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  ABSTRAK 

Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi ketika suhu tubuh berada 

diatas 38
0
C yang disebabkan oleh proses ekstrakranium. Salah satu dampak dari 

riwayat kejang demam yang berulang dan berlangsung lebih dari 15 menit akan 

menyebabkan kerusakan sel otak yang dapat mempengaruhi perkembangan 

kognitif anak yaitu gangguan pemusatan perhatian, hiperaktif, gangguan 

mendengar, berbicara, dan bahasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan riwayat kejang demam dengan gangguan pemusatan perhatian dan 

hiperaktivitas pada anak. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah 

anak penderita gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas yang memenuhi 

kriteria inklusi. Data yang digununakan pada penelitian ini merupakan data primer 

yang diperoleh melalui kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 32 sampel. 

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisis univariat, bivariat dan 

multivariat menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian ini adalah tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara riwayat kejang demam dengan gangguan 

pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (p=0,64) dan terdapat hubungan yang 

signifikan antara usia pada Anak GPPH dengang riwayat kejang demam (p=0,00). 

Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara riwayat kejang demam 

dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak di Kota 

Makassar. 

 
Kata Kunci : Kejang Demam, Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas 
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THE RELATIONSHIP OF CHILDREN HISTORICAL FEBRILE SEIZURES 

WITH ATTENTION AND HYPERACTIVITY DISORDERS IN MAKASSAR 
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Medical Doctor Profession Education Program,  

Faculty of Medicine and Health Sciences, 

Alauddin State Islamic University, Makassar, Indonesia 

Email : annirahima3110@gmail.com 

ABSTRACT 

Febrile seizures are convulsive seizures that occur when the body temperature is 

above 38
0
C caused by extracranium processes. One of the effects of a history of 

recurrent febrile seizures lasting more than 15 minutes will cause damage to the 

brain which can affect children's cognitive development, namely attention deficit 

disorder, hyperactivity, hearing, speaking and language disorders. The purpose of 

this study was to determine the relationship between a history of febrile seizures 

and attention deficit hyperactivity disorder in children. The research design in this 

study was analytic descriptive with a cross sectional approach. The sample in this 

study were children with attention deficit disorder and hyperactivity who met the 

inclusion criteria. The data used in this study were primary data obtained through 

a questionnaire with a total sample of 32 samples. Data processing and analysis 

were carried out using univariate, bivariate and multivariate analysis using the 

chi-square test. The results of this study were that there was no significant 

relationship between the history of febrile seizures and attention deficit disorder 

and hyperactivity (p=0.64) and there was a significant relationship between the 

age of ADHD children and a history of febrile seizures (p=0.00). It can be 

concluded that there is no relationship between history of febrile seizures and 

attention deficit hyperactivity disorder of children in Makassar. 

Keywords: Febrile Seizures, Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut The International League Againts Epilepsy, kejang demam 

adalah kejang yang disebabkan kenaikan suhu tubuh lebih dari 38,4oC tanpa 

adanya infeksi susunan saraf pusat atau gangguan elektrolit akut pada anak 

berusia di atas 1 bulan tanpa riwayat kejang tanpa demam sebelumnya. 

Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi ketika suhu tubuh 

berada diatas 38
0
C yang disebabkan oleh proses ekstrakranium. Kejang 

demam paling seriing terjadi pada anak-anak. usia anak yang paling rentang 

terkena kejang demam yaitu 6 bulan-5 tahun sekitar 2-4%. Sekitar 90% anak 

mengalami kejang demam di bawah usia 5 tahun dan terbanyak pada sekitar 

usia 6-22 bulan dan tertinggi pada usia 18 bulan. Hanya sedikit anak yang 

dapat mengalami kejang demam di bawah usia 6 bulan atau setelah berusia 5 

tahun (Pusponegoro dkk 2016). 

Menurut World Health Organization (WHO), diperkirakan jumlah anak 

yang mengalami kejang demam di dunia lebih dari 21,65 juta dan 216.000 

lebih anak meninggal setiap tahun sebagai akibatnya(Rasyid dkk 2019). Di 

Eropa dan Amerika Serikat kejang demam terjadi sekitar 2-4% dari seluruh 

kejadian kelainan neurologis pada anak. Di Asia, angka kejadian kejang 

demam lebih tinggi yaitu berkisar 80-90% dari seluruh kejang demam 

sederhana (Puspita dkk 2019). Guam memiliki insiden kejang demam 

tertinggi di Asia sebesar 14%, India sebesar 5-10%, dan Jepang sebesar 6-9%. 
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Angka kejadian demam di bawah usia 4 tahun berkisar antara 3-4%, dan 

setelah usia 4 tahun berkisar antara 6-15% (Rimadhanti dkk 2018). 

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 jumlah penderita 

kejang demam di Indonesia sebanyak 900.626 atau sekitar 3,8% dari 

23.700.676 jiwa (Riskesdas, 2013). Di Indonesia pada tahun 2016, kasus 

kejang demam terjadi pada anak yang berusia 6 bulan sampai 5 tahun dengan 

kejadian berkisar 2-4% anak. sekitar 30% pasien mengalami kejang demam 

berulang (Susanti dan Wahyud 2020). Angka kejadian kejang demam di 

Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sekitar 4.115 kasus, tahun 2015 sekitar 

3.467 kasus dan pada tahun 2016 sekitar 3.657 kasus. Hal ini membuktikan 

bahwa angka kejadian kejang demam di Sulawesi Selatan asih sangat tinggi 

(Benyamin, 2021). 

Salah satu dampak dari riwayat kejang demam yang berulang dan 

berlangsung lebih dari 15 menit akan menyebabkan kerusakan sel otak yang 

dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak yaitu gangguan pemusatan 

perhatian, hiperaktif, gangguan mendengar, berbicara, dan bahaasa (Soni, 

2018). Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) 

merupakan salah satu gangguan yang paling banyak dirujuk ke psikiater dan 

konsultan anak. Gangguan ini sangat mempengaruhi kehidupan anak dan 

keluarganya (Salehi dkk 2016). 

Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-IV) terdapat 5-7% anak yang mengalami GPPH/ADHD. Menurut Ella 

dan Yulia (2018) dan Kurniawan dkk (2021), prevalensi GPPH di Indonesia 
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belum diketahui secara pasti tingkat kejadiannya. Berdasarkan penelitian 

yang dilakuakan oleh Hasnah (2022), belum ada data dan survey GPPH yang 

dilakukan di Sulawesi Selatan dan khususnya di kota Makassar (Hasnah, 

2022). Berdasarkan hasil studi pendahuluan  yang telah dilakukan oleh 

peneliti pada beberapa tempat terapi anak di Kota Makassar diantaranya 

Taman Pelatihan Harapan Makassar di dapatkan 21 anak dengan GPPH, 

Pelita Mandiri di dapatkan 10 anak dengan GPPH, dan Cendekia Berseri Care 

di dapatkan 3 anak dengan GPPH. 

