleh berbagai 

variabel, antara lain geografi, imunitas, kepadatan populasi nyamuk, dan 

lain sebagainya. Selain itu, variabel berikut dapat mempengaruhi 

penularan DBD (Widoyono, 2011):  

1. Ekspansi populasi (Pertumbuhan penduduk) 

2. Pertumbuhan kota yang tidak terkendali 

3. Aksesibilitas 

Sehubungan dengan bertambahnya daerah yang terkontaminasi 

dan meningkatnya jumlah kasus DBD akibat penularan, hal tersebut 

dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut (Zulkoni, 2010): 

1) Variabel pejamu, seperti respon imunologi dan kepekaan 

terhadap DBD. 

2) Faktor geografis, seperti ketinggian di atas permukaan laut, 

musim, angin, curah hujan, dan kecenderungan kepadatan 

penduduk, adat istiadat, serta perilaku. 

3) Faktor agen, yang dikaitkan dengan karakteristik virus Dengue 

yang sedang mewabah saat ini. 

4) Kecuali daerah yang ketinggiannya lebih dari 1000 mdpl, 

seluruh Indonesia merupakan rumah bagi spesies nyamuk. 

5. Riwayat penyakit (Alamiah) 

Tahap prepatogenesis, tahap patogenesis, dan tahap 

postpatogenesis adalah tiga tahap yang membentuk riwayat alami DBD. 
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1) Tahap pre patogenesis. Selama tahap ini, nyamuk Aedes aegypti 

yang telah terinfeksi virus dengue berinteraksi dengan inangnya 

selama tahap pre patogenesis suatu penyakit. 

2) Tahap patogenesis. Terinfeksinya nyamuk oleh virus Dengue 

dapat terus menyebarkan penyakit ini. Manusia sebagai host 

menjadi pembawa dan pengganda virus utama yang 

menyediakan virus bagi nyamuk yang tidak terinfeksi.  

3) Tahap post patogenesis, penyakit mencapai tahap 

postpatogenesis setelah melewati tahap patogenesis. Ada lima 

kemungkinan hasil atau harapan perjalanan penyakit, yaitu 

(Bustan, 2012 (dalam Delvalianggi, 2017)) : 

a. Sembuh total (sempurna), artinya penyebab penyakit 

diberantas dan tubuh kembali sehat. Suatu penyakit 

masih berpotensi menyebar jika tidak diobati secara 

tuntas, penyakitnya masih ada, atau agen penyakit belum 

dimusnahkan atau dibunuh.  

b. Sembuh cacat, artinya sementara penyakit sudah sembuh 

dan kumannya sudah musnah, namun tubuh belum 

sembuh total, meninggalkan bekas luka yang bertahan 

lama berupa kecacatan. Untuk memaksimalkan potensi 

yang masih dapat dikembangkan dan dioptimalkan, 

diperlukan rehabilitasi (Dini et al., 2010). 
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c. Carrier, keadaan dimana tubuh penderita sembuh tetapi 

agen/virus penyakit tetap berada di dalam tubuh tanpa 

menimbulkan gejala penyakit apapun.  

d. Penyakit ini terjadi secara terus-menerus (kronis), 

sehingga memberikan tekanan berat pada 

individu/penderita, keluarga, dan masyarakat. 

e. Setelah semua upaya medis, alternatif, dan juga do’a 

(agama), penyakit ini bisa berakhir dengan kematian, 

yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. 

6. Pencegahan  

a) Pencegahan Biologis  

Ikan kepala timah (panchax) atau ikan lain yang memakan 

jentik-jentik dianjurkan untuk dipelihara di rumah-rumah yang 

ada kolam dan genangan air permanen (Arsin, 2013; Harsono & 

Nisaa, 2019). Hal tersebut memungkinkan ikan mengkonsumsi 

jentik nyamuk Aedes yang ada di air tenang. Kebersihan rumah 

dari segala macam hal merupakan salah satu ajaran dari agama 

Islam. Secara umum, menanam bunga lavender adalah metode 

perlindungan lainnya (lavandula angustifolia) dikarenakan 

bunga ini mengandung linalool, yang tidak disukai nyamuk 

sehingga akan mencegah nyamuk menggigit manusia (Arsin, 

2013). 
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b) Pencegahan Kimiawi 

Pengasapan (fogging) merupakan cara dapat 

menghilangkan vektor DBD sedangkan menyiram tempat 

penampungan air dalam bubuk abate dapat memusnahkan jentik 

nyamuk (Arsin, 2013). Larvasida adalah opsi lain yang bisa 

digunakan dimana senyawa dengan DEET, picaridin, atau 

minyak kayu putih lemon yang mengusir nyamuk (Arsin, 2013; 

Harsono & Nisaa, 2019). Vaksinasi juga tersedia untuk 

melindungi dari demam berdarah. Vaksinasi juga tersedia untuk 

melindungi dari demam berdarah. Tiga tetravalent dari vaksin 

Dengue yang telah dilemahkan, yang merupakan vaksin yang 

diharapkan efektif.. 

Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat tentang 

pemberantasan sarang nyamuk, pembuatan kawat kasa untuk 

melindungi diri dari gigitan, serta mengenakan pakaian 

pelindung dan penggunaan obat nyamuk juga perlu diperhatikan. 

Dalam pencegahan utama penyakit DBD dikenal dengan 4M 

Plus di Indonesia yaitu (Najmah, 2012 (dalam Delvalianggi, 

2017)) : 

a. Menguras (draining), yaitu rutin membersihkan (minimal 

seminggu sekali) tempat penampungan air.  

b. Menutup, yaitu mencegah adanya penampungan air agar 

nyamuk tidak bertelur tempat tersebut. Pengelolaan dan 



31 
 

 
 
 

perubahan lingkungan dapat digunakan untuk mencegah 

tempat perkembangbiakan nyamuk. 

c. Untuk menghindari penampungan air hujan yang tidak 

diinginkan, praktik mendaur ulang dapat dilakukan. Selain 

itu, penting juga untuk membuang sampah pada tempatnya 

dan mengubur sampah anorganik yang tidak dapat terurai. 

Meskipun langkah-langkah tersebut membantu mengurangi 

penumpukan sampah, perlu diingat bahwa tindakan tersebut 

juga dapat berkontribusi pada masalah pencemaran 

lingkungan. 

d. Plus, selain itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

• Penggunaan fogging atau pengasapan yaitu penggunaan 

penyemprotan insektisida pada saat terjadi wabah. 

• Untuk membunuh jentik nyamuk, taburkan bubuk abate 

di wadah seperti tong air atau vas bunga.  

• Memelihara ikan yang memakan larva, seperti ikan 

cupang, di kolam air. 

• Menggunakan alat pelindung diri di rumah, seperti 

kelambu, pestisida, kasa kawat, vaporizer, penutup 

jendela, baju lengan panjang, dan lotion yang 

mengandung N-diethylmetatoluamide (DEET) sebagai 

anti nyamuk. 
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c) Pencegahan dari Aspek Lingkungan 

Pengendalian vektor nyamuk dapat membantu mencegah 

DBD seperti menguras bak mandi dan penampung air minimal 

seminggu sekali, mengganti atau menguras tempat makan 

burung dan vas bunga seminggu sekali, menyegel bak 

penampung air, ban bekas, aki, mengubur kaleng, dan di sekitar 

rumah (Arsin, 2013). Kebersihan di dalam ajaran agama Islam 

juga disinggung oleh firman Allah Subhanahu wa Ta’ala yaitu 

pada QS At-Taubah/9:108.  

رِي نَ   …وَاٰللُّ  يُحِب   ال مُطَّه ِ
 

Terjemahnya :  

“…Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bersih” (Kemenag RI, 2021). 

 

Berdasarkan tafsir Al-Misbah (Quraish Shihab) bahwa 

orang-orang yang melakukan ibadah otentik di dalam masjid 

untuk menyucikan jiwa dan raga mereka. Allah Subhanahu wa 

Ta'ala memberi pahala kepada orang yang mendekat untuk 

mensucikan jiwa dan raga karena Dia mencintai dan menghargai 

mereka. Melakukan 3M merupakan salah satu cara untuk 

mencegah penyakit DBD dan termasuk perbuatan yang dincintai 

oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.  

7. Program Pemberantasan  

Kegiatan untuk memberantas penyakit DBD yang bertujuan agar 

angka kematian serta kesakitan dapat diturunkan dan dikendalikan, serta 
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meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam PSN. Sementara itu, 

kewaspadaan dini, pencegahan wabah, peningkatan keterampilan 

petugas, dan penyuluhan merupakan taktik pemberantasan DBD. 

Berikut tindakan yang dilakukan dalam program pemberantasan DBD 

(Widoyono, 2011) : 

1) Investigasi epidemiologis, yaitu kunjungan ke rumah orang yang 

telah melaporkan kejadian (indeks kasus) untuk mencari korban 

lebih lanjut dan menghitung jumlah larva pada radius 100 meter dari 

titik yang telah terkena DBD (Zulkoni, 2010).  

2) Larvisida selektif, yaitu dengan cara menyebarkan atau menaburkan 

pestisida ke dalam bak penampungan air untuk membidik tempat 

berkembang biak jentik nyamuk tertentu, seperti bubuk abate 

(temephos) (Arsin, 2013). 

3) Fogging focus. Untuk melaksanakan tindakan tersebut, diperlukan 

partisipasi tenaga kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan atau 

Puskesmas terdekat. Tindakan yang dilakukan meliputi 

penyemprotan insektisida seperti malathion atau losban untuk 

membunuh nyamuk dewasa. Penyemprotan ini dilakukan dalam 

radius 1 RW per 400 tempat tinggal (Arsin, 2013; Widoyono, 2011). 

4) Kader, pengurus RT, atau petugas pemantau jentik melakukan 

pemeriksaan jentik secara rutin minimal seminggu sekali. 
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5) Pengerahan PSN melalui penutupan dan pengurasan tempat 

penampungan air bersih, penguburan sampah, dan pemusnahan 

tempat berkembang biak nyamuk di lokasi endemik dan sporadic.  

6) Penyuluhan tentang tanda-tanda awal DBD, pencegahan, dan 

rujukan pasien. 

B. Tinjauan Umum Mengenai Iklim 

1. Pengertian Iklim 

Klimatologi adalah bidang ilmu yang mempelajari iklim secara 

menyeluruh, termasuk juga mempelajari cuaca yang khas dalam suatu 

wilayah. Sebagai hasil dari pengukuran pada atmosfer, meteorologi dan 

klimatologi sangat erat kaitannya, perbedaannya terletak pada ruang 

lingkup geografis (Sudarta et al., 2021).  

Di dalam kamus Oxford mendefinisikan iklim (climate) sebagai area 

(region) dengan keadaan suhu, angin, cahaya, dan lain sebagainya yang 

berasal dari bahasa Yunani. Konferensi Iklim Dunia (WCC) (1979) juga 

menegaskan bahwa iklim adalah instrumen statistik yang bisa dipergunakan 

untuk menunjukkan nilai statistik yang berbeda tergantung pada kondisi 

pada waktu tertentu.  

Menurut (Kartasapoetra, 2017) keadaan atau perilaku atmosfer yang 

dapat berubah pada waktu tertentu dikenal sebagai cuaca. Iklim mengacu 

pada rata-rata cuaca di waktu yang cukup lama dan konstan dalam suatu 

ekosistem, semua proses kehidupan baik yang melibatkan manusia, 

tumbuhan, maupun hewan akan dipengaruhi oleh faktor atmosfer, seperti 
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variabel iklim dan cuaca (Kartasapoetra, 2017). Suatu tempat tentunya 

memiliki iklim yang berbeda dengan tempat lain yang dikarenakan adanya 

pengontrol iklim (pengendali), yaitu : 

a. Tinggi tempat 

b. Garis lintang 

c. Daerah tekanan 

d. Gelombang laut 

e. Permukaan tanah  

Meningkatnya kasus DBD didorong oleh kondisi iklim karena agen 

penyakit, terutama yang didapat di nyamuk Aedes aegypti, mudah 

berkembang biak saat musim hujan. Berbagai penelitian telah menunjukkan 

keterkaitan regional, temporal, dan spasial-temporal antara kejadian DBD 

dan iklim (Daswito et al., 2019). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

pengaruh faktor cuaca pada persebaran vektor, populasi dan juga 

peningkatan kasus DBD berkorelasi positif antara variabel cuaca juga 

mempengaruhi kejadian DBD (Chien & Yu, 2014; Daswito et al., 2019; 

Hsieh & Chen, 2009; Lu et al., 2009; Stewart Ibarra et al., 2013; Wu et al., 

2011). 

2. Variabel Iklim dan Pengaruhnya Dengan Kejadian DBD 

a) Suhu udara  

Alat yang digunakan untuk mengukur derajat suhu baik dalam 

satuan Celcius (°C) maupun Fahrenheit ("F) adalah Termometer 

(Fadholi, 2013; Kartasapoetra, 2017). Menurut (Susilawati et al., 2017), 
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SNI T-14-1993-03 terbagi menjadi tiga bagian dan mencakup tiga 

kategori kenyamanan di Indonesia meliputi kenyamanan sejuk (20,5°C 

hingga 22,8°C), kenyamanan optimal (22,8°C hingga 25°C), dan hampir 

nyaman (25,8°C hingga 27,1°C). 

Faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi suhu permukaan 

bumi (Kartasapoetra, 2017) :  

a. Banyaknya radiasi yang diserap setiap hari, setiap bulan, dan 

setiap tahun.  

b. Dipengaruhi tanah dan air.  

c. Dampak ketinggian, yang menyebabkan suhu turun saat 

ketinggian bertambah.  

d. Dampak panas yang tersimpan di atmosfer (panas paten).  

e. Pengaruh sudut pada waktu terbitnya matahari. Sinar matahari 

langsung menyebabkan suhu naik lebih dari sinar matahari tidak 

langsung. 

Panjang siklus gonotropik, frekuensi gigitan, kebiasaan istirahat 

dan kawin nyamuk, perkembangan virus dalam tubuhnya, dan difusi 

dipengaruhi oleh suhu udara (Monintja et al., 2021; Wirayoga, 2013; 

Zambrano et al., 2012). Pada suhu rendah, nyamuk juga dapat bertahan 

hidup hingga pada suhu 10°C, namun metabolisme nyamuk melambat 

atau bahkan berhenti ketika suhu turun di bawah ambang batas 4,5°C. 

Suhu 25°C hingga 30°C adalah kisaran optimal untuk pertumbuhan 

nyamuk. Selain perubahan lain tersebut, proses fisiologis menjadi 
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lambat pada suhu diatas 35°C (Kartasapoetra, 2017; Monintja et al., 

2021).  

b) Curah Hujan 

Hujan terjadi ketika uap air atmosfer kondensasi dan diturunkan 

melalui awan yang mengandung air yang jenuh, setelah mengumpulkan 

air dari berbagai sumber. Situs kondensasi, ammonia, debu, dan asam 

sulfat diperlukan agar hujan terbentuk. Bintik-bintik kondensasi ini 

mampu menarik uap air dari atmosfer. Menurut bagaimana proses 

presipitasi terwujud, hujan diklasifikasikan yaitu (Kartasapoetra, 2017) 

: 

a. Hujan konveksi adalah jenis presipitasi yang terbentuk akibat 

udara yang dipanaskan meluas dan terus naik. Suhu akan 

menurun seiring dengan naiknya udara hingga kondensasi 

akhirnya menyebabkan hujan. 

b. Hujan orografis, sejenis curah hujan di mana air didorong ke atas 

oleh penghalang seperti gunung. 

c. Hujan yang sering turun di pertengahan garis lintang di mana 

massa udara dan suhu bervariasi dikenal sebagai hujan frontal. 

Ketika terjadi kenaikan massa udara panas melebihi massa udara 

dingin maka terjadilah kondensasi dan hujan akan turun.  

Volume air yang jatuh sebagai hujan selama periode waktu 

tertentu di permukaan datar disebut curah hujan. Satuan inci atau 

milimeter digunakan untuk mengukur curah hujan. Curah hujan terjadi 
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sebesar 1 mm bermakna curah hujan yang turun setelah titik tersebut 

tidak mengalir, merembes, atau menguap (Kartasapoetra, 2017). Curah 

hujan bulanan dibagi menjadi 4 kategori oleh BMKG, antara lain 

(Bahtiyar et al., 2014) : 

• Curah hujan ringan (0 hingga 100 mm), 

• Curah hujan sedang (101 hingga 300 mm), 

• Curah hujan tinggi (301 s/d 400 mm), dan 

• Curah hujan yang sangat tinggi (>400 mm) adalah kategori 

curah hujan yang berbeda. 

Karena banyaknya air yang tertampung di wadah atau area 

lingkungan lainnya, curah hujan yang tinggi di suatu wilayah akan 

meningkatkan kemungkinan perkembangbiakan nyamuk, terutama 

Aedes aegypti (Widyantoro et al., 2021).  

c) Kelembaban Udara 

Kelembaban udara merujuk pada jumlah uap air yang terdapat 

dalam atmosfer. Salah satu hal yang dapat mengubah kelembaban udara 

udara adalah sinar matahari. Saat terkena sinar matahari, kandungan uap 

air di udara menguap dan akan berpengaruh pada penurunan tingkat 

kelembaban (Jesiani, Apriansyah dan Adriat, 2019). Kelembaban udara 

dikenal dengan beberapa istilah, antara lain (Kartasapoetra, 2017; 

Kurniawati & Rahayu, 2008) : 

a) Kelembaban udara absolut merupakan ukuran massa uap air 

dalam satuan gram per meter kubik (g/m³). 



39 
 

 
 
 

b) Massa uap air yang terdapat di udara dibagi dengan massa satuan 

udara (g/kg) dikenal sebagai kelembaban udara spesifik 

c) Kelembaban udara relatif adalah persentase dari rasio antara 

jumlah uap air yang sebenarnya dalam udara dengan jumlah uap 

air maksimum yang dapat ditampung oleh udara pada suhu 

tertentu. Tingkat kelembaban udara relatif berkisar antara 0% 

sampai 100%, dimana 100% menunjukkan bahwa udara jenuh 

dengan uap air dan pada akhirnya akan membentuk tetesan air. 

Jumlah uap air dalam 1 m3 udara, yang bervariasi tergantung 

pada letak permukaan bumi, diukur dalam gram. Tingkat kelembaban 

udara biasanya tertinggi di garis khatulistiwa dan terendah di garis 

lintang 40°. Di Indonesia, musim kemarau memiliki tingkat 

Kelembaban terendah dan musim hujan kelembaban udara paling tinggi 

(Kartasapoetra, 2017). Kelembaban udara berpengaruh terhadap vektor 

nyamuk Aedes aegypti (Widyantoro et al., 2021). Sekitar 45% nyamuk 

Aedes aegypti betina yang hidup pada rentang suhu di atas 35°C dengan 

kelembaban 60% akan terhambat sehingga tidak dapat menyebarkan 

virus Dengue karena intensitas pengaruh suhu serta kelembaban dapat 

menyebabkan nyamuk mati sebelum virus mencapai kelenjar ludahnya 

(Azhari et al., 2017; Jannah dkk., 2021). 

d) Tekanan Udara 

Salah satu variabel cuaca yang paling signifikan adalah tekanan 

udara. Tingkat kerapatan (density) massa udara mempengaruhi 
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pengamatan cuaca. Definisi tekanan udara adalah gaya yang bekerja 

untuk mengangkut massa udara di daerah tertentu dari satu lokasi ke 

lokasi lain. Ketinggian suatu lokasi dan suhu udara merupakan dua 

parameter yang mempengaruhi tekanan udara di sekitarnya. Jumlah 

udara di atas suatu lokasi menentukan tekanan udara di sana. Oleh 

karena itu, suatu titik akan memiliki lebih sedikit udara di atasnya jika 

semakin tinggi, dan sebaliknya; jika area tersebut menampung lebih 

banyak udara, tekanannya akan lebih tinggi. 

e) Kecepatan Angin 

Istilah "angin" mengacu pada gerakan horizontal atau gerakan 

massa udara. Angin dipindahkan ke daerah bertekanan rendah oleh 

daerah bertekanan tinggi. Angin memiliki arah dan kecepatan. Banyak 

kerusakan sering disebabkan oleh kecepatan angin (Kartasapoetra, 

2017). Satuan Knot yang setara dengan 1.852 kilometer per jam, 

digunakan untuk mengukur kecepatan angin (Handoyo, 2011). 

Banyak faktor yang berkontribusi terhadap kejadian DBD salah 

satunya adalah kecepatan angin. Angin cenderung menghambat 

penerbangan dan berdampak pada oviposisi nyamuk, atau pengendapan 

telur di lokasi dan habitat yang menguntungkan (Lu et al., 2009). Secara 

umum, nyamuk kehilangan kemampuannya untuk terbang seiring 

dengan meningkatnya kecepatan angin (Monintja et al., 2021). 
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f) Hari Hujan 

Hari hujan terjadi ketika curah hujan dalam waktu satu hari tidak 

melebihi 0,5 mm. Dalam kurun waktu 24 jam dengan curah hujan 

kumulatif minimal 0,5 mm maka dapat dihitung sebagai satu hari hujan. 

Jumlah hari hujan nol (0) jika kurang dari ketentuan, meskipun curah 

hujan tetap diperhitungkan. Unsur iklim ini lebih mementingkan jumlah 

hari hujan di permukaan bumi daripada jumlah hujan yang turun pada 

bulan tertentu (Dini, 2009). 

Variabel hari hujan tidak secara langsung mempengaruhi 

kejadian DBD, tetapi mungkin masih berdampak pada seberapa banyak 

hujan sebenarnya turun. Sebagian hujan dapat menguap ketika 

mengenai udara kering di permukaan bumi. Hubungan antara intensitas 

curah hujan dan jumlah hari hujan adalah sebanding. Semakin banyak 

jumlah hari hujan dalam suatu bulan, intensitas curah hujan akan 

meningkat. Sebaliknya, jika jumlah hari hujan per bulan lebih sedikit, 

curah hujan secara keseluruhan akan berkurang (Dini, Fitriani dan 

Wulandari, 2010). 
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C. Kerangka Teori 
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Gambar 2. 7 Diagram Teori Hubungan Iklim dengan Kejadian 

DBD Segitiga epidemiologi, John Gordon, Modifikasi (Mardiana, 2016) 
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Berdasarkan teori John Gordon dan segitiga epidemiologi, ada tiga interaksi 

Agen, pejamu, dan lingkungan adalah kunci penentu berkembangnya suatu 

penyakit. Penyakit seperti DBD akan diakibatkan oleh ketidakseimbangan 

antara ketiga variabel tersebut. 
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D. Kerangka Konsep 

Berdasarkan kerangka teori yang dikembangkan dari hasil penelitian 

sebelumnya, variabel yang ditunjukkan pada diagram dibawah ini dianggap 

memiliki korelasi yang cukup besar dengan kejadian DBD, yaitu: 
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Gambar 2. 8 Diagram Konsep Hubungan Iklim dengan Kejadian DBD 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan studi ekologi dengan pendekatan untuk 

menganalisis adalah analisis deret waktu (time series analysis), yang 

merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang 

dikumpulkan secara berurutan sepanjang waktu. Studi ekologi adalah 

pengamatan di mana unit yang diperiksa adalah populasi dalam wilayah 

geografis atau statistik insiden, prevalensi, dan kematian. Studi ekologi 

dibuat sebagai studi observasional untuk mengevaluasi hubungan antara 

kejadian temporal suatu penyakit di masyarakat dan variabel risikonya. 

Dalam penelitian ini, studi tersebut digunakan dalam proses pengujian data 

sehingga diketahui hubungan antara kondisi iklim dan terjadinya penyakit 

DBD. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret tahun 2023 di Kabupaten 

Gowa.  
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B. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi Penelitian  

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh hasil 

pengamatan atau observasi dari variabel penelitian (dependent dan 

independent) setiap bulan sejak bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 

2021 di Kabupaten Gowa. 

2. Sampel Penelitian 

Seluruh hasil pengamatan bulanan dari kejadian DBD, suhu udara, 

curah hujan, kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, hari hujan, 

dalam kurun waktu 5 tahun terhitung sejak bulan Januari 2017 hingga bulan 

Desember 2021 sebanyak 12 bulan dikali 5 tahun yaitu 60 bulan, dijadikan 

sampel pada penelitian ini. Penentuan ukuran sampel dilakukan secara 

exhaustive sampling (seluruh populasi dijadikan sebagai sampel).  

C. Metode Pengambilan Data 

1. Tahap Persiapan  

Sebelum melaksanakan penelitian, persiapan yang dilakukan adalah 

membuat surat izin untuk melakukan pengumpulan data.  

2. Tahap Pengumpulan data 

Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yang dimana data tersebut berupa : 

a. Data kasus DBD dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa selama 5 

tahun yaitu bulan Januari 2017-Desember 2021.  
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b. Data hasil pengukuran yang berupa suhu udara, curah hujan, 

Kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, dan Hari 

Hujan, dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun 

Klimatologi Gowa, dan beberapa data didapatkan dari laporan 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa.  

D. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Semua data yang mencakup semua variabel baik dependent maupun 

independent adalah angka agregat bulanan yang dimasukkan ke dalam satu 

data set menggunakan software Microsoft Excel agar memudahkan dalam 

menganalisis secara statistik.  

2. Analisis Data 

a) Analisis Univariat  

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran 

umum mengenai distribusi frekuensi semua variabel, baik variabel 

dependen maupun independen, faktor tersebut meliputi distribusi 

frekuensi suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, tekanan udara, 

kecepatan angin, hari hujan, dan jumlah kasus DBD di Kabupaten Gowa 

tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dengan justifikasi masing-

masing data variabel diperiksa distribusi frekuensinya, analisis ini juga 

menghitung nilai, rata-rata, maksimum, dan minimum. 
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b) Analisis Bivariat 

Untuk menguji hubungan antara variabel bebas (suhu udara, 

curah hujan, kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, hari 

hujan) dengan variabel terikat (kejadian DBD) di Kabupaten Gowa 

tahun 2018-2022, dilakukan uji analisis bivariat Pearson Product 

Moment, yang dilambangkan dengan "r". Ketika data telah diperiksa 

normalitasnya dan menghasilkan data normal, koefisien korelasi 

Pearson digunakan dalam uji statistik. Jika data tidak normal, maka uji 

alternatif yang digunakan adalah uji korelasi Spearman Rho. 

Terdapat dua interpretasi dari nilai korelasi (r) yang memiliki 

nilai -1 hingga +1. Nilai yang dihasilkan berupa (+) dan (-) yang 

bermakna arah hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Jika r 

= -1, maka artinya hubungan antar variabel negative sempurna (ketika 

variabel satu meningkat, maka variabel lainnya menurun/bertolak 

belakang). Jika r = 1, maka artinya hubungan antar variabel positif 

sempurna (ketika variabel satu meningkat, maka variabel lainnya juga 

meningkat/searah). Dalam menentukan hubungan linier antara variabel 

bebas dan terikat, yang perlu dilakukan adalah menghitung koefisien 

korelasi yang dihasilkan. Jika (p <0,05) maka dapat diartikan bahwa 

hasil menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan.  

Analisis bivariat merupakan suatu analisis data yang digunakan 

untuk mengetahui apa suatu variabel bebas memiliki keterkaitan atau 
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hubungan dengan variabel terikat (Alini & Indrawati, 2020). Korelasi 

antara dua variabel secara kualitatif dapat dilihat kekuatannya, yaitu 

(Paramita & Mukono, 2017) : 

• Nilai r = 0,0 hingga 0,199 yang artinya hubungan sangat lemah.  

• Nilai r = 0,2 hingga 0,399 yang artinya hubungan lemah.  

• Nilai r = 0,4 hingga 0,599 yang artinya hubungan sedang. 

• Nilai r = 0,6 hingga 0,799 yang artinya hubungan kuat.  

• Nilai r = 0,9 hingga 1,000 yang artinya hubungan sangat kuat. 

E. Penyajian Data 

Dalam penelitian ini, data yang diolah serta dianalisis disajikan dalam 

bentuk grafis sebagai gambaran dari setiap variabel yang diteliti. Selain itu, 

bentuk tabel juga menjadi gambaran serta interpretasi pembahasan pada hasil 

penelitian. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa  

a. Letak Geografis Kabupaten Gowa  

Kabupaten Gowa secara astronomis terletak pada 

5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan, 

kemudian berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur 

Timur. Kota Makassar dan Kabupaten Takalar menjadi daerah yang 

berbatasan dengan Kabupaten Gowa di sebelah barat. Jika dilihat 

dari arah utara, Kabupaten Gowa merupakan daerah otonom yang 

bertetangga dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di 

sebelah timur, Kabupaten Gowa berbatasan dengan Kabupaten 

Takalar dan Jeneponto. Daerah yang berada pada bagian selatan di 

Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Gowa dan di sebelah 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan juga 

Bantaeng (BPS, 2023).  
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Sumber : (BPS,2023) 

 

b. Keadaan Iklim Kabupaten Gowa  

Adapun rata-rata keadaan iklim di Kabupaten Gowa Tahun 

2021 yaitu : 

1) Suhu udara    : 26,09° 

2) Curah hujan    : 325,8 mm 

3) Kelembaban udara   : 74,4 % 

4) Tekanan udara   : 1.008,8 kgm3 

5) Kecepatan angin   : 2,8 Knots 

6) Lama penyinaran matahari  : 49,07 % 

c. Kondisi Demografi  

Wilayah Kabupaten Gowa memiliki luas wilayah ±1.883,33 

km3 (3,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan), dan wilayahnya 

Gambar 4. 1 Kabupaten Gowa (Peta Kabupaten Gowa) 

 

Gambar 4. 2 Kabupaten Gowa (Peta Kabupaten Gowa) 

 

Gambar 4. 3 Kabupaten Gowa (Peta Kabupaten Gowa) 

 

Gambar 4. 4 Kabupaten Gowa (Peta Kabupaten Gowa) 
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telah dimekarkan menjadi 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan 

pada tahun 2022. Dataran tinggi menjadi mayoritas wilayah di 

Kabupaten Gowa yaitu sekitar 72,26% yang tersebar pada 9 

kecamatan diantaranya kecamatan Manuju, Bungaya, Rompio Pao, 

Bontolemngan, Parigi, Biringbulu, Parangloe, Tinggimoncong dan 

Tompobulu. Sembilan kecamatan lainnya yaitu Bontonompo 

Selatan, Bontonompo, Bajeng Barat, Barombong, Bontomarannu, 

Bajeng, Pattallassang, Pallangga, dan Somba Opu terletak di dataran 

rendah (27,74%) (BPS, 2023). 

d. Kependudukan 

Setiap tahunnya, jumlah penduduk Kabupaten Gowa terus 

bertambah. Jumlah penduduk Kabupaten Gowa adalah 724.200 

pada tahun 2017, dan meningkat sebanyak 49.115 selama lima tahun 

berikutnya, mencapai 773.315 pada tahun 2021. Data jumlah 

kependudukan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Gowa yang dapat dilihat pada Tabel 4.1, sedangkan 

komposisi kepadatan penduduk di Kabupaten Gowa dari 2017-2021 

dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 

 



53 
 

 

Gambar 4. 5 Komposisi Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan  

di Kabupaten Gowa Tahun 2021 

 

Gambar 4. 6 Komposisi Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di 

Kabupaten Gowa Tahun 2021 

 

Gambar 4. 7 Komposisi Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di 

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di  

Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa, 2018-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa, 2018-2022 

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Bontonompo 42.058 42.277 42.446 44.998 45.294 

2. Tompobulu 30.757 30.876 30.957 28.393 28.208 

3.  Pallangga 122.752 126.334 129.957 127.837 130.219 

4. Bajeng 68.228 68.826 69.357 72.066 72.608 

5. Pattallassang 23.833 24.022 24.188 20.254 31.014 

6. Somba Opu 166.507 172.094 177.802 156.108 157.826 

7. Barombong 39.507 40.135 40.739 45.192 46.082 

8. Tinggimoncong 23.501 23.593 23.655 23.332 23.298 

9. Bungaya 16.824 16.889 16.933 16.742 16.721 

10. Parangloe 18.250 18.429 18.591 18.628 18.718 

11. Bontomarannu 34.840 35.248 35.628 41.016 41.835 

12. Parigi 13.895 13.949 13.987 13.289 13.222 

13. Tombolo Pao 28.791 28.845 29.064 29.779 29.880 

14. Manuju 14.961 15.019 15.059 14.591 14.545 

15. Biringbulu 34.340 34.474 34.565 30.073 29.877 

16. Bontolempangan 14.153 14.209 14.246 14.781 14.832 

17. 
Bontonompo 

Selatan 
30.473 30.631 30.754 32.118 32.283 

18 Bajeng Barat 24.530 24.657 24.756 26.639 26.853 

Total 748.200 760.607 772.684 765.836 773.315 
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Di Kabupaten Gowa, persebaran kepadatan penduduk pada 

tahun 2021 relatif tidak merata. Jumlah penduduk terbanyak pada 

tahun 2021 berada di Kecamatan Somba Opu yaitu sebanyak 

157.826 jiwa dan menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk 

tertinggi yaitu 5.619 jiwa/km² atau menyumbang 20,41% kepadatan 

penduduk di Kabupaten Gowa. Kecamatan Somba Opu yang letak 

ibu kota kecamatan berada di wilayah Sungguminasa dan menjadi 

pusat penduduk. Selain itu, Kecamatan Sombaopu juga termasuk 

salah satu wilayah yang berada di dataran rendah dengan luas 28,09 

km² atau menyumbang sekitar 1,49 % dari luas Kabupaten Gowa. 

Sedangkan, jumlah penduduk terkecil berada di kecamatan Parigi 

sebanyak 13.222 jiwa, akan tetapi kepadatan penduduk terendah 

pada tahun 2021 berada di kecamatan Parangloe yaitu 85 jiwa/km². 

Kecamatan Parangloe termasuk wilayah berada di dataran tinggi 

yang ibukota kecamatan ada di wilayah Lanna. Kecamatan 

Parangloe memiliki luas wilayah yaitu 221,26 km² atau 

menyumbang sekitar 11,75% dari luas wilayah Kabupaten Gowa 

(BPS, 2023).  
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2. Analisis Univariat  

a. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa tahun 

2017-2021 

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 

diperoleh informasi mengenai gambaran fluktuasi kasus Demam 

Berdarah Dengue (DBD) per bulan mulai tahun 2017-2021 dapat 

dilihat pada Gambar 4.3.  

 

 

Berdasarkan Gambar 4.3, kejadian penyakit DBD di 

Kabupaten Gowa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 

berfluktuasi setiap tahunnya. Di tahun 2019, meningkat signifikan 

di awal bulan sebelum kembali turun di pertengahan bulan. Puncak 

kejadian DBD terjadi pada bulan Januari hingga Maret di tahun 

2020 yang kemudian secara progresif menurun kembali. 

Gambar 4. 9 Prevalensi Kasus DBD Per Bulan di Kabupaten Gowa 

Tahun 2017-2021 

 

Gambar 4. 10 Prevalensi Kasus DBD Perbulan di Kabupaten Gowa 

Tahun 2017-2021 

 

Gambar 4. 11 Prevalensi Kasus DBD Perbulan di Kabupaten Gowa 

Tahun 2017-2021 

 

Gambar 4. 12 Prevalensi Kasus DBD Perbulan di Kabupaten Gowa 

Tahun 2017-2021 
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Tabel 4. 2 Kasus DBD Per Bulan di Kabupaten Gowa  

Tahun 2017-2021 

Bulan 
Kasus DBD (Tahun)  

2017 2018 2019 2020 2021 

Januari 39 10 78 75 16 

Februari 19 12 82 116 7 

Maret 18 6 67 109 24 

April 2 8 22 43 33 

Mei  12 4 47 34 37 

Juni 10 16 43 15 56 

Juli 16 11 32 3 15 

Agustus 2 36 16 5 9 

September 7 26 26 9 7 

Oktober 17 26 23 3 19 

November 12 20 19 9 39 

Desember 10 41 22 8 69 

Mean 13,66 18,00 39,75 35,75 27,58 

Mean 2017-2021 26,95 

Sumber : BPS yang telah diolah. 

 Pada tahun 2017-2021, prevalensi DBD bervariasi dan rata-rata 

kasus tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Desember. Tahun 2020 

di bulan Februari menjadi prevalensi kasus DBD tertinggi yaitu 

sebanyak 116 kasus. Pada bulan April dan Agustus 2017 memiliki 

prevalensi kasus DBD terendah dimana terdapat dua kasus di 

masing-masing bulan.  

Data prevalensi DBD dianggap normal karena hasil uji 

normalitas distribusi data prevalensi DBD pada tabel 4.2 dengan 

menggunakan nilai skewness dan standard error menunjukkan 

angka ≤2 yaitu 1.772. 
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b. Suhu Udara 

Berdasarkan hasil observasi Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG) yang hasil pengukuran tersebut diambil dari 

laporan Badan Pusat Statistik (BPS), diperoleh informasi mengenai 

gambaran fluktuasi suhu per bulan mulai tahun 2017-2021 dapat 

dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 

Di Kabupaten Gowa, rata-rata suhu udara bervariasi dari tahun 

2017-2021. Suhu di Kabupaten Gowa umumnya berada pada 15-

30°C, meskipun pada tahun 2020 rata-rata suhu di Kabupaten Gowa 

lebih dari 29°C. Selama tahun 2017-2021, rata-rata suhu wilayah 

yang berada di Kabupaten Gowa adalah 21,26°C. Rata-rata suhu 

setiap tahun sejak tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan 
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Gambar 4. 13 Grafik Fluktuasi Rata-rata Suhu Udara Perbulan di 

Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021 
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antara 0,61-9,48°C dengan peningkatan rata-rata suhu yang paling 

signifikan terjadi pada tahun 2019 ke 2020, yaitu sebesar 9,48°C.  

Tabel 4. 3 Suhu Udara Per Bulan di Kabupaten Gowa  

Tahun 2017-2021 

Bulan 
Suhu Udara dalam °C (Tahun) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Januari 12,9 13,2 17,5 28,5 27,2 

Februari 12,6 11,3 18,0 28,1 27,5 

Maret 15,2 17,4 17,8 28,7 27,8 

April 15,8 18,8 18,2 29,1 28,5 

Mei  15,6 18,3 17,4 29,4 29,4 

Juni 15,2 17,9 17,9 29,2 28,8 

Juli 15,4 17,3 17,0 28,8 28,3 

Agustus 16,0 17,2 16,8 30,0 29,5 

September 17,2 18,3 18,0 30,2 29,4 

Oktober 17,4 19,3 19,6 29,8 29,0 

November 15,2 18,9 19,3 28,9 28,3 

Desember 13,0 18,0 18,4 27,3 27,7 

Mean 15,12 17,15 17,99 29,02 28,45 

Mean 2017-2021 21,55 

 Sumber : BPS yang telah diolah. 