Faktor risiko GPPH adalah genetik, jenis kelamin, riwayat kejang demam, 

dan faktor keluarga misalnya respon orang tua terhadap kemampuan anaknya 

yang kurang ini akan menjadi risiko gangguan perilaku pada anak. Oleh 

karena itu anak dengan riwayat kejang demam memiliki gangguan perilaku 

yang lebih besar dibandingkan dengan anak yang sehat. Anak dengan riwayat 

kejang demam juga menunjukkan tingkat gangguan perilaku yang lebih besar, 

gangguan pemusatan perhatian, hiperaktif, dan impulsif (Salehi et al., 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Bahma Salehi dkk (2016) terhadap 103 

anak dengan riwayat kejang demam menunjukkan bahwa gangguan 

pemusatan perhatian dan hiperaktif menunjukkan hubungan yang signifikan 

antara riwayat kejang demam dengan gangguan pemusatan perhatian dan 

hiperaktivitas. Selain itu, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas 

memiliki hubungan yang signifikan pada anak dengan riwayat kejang demam 

pada jenis kelamin laki-laki (Salehi dkk 2016) 
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 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang “Hubungan Riwayat Kejang Demam dengan Gangguan Pemusatan 

Perhatian dan Hiperaktivitas Anak di Kota Makassar” 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan riwayat kejang demam dengan 

gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak di Kota 

Makassar? 

C. Hipotesis  

1. Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak ada hubungan antara riwayat kejang demam dengan gangguan 

pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak di Kota Makassar 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat hubungan antara riwayat kejang demam dengan gangguan 

pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak di Kota Makassar 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1 

Riwayat 

Kejang 

Demam 

Riwayat kejang demam 

adalah catatan informasi 

seorang anak yang 

pernah mengalami 

bangkitan kejang disertai 

demam pada usia bayi 

dan atau balita. 

Kuesioner 

 

 

 

 

1. Kejang demam 

Sederhana : kejang  

demam berlangsung 

dalam waktu 

singkat (<15 

menit), biasanya 

hilang dengan 

sendirinya, kejang 

ada yang berbentuk 

umum klonik atau 

tonik, dan tanpa 

gerakan fokal. 

2. Kejang demam 

kompleks : kejang 

lama (>15 menit) 

atau kejang 

berulang lebih dari 

2 kali, kejang pada 

satu sisi atau kejang 

umum didahului 

kejang parsial, 

kejang berulang 

lebih dari sekali 

dalam 2 jam. 

 

Nominal 

Variabel Dependen 

2 

Gangguan 

Pemusatan 

Perhatian dan 

Hiperaktivitas 

Gangguan pemusatan 

perhatian dan 

hiperaktivitas adalah 

suatau gejala yang 

muncul pada perilaku 

anak berupa kesulitan 

dalam memfokuskan 

perhatian, hiperaktif dan 

impulsif. 

Kuesioner Telah di diagnosis oleh 

ahli. 

Nominal 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar untuk mengetahui hubungan 

riwayat kejang demam dengan gangguan pemusatan perhatian dan 

hiperaktivitas pada anak usia sekolah 

E. Kajian Pustaka 

1. Bahman Salehi dkk (2016). Tentang The Effect of Simple Febrile 

Seizure on Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in 

Children. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan case 

control . Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 103. Hasil penelitian 

ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat kejang 

demam dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. 

Selain itu, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas memiliki 

hubungan yang signifikan pada anak dengan riwayat kejang demam 

pada jenis kelamin laki-laki. 

2. Elin Naes Bertelsen dkk (2016). Tentang Chilhood Epilepsy, Febrile 

Seizure, and Subsequent Risk of ADHD. Jenis penelitian adalah kohort 

berbasis populasi dan analisis regresi cox. jumlah sample pada 

penelitian ini adalah  906.379. hasil penelitian ini yaitu menunjukkan 

hubungan yang kuat antara epilepsi dengan perkembangan ADHD dan 

pada anak dengan kejang demam jugan memiliki hubungan yang kuat 

dengan perkembangan ADHD yang telah disesuaikan dengan faktor 

risiko sosial ekonomi dan perinatal, riwayat keluarga epilepsy, riwayat 

kejang demam, dan gangguan kejiwaan. 
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3. Gill Nilson dkk (2022). Tentang Neurodevelopmental Problems in 

Children with Febrile Seizures Followed to Young School Age : A 

Prospective Longitudinal Community-based Study in Sweden. Jenis 

penelitian ini adalah kohort berbasis komunitas. Jumlah sampel pada 

penelitian ini sebanyak 73 orang. peneliti menemukan bahwa ada 

kecenderungan gejala ADHD pada kelompok kejang demam. Pada 

responden dengan usia 9-10 tahun memiliki tingkat masalah 

perkembangan saraf yang jauh lebih tinggi yaitu sekitar 41%. 

F. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan riwayat kejang demam dengan gangguan 

pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak  

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui jumlah penderita riwayat kejang demam pada 

anak  

b. Untuk mengetahui jenis riwayat kejang demam terbanyak pada 

anak  

c. Untuk mengetahui jumlah anak dengan gangguan pemusatan 

perhatian dan hiperaktivitas  

d. Untuk mengetahui hubungan riwayat kejang demam dengan 

gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak  
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G. Manfaat Penelitian  

1. Bagi peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan serta pengalaman peneliti yang didapat 

pada saat melakukan penelitian mengenai hubungan riwayat kejang 

demam dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada 

anak. 

2. Bagi Pengetahuan  

Hasil penelian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan 

menambah wawasan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya di bidang 

kesehatan ibu dan anak. 

3. Bagi instansi 

Sebagai bahan informasi bagi instansi pelayanan kesehatan Ibu dan 

anak mengenai pentingnya mengetahui riwayat kejang demam pada 

anak yang dapat mempengaruhi gangguan pemusatan perhatian dan 

hiperaktivitas.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kejang Demam 

1. Definisi Kejang Demam 

Kejang demam adalah kejang yang terjadi ketika suhu tubuh naik 

(suhu rektal di atas 38 derajat selcius) yang disebabkan oleh proses 

ekstrakranial. Menurut Konsensus Penatalaksanaan Kejang Demam, 

kejang demam terjadi pada bayi atau anak-anak, biasanya antara 3 bulan 

sampai 5 tahun, berhubungan dengan demam tetapi tanpa bukti infeksi 

intrakranial atau etiologi spesifik. Anak-anak dengan kejang tanpa 

demam dan bayi di bawah usia 4 minggu tidak termasuk kejang demam. 

Suhu yang dianggap cukup untuk mendiagnosis demam 38 derajat selsius 

atau lebih tinggi, tetapi suhu sebenarnya pada saat serangan sering tidak 

diketahui (Rasyid dkk, 2019). 