Tahun 2020 menjadi tahun dengan suhu rata-rata tertinggi di 

Kabupaten Gowa sebesar 29,02°C, sedangkan suhu rata-rata 

terendah sebesar 15,12°C terjadi pada tahun 2017. Suhu udara 

tertinggi yang tercatat antara tahun 2017-2021 adalah 30,22°C, 

sedangkan suhu udara terendah yang tercatat adalah 11,30°C. Data 

suhu udara dianggap berdistribusi normal karena hasil uji normalitas 

dengan menggunakan nilai skewness dan standar errornya 

menunjukkan angka ≤2 yaitu 0,213.  



59 
 

 

c. Curah Hujan  

Berdasarkan hasil observasi Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG) yang hasil pengukuran tersebut diambil dari 

laporan Badan Pusat Statistik (BPS), diperoleh informasi mengenai 

gambaran fluktuasi curah hujan per bulan mulai tahun 2017-2021 

dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

 

Dari tahun 2017-2021 Kabupaten Gowa mengalami curah 

hujan yang bervariasi. Dari tahun 2019 ke 2020 mengalami 

peningkatan yang signifikan dengan rata-rata 151,4 mm dan puncak 

256,8 mm pada tahun 2020. Antara tahun 2018 dan 2019, terjadi 

penurunan curah hujan yang signifikan rata-rata sebesar 105,4 mm. 
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Gambar 4. 14 Grafik Fluktuasi Rata-rata Curah Hujan Perbulan  

di Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021 
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Tabel 4. 4 Curah Hujan Per Bulan di Kabupaten Gowa  

Tahun 2017-2021  

Bulan 
Curah Hujan dalam mm (Tahun) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Januari 672 651 734 467,6 839,9 

Februari 434 712 282 700,3 397,0 

Maret 237 623 270 351,5 626,3 

April 175 191 162 78,8 294,0 

Mei  112 29 30 249,9 78,1 

Juni 128 75 47 70,6 87,0 

Juli 70 44 2 52,3 77,3 

Agustus 23 5 1 14,8 104,2 

September 72 1 2 22,0 82,5 

Oktober 96 31 0 156,5 245,4 

November 386 101 25 91,6 542,0 

Desember 792 790 264 826,2 860,3 

Mean 266,4 271,0 151,5 256,8 352,8 

Mean 2017-2021 259,7 

Sumber : BPS yang telah diolah. 

Rata-rata curah hujan pada tahun 2017 hingga tahun 2021 

sebesar 259,7 mm, dengan curah hujan maksimum terjadi pada 

tahun 2021 sebesar 325,8 mm. Adapun curah hujan tahunan 

terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 151,4 mm. Selain itu, dari 

tahun 2017 hingga 2021 curah hujan rata-rata terendah adalah 0,00 

mm. Rata-rata curah hujan tertinggi sejak 2017–2021 adalah 860,30 

mm. 

Distribusi data curah hujan dikatakan normal dengan 

memanfaatkan nilai skewness dan standar error yang menampilkan 

angka ≤2 yaitu 0,988. 
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d. Kelembaban Udara 

Berdasarkan hasil observasi Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG), yang hasil pengukuran tersebut diambil 

dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), diperoleh informasi 

mengenai gambaran fluktuasi Kelembaban udara per bulan mulai 

tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Sejak tahun 2017 hingga 2019, rata-rata kelembaban udara di 

Kabupaten Gowa terus menurun dan kemudian naik pada tahun 

2020 dan 2021. Di Kabupaten Gowa kelembaban udara relatif 

berkisar antara 76% hingga 86%. Kelembaban udara rata-rata 

terbesar antara tahun 2017 dan 2021 adalah 96,00%. Kelembaban 

udara terendah adalah 63,00% pada tahun 2019.  
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Gambar 4. 15 Grafik Fluktuasi Rata-rata Kelembaban Udara 

Perbulan di Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021 
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Tabel 4. 5 Kelembaban Udara Per Bulan di Kabupaten Gowa  

Tahun 2017-2021 

Bulan 
Kelembaban Udara dalam % (Tahun) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Januari 94 92 96 81,6 87,7 

Februari 92 94 91 84,8 86,9 

Maret 89 95 93 81,1 85,9 

April 88 85 93 80,7 79,0 

Mei  87 90 90 79,5 74,7 

Juni 88 90 89 74,9 76,8 

Juli 88 87 82 72,6 76,7 

Agustus 80 87 80 64,7 69,4 

September 77 65 72 65,9 71,4 

Oktober 76 68 63 72,2 78,5 

November 86 85 70 80,3 82,4 

Desember 91 95 87 85,4 84,5 

Mean 86,3 86,0 83,8 77,0 79,4 

Mean 2017-2021 82,5 

Sumber : BPS yang telah diolah. 

Tahun 2017 menjadi tahun dengan kelembaban udara rata-rata 

terbesar di Kabupaten Gowa yaitu 86,3%. Kelembaban rata-rata 

terendah di Kabupaten Gowa sebesar 76,3%. Data kelembaban 

udara dilakukan uji normalitas dengan menggunakan nilai 

skewness, dan temuan menunjukkan bahwa data tersebut 

berdistribusi normal karena kesalahan standar adalah ≤2 yaitu -

0,533. 
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e. Tekanan Udara 

Berdasarkan hasil observasi Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG) yang hasil pengukuran tersebut diambil dari 

laporan Badan Pusat Statistik (BPS), diperoleh informasi mengenai 

gambaran fluktuasi tekanan udara per bulan mulai tahun 2017-2021 

dapat dilihat pada Gambar 4.7.  

 

 

 

Hasil pengukuran tekanan udara di Kabupaten Gowa dari 

tahun 2017 hingga tahun 2021 pada dasarnya identik. Peningkatan 

tekanan udara yang signifikan terjadi pada tahun 2019 dengan rata-

rata 776,5 mb dan mengalami kenaikan sekitar 232,5 mb pada tahun 

2020 dengan rata-rata 1.009,0 mb. Adapun penurunan rata-rata 
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di Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021 
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tekanan udara yang cukup besar terjadi pada tahun 2018 ke 2019 

dengan selisih 60,4 mb.  

Tabel 4. 6 Tekanan Udara Per Bulan di Kabupaten Gowa  

Tahun 2017-2021 

Bulan 
Tekanan Udara dalam mb (Tahun) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Januari 840,7 838,0 846,9 1.009,4 1.007,9 

Februari 840,0 838,7 848,2 1.010,1 1.008,9 

Maret 846,0 744,9 847,4 1.009,8 1.008,8 

April 846,0 846,0 847,6 1.009,7 1.009,4 

Mei  845,0 846,5 847,2 1.008,9 1.008,3 

Juni 845,7 847,2 846,9 1.009,2 1.009,8 

Juli 846,0 846,7 847,2 1.008,6 1.009,4 

Agustus 846,0 847,3 847,3 1.009,0 1.009,6 

September 846,0 847,2 847,9 1.008,6 1.009,0 

Oktober 845,0 847,3 846,5 1.008,0 1.008,7 

November 844,0 847,0 846,6 1.008,5 1.007,9 

Desember 845,0 846,3 846,5 1.008,2 1.009,2 

Mean 844,6 836,9 847,1 1.009,0 1.008,8 

Mean 2017-2021 909,3 

Sumber : BPS yang telah diolah. 

Sejak tahun 2017-2021 rata-rata tekanan udara yaitu 909,32 

mb dengan nilai rata-rata tekanan udara tertinggi terjadi pada tahun 

2020 yaitu 1.009,00 mb sedangkan rata-rata tekanan udara terendah 

yaitu 836,92 mb pada tahun 2018. Tekanan udara terendah sejah 

tahun 2017-2021 terjadi pada tahun 2018 dengan tekanan udara 

744,90 mb sedangkan tekanan udara tertinggi terjadi pada tahun 

2020 dengan 1.010,14 mb. Distribusi data dianggap normal setelah 

hasil uji normalitas untuk data tekanan udara dihitung dengan 
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menggunakan nilai skewness dan standar error menunjukkan angka 

≤2 yaitu 0,313. 

f. Kecepatan Angin 

Berdasarkan hasil observasi Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG) yang hasil pengukuran tersebut diambil dari 

laporan Badan Pusat Statistik (BPS), diperoleh informasi mengenai 

gambaran fluktuasi kecepatan angin per bulan mulai tahun 2017-

2021 dapat dilihat pada Gambar 4.8.  

 

 

 

 

 

 

 

Kecepatan angin di wilayah Kabupaten Gowa bervariasi dari 

tahun 2017 hingga 2021. Hasil pengukuran kecepatan angin di 

Kabupaten Gowa berkisar antara 1-6 knot, dengan kecepatan angin 
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Gambar 4. 17 Grafik Fluktuasi Rata-rata Kecepatan Angin 

Perbulan di Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021 
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maksimum yang terjadi pada tahun 2017 hingga 2021 sebesar 6 

knot. Sedangkan, angka kecepatan angin terendah sebesar 1 knots.  

Tabel 4. 7 Kecepatan Angin Per Bulan di Kabupaten Gowa  

Tahun 2017-2021 

Bulan 
Kecepatan Angin dalam knots (Tahun) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Januari 5 4 3 1,8 3,0 

Februari 5 6 3 1,1 3,0 

Maret 3 4 3 1,1 2,6 

April 2 3 2 1,5 3,3 

Mei  4 4 3 1,2 3,4 

Juni 4 4 4 1,3 2,5 

Juli 4 4 4 1,5 1,3 

Agustus 5 3 4 2,3 4,0 

September 5 3 4 2,5 1,8 

Oktober 3 3 3 2,3 2,3 

November 3 3 3 1,6 3,1 

Desember 5 3 1 1,2 3,5 

Mean 4,0 3,6 3,0 1,6 2,8 

Mean 2017-2021 3,04 

Sumber : BPS yang telah diolah. 

Berdasarkan tabel 4.7, tahun 2017 merupakan tahun dengan 

rata-rata kecepatan angin tertinggi di Kabupaten Gowa di 5 tahun 

terakhir yang memiliki rata-rata 4,0 knot. Rata-rata kecepatan angin 

terendah di Kabupaten Gowa sebesar 1,6 knot terjadi pada tahun 

2020. Nilai skewness dan standar errornya digunakan untuk 

menentukan hasil uji normalitas data kecepatan angin, dan hasil 

analisis menunjukkan angka ≤2 yaitu 0,162 oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 
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g. Hari Hujan 

Berdasarkan hasil observasi Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG) yang diambil dari laporan Badan Pusat 

Statistik (BPS), diperoleh informasi mengenai gambaran fluktuasi 

hari hujan per bulan mulai tahun 2017-2021 dapat dilihat pada 

Gambar 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Kabupaten Gowa, jumlah hari hujan terjadi secara seragam 

mulai tahun 2017-2021 yaitu mengikuti musim yang ada di wilayah 

Indonesia yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan atau 

jumlah hari hujan yang terjadi pada tahun 2017-2021 mengalami 

peningkatan pada akhir bulan hingga awal bulan (November-Maret) 
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dan pada bulan April-Mei merupakan bulan peralihan dari musim 

hujan ke musim kemarau. Jumlah hari hujan yang paling banyak 

terjadi pada bulan Januari 2018 dan 2021 dimana hujan terjadi 

selama sebulan penuh (30 hari). Adapun paling sedikit terjadi pada 

bulan Oktober 2019 dimana selama sebulan penuh, tidak pernah 

terjadi hujan.  

Tabel 4. 8 Hari Hujan Per Bulan di Kabupaten Gowa  

Tahun 2017-2021 

Bulan 
Hari Hujan dalam hari (Tahun) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Januari 27 30 22 19 30 

Februari 20 24 17 24 20 

Maret 16 21 18 19 23 

April 15 12 15 15 11 

Mei  15 12 4 13 11 

Juni 12 13 10 9 14 

Juli 8 6 2 6 9 

Agustus 3 1 1 4 8 

September 6 2 1 5 11 

Oktober 8 3 0 6 17 

November 26 20 9 19 26 

Desember 24 28 22 26 28 

Mean 15,00 14,33 10,08 13,75 17,33 

Mean 2017-2021 14,10 

Sumber : BPS yang telah diolah. 

Hasil perhitungan variabel hari hujan di Kabupaten Gowa dari 

tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 4.8, 

dimana nilai terbesar adalah 30 hari hujan dan nilai minimum adalah 

0 hari atau disebut dengan bulan tanpa hujan. Untuk tahun 2017 
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sampai dengan tahun 2021 rata-rata hari hujan Kabupaten Gowa 

adalah 14,10. Hasil analisis dengan 0,130 (dibawah ≤2) 

menunjukkan bahwa data hari hujan berdistribusi normal sesuai 

dengan uji normalitas data hari hujan menggunakan nilai skewness 

dan standard error. 

 

3. Analisis Bivariat  

a. Hubungan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan Suhu 

Udara 

Hasil uji korelasi antara suhu udara dengan kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) ditunjukkan pada tabel 4.9 sebagai 

berikut.  

Tabel 4. 9 Hasil Analisis Korelasi Suhu Udara dengan 

Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten 

Gowa Tahun 2017-2021 

Variabel 

Data Kejadian DBD 

Koef. 

Korelasi 

(r) 

Sig. 

(p) 

Jumlah 

(n) 
Ket. 

Suhu 

Udara 
0,168 0,199 60 

Tidak ada 

hubungan yang 

bermakna 

 

Hasil uji korelasi Pearson antara data kejadian DBD dengan 

suhu udara menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara 
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suhu udara dengan data kasus DBD di Kabupaten Gowa tahun 

2017–2021 yang menunjukkan nilai p = 0,199 (lebih besar dari α 

yaitu 0,05). Meskipun hasil analisis mendapatkan nilai r sebesar 

0,168 yang berarti positif atau searah dengan kekuatan korelasi yang 

lemah, namun nilai r (arah hubungan) tidak memiliki makna karena 

nilai p lebih besar dari 0,05.  

b. Hubungan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan Curah Hujan  

Hasil uji korelasi antara curah hujan dengan kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) ditunjukkan pada tabel 4.10 sebagai 

berikut.  

Tabel 4. 10 Hasil Analisis Korelasi Curah Hujan dengan 

Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten 

Gowa Tahun 2017-2021 

Variabel 

Data Kejadian DBD 

Koef. 

Korelasi 

(r) 

Sig. 

(p) 

Jumlah 

(n) 
Ket. 

Curah 

Hujan 
0,291 0,024 60 

Ada hubungan 

yang bermakna 

dengan arah 

hubungan positif 

 

Hasil analisis menggunakan uji Pearson antara curah hujan 

dengan data kejadian DBD menunjukkan nilai p = 0,024 yang lebih 

kecil dari α (0,05), maka terdapat hubungan yang bermakna antara 

curah hujan dengan jumlah kasus DBD di Kabupaten Gowa tahun 
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2017 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan hasil uji statistik r 

sebesar 0,291 yang dapat diartikan bahwa kejadian DBD meningkat 

seiring meningkatnya curah hujan. 

c. Hubungan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan 

Kelembaban Udara 

Hasil uji korelasi antara Kelembaban udara dengan kejadian 

Demam Berdarah Dengue (DBD) ditunjukkan pada tabel 4.11 

sebagai berikut.  

Tabel 4. 11 Hasil Analisis Korelasi Kelembaban Udara 

dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di 

Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021 

Variabel 

Data Kejadian DBD 

Koef. 

Korelasi 

(r) 

Sig. 

(p) 

Jumlah 

(n) 
Ket. 

Kelembaban 

Udara 
0,184 0,160 60 

Tidak ada 

hubungan yang 

bermakna 

 

Hasil uji korelasi Pearson antara kelembaban udara dengan 

data DBD menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara kelembaban udara dengan data kasus DBD di Kabupaten 

Gowa tahun 2017–2021 karena nilai p = 0,160 lebih besar dari α 

(0,05). Hasil uji statistik menunjukkan nilai r sebesar 0,184 

menunjukkan positif atau searah dengan kekuatan korelasi yang 
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sangat lemah, namun nilai r (arah hubungan) tidak memiliki makna 

dikarenakan nilai p lebih besar dari 0,05.  

d. Hubungan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan 

Tekanan Udara 

Hasil uji korelasi antara tekanan udara dengan kejadian 

Demam Berdarah Dengue (DBD) ditunjukkan pada tabel 4.12 

sebagai berikut.  

Tabel 4. 12 Hasil Analisis Korelasi Tekanan Udara dengan 

Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten 

Gowa Tahun 2017-2021 

Variabel 

Data Kejadian DBD 

Koef. 

Korelasi 

(r) 

Sig. 

(p) 

Jumlah 

(n) 
Ket. 

Tekanan 

Udara 
0,171 0,191 60 

Tidak ada 

hubungan yang 

bermakna 

 

Hasil uji korelasi Pearson antara tekanan udara dengan data 

DBD menunjukkan nilai p = 0,191 atau lebih besar dari α (0,05) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara tekanan udara dengan jumlah kasus DBD di 

Kabupaten Gowa tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil uji statistik 

yaitu nilai r sebesar 0,171 yang menunjukkan positif atau searah 

dengan kekuatan korelasi yang lemah, namun nilai r (arah 
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hubungan) tidak memiliki makna dikarenakan nilai p lebih besar 

dari 0,05. 

e. Hubungan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan 

Kecepatan Angin 

Hasil uji korelasi antara kecepatan angin dengan kejadian 

Demam Berdarah Dengue (DBD) ditunjukkan pada tabel 4.13 

sebagai berikut.  

Tabel 4. 13 Hasil Analisis Korelasi Kecepatan Angin 

dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di 

Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021 

Variabel 

Data Kejadian DBD 

Koef. 

Korelasi 

(r) 

Sig. 

(p) 

Jumlah 

(n) 
Ket. 

Kecepatan 

Angin 
-0,262 0,043 60 

Ada hubungan 

yang bermakna, 

namun arahnya 

negative 

 

Hasil uji korelasi Pearson antara kecepatan angin dengan data 

DBD menunjukkan nilai p = 0,043 (lebih kecil dari α (0,05)) maka 

terdapat korelasi yang kuat antara kecepatan angin dengan data 

kasus DBD di Kabupaten Gowa tahun 2017-2021. Berdasarkan 

hasil uji statistik yaitu nilai r sebesar -0,262 yang menunjukkan 

kekuatan korelasi lemah dan hubungan negatif atau tidak searah, 
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berarti semakin rendah kejadian DBD, semakin tinggi kecepatan 

anginnya. 

f. Hubungan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan Hari 

Hujan 

Hasil uji korelasi antara hari hujan dengan kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) ditunjukkan pada tabel 4.14 sebagai 

berikut.  

Tabel 4. 14 Hasil Analisis Korelasi Hari Hujan dengan 

Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten 

Gowa Tahun 2017-2021 

Variabel 

Data Kejadian DBD 

Koef. 

Korelasi 

(r) 

Sig. 

(p) 

Jumlah 

(n) 
Ket. 

Hari 

Hujan 
0,253 0,051 60 

Tidak ada 

hubungan yang 

bermakna 

 

Hasil uji korelasi Pearson antara data hari hujan dengan data 

DBD menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

hari hujan dengan data kasus DBD di Kabupaten Gowa tahun 2017–

2021 berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan p = 0,051 yang 

lebih besar dari α (0,05). Dapat disimpulkan bahwa nilai r sebesar 

0,253 yang menunjukkan positif atau searah dengan kekuatan 
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korelasi yang lemah, akan tetapi nilai r (arah hubungan) menjadi 

tidak bermakna karena nilai p (signifikan) lebih besar dari 0,05.  

B. Pembahasan 

1. Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa 

Tahun 2017-2021 

Kejadian DBD di Kabupaten Gowa dari tahun 2017-2021 

menunjukkan pola fluktuatif. Kejadian DBD umumnya terjadi pada 

bulan November dan berlangsung hingga Maret atau April. DBD paling 

sering dilaporkan dari Januari hingga Maret. Berdasarkan grafik 4.3, 

pada Februari 2020 terjadi peningkatan kasus demam DBD terbesar 

yaitu sebanyak 116 kasus. KLB DBD juga terjadi di Kabupaten Gowa 

pada tahun 2020 yang ditandai dengan peningkatan prevalensi DBD 

selama tiga tahun sebelumnya serta 6 kasus kematian terkait DBD. 

Penyakit DBD juga menyebabkan 2 kematian yang terjadi di tahun 

2017. 

Jarak terbang nyamuk diperkirakan hanya antara 50 sampai 100 

meter (Permenkes RI., 2012) sehingga kepadatan populasi seharusnya 

secara teoritis berdampak pada pertumbuhan DBD. Dengan jumlah 

penduduk terbanyak dan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten 

Gowa dari tahun 2017-2021, Kecamatan Sombaopu termasuk dalam 5 

besar kecamatan dengan kasus DBD. Puskesmas dibangun di setiap 
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kecamatan sesuai dengan Permenkes RI nomor 75 tahun 2014. 

Berdasarkan pada faktor-faktor termasuk persyaratan layanan, jumlah 

populasi, dan aksesibilitas, lebih dari satu Puskesmas dapat dibangun di 

suatu Kabupaten (Permenkes RI., 2014). Di Kabupaten Gowa terdapat 

26 Puskesmas dan 111 Puskesmas Pembantu yang tersebar di masing-

masing kecamatan. 

2. Hubungan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan 

Suhu Udara 

Hasil analisis korelasi antara data kejadian DBD dengan suhu 

udara menggunakan uji Pearson menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara suhu udara dengan data kasus DBD di 

Kabupaten Gowa tahun 2017–2021 yang menunjukkan nilai p = 0,199 

(lebih besar dari α yaitu 0,05). Meskipun hasil analisis mendapatkan 

nilai r sebesar 0,168 yang berarti positif atau searah dengan kekuatan 

korelasi yang lemah, namun nilai r (arah hubungan) tidak memiliki 

makna karena nilai p lebih besar dari 0,05.  

Temuan pada penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Djati’ RAP et al., 2012 dengan p-value 0,606 dan 

juga penelitian yang dilakukan Mattar et al., 2013 dengan p-value 0,147 

yang pada hasilnya sama-sama menjelaskan bahwa suhu udara bukan 

menjadi satu-satunya faktor penyebab Kejadian DBD meskipun rata-
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rata suhu yang berada di wilayah penelitian mereka telah memenuhi 

kriteria suhu yang baik untuk nyamuk hidup dan berkembang biak. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Azhari et al., 2017 dengan p-

value 0,133 yang tidak menemukan hubungan suhu udara dengan 

kejadian DBD karena suhu udara rata-rata per bulan yang ada di 

Kabupaten Pandeglang berada pada suhu yang cukup rendah atau 

kurang optimum (24°-27°C) untuk nyamuk dapat hidup dan menjadi 

vektor penyakit.  

Adapun hasil penelitian yang mendapatkan bahwa adanya 

hubungan antara suhu udara dengan kejadian DBD dilakukan Chowell 

& Sanchez (2006) di Colima, Meksiko dan menjelaskan bahwa suhu 

yang terjadi di wilayah tersebut dapat mendorong perkembangan jentik 

nyamuk, memperluas jangkauan geografis vektor dan lain-lain, namun 

peningkatan kejadian DBD yang terjadi secara sporadis di Colima 

bukan hanya disebabkan oleh suhu namun beberapa faktor lain seperti 

kepadatan nyamuk, kurangnya intervensi kesehatan masyarakat, dan 

kurangnya pengendalian populasi vektor melalui program larvasida. 

Penelitian Lahdji & Bayu Putra, 2017 dengan nilai p = 0,006 

mengungkapkan adanya hubungan suhu udara dengan kejadian DBD. 

Selain itu, penelitian dilakukan oleh Putri et al., (2020) nilai p = 0,008; 

Musdalifah (2021) dengan dan p = 0,04, menunjukkan adanya 
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hubungan antara variabel suhu udara dengan kejadian DBD dan 

menemukan bahwa peningkatan penyakit tersebut tidak hanya 

dipengaruhi oleh suhu akan tetapi banyaknya media perindukan 

nyamuk yang disebabkan oleh perilaku masyarakat yang acuh pada 

kesehatan khususnya pada pencegahan penyakit DBD. Dan kemudian 

penelitian yang dilakukan Nurfadhillah, dkk. (2021) mendapatkan 

adanya hubungan antara suhu udara dengan kejadian DBD di 

Kabupaten Wajo pada tahun 2015-2019 dikarenakan suhu udara yang 

terjadi di wilayah tersebut merupakan suhu udara yang baik dalam 

pertumbuhan serta perkembangan nyamuk (27,5 °C).  

Kejadian DBD pada prinsipnya semakin meningkat dan hal ini 

berkaitan dengan suhu udara (Anies, 2015 (dalam Delvalianggi, 2017)). 

Peralihan antara musim hujan dan kemarau, terjadi pada suhu antara 

26°-31°C, dengan kisaran suhu udara untuk perkembangbiakan nyamuk 

adalah 25-27°C (Ariati & Musadad, 2012). Sementara itu, suhu rata-rata 

Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2021 sekitar 21°C dan diperkirakan 

akan meningkat setiap tahunnya karena berbagai faktor, salah satunya 

adalah perubahan iklim akibat globalisasi. Suhu udara yang berada pada 

suhu optimal, akan berdampak pada proses fisiologis nyamuk. Proses 

tersebut meliputi waktu istirahat nyamuk, kecepatan menggigit, 

penyebaran, dan perilaku saat kawin (Cahyati, 2006; Direktorat 
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Jenderal P3L, 2005). Akan tetapi rata-rata suhu yang terjadi di 

Kabupaten Gowa belum optimal untuk kehidupan serta proses 

perkembangbaiakan nyamuk hingga dapat dikatakan sebagai vektor 

penyakit DBD. 

Di dalam Al-Qur’an disinggung mengenai suhu udara sebagai 

bentuk kekuasaan-Nya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam 

QS Al-A’raf/7:130.  

نَ  الثَّمَرٰتِ  لعََلَّهُم   نِي نَ  وَنَق صٍ  م ِ نَ  بِالس ِ عَو   وَلَقَد   اخََذ نَا   اٰلَ  فرِ 
نَ   يَذَّكَّرُو 

Terjemahnya : 

 

“Dan sungguh, Kami telah menghukum Fir’aun dan kaumnya 

dengan (mendatangkan musim kemarau) bertahun-tahun dan 

kekurangan buah-buahan)”(Kemenag RI, 2021).  