Menurut Konsensus Penatalaksanaan Kejang Demam,  Kejang 

demam terjadi pada 2-4 % anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Anak-anak 

yang mengalami kejang tanpa demam dan kemudian kembali dengan 

demam tidak dihitung sebagai kejang demam. Jika anak di bawah 6 bulan 

atau lebih dari 5 tahun mengalami kejang sebelum demam, 

pertimbangkan kemungkinan lain seperti infeksi SSP atau epilepsi yang 

terjadi bersamaan dengan demam (Pusponegoro dkk 2016).  
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2. Integrasi Keislaman  

Kejang demam ialah bangkitan kejang yang terjadi ketika suhu tubuh 

berada diatas 38 derajat selsius yang disebabkan oleh proses 

ekstrakranium.(Susanti and Wahyud, 2020). Dalam agama islam penyakit 

merupakan salah satu penyebab gugurnya dosa, seperti yang riwayatkan 

dari Jabir bin Abdillah RA, ketika Rasulullah SAW menjenguk Ummu 

Musayyib, Rasulullah SAW mengatakan: 

ُِةُ الْكِيسُ خَثثََ الْحَدِيدِ لََ تسَُثِّي الْحُوَّى، فإًََِّ  ُِةُ خَطَاياَ تٌَيِ آدَمَ، كَوَا يرُْ ِاَ ترُْ  

  :aynitrA  

“Janganlah engkau mencelah demam. Karena demam itu bisa 

menghilangkan kesalahan-kesalahan (dosa) manusia, sebagaimana kiir 

(alat yang dipakai pandai besi) bisa menghilangkan karat besi.” (HR. 

Muslim no. 2575) 

Oleh sebab itu, pada saat seseorang tertimpa suatu penyakit 

(demam) maka janganlah mereka mencela penyakit tersebut, 

melainkan bermunajab dan memohon doa kepada Allah agar di beri 

kesembuhan dan di ampuni segala dosa. Rasulullsh SAW mengajarkan 

umatnya untuk membaca doa berikut ketika anak menderita demam: 

هِيْ شَسِّ حَسِّ الٌَّازِ  َّ ازٍ  ِ الْعَظِينِ هِيْ شَسِّ كُلِّ عِسْقٍ ًعََّ ِ الْكَثيِسِ أعَُْذُ تاِللََّّ  تسِْنِ اللََّّ

Artinya : 

“Dengan nama Allah yang maha besar. Aku berlindung kepada Allah 

yang maha agung dari luka yang mengeluarkan darah dan dari 

keburukan panas api neraka” 

Memanjatkan doa untuk anak yang sedang sakit adalah hal yang 

perlu dilakukan orang tua untuk meminta kesembuhan dari Allah 
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SWT. Sikap yang harus ditunjukkan orang tua ketika anaknya tertimpa 

demam adalah bersabar . Hendaknya kita juga harus mengajarkan anak 

kita untuk bersabar, sebagaimana kita berusaha bersabar ketika 

tertimpa musibah. Karena demam terjadi karena takdir Allah ta‟ala, 

Allah yang telah menetapkannya. Dan Allah ta‟ala pula yang 

menyembuhkan. Segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah ta‟ala 

(Irfan & Wijaya, 2020). 

Selain dari memohon doa, Allah SWT juga menjelaskan dalam Q.S 

Al-Baqarah ayat 153 bagaimana pertolongan Allah dengan sabar dan 

shalat telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 153 : 

لْٰجِ  الصَّ َّ ثۡسِ  ا تاِلصَّ ْۡ اَ الَّرِيۡيَ اٰهٌَُْا اسۡتعَِيٌُۡ ثسِِيۡيَ  يٰٰٓايَُِّ َ هَعَ الصّٰ ؕ  اىَِّ اّللَّٰ  

Artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

  

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah Wahai orang-

orang yang beriman, jadikanlah kesabaran dalam menghadapi cobaan 

hidup dan shalat–yang merupakan induk dari segala peribadatan–

sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Yang Maha Menundukkan 

selalu bersama orang-orang yang penyabar. Dialah pelindung dan 

penolong mereka. Ayat ini menjelaskan tentang perintah sabar dan 

shalat sebagai penolong dan pembimbing jiwa bagi orang-orang 

beriman dalam menghadapi tiap cobaan maupun kesulitan. Karena 

sesungguhnya seorang hamba itu adakalanya berada dalam kenikmatan 
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lalu ia mensyukurinya atau berada dalam cobaan, lalu ia bersabar 

menanggungnya (Shihab,2002) 

 Ayat tersebut mengajak orang-orang beriman untuk untuk 

menjadikan shalat seperti yang diajarkan Allah di atas dan dengan 

mengarah ke kiblat dan kesabaran sebagai penolong untuk 

menghadapai cobaan hidup. Sesungguhnya bahwa Allah STW, adalah 

maha penolong, dan penyembuh dari segala penyakit. Allah yang 

menyebuhkan manusia apabila ia sakit telah dijelaskan dalam  Q.S 

Asy-Syu‟ara ayat 80  

َْ يشَْفيِيِ  إذَِا هَسِضْتُ فَُِ َّ  

Artinya : 

“ Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku” 

Menurut  Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah ayat ini 

menjelaskan Bila aku menderita sakit, Dialah yang menyembuhkan 

aku dengan mempermudah pengobatan sambil berserah diri kepada-

Nya. Ayat ini menjelaskan Allah SWT yang menyebuhkan manusia 

apabila sakit. Allah berkuasa menyembuhkan penyakit apa saja yang 

diderita oleh seseorang. Meskipun begitu, manusia juga harus mencari 

tahu cara untuk memperoleh kesembuhan itu. (Shihab,2002) 

Dari ayat di atas dapat di simpulkan bahwa Allah adalah sumber 

kesembuhan, jika seseorang tertimpa suatu penyakit maka seseorang 

hanya dapat mengharapkan kesembuhan kepada Allah SWT. 

Hal ini juga dijelaskan dalam Q.S Shad ayat 34  
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ألَْقيٌَْاَ عَلىَٰ كُسْسِيِّۦَِ جَسَدًا ثنَُّ أًَاَبَ  َّ يَ  لقَدَْ فتٌَََّا سُليَْوَٰ َّ  

Artinya : 

“Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami 

jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah 

karena sakit), kemudian ia bertaubat.” 

 

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah Sesungguhnya 

Kami telah menguji Sulaiman sehingga ia tidak tergoda oleh 

kekuasaan. Kami menjadikannya tergeletak di atas kursinya sebagai 

jasad yang tidak mampu mengendalikan urusan. Kemudian ia 

menyadari cobaan itu dan segera kembali bertobat kepada Allah. Pada 

ayat ini Allah menjelaskan keadaan Sulaiman pada saat mendapatkan 

cobaan dengan menimpahkan sakit keras. Disaat ia menerima cobaan 

seperti itu, ia selalu memanjatkan harapan kepada Allah serta 

penyerahan dirinya menerima cobaan itu dengan ikhlas. Lalu ia 

bertaubat meminta ampun dan berserah diri kepada Allah 

(Shihab,2002) 

Oleh sebab itu ketika seseorang tertimpa musibah suatu penyakit 

maka selalu bersabar , melaksanakan sholat, dan juga berdoa meminta 

kesembuhan hanya kepada Allah SWT. 

3. Epidemiologi Kejang Demam 

Insiden kejang demam di Amerika Serikat hampir 1,5 juta per 

tahun, dan paling banyak terjadi pada rentang usia 6 hingga 36 bulan. 