Dalam tafsir Al Muyassar, bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala 

telah menimpakan malapetaka kepada Fir’aun dan para pengikutnya 

dengan memberikan kesulitan (berkurangnya hasil panen dan buah-

buahan) dan kekeringan, hal tersebut sebagai pelajaran untuk mereka 

yang karena itulah mereka bertaubat kepada-Nya. Kemarau yang 

berkepanjangan menjadikan suhu meningkat, sehingga menimbulkan 

banyak dampak salah satunya adalah kurang optimalnya 

perkembangbiakan hewan-hewan khususnya nyamuk Aedes Aegypti.  
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3. Hubungan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan 

Curah Hujan 

Hasil analisis hubungan antara curah hujan dengan kejadian 

DBD menggunakan uji korelasi Pearson didapatkan nilai signifikansi 

sebesar 0,024 yang berarti nilai p lebih kecil dari α (0,05), sehingga 

dapat diartikan bahwa ada hubungan yang bermakna antara curah hujan 

dengan kejadian DBD di Kabupaten Gowa tahun 2017-2021. Hasil uji 

statistic diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,291 yang 

menunjukkan korelasi positif atau hubungan searah dengan kekuatan 

korelasi yang lemah, artinya semakin tinggi curah hujan maka kejadian 

DBD akan ikut meningkat.  

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian di Semarang 

yang menemukan hubungan yang signifikan antara curah hujan dengan 

kejadian DBD dengan nilai p = 0,001 dikarenakan tingginya curah hujan 

diikuti dengan peningkatan kejadian DBD dimana tingginya curah 

hujan sejak tahun 2016-2011 terjadi bulan November 2009 yaitu 721 

mm dan kejadian DBD sebanyak 178 kasus, sedangkan pada bulan 

Agustus-September tahun 2006 merupakan curah hujan terendah 

dengan 0 mm diikuti rendahnya kasus DBD yaitu sebanyak 50 kasus 

(Wirayoga, 2013). Hubungan yang lemah dengan korelasi positif antara 

curah hujan dengan kejadian DBD juga ditemukan pada penelitian di 
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Puskesmas Gunung Anyar Surabaya, dengan nilai p sebesar 0,042 yang 

menemukan selama tahun 2010-2016, rata-rata curah hujan yang terjadi 

setiap bulan yaitu 6,2 mm dalam artian bahwa satu liter volume curah 

hujan didapatkan setiap satu meter persegi, yang dimana kepadatan 

nyamuk dapat bertambah 1 ekor setiap millimiter curah hujan (Paramita 

& Mukono, 2017). Namun, beberapa temuan penelitian tidak 

mendukung temuan penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Mangguang MD (2016) tidak menemukan korelasi antara curah hujan 

dengan kejadian DBD dengan nilai p = 0,465 yang disebabkan data 

digunakan adalah data global yang demikian data tersebut tidak dapat 

merepresentasikan seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Sama 

halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ritawati & Supranelfy 

(2019) dengan menggunakan data global satu Kota Prabumulih dan 

menemukan korelasi dari p = 0,380. 

Curah hujan adalah satu dari sekian banyak variabel yang 

mempengaruhi peningkatan kasus DBD. Namun genangan air akibat 

jatuhnya air hujan pada media/tempat dapat menjadi sarana 

perkembangbiakan nyamuk (Ariati & Musadad, 2012). Curah hujan 

yang ideal secara tidak langsung mempengaruhi proses 

perkembangbiakan nyamuk. Telur nyamuk akan berkembang menjadi 

larva setelah 2 hari di dalam air, dan setelah 6 sampai 8 hari akan matang 
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menjadi pupa. Sebelum berkembang menjadi nyamuk Aedes aegypti, 

pupa akan hidup selama 1-2 hari (Sembel, 2009 (dalam Angelina, C.R, 

2018).  

Hujan banyak disinggung di dalam Al-Qur’an salah satunya 

pada QS Al-Baqarah/2:22. 

انَ زَلَ  مِنَ  السَّمَاۤءِ  وَّ  ۖ السَّمَاۤءَ  بِنَاۤء     ضَ  فرَِاش ا وَّ رَ   الَّذِي   جَعلََ  لكَُمُ  ال 
ِ  انَ داَد ا  ا لِِلٰ عَلُو  ۖۚ  فَلَ  تجَ  ق ا لَّكُم     رَجَ  بِه   مِنَ  الثَّمَرٰتِ  رِز   مَاۤء   فَاخَ 

نَ  انَ تمُ   تعَ لمَُو   وَّ
Terjemahnya : 

“(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan 

langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari 

langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai 

rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan 

tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui” 

(Kemenag, 2021).  

 

Berdasarkan tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa bumi yang 

dimaksud sebagai hamparan bukanlah bumi yang keras dan tidak juga 

lunak dan langit sebagai atapnya, kemudian Allah Subhanahu wa 

Ta’ala turunkan dari lagit tersebut hujan lalu dari hujan itu tumbuhlah 

pepohonan serta buah-buahan yang dapat dijadiakn sebagai makanan. 

Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak memiliki tandingan 

karena Dia-lah pencipta alam semesta. Pada ayat ini juga menjadi dasar 

bahwa curah hujan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, namun 



83 
 

 

seluruh makhluk hidup terkhusus pada nyamuk yang memerlukan air 

sebagai media perkembangbiakannya.  

Dampak curah hujan terhadap vektor nyamuk bervariasi. Hal ini 

tergantung pada struktur tanah dan curah hujan (Sumantri A.,2010). 

Menurut Sulasmi S. (2013), curah hujan yang tinggi berdampak pada 

suplai air yang dibutuhkan nyamuk Aedes aegypti sebagai pembawa 

penyakit DBD sehingga mempengaruhi penyebaran dari korban ke 

individu yang sehat. Ada kemungkinan populasi vektor akan 

berkembang jika terjadi curah hujan sedang yang berlangsung lama 

(Permenkes RI., 2012). 

Ketersediaan air untuk perkembangbiakan nyamuk dan 

penularan penyakit DBD dapat dipengaruhi oleh curah hujan di 

Kabupaten Gowa antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 karena 

memiliki rata-rata 259,70 dan menjadi curah hujan optimal bagi hidup 

nyamuk. Terdapat korelasi yang kuat antara curah hujan dengan 

kejadian penyakit DBD di Kabupaten Gowa yang menunjukkan bahwa 

program pemberantasan DBD belum dilaksanakan dengan baik dan 

upaya masyarakat untuk memberantas sarang nyamuk sebelum atau 

sesudah hujan belum berhasil. Selain itu, perlunya diadakan penyuluhan 

sekali setahun di setiap desa sebagai bentuk pencegahan penyakit DBD 

(Kurniawati, I., dkk., 2020).  
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4. Hubungan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan 

Kelembaban Udara  

Hasil analisis hubungan frekuensi DBD dengan kelembaban 

udara di Kabupaten Gowa tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 

dengan menggunakan uji korelasi Pearson menunjukkan tidak ada 

hubungan yang signifikan antara kelembaban udara dengan data kasus 

DBD di Kabupaten Gowa tahun 2017–2021 karena nilai p = 0,160 lebih 

besar dari α (0,05). Hasil uji statistik menunjukkan nilai r sebesar 0,184 

menunjukkan positif atau searah dengan kekuatan korelasi yang sangat 

lemah, namun nilai r (arah hubungan) tidak memiliki makna 

dikarenakan nilai p lebih besar dari α (0,05).  

Penelitian di Kota Batam menghasilkan nilai p = 0,111 dan 

menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara 

kelembaban udara dengan kejadian DBD meskipun rata-rata 

kelembaban udara di Kota Batam yaitu 83,2% atau masuk pada 

kelembaban udara optimum untuk nyamuk dapat hidup dan menjadi 

vektor penyakit, namun kelembaban udara tidak menjadi satu-satunya 

faktor penyebab, banyak faktor lain yang lebih berpengaruh pada 

peningkatan kejadian DBD, sehingga penelitian tersebut sejalan dengan 

penelitian ini (Ariati & Musadad, 2012). Selain itu, Tomia et al., (2016) 

mendapatkan hasil penelitian dengan nilai p = 0,543 yang menunjukkan 
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bahwa tidak ada korelasi antara frekuensi DBD dan kelembaban 

dikarenakan kelembaban udara terjadi secara fluktuatif di wilayah 

tersebut. Penelitian Komaling et al. (2020) mendapatkan nilai p sebesar 

0,273, dan penelitian Putri et al. (2020) dengan nilai p sebesar 0,201, 

penelitian tersebut sama-sama mendapatkan rata-rata kelembaban 

optimum (70%-80%) meskipun hasil uji statistik menunjukkan tidak 

terdapat korelasi, sehingga peneliti menjelaskan bahwa terdapat faktor 

lain yang lebih mempengaruhi peningkatan kasus DBD. Penelitian lain 

menemukan bahwa prediktor kuat kelembaban udara relatif tidak 

ditemukan (Ramadona et al., 2016).  

Sedangkan penelitian Zambrano et al. (2012) di Tanah Datar dan 

menunjukkan nilai p = 0,0292, serta penelitian Ridha et al. (2019) 

menunjukkan hasil dengan nilai p-value kurang dari 0,001 dan 

bermakna ada hubungan antara kejadian DBD dengan kelembaban 

udara, dimana kedua penelitian tersebut mendapatkan rata-rata 

kelembaban udara yang optimum (80%) untuk perkembangbiakan 

nyamuk.  

Tingkat kelembaban berdampak signifikan pada kehidupan 

nyamuk, dan kelembaban 60% adalah tingkat minimum di mana mereka 

dapat bertahan hidup dan bereproduksi. Kelembaban udara yang 

rendah, atau kurang dari 60% tidak cukup waktu bagi virus untuk 
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berpindah dari perut ke kelenjar ludah, sehingga akan menghentikan 

nyamuk menjadi vektor. Menurut Cahyati (2006) kelembaban udara 

berdampak pada berbagai sifat nyamuk, antara lain umur, jarak terbang, 

tingkat reproduksi, kebiasaan menggigit, istirahat, dan lain-lain. 

Kelembaban udara yang optimal untuk kehidupan dan 

reproduksi nyamuk adalah antara 80-90% (Ariati & Musadad, 2012; 

Dini AMV et al., 2010). Adapun Kelembaban di Kabupaten Gowa 

antara tahun 2017 hingga 2021 berkisar antara 76-88%, melebihi 

kisaran ideal tersebut. Karena kelembaban udara di Kabupaten Gowa 

berada pada batas kelembaban ideal untuk kehidupan nyamuk, maka 

kejadian DBD antara tahun 2017 hingga 2021 diprediksi tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan kelembaban udara. 

5. Hubungan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan 

Tekanan Udara  

Hasil analisis hubungan antara data kejadian DBD dengan 

tekanan udara menggunakan uji korelasi Pearson didapatkan tidak 

adanya hubungan yang bermakna antara tekanan udara dengan jumlah 

kasus DBD di Kabupaten Gowa tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil uji 

statistik yaitu nilai r sebesar 0,171 yang menunjukkan positif atau searah 

dengan kekuatan korelasi yang lemah, namun nilai r (arah hubungan) 

tidak memiliki makna dikarenakan nilai p lebih besar dari α (0,05). 
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Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Faruk et al. (2022) yang dimana hasil penelitiannya 

menunjukkan nilai p<0,01 dan memiliki hubungan negatif yang 

signifikan dengan kejadian atau penyebaran DBD, hal tersebut 

dikarenakan adanya musim monsun timur laut yang ditandai dengan 

adanya curah hujan yang tinggi sehingga mempengaruhi peningkatan 

kejadian DBD. Selain itu, kejadian DBD juga banyak ditemukan pada 

daerah yang memiliki kelembaban yang tinggi sehingga mendorong 

perkembangan nyamuk di Sri Lanka pada tahun 2017.  

Jumlah udara di pada suatu lokasi, secara teori, memiliki 

dampak yang signifikan terhadap tekanan udara di tempat tersebut. Jika 

udara yang terperangkap di area tersebut menjadi lebih berat, 

tekanannya meningkat karena tempat yang lebih besar memiliki lebih 

sedikit udara di atasnya. Kejadian tersebut dipengaruhi oleh tekanan 

udara. Tekanan udara menjadi salah satu penyebab DBD karena 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu ketinggian tempat dan suhu udara. 

Selama tahun 2017-2021, tekanan udara yang terjadi di Kabupaten 

Gowa tidak masuk dalam kategori baik bagi nyamuk untuk bertahan 

hidup sehingga memiliki kaitan dengan terjadinya DBD. Sehingga 

menurut asumsi peneliti, bahwa kejadian DBD di Kabupaten Gowa 

dipengaruhi oleh faktor lain.  
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6. Hubungan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan 

Kecepatan Angin  

Analisis terhadap data kejadian DBD dan kecepatan angin 

dengan menggunakan uji korelasi Pearson memiliki nilai signifikansi 

0,043 terlihat bahwa ada hubungan yang signifikan antara kecepatan 

angin dengan kejadian penyakit DBD di Kabupaten Gowa pada tahun 

2017-2021,artinya nilai p kurang dari α (0,05). Dari hasil uji statistik 

juga mendapatkan nilai koefisien korelasi sebesar -0,262, menunjukkan 

hubungan negatif atau sebaliknya, dengan kekuatan korelasi yang 

lemah, yang berarti bahwa DBD menurun dengan meningkatnya 

kecepatan angin. 