Usia puncak untuk kejang adalah 18 bulan. Ada banyak variasi dalam 

seberapa sering kejang demam terjadi di seluruh dunia. Ada rata-rata 
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2-4% kejadian kejang demam per tahun di wilayah Eropa Barat dan 

Amerika. Hampir 80% kasus adalah kejang demam sederhana (15 

menit, kejang fokal atau umum yang didahului kejang parsial berulang 

atau lebih dari sekali dalam 24 jam (Rasyid dkk 2019). 

 Di Asia, angka kejadian kejang demam lebih tinggi yaitu berkisar 

80-90% dari seluruh kejang demam sederhana (Puspita, 2019). Guam 

memiliki insiden kejang demam tertinggi di Asia sebesar 14%, India 

sebesar 5-10%, dan Jepang sebesar 6-9%. Angka kejadian demam di 

bawah usia 4 tahun berkisar antara 3-4%, dan setelah usia 4 tahun 

berkisar antara 6-15% (Rimadhanti dkk 2018). 

Di Indonesia pada tahun 2016, kasus kejang demam terjadi pada 

anak yang berusi 6 bulan sampai 5 tahun dengan kejadian berkisar 2-

4% anak. sekitar 30% pasien mengalami kejang demam berulang 

(Susanti dan Wahyud 2020). 

4. Klasifikasi Kejang Demam 

a) Kejang demam sederhana (Simple febrile seizure) 

Kejang demam sederhana ialah kejang  demam yang 

berlangsung dalam waktu singkat, kurang dari 15 menit, dan 

biasanya hilang dengan sendirinya. Kejang ada yang berbentuk 

umum klonik atau tonik, dan tanpa gerakan fokal. Kejang demam 

sederhana merupakan kejang demam yang paling sering terjadi 

yaitu sekitar 80% dari semua kejang demam (Pusponegoro dkk 

2016). 
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b) Kejang demam kompleks (Complex febrile seizure) 

Kejang demam kompleks dengan salah satu dari berikut ini: 

(Pusponegor dkk 2016) 

1) Kejang lama yang berlangsung > 15 menit  

Kejang lama ialah kejang yang berlangsung lebih dari 15 

menit atau kejang berulang lebih dari dua kali dan di antara 

kejang dimana anak tidak sadar. Kejang persisten terjadi pada 

8% kejang demam. 

2)  Kejang pada satu sisi atau sebagian, atau kejang umum yang 

didahului oleh kejang parsial  

Kejang fokal ialah kejang parsial unilateral atau kejang 

umum yang didahului oleh kejang parsial. 

3)  Kejang berulang  atau lebih dari sekali dalam 2 jam 

Kejang  berulang ialah  serangan yang terjadi 2 kali atau 

lebih dalam sehari, antara 2 serangan saat anak terjaga. 

Kejang berulang terjadi pada 16% anak dengan kejang 

demam (Pusponegoro dkk 2016).  

5. Etiologi Kejang Demam 

Etiologi kejang demam belum diketahui secara pasti, tetapi 

penyebabnya diduga multifaktorial. Namun, kejang demam umumnya 

terjadi karena sensitivitas sistem saraf pusat (SSP) yang berkembang 

karena efek demam, disertai dengan predisposisi genetik dan faktor 

lingkungan. Genetika memainkan peran penting dalam perkembangan 
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kejang demam. Sepertiga anak dengan kejang demam memiliki 

riwayat keluarga kejang demam. Risiko kejang demam pada anak 

adalah sekitar 20% jika saudara kandung terkena dan 33% jika orang 

tua memiliki riwayat medis. Kemungkinan mengalami kejang demam 

adalah 35%  dan 20%, masing-masing, untuk kembar identik dan 

kembar dizigotik (Manurung, 2022).  

Suhu tinggi diklaim meningkatkan kemungkinan kejang demam 

daripada laju kenaikan suhu. Pada 80% kasus kejang demam, 

penyebab demam adalah infeksi virus. Exathem subitum, influenza A, 

dan human corona HKU1 memiliki risiko kejang demam tertinggi. 

Infeksi virus pada saluran pernapasan bagian atas, faringitis, otitis 

media, dan gastroenteritis shigella merupakan penyebab penting 

kejang demam.Risiko kejang demam meningkat sementara beberapa 

hari setelah menerima vaksin tertentu, terutama vaksin kombinasi 

toksoid difteri, vaksin pertusis, dan beberapa vaksin lainnya. Secara 

umum, risiko absolut kejang demam setelah vaksinasi sangat rendah. 

Bayi prematur lebih sensitif terhadap kejang demam, dan penggunaan 

kortikosteroid postnatal meningkatkan risiko kejang demam. Paparan 

tembakau dan alkohol meningkatkan risiko kejang demam. 

Kekurangan zat besi, seng, selenium, kalsium, magnesium, asam folat, 

dan vitamin B12 diketahui meningkatkan risiko kejang demam. Faktor 

lain yang dapat meningkatkan risiko kejang demam termasuk riwayat 

kejang demam, riwayat kejang dalam keluarga, tinggal di NICU 
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selama minimal 4 minggu, dan perkembangan neurologis yang 

tertunda (Manurung, 2022). 

Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan kejang disertai demam: 

(Ismet, 2017). 

a) Demam disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan atas, otitis 

media, pneumonia, gastroenteritis, dan infeksi saluran kemih, 

tidak selalu demam tinggi dapat menyebabkan kejang 

b) Efek produk toksik pada mikroorganisme  

c) Reaksi alergi atau reaksi yang tidak biasa secara umum terhadap 

infeksi. 

d) Perubahan keseimbangan elektrolit.  

e) Ensefalitis virus jinak atau ensefalitis toksik tidak teridentifikasi.  

6. Faktor Risiko Kejang Demam  

a) Faktor risiko kejang demam pertama 

Riwayat kejang demam dalam keluarga, masalah pada 

neonatus, keterlambatan perkembangan, anak dalam perawatan 

intensif , kadar natrium serum rendah dan panas Suhu tubuh yang 

tinggi adalah faktor risiko kejang demam. Jika terdapat 2 atau 

lebih faktor risiko,  besar kemungkinan  mengalami kejang 

demam adalah sekitar 30% (Ismet, 2017). 

b) Faktor risiko kejang demam berulang  

Adanya riwayat kejang dalam keluarga merupakan salah satu 

faktor risiko yang dapat menyebabkan kejadian kejang demam. 
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Anak dengan riwayat kejang dalam keluarga lebih sering 

menderita jenis kejang demam sederhana dibandingkan jenis 

kejang demam kompleks. Riwayat kejang demam pada  keluarga, 

usia kurang dari 12 bulan, hipotermia selama kejang, dan kejang 

pasca demam yang cepat.  Jika semua faktor risiko ada, ada 

kemungkinan 80% kekambuhan kejang demam. Jika hanya satu 

faktor risiko untuk yang ada, hanya ada kemungkinan 10 hingga 

20% untuk kejang demam berulang (Ismet, 2017). 

c) Faktor risiko untuk berkembang menjadi epilepsi  

Peningkatan risiko epilepsi telah diamati pada anak-anak 

dengan kelainan perkembangan yang jelas sebelum demam 

pertama, dan riwayat epilepsi pada orang tua, atau saudara 

kandung, dan kejang demam kompleks. Anak-anak tanpa 

faktor risiko, kemungkinan epilepsi sekitar 2%, jika ada faktor 

risiko tunggal 3%, mereka akan menderita epilepsi, dan tingkat 

epilepsi sekitar 13%, anak-anak memiliki 2 atau 3 faktor risiko 

(Ismet, 2017). 