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan di Tanah 

Datar oleh Mangguang MD (2016), serta penelitian yang dilakukan di 

Makassar oleh Rasyid A. et al. (2016), masing-masing mendapatkan 

nilai p = 0,001, dimana hasil penelitian mereka sama-sama menjelaskan 

bahwa adanya hubungan antara kejadian DBD dengan kecepatan angin 

dikarenakan kecepatan angin di wilayah tersebut ideal bagi nyamuk 

untuk dapat menularkan penyakit dari satu manusia ke manusia yang 

lain. Namun, ada penelitian yang bertentangan dengan penelitian ini 

termasuk penelitian Bambang et al. (2010) dengan nilai p 0,384, juga 

penelitian yang dilakukan oleh Gandawari et al. (2018) dengan nilai p 

= 0,722, dimana kedua penelitian tersebut mendapatkan bahwa tidak 
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ada hubungan antara kecepatan angin dengan kejadian DBD 

dikarenakan pada masing-masing wilayah memiliki kepadatan 

penduduk yang tinggi sehingga memudahkan nyamuk menjadi vektor 

penyakit. Selain itu, Ritawati & Supranelfy (2019) juga melakukan 

penelitian yang mendapatkan nilai p = 0,203 yang menunjukkan tidak 

ada hubungan antara kecepatan angin dengan kejadian penyakit Demam 

Berdarah Dengue (DBD) karena peneliti menjelaskan bahwa kejadian 

DBD disebabkan oleh banyak faktor seperti lingkungan, perilaku, dan 

kebijakan yang ditetapkan.  

Secara teoritis, kecepatan angin dapat berdampak pada 

penyebaran dan jangkauan terbang nyamuk karena dapat mencegah 

nyamuk terbang dengan kecepatan 11–14 m/s atau 21–27 knot. 

Kecepatan angin yang terjadi pada saat matahari terbit dan terbenam, 

menjadikan nyamuk beterbangan masuk atau keluar rumah dengan 

lebih leluasa sehingga dapat mempengaruhi jumlah kontak antara 

manusia dengan nyamuk (Wirayoga, 2013).  

Jangkauan nyamuk juga dapat dipengaruhi oleh kecepatan 

angin, dan semakin besar jangkauannya, semakin besar kemungkinan 

mereka akan bersentuhan dengan manusia. Akibatnya umur dan siklus 

reproduksinya menjadi lebih panjang (Yanti S., 2004).  

Kecepatan angin juga disinggung pada firman Allah Subhanahu 

wa Ta’ala di dalam QS Asy-Syura/42:33. 
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يٰتٍ  رِه    اِنَّ  فيِ   ذٰلِكَ  لَٰ لَل نَ  رَوَاكِدَ  عَلٰى ظَه  ي حَ  فَيظَ  كِنِ  الر ِ  اِن   يَّشَأ   يسُ 
رٍ    ل ِكُل ِ  صَبَّارٍ  شَكُو 

Terjemahnya : 

“Jika Dia menghendaki, Dia akan menenangkan angin, maka 

jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 

(kekuasaanNya) bagi setiap orang yang banyak bersabar dan 

banyak bersyukur” (Kemenag RI, 2021).  

 

Menurut tafsir Al-Muyassar, ayat-ayat Allah Subhanahu wa 

Ta’ala menunjukkan keperkasaan-Nya yang mampu menumbangkan 

kapal-kapal besar laksana gunung yang berlayar di lautan. Jika Allah 

Subhanahu wa Ta’ala yang memerintahkan angin berhenti 

menghendaki, Dia akan melakukannya, membuat kapal-kapal tetap 

diam di lautan. Fakta bahwa kapal-kapal ini berlayar dan berhenti di laut 

karena kekuatan Allah Subhanahu wa Ta’ala, ternyata mengandung 

petunjuk dan bukti yang meyakinkan tentang kekuatan Allah 

Subhanahu wa Ta’ala bagi individu yang sangat sabar dalam menerima 

takdir dan sangat mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. 

Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan 

kekuasaan-Nya mampu menggerakkan angin sehingga kapal dapat 

berjalan di atas lautan, dan dengan hal tersebut tentunya sudah menjadi 

kekuasaan-Nya pula untuk menggerakkan angin sehingga nyamuk 

dapat hidup dan berkembang biak. Angin yang tenang (ar-riyah as-
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sakinah) merupakan angin yang sangat tenang dengan kekuatan sekitar 

0-1 km/jam dan menjadi kecepatan angin yang optimal bagi kehidupan 

nyamuk. Menurut asumsi peneliti, adanya hubungan yang bermakna 

antara kecepatan angin dengan kejadian DBD dikarenakan kecepatan 

angin di Kabupaten Gowa sejak tahun 2017-2021 berkisar antara 1,66-

4,00 knots yang merupakan tingkat kecepatan angin yang ideal untuk 

nyamuk dapat terbang dan menjadi vektor.  

7. Hubungan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan Hari 

Hujan  

Korelasi Pearson digunakan untuk menganalisis data kejadian 

DBD dan hari hujan. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara hari hujan dengan data kasus DBD di 

Kabupaten Gowa tahun 2017–2021 berdasarkan hasil uji statistik 

menunjukkan p = 0,051. Dapat disimpulkan bahwa nilai r sebesar 0,253 

yang menunjukkan positif atau searah dengan kekuatan korelasi yang 

lemah, akan tetapi nilai r (arah hubungan) menjadi tidak bermakna 

karena nilai p (signifikan) lebih besar dari α (0,05). 

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Bambang et al. 

(2010) yang tidak menemukan korelasi antara kejadian DBD dengan 

hari hujan, dengan nilai p = 0,544 dikarenakan stabilnya pola hari hujan 

di wilayah tersebut. Ditemukan pula bahwa tidak ada hubungan antara 
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kejadian DBD dengan hari hujan pada penelitian Ariati & Musadad 

(2012) karena nilai p = 0,97 tidak signifikan, berdasarkan asumsi 

peneliti, hal tersebut dikarenakan selain pola hujan yang stabil, kejadian 

DBD juga disebabkan oleh faktor perilaku masyarakat serta kepadatan 

penduduk. Namun, penelitian Zambrano et al. (2012) di Honduras 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat, signifikan, dan positif 

antara hari hujan dengan kejadian DBD dan tidak sejalan dengan 

penelitian ini yang dibuktikan dengan nilai p = 0,0443 dan r = 0,6556, 

yang bertentangan dengan penelitian ini dikarenakan adanya la Nina di 

Honduras (suhu yang lebih dingin dari kondisi normal) yang 

menyebabkan adanya media baru untuk nyamuk dapat berkembangbiak 

atau bertelur (lubang pohon, tangki air, botol bekas, ban bekas) sehingga 

berdampak pada peningkatan populasi nyamuk sebagai vektor.  

Secara teoritis, prevalensi DBD akan meningkat dengan 

tingginya jumlah hari hujan. Jumlah nyamuk Aedes aegypti dapat 

bertambah karena perkembangbiakan difasilitasi oleh curah hujan yang 

tinggi. Jumlah tempat perkembangbiakan nyamuk dan populasi nyamuk 

akan meningkat ketika hari hujan berkurang namun terjadi hujan lebat 

yang berlangsung lama (Dini AMV et al., 2010). Salah satu penyebab 

tidak terdapat korelasi hari hujan dengan prevalensi penyakit DBD 

adalah kurangnya langkah pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat 



93 
 

 

untuk memberantas sarang nyamuk sebagai salah satu antisipasi 

datangnya penyakit DBD. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian 

didapatkan bahwa pengendalian vektor dapat dilakukan dengan 

memberikan pelatihan pencegahan DBD sehingga dapat memicu 

tumbuhnya sikap dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan 

pencegahan penyakit termasuk DBD (Yuliandira, V., 2019).  

Di dalam Al-Qur’an, Allah Subhanahu wa Ta’ala menyinggung 

‘hujan’ sebagai tanda-tanda kekuasaan-Nya, yang tertuang dalam QS 

Al-Jatsiyah/45:5. 

يَا بِهِ  قٍ  فَاحَ  ز  تِلَفِ  الَّي لِ  وَالنَّهَارِ  وَمَا   انَ زَلَ  اٰللُّ  مِنَ  السَّمَاۤءِ  مِن   ر ِ  وَاخ 
نَ  مٍ  يَّع قِلوُ  يٰحِ  اٰيٰت   ل ِقَو  رِي فِ  الر ِ تهَِا وَتصَ  ضَ  بعَ دَ  مَو  رَ   ال 

 
Terjemahnya : 

“dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang 

diturunkan Allah dari langit, lalu dengan (air hujan) itu 

dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering); dan pada perkisaran 

angin terdapat pula tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 

yang mengerti” (Kemenag RI, 2021).  

 

Berdasarkan tafsir Jalalain, pada waktu bergantinya siang ke 

malam, dan malam ke siang, serta hujan yang diturunkan oleh Allah 

Subhanahu wa Ta’ala dari langit sebagai bentuk dari rezeki yang 

kemudian dari air hujan tersebut Allah Subhanahu wa Ta’ala hidupkan 

sesuatu yang sebelumnya kering atau mati, serta tiupan angin yang 

terkadang membawa udara dingin dan kadang juga panas, semua itu 
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merupakan tanda-tanda kekuasan serta keesaan Allah Subhanahu wa 

Ta’ala untuk orang-orang yang berakal. Dari ayat tersebut, dapat 

diambil sebuah hikmah bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala 

menurunkan hujan sebagai bentuk rezeki yang diberikan kepada semua 

makhluk hidup termasuk hewan, sehingga manusia sebagai makhluk 

yang diberikan akal dapat melihat serta memahami betapa kuasanya 

Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

C. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan analisis korelasi dengan  menggunakan data 

sekunder yang bersumber pada Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini 

terbatas pada 6 variabel saja di tahun 2017-2021. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian “Hubungan Faktor Iklim dengan Kejadian 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021” 

diperoleh hasil: 

1. Kejadian penyakit DBD tidak berkorelasi signifikan dengan suhu udara di 

Kabupaten Gowa (p-value = 0,199; r=0,168).  

2. Kejadian penyakit DBD berkorelasi signifikan dengan curah hujan di 

Kabupaten Gowa (p-value = 0,024; r = 0,291).  

3. Kejadian penyakit DBD tidak berkorelasi signifikan dengan kelembaban 

udara di Kabupaten Gowa (p-value = 0,160; r = 0,184).  

4. Kejadian penyakit DBD tidak berkorelasi signifikan dengan tekanan udara 

di Kabupaten Gowa (p-value = 0,191; r = 0,171).  

5. Kejadian penyakit DBD berkorelasi signifikan dengan kecepatan angin di 

Kabupaten Gowa (p-value = 0,043; r = -0,262).  

6. Kejadian penyakit DBD tidak berkorelasi signifikan dengan hari hujan di 

Kabupaten Gowa (p-value = 0,051;r = 0,253).  

B. Saran  

Saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini yaitu : 
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1. Untuk Masyarakat Kabupaten Gowa  

Agar kasus DBD tidak meningkat lagi, perlu meningkatkan 

kewaspadaan terjadinya peningkatan Demam Berdarah Dengue khususnya jika 

sering terjadi peningkatan curah hujan dan kecepatan angin yang optimum 

untuk nyamuk dapat berkembangbiak, oleh karena itu, masyarakat perlu 

melakukan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk pencegahan seperti melakukan 

3M dan lain-lain.  