7. Patofisiologi Kejang Demam 

Ketika bakteri atau produk pemecahan dari bakteri terlepas dalam 

sirkulasi darah atau jaringan maka sel fagosit sistem imun akan 

merespon yang dimana sel-sel fagosit ini akan mencerna produk 

bakteri kemudian melepaskan sitokin pirogenik berupa interleukin-1 

(IL-1), interleukin-6 (IL-6), dan tumor necrosis factor-α (TNF-α), 
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kedalam sirkulasi darah untuk ditranspor ke hipotalamus. Sitokin ini 

akan menginduksi produksi prostaglandin E2 yang merupakan hasil 

metabolism dari asam arakidonat. Pada tahap ini, PGE2 berikatan 

dengan reseptor pada sel endotel hipotalamus yang menginduksi 

peningkatan set poin melalui pembentukan siklik adenosin monofosfat 

(cAMP) sehingga terjadi demam (Grossman and Porth, 2014). 

Pada keadaan demam, untuk setiap kenaikan suhu 1°C, kebutuhan 

metabolisme basal akan meningkat sebesar 10-15%, dan kebutuhan 

oksigen akan meningkat sebesar 20%. Pada anak usia 3 tahun, sirkulasi 

otak mencapai 65 dari seluruh tubuh, sedangkan pada orang dewasa 

hanya 15%. Sampai batas tertentu, peningkatan suhu tubuh dapat 

menyebabkan perubahan keseimbangan membran sel saraf. Dalam 

waktu singkat, ion kalium dan ion natrium berdifusi melalui membran, 

menghasilkan pelepasan muatan. Dengan bantuan neurotransmiter, 

pelepasan muatan ini dapat meluas ke semua sel dan membran sel yang 

berdekatan, dan kejang terjadi (Ismet, 2017).  

Setiap anak memiliki ambang kejang yang berbeda dan tergantung 

seberapa tinggi atau rendah ambang kejang anak saat suhu tubuh naik. 

Biasanya kejang terjadi pada suhu 38°C, anak memiliki ambang kejang 

yang rendah, sedangkan pada suhu 40°C ke atas, anak memiliki 

ambang kejang yang tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

demam lebih sering kambuh pada ambang kejang yang rendah (Ismet, 

2017).  
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8. Manifestasi Klinis Kejang Demam 

Pada umumnya kejang demam berlangsung singkat, berupa kejang 

klonik atau tonik-klonik bilateral. Setelah anak berhenti kejang, dia 

tidak responsif untuk sementara waktu. tetapi setelah beberapa detik 

atau menit anak bangun dan sadar kembali tanpa defisit neurologis. 

Kejang dapat diikuti oleh hemiparesis sementara yang berlangsung 

dari beberapa jam sampai beberapa hari (Ismet, 2017). 

Kejang yang lama lebih sering terjadi selama kejang demam 

pertama. Kejang yang berulang dalam 2 jam ditemukan pada 16% 

pasien. Kejang biasanya merupakan manifestasi klinis episodik yang 

dapat berupa gangguan kesadaran, perilaku, emosi, motorik, sensorik 

dan/atau penyebab otonom akibat pelepasan muatan listrik pada 

neuron di otak (Ismet, 2017).  

9. Kriteria kejang  

Berdasarkan hasil anamnesis, serangan kejang yang dapat dilihat, dan 

pemeriksaan penunjang yang dilakukan, sangat penting membedakan 

apakah serangan yang terjadi adalah kejang atau bukan kejang. 

Perbedaan ini dapat dilihat pada table berikut. 
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Tabel 2.1 Kriteria kejang demam 

Keadaan Kejang Bukan Kejang 

Onset Tiba-tiba Gradual 

Kesadaran Terganggu Tidak terganggu 

Gerakan mata Selalu Jarang 

Gerakan ekstremitas Sinkron Asinkron 

Sianosis Sering Jarang 

Serangan khas Sering Jarang 

Lama Detik-menit Beberapa menit 

Dapat diprovokasi Jarang Hamper selalu 

Ictal EGG abnormal Selalu Tidak pernah 

Sumber : (Ismet, 2017) 

10. Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan laboratorium tidak rutin dilakukan, tetapi dilakukan 

untuk mengevaluasi sumber infeksi demam atau kondisi lain, seperti 

gastroenteritis dehidrasi disertai demam. Pemeriksaan laboratorium 

dapat dilakukan, seperti darah tepi, elektrolit, dan gula darah (Ismet, 

2017). 

Pungsi lumbal dilakukan untuk menyingkirkan atau mendiagnosis 

meningitis. Dalam kasus kejang demam jika <12 bulan Harus 

dilakukan pungsi lumbal, karena gajala meningitis sulit dinilai. Usia 12 

– 18 bulan : Bila ragu-ragu mengenai ada tidaknya meningitis 

dianjurkan pungsi lumbal. usia > 18 bulan : Tidak di anjurkan kecuali 

ada gejala meningitis yang jelas (Ismet, 2017). 

Electroencephalogram (EEG) tidak direkomendasikan pada kejang 

demam murni, hasil EEG pada kejang demam tidak membantu dalam 

memprediksi kejang berulang. Pencitraan (CT kepala atau MRI) 
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dilakukan jika ada kelainan neurologis fokal persisten (hemiparesis), 

paresis nervus VI, dan papilledema (Ismet, 2017). 

11. Tatalaksana Kejang Demam 

a) Tatalaksana Untuk Kejang 

Pada anak dengan kejang, pasien berbaring miring agar tidak 

menyedot air liur atau lendir melalui mulut. Jalan nafas tetap 

terbuka agar suplai oksigen terjamin, bila perlu oksigen dapat 

diberikan. Fungsi vital, status jantung, tekanan darah, dan 

kesadaran harus dipantau secara ketat. Suhu tinggi harus segera 

diturunkan dengan kompres dan antipiretik (Ismet, 2017).  

Obat praktis yang dapat diberikan orang tua atau saat sedang 

di rumah adalah diazepam rektal (level II2, level II3, rekomendasi 

B). Dosis diazepam rektal adalah 0,50-,75 mg/kg atau diazepam 

rektal 5 mg untuk anak dengan berat badan kurang dari 10 kg dan 

10 mg untuk anak dengan berat badan lebih dari 10 kg. Gunakan 

diazepam rektal dengan dosis 5 mg untuk anak di bawah 3 tahun 

atau 7,5 mg untuk anak di atas 3 tahun (Ismet, 2017). 

1) Jika, setelah pemberian diazepam rektal, kejang tidak berhenti, 

dapat diulang dengan cara yang sama dan dengan dosis yang 

sama dengan interval 5 menit (Pusponegoro dkk 2016).  

2) Jika setelah 2 dosis diazepam rektal masih kejang, Anda harus 

pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, diazepam intravena 
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dapat diberikan dengan dosis 0,30,5 mg/kg (Pusponegoro dkk 

2016). 

3) Jika kejang tidak berhenti, fenitoin diberikan secara intravena 

dengan dosis awal 1020 mg/kg/jam dengan kecepatan 1 

mg/kg/menit atau kurang dari 50 mg/menit. Jika kejang 

berhenti, dosis berikutnya adalah 8 mg/kg/hari, dimulai 12 jam 

setelah dosis awal (Pusponegoro dkk 2016). 

4) Jika kejang tidak berhenti dengan fenitoin, pasien harus 

dirawat di unit perawatan intensif (Pusponegoro dkk 2016). 

5) Jika kejang telah berhenti, dosis obat berikutnya tergantung 

pada jenis kejang, kejang sederhana atau kompleks, dan faktor 

risiko (Pusponegoro dkk 2016). 

b) Tatalaksana Untuk Demam 

1) Antipiretik 

Tidak ada bukti bahwa penggunaan antipiretik mengurangi 

risiko kejang demam (derajat I, rekomendasi D), tetapi para 

ahli Indonesia sepakat bahwa antipiretik masih dapat 

digunakan (derajat III, rekomendasi B). Dosis parasetamol 

yang digunakan adalah 10-15 mg/kg/jam, diminum 4 kali 

sehari dan tidak lebih dari 5 kali. Dosis ibuprofen adalah 5-10 

mg/kg/jam, 3 kali sehari. Meskipun jarang, asam asetilsalisilat 

dapat menyebabkan sindrom Reye, terutama pada anak-anak di 
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bawah usia 18 bulan, sehingga penggunaan asam asetilsalisilat 

tidak dianjurkan (Pusponegoro dkk 2016). 

2) Antikonvulsan 

Penggunaan diazepam oral dengan dosis 0,3 mg/kg setiap 8 

jam selama demam mengurangi risiko kejang berulang pada 

30-60% kasus, seperti halnya diazepam oral dengan dosis 0,5 

mg/kg setiap 8 jam pada suhu > 38,5 0C. Dosisnya cukup 

tinggi dan menyebabkan ataksia, malaise dan sedasi berat pada 

25-39% kasus. Fenobarbital, carbamazepine, dan febrile 

phenytoin tidak membantu dalam mencegah kejang demam 

(Pusponegoro et al., 2016). 

Obat rumat diindikasikan bila kejang demam memiliki 

salah satu dari berikut ini: (Pusponegoro dkk 2016). 

a. kejang yang berlangsung lebih dari 15 menit  

b. kejang fokal 

c. kelainan neurologis yang signifikan sebelum atau sesudah 

kejang, misalnya: hemiplegia, palsi Todd, palsi serebral, 

keterbelakangan mental, hidrosefalus. 

d. Perawatan rumat dapat dipertimbangkan jika : ada 2 atau 

lebih kejang dalam sehari,  kejang berusia 1 tahun atau lebih, 

dan kejang sangat sering kali dalam tahun. 

Antikonvulsan yang digunakan untuk terapi pemeliharaan 

adalah fenobarbital ( 4 hingga 5 mg/kg/hari) atau asam 
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valproat (20 hingga 40 mg/kg/hari) yang telah terbukti 

mengurangi risiko kekambuhan. Pengobatan selama 1 tahun 

tanpa henti kejang, kemudian dihentikan secara bertahap 

selama 12 bulan. 

12. Prognosis Kejang Demam 

Prognosis untuk kejang demam baik, adanya kecacatan,  

kematian, dan gangguan kognitif dan kognitif belum pernah dilaporkan 

pada pasien yang sebelumnya normal (Ismet, 2017).  

B. Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas 

1. Definisi Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas 

Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas yang disingkat 

GPPH dalam bahasa inggris disebut Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder atau ADHD. Gangguan Pemusatan Perhatian dan 

Hiperaktivitas (GPPH) merupakan gangguan neurobehaviour pada 

anak dengan gejala utama yang muncul pada perilaku anak yaitu 

berkurangnya perhatian dan atau aktivitas yang berlebihan. Kondisi ini 

juga dikenal sebagai ganguan hiperkinetik (Trisanti dkk 2020) 

Menurut American Psychiatric Associaton ADHD adalah gejala 

yang diperlihatkan oleh anak berupa kesulitan memusatkan perhatian, 

hiperaktif, dan impulsive yang tidak sesuai dengan anak-anak 

seusianya dan dapat menyebabkan berbagai masalah seperti tidak 

mampu mengatur diri sendiri, tidak mampu menahan diri, banyak 

bergerak, dan sulit bersikap tenang (Siregar, 2017) 



 

26 
 

2. Ciri-ciri Umum 

Anak yang hiperaktif memiliki ciri-ciri tidak fokus, keras kepala, tidak 

kenal lelah, tidak punya tujuan, tidak sabar, dan ingin tahu. Selain 

kekurangan, anak hiperaktif juga memiliki kelebihan. Tentunya orang 

tua diharapkan lebih memperhatikan anak hiperaktif. Ketidakmampuan 

untuk memusatkan perhatian pada anak GPPH membuat mereka sulit 

untuk mengikuti arahan, sering salah menaruh barang, dan 

mengganggu prose belajar. Anak-anak ini biasanya memiliki perhatian 

yang buruk, ceroboh, dan menolak tugas yang membutuhkan 

konsentrasi. Berikut ciri khas anak dengan hiperaktif : 

(Mulyono,2018). 

a. Konsentrasi buruk, tidak dapat berkonsentrasi lebih dari 5 menit. 

Melakukan sesuatu tanpa tujuan tanpa fokus yang jelas. Mereka 

cenderung tidak dapat bersosialisasi dengan baik. 

b. Sulit dikendalikan, selalu bergerak, dan nakal. Keinginannya harus 

segera terkabul. Gelisah dan mudah terganggu. 

c. Impulsif, melakukan sesuatu tanpa berpikir. Dia selalu ingin 

meraih dan memegang apapun yang ada di depannya. Gangguan 

perilaku ini biasanya terjadi pada anak-anak di kelas awal sekolah 

dasar atau di bawah usia tujuh tahun. 

d. Menentang, umumnya memiliki sikap penentang, pembangkang, 

tidak mau dinasehati, penolakannya ditunjukkan dengan sikap 

cuek. 
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e. Merusak mainan yang dimainkannya dan cenderung 

menghancurkan sangat besar. 

f. Tidak kenal lelah, hal inilah yang sering kali membuat orang tua 

kewalahan dan tidak sanggup meladeni perilakunya 

g. Tidak sabar dan penasaran, mereka tidak menunggu giliran saat 

bermain, mereka langsung mengambil giliran. Dia sering 

membully teman-temannya tanpa alasan yang jelas. 

h. intelektual rendah. Anak dengan gangguan hiperaktivitas seringkali 

memiliki kecerdasan di bawah rata-rata anak normal. Ini mungkin 

karena mereka sangat bingung secara mental sehingga mereka 

tidak dapat melatih kemampuan kreatif mereka. 