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa  

Hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk pemerintah setempat 

yang akan mencanangkan sebuah kegiatan/program sebagai bentuk pencegahan 

serta pemberantasan penyakit, khususnya penyakit DBD sehingga perlu bekerja 

sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Gowa 

dalam menyusun strategi tersebut. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian mendatang akan menggunakan berbagai strategi, 

sumber data, dan variabel. Penelitian terhadap kejadian DBD disarankan untuk 

memperhatikan variabel lain yang tidak hanya variabel suhu udara, curah hujan, 

kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, dan hari hujan. 
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Lampiran 1. Kode Etik 

 

 



 

 

Lampiran 2. Surat izin Penelitian oleh DPMPTSP 

 

 



 

 

Lampiran 3. Surat izin rekomendasi penelitian  

 

 

 



 

 

Lampiran 4. Rekomendasi pengambilan data di Dinas Kesehatan Kabupatem Gowa 

oleh PTSP Kabupaten Gowa 

 



 

 

Lampiran 5. Rekomendasi pengambilan data di BMKG Kabupatem Gowa oleh 

PTSP Kabupaten Gowa 

 

 



 

 

Lampiran 6. Surat izin pengambilan data di Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa  

 

 



 

 

Lampiran 7. Surat izin pengambilan data di BMKG Kabupaten Gowa  

 



 

 

Lampiran 8. Surat izin telah melakukan penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 9. Data kejadian DBD dan Variabel Iklim di Kabupaten Gowa Tahun 

2017-2021 

Tahun Bulan 
Jumlah 

DBD 
Suhu Udara 

(°C) 
Curah Hujan 

(mm)  
Kelembaban 

Udara (%) 

Tekanan 
Udara 
(Kgm3) 

Kecepatan 
Angin (Knots) 

Hari Hujan 
(hari) 

  1 39 12,9 672 94 840,7 5 27 

2 2 19 12,6 434 92 840,0 5 20 

  3 18 15,2 237 89 846,0 3 16 

  4 2 15,8 175 88 846,0 2 15 

0 5 12 15,6 112 87 845,0 4 15 

  6 10 15,2 128 88 845,7 4 12 

  7 16 15,4 70 88 846,0 4 8 

1 8 2 16,0 23 80 846,0 5 3 

  9 7 17,2 72 77 846,0 5 6 

  10 17 17,4 96 76 845,0 3 8 

7 11 12 15,2 386 86 844,0 3 26 

  12 10 13,0 792 91 845,0 5 24 

  13 10 13,2 651 92 838,0 4 30 

2 14 12 11,3 712 94 838,7 6 24 

  15 6 17,4 623 95 744,9 4 21 

  16 8 18,8 191 85 846,0 3 12 

0 17 4 18,3 29 90 846,5 4 12 

  18 16 17,9 75 90 847,2 4 13 

  19 11 17,3 44 87 846,7 4 6 

1 20 36 17,2 5 87 847,3 3 1 

  21 26 18,3 1 65 847,2 3 2 

  22 26 19,3 31 68 847,3 3 3 

8 23 20 18,9 101 85 847,0 3 20 

  24 41 18,0 790 95 846,3 3 28 

  25 78 17,5 734 96  846,9 3 22 

2 26 82 18,0 282 91  848,2 3 17 

  27 67 17,8 270 93  847,4 3 18 



 

 

Tahun Bulan 
Jumlah 

DBD 
Suhu Udara 

(°C) 
Curah Hujan 

(mm)  
Kelembaban 

Udara (%) 

Tekanan 
Udara 
(Kgm3) 

Kecepatan 
Angin (Knots) 

Hari Hujan 
(hari) 

  28 22 18,2 162 93  847,6 2 15 

0 29 47 17,40 30 90 847,2 3 4 

  30 43 17,9 47 89  846,9 4 10 

  31 32 17,0 2 82  847,2 4 2 

1 32 16 16,8 1 80  847,3 4 1 

  33 26 18,0 2 72  847,9 4 1 

  34 23 19,6 0 63 846,5 3 0 

9 35 19 19,3 25 70  846,6 3 9 

  36 22 18,4 264 87  846,5 1 22 

  37 75 28,53 467,60 81,61 1.009,42 1,85 19 

2 38 116 28,13 700,30 84,82 1.010,14 1,13 24 

  39 109 28,72 351,50 81,11 1.009,77 1,19 19 

  40 43 29,17 78,80 80,75 1.009,70 1,53 15 

0 41 34 29,41 249,90 79,59 1.008,94 1,26 13 

  42 15 29,21 70,60 74,93 1.009,21 1,33 9 

  43 3 28,81 52,30 72,67 1.008,56 1,56 6 

2 44 5 30,03 14,80 64,73 1.009,01 2,36 4 

  45 9 30,22 22,01 65,98 1.008,64 2,51 5 

  46 3 29,89 156,50 72,20 1.007,99 2,32 6 

0 47 9 28,93 91,60 80,32 1.008,52 1,68 19 

  48 8 27,30 826,20 85,44 1.008,20 1,27 26 

  49 16 27,2 839,9 87,7 1.007,94 3,0 30 

2 50 7 27,5 397,0 86,9 1.008,85 3,0 20 

  51 24 27,8 626,3 85,9 1.008,82 2,6 23 

  52 33 28,5 294,0 79,0 1.009,35 3,3 11 

0 53 37 29,4 78,1 74,7 1.008,32 3,4 11 

  54 56 28,8 87,0 76,8 1.009,75 2,5 14 

  55 15 28,3 77,3 76,7 1.009,36 1,3 9 

2 56 9 29,5 104,2 69,4 1.009,55 4,0 8 



 

 

Tahun Bulan 
Jumlah 

DBD 
Suhu Udara 

(°C) 
Curah Hujan 

(mm)  
Kelembaban 

Udara (%) 

Tekanan 
Udara 
(Kgm3) 

Kecepatan 
Angin (Knots) 

Hari Hujan 
(hari) 

  57 7 29,4 82,5 71,4 1.009,02 1,8 11 

  58 19 29,0 245,4 78,5 1.008,68 2,3 17 

1 59 39 28,3 542,0 82,4 1.007,92 3,1 26 

  60 69 27,7 860,3 84,5 1.009,22 3,5 28 

 

Lampiran 10. Hasil Analisis Univariat  

a. Data Kejadian DBD di Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021 

[DataSet2] C:\Users\LENOVO\Documents\Layla\SKRIPSI\Data.sav 

Statistics 

 
Jumlah kasus 

DBD 2017 

Jumlah kasus 

DBD 2018 

Jumlah Kasus 

DBD 2019 

Jumlah Kasus 

DBD 2020 

Jumlah Kasus 

DBD 2021 

N Valid 12 12 12 12 12 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 13.6667 18.0000 39.7500 35.7500 27.5833 

Median 12.0000 14.0000 29.0000 12.0000 21.5000 

Std. Deviation 9.79177 11.97725 23.75682 41.69614 19.86984 

Minimum 2.00 4.00 16.00 3.00 7.00 

Maximum 39.00 41.00 82.00 116.00 69.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b. Data Variabel Iklim 2017 

Statistics 

 
Suhu Udara 

thn 2017 

Curah Hujan 

thn 2017 

Kelembaban 

Udara thn 2017 

Tekanan Udara 

2017 

Kecepatan 

Angin 2017 

Hari Hujan 

2017 

N Valid 12 12 12 12 12 12 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 15.1250 266.4167 86.3333 844.6167 4.0000 15.0000 

Median 15.3000 151.5000 88.0000 845.3500 4.0000 15.0000 

Std. Deviation 1.56270 252.26554 5.74192 2.09364 1.04447 8.00000 

Minimum 12.60 23.00 76.00 840.00 2.00 3.00 

Maximum 17.40 792.00 94.00 846.00 5.00 27.00 

 

c. Data Variabel Iklim 2018 

Statistics 

 
Suhu Udara 

thn 2018 

Curah Hujan 

thn 2018 

Kelembaban 

Udara thn2018 

Tekanan 

Udara 2018 

Kecepatan 

Angin 2018 

Hari Hujan 

2018 

N Valid 12 12 12 12 12 12 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 17.1583 271.0000 86.0833 836.9250 3.6667 14.3333 

Median 17.9500 88.0000 88.5000 846.6000 3.5000 12.5000 

Std. Deviation 2.41678 318.76922 9.82999 29.16773 .88763 10.19209 

Minimum 11.30 .00 65.00 744.90 3.00 1.00 

Maximum 19.30 790.00 95.00 847.30 6.00 
 

30.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

d. Data Variabel Iklim 2019 

Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\LENOVO\Documents\Layla\SKRIPSI\Data\Faktor 

iklim perbulan.sav 

Statistics 

 
Suhu Udara 

thn 2019 

Curah Hujan 

thn 2019 

Kelembaban 

Udara thn2019 

Tekanan 

Udara 2019 

Kecepatan 

Angin 2019 

Hari Hujan 

tahun 2019 

N Valid 12 12 12 12 12 12 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 17.9917 151.5000 83.8333 847.1833 3.0833 10.0833 

Median 17.9500 38.5000 88.0000 847.2000 3.0000 9.5000 

Std. Deviation .82842 216.46604 10.55577 .54076 .90034 8.46875 

Minimum 16.80 .00 63.00 846.50 1.00 .00 

Maximum 19.60 734.00 96.00 848.20 4.00 22.00 

 

e. Data Variabel Iklim 2020 

Statistics 

 
Suhu Udara 

thn 2020 

Curah Hujan 

thn 2020 

Kelembaban 

Udara thn 2020 

Tekanan 

Udara 2020 

Kecepatan 

Angin 2020 

Hari Hujan 

2020 

N Valid 12 12 12 12 12 12 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 29.0292 256.8417 77.0125 1009.0083 1.6658 13.7500 

Median 29.0500 124.0500 79.9550 1008.9750 1.5450 14.0000 

Std. Deviation .82899 275.28197 6.87808 .66192 .48933 7.71215 

Minimum 27.30 14.80 64.73 1007.99 1.13 4.00 

Maximum 30.22 826.20 85.44 1010.14 2.51 26.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

f. Data Variabel Iklim 2021 

Statistics 

 
Suhu Udara 

thn 2021 

Curah Hujan 

thn 2021 

Kelembaban 

Udara thn 2021 

Tekanan 

Udara 2021 

Kecepatan 

Angin 2021 

Hari Hujan 

2021 

N Valid 12 12 12 12 12 12 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 28.4500 352.8333 79.4917 1008.8983 2.8167 17.3333 

Median 28.4000 269.7000 78.7500 1008.9350 3.0000 15.5000 

Std. Deviation .78798 298.36546 6.05587 .59936 .75899 7.84316 

Minimum 27.20 77.30 69.40 1007.92 1.30 8.00 

Maximum 29.50 860.30 87.70 1009.75 4.00 30.00 

 

g. Hasil uji normalitas menggunakan nilai Skewnwss dan Standart errornya 

Descriptives 
[DataSet2] C:\Users\LENOVO\Documents\Layla\SKRIPSI\Data\Data 

Skripsi.sav 

Descriptif Statistic 

 Statistic Statistic Std. Error 

Kasus DBD 

Suhu 

60 

60 

1.772 

.213 

.309 

.309 

Curah Hujan 60 .988 .309 

Kelembaban Udara 60 -.533 .309 

Tekanan Udara 60 .313 .309 

Kecepatan Angin 60 .162 .309 

Hari Hujan 60 .130 .309 

Valid N (listwise) 60   

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 11. Hasil Analisis Bivariat 

a. Hubungan suhu udara dengan kejadian DBD 

Correlations 
[DataSet1] C:\Users\LENOVO\Documents\Layla\SKRIPSI\Data\Data 

Skripsi.sav 

Correlations 

 Kasus DBD Suhu 

Kasus DBD Pearson Correlation 1 .168 

Sig. (2-tailed)  .199 

N 60 60 

Suhu Pearson Correlation .168 1 

Sig. (2-tailed) .199  

N 60 60 

 

b. Hubungan curah hujan dengan kejadian DBD 

Correlations 
[DataSet1]C:\Users\LENOVO\Documents\Layla\SKRIPSI\Data\DataSkri

psi.sav 

Correlations 

 Kasus DBD Curah Hujan 

Kasus DBD Pearson Correlation 1 .291* 

Sig. (2-tailed)  .024 

N 60 60 

Curah Hujan Pearson Correlation .291* 1 

Sig. (2-tailed) .024  

N 60 60 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 



 

 

c. Hubungan Kelembaban udara dengan kejadian DBD 

Correlations 
[DataSet1]C:\Users\LENOVO\Documents\Layla\SKRIPSI\Data\DataSkr

ipsi.sav 

Correlations 

 
Kasus DBD 

Kelembaban 

Udara 

Kasus DBD Pearson Correlation 1 .184 

Sig. (2-tailed)  .160 

N 60 60 

Kelembaban Udara Pearson Correlation .184 1 

Sig. (2-tailed) .160  

N 60 60 

 

d. Hubungan tekanan udara dengan kejadian DBD 

Correlations 
[DataSet1]C:\Users\LENOVO\Documents\Layla\SKRIPSI\Data\DataSkri

psi.sav 

Correlations 

 Kasus DBD Tekanan Udara 

Kasus DBD Pearson Correlation 1 .171 

Sig. (2-tailed)  .191 

N 60 60 

Tekanan Udara Pearson Correlation .171 1 

Sig. (2-tailed) .191  

N 60 60 

 

 

 



 

 

e. Hubungan kecepatan angin dengan kejadian DBD 

Correlations 
[DataSet1]C:\Users\LENOVO\Documents\Layla\SKRIPSI\Data\DataSkrips

i.sav 

 

Correlations 

 
Kasus DBD 

Kecepatan 

Angin 

Kasus DBD Pearson Correlation 1 -.262* 

Sig. (2-tailed)  .043 

N 60 60 

Kecepatan Angin Pearson Correlation -.262* 1 

Sig. (2-tailed) .043  

N 60 60 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

f. Hubungan hari hujan dengan Kejadian DBD 

Correlations 
[DataSet1]C:\Users\LENOVO\Documents\Layla\SKRIPSI\Data\DataSkrips

i.sav 
 

Correlations 

 Kasus DBD Hari Hujan 

Kasus DBD Pearson Correlation 1 .253 

Sig. (2-tailed)  .051 

N 60 60 

Hari Hujan Pearson Correlation .253 1 

Sig. (2-tailed) .051  

N 60 60 

 

 



 

 

Lampiran 12. Dokumentasi Pengambilan data 

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa  

 

 

 

 

 

 

 

b. BMKG Kabupaten Gowa 
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