3. Faktor-faktor yang Dapat Menyebabkan Gangguan Pemusatan 

Perhatian dan Hiperaktivitas 

Adanya faktor neurologis yaitu disfungsi sirkuit neuron yang 

dipengaruhi oleh dopamine sebagai neurotransmitter yang memulai 

gerakan dan mengontrol aktivitas diri. Akibat dari gangguan diotak 

akan menyebabkan terjadinya hambatan pada sistem kontrol perilaku 

anak (Mulyono,2018). 

Penyebab anak hiperaktif sampai saat ini belum diketahui dengan 

pasti, namun ada beberapa faktor penyebab yang diduga merupakan 

penyebabnya, antara lain faktor neurobiologis (gangguan saraf), 

genetis (keturunan), akuisital (didapat setelah lahir), serta psikososial 

(kejiwaan dan lingkungan). Terjadinya hiperaktif diperkirakan 
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berkaitan dengan berbagai macam gangguan yang berpengaruh pada 

fungsi otak (Mulyono,2018). 

Adapun faktor risiko terjadinya GPPH sebagai berikut : (Trisanti, 

Indanah and Prasetyo, 2020) 

a. Faktor risiko yang dapat menyebabkan GPPH adalah genetik. Jika 

orang tua menderita GPPH, anak mereka akan mengalami 

gangguan tersebut  

b. Riwayat BBRL juga dapat menjadi faktor risiko terjadinya GPPH 

c. Kelahiran prematur dianggap dapat meningkatkan kejadian GPPH. 

Beberapa penelitian melaporkan sekitar 30% anak yang lahir 

premature memiliki GPPH di usia sekolah.  

d. Riwayat kejang demam juga dapat menjadi faktor risiko 

meningkatnya kejadian GPPH. 

e. Faktor keluarga seperti respon orang tua terhadap perilaku anak, 

kurangnya dukungan orang tua tentang dan rendahnya kepercayaan 

orang tua terhadap kemampuan anak terkait dengan resiko 

gangguan perilaku (Salehi et al., 2016). 

4. Patofisiologi Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas 

Etiologi GPPH secara pasti belum diketahui. Namun area korteks 

frontal yaitu frontosubcortical pathways dan bagian frontal korteks itu 

sendiri adalah area yang beperan dalam patofisiologi GPPH (Siregar, 

2017) 
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Lobus frontal bertanggung jawab atas kemampuan untuk 

mengarahkan perhatian pada perintah, fokus, membuat keputusan yang 

baik, merencanakan sesuatu, belajar dan mengingat apa yang telah kita 

pelajari, dan fokus pada hal-hal yang benar untuk beradaptasi dengan 

situasi. Mekanisme inhibisi di korteks frontalis mencegah kita menjadi 

terlalu aktif, berbicara tak terkendali, atau marah pada situasi yang 

tidak pantas (Siregar, 2017) 

Ketika mekanisme inhibitor tidak bekerja dengan baik maka 

terjadilah dis-inhibitor disorder atau gangguan hambatan seperti 

perilaku inpulsif, suka marah-marah, membuat keputusan yang buruk, 

dan hiperaktif. Sedangkan sistem limbik bekerja untuk mengatur emosi 

dan perhatian seseorang. Apabila Sistem limbic teraktivasi berlebihan, 

maka seseorang akan mudah tersinggung, mood yang labil, memiliki 

kewaspadaan yang berlebihan, dan mudah terkejut (Siregar, 2017) 

5. Subkategori Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hperaktivitas 

Terdapat tiga tipe anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan 

hiperaktivitas (Fatwikiningsih, 2018) 

a. Tipe Predominan Inatentif : Anak-anak yang masalah utamanya 

adalah rendahnya tingkat Konsentrasi, menunjukan sekurang-

kurangnya 6 simptom inattentive selama kurang lebih enam bulan. 

b. Tipe Predominan Hiperaktif-Impulsif : Anak-anak yang masalah 

utamanya terutama diakibatkan oleh perilaku hiperaktif-impulsif, 
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simptom hiperaktivitas ditunjukan sekurang-kurangnya 6 simptom 

selama kurang lebih enam bulan  

c. Tipe Kombinasi : Anak-anak yang mengalami kedua rangkaian di 

atas. 

Anak yang nakal, mengganggu dan sulit dikendalikan karena 

banyak masyarakat yang belum memahami bahwa anak mereka 

mengalami gangguan hiperaktivitas atau ADHD (Fatwikiningsih, 

2018). 

6. Kriteria Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas 

a. Menurut DSM IV, kriteria ADHD adalah : (American Psycthiatric 

Association, 1994) 

1) ADHD dengan ciri dominan inattention adalah jika didapatkan 

6 atau lebih gejala inattention yang terjadi dalam kurung waktu 

6 bulan yang bersifat maladaptive dan tidak sesuai dengan 

kemampuannya. Ciri-ciri inattention adalah : 

a) Sulit berkonsetrasi atau melakuan kesalahan akibat dari 

kecerobohan baik di sekolah ataupun aktivitas laiinya. 

b) Tidak suka dengan kegiatan yang berfikir terus menerus 

c) Tidak suka mendengar saat diajak berbicara 

d) Tidak mengikuti instruksi dan tidak dapat menyelesaikan 

tugasnya disekolah.  

e) Sulit mengorganisasikan tugas dan aktivitas 
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f) Sering menolak dan tidak suka dengan tugas yang 

membutuhkan usaha mental seperti pekerjaan rumah 

maupun pekerjaan sekolah 

g) Sering kehilangan barang-barang yang penting untuk tugas 

dan aktivitas lainnya 

h) Perhatian mudah terpecah  

i) Sering melupakan kegiatan hariannya 

2) ADHD dengan ciri dominan hyperactivity-impulsivity adalah 

jika didapatkan 6 atau lebih gejala hyperactivity-impulsivity 

yang terjadi dalam kurung waktu 6 bulan yang bersifat 

maladaptive dan tidak sesuai dengan kemampuannya. Ciri-ciri 

hyperactivity adalah : 

a) Terus bermain dengan tangan seperti mengetuk-ngetukkan 

jari tangannya di meja atau kaki saat duduk 

b) Tidak bisa duduk dengan tenang dalam waktu lama 

c) Lari dan memanjat pada situasi yang tidak tepat 

d) Selalu bergerak 

e) Bicara berlebihan 

Ciri-ciri impusivity adalah : 

a) Terlalu cepat menjawab misalnya menjawab pertanyaan 

saat pertanyaan belum selesai diberitahukan 

b) Sulit menunggu giliran 

c) Sering mengganggu dan menginterupsi orang lain 
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b. Gelaja-gejala diatas terjadi dalam satu atau lebih situasi misalnya 

disekolah atau dirumah 

c. Beberapa gejala hyperactivity-impulsivity atau inattention terjadi 

sebelum usia 7 tahun. 

d. Menghambat fungsi sosial, pekerjaan, dan akademis. 

e. Gejala yang dialami bukan karena gangguan mental lainnya seperti 

gangguan kecemasan, gangguan mood, gangguan kepribadian, dll. 

7. Deteksi Dini Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas 

Untuk mendeteksi GPPH, diperlukan informasi tentang riwayat 

perkembangan dan observasi perilakunya. Diperluka informasi adanya 

gejala-gejala GPPH yang teramati di rumah, disekolah ,aupun di 

berbagai tempat karena seringkali jika diklinik anak ini berperilaku 

baik sehingga gejala GPPH tidak nampak. Yang harus juga dipastikan 

adalah apakah ada kesulitan dan dampak negatif pada fungsi sehari-

hari anak, baik dirumah, disekolah, maupun dilingkungan yang lainnya 

(Juniar & Setiawati, 2014). 

Kuesioner berupa skala penilaian perilaku untuk penampisan 

GPPH yang disusun sesuai dengan kriteria diagnosis dapad dijadikan 

bahan untuk disi oleh orang tua, guru, dan dokter atau ahli psikolog. 

Skala ini menggambarkan keadaan anak sehari-hari. Apabila nilai total 

skor dari skala penilaian perilaku melampauan batas cut-off score, 

maka anak tersebut dapat dikatakan beresiko tinggi untuk terjadinya 

GPPH (Juniar & Setiawati, 2014). 
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Skala ini dikembangkan oleh Dr. dr. Dwidjo Saputro, Sp. KJ di 

Indonesia pada tahun 2014. Skala Penilaian Perilaku Anak Hiperaktif 

Indonesia (SPPAHI) dapat digunakan sebagain instrumen deteksi dini 

GPPH. Berikut bentuk dari SPPAHI : (Juniar & Setiawati, 2014). 

No. 

Skala Penilaian Perilaku 

Anak Hiperaktif Indonesia 

(SPPAHI) 

Tidak 

Pernah 

Sama 

Sekali 

(1) 

Kadang-

Kadang 

(2) 

Sering 

(3) 

Sangat 

Sering 

(4) 

1 Sering sulit 

mempertahankan perhatian 

pada waktu melaksanakan 

tugas atau kegiatan bermain 

    

2 Sering berlari-lari atau 

memanjat secara berlebihan 

pada situasi yang tidak 

sesuai untuk hal tersebut 

    

3 Gagal menyelesaikan 

sesuatu yang telah dimulai 

    

4 Gagal memberi perhatian 

kepada hal-hal kecil atau 

ceroboh dalam 

menyelesaikan tugas 

sekolah 

    

5 Sering seolah-olah tidak 

memperhatikan orang pada 

waktu diajak bicara 

    

6 Sering lambat dalam 

menyelesaikan tugas di 

sekolah (mencatat, 

menyalin, mengerjakan 

soal) 

    

7 Kemampuan sosialisasi 

buruk 

    

8 Sering lupa tentang segala 

sesuatu yang telah dipelajari 

    

9 Menghindari, enggan atau 

mengalami kesulitan 

melaksanakan tugas-tugas 

yang membutuhkan 

ketekunan yang 
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berkesinambungan 

10 Membutuhkan bimbingan 

penuh untuk dapat 

menyelesaikan tugas 

    

11 Mengalami kesulitan 

bermain atau melaksanakan 

kegiatan dengan tenang 

diwaktu senggang 

    

12 Mudah terangsang dan 

impulsif (bertindak tanpa 

berpikir) 

    

13 Sering melontarkan jawaban 

secara terburu-buru 

terhadap pertanyaan yang 

belum selesai ditanyakan 

    

14 Meninggalkan tempat 

duduk di kelas atau situasi 

lain dimana diharapkan 

untuk tetap duduk diam 

    

15 Mengalami kesulitan untuk 

antri atau menunggu giliran 

dalam bermain atau situasi 

kelompok 

    

16 Sering perhaiannya mudah 

terpecah atau terbagi 

    

17 Mudah tersinggung dan 

terganggu oleh orang lain 

    

18 Tidak mampu 

menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik tanpa bantuan 

orang lain 

    

19 Tidak dapat menyelesaikan 

tugas sesuai dengan 

waktunya 

    

20 Tidak dapat mengikuti 

perintah secara berurutan 

    

21 Perhatiannya mudah beralih 

ketika diberi petunjuk untuk 

mengerjakan sesuatu 

    

22 Perhatiannya mudah 

dialihkan oleh rangsangan 

dari luar 

    

23 Sering ceroboh atau tidak 

teliti dalam menyelesaikan 

tugas 

    

24 Tidak pernah bisa diam,     
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tidak mengenal lelah 

25 Sering menghilangkan 

bendabenda yang iperlukan 

untuk menyelesaikan tugas 

atau kegiatan lain 

    

26 Sering seperti tidak 

mendengarkan pada waktu 

diajak berbicara secara 

langsung 

    

27 Sering gagal menyelesaikan 

tugas 

    

28 Selalu dalam keadaan “siap 

gerak” atau aktivitasnya 

seperti digerakkan oleh 

mesin 

    

29 Sulit dikendalikan pada saat 

berada di Mal atau sedang 

berbelanja 

    

30 Sering menyela atau 

memaksakan diri terhadap 

orang lain (misalnya 

memotong, menyelak 

percakapan atau 

mengganggu permainan) 

    

31 Sering usil, mengganggu 

anak lain di dalam kelas 

    

32 Terlalu aktif atau aktifitas 

berlebihan 

    

33 Tidak mampu mengikuti 

petunjuk dan gagal 

menyelesaikan tugas 

sekolah (tidak disebabkan 

oleh tingkah laku/sikap 

menentang atau kegagalan 

untuk memahami petunjuk) 

    

34 Tidak bisa duduk diam 

(kaki dan tangannya tidak 

bisa diam atau selalu 

bergerak) 

    

35 Sering “bengong”, pada 

waktu melaksanakan tugas 
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C. Hubungan Riwayat Kejang Demam dengan Gangguan Pemusatan 

Perhatian dan Hiperaktivitas 

Kejang demam adalah kejang yang terjadi ketika suhu tubuh naik 

diatas 38 derajat selsius yang disebabkan oleh proses ekstrakranial. Kejang 

demam dibagi menjadi dua, yaitu kejang demam sederhana dan kejang 

demam kompleks. Kejang demam sederhana adalah kejang yang 

berlangsung kurang dari 15 menit dan hanya terjadi sekali dalam 24 jam. 

Sementara kejang demam kompleks terjadi selama lebih dari 15 menit, 

kejang terjadi lebih dari sekali perhari, kejang fokal diikuti oleh defisit 

neurologis (Deni, 2016). 

Usia serangan kejang demam terjadi antara 3 bulan dan 5 tahun, 

dan insiden tertinggi terjadi sekitar usia 18 bulan. Kejang yang 

berkepanjangan dapat berulang dan mengganggu perkembangan mental 

dan neurologis. Kejang demam yang berkepanjangan (>15 menit) akan 

merusak otak. Kejadian kejang demam dibawah usia 5 tahun menunjukkan 

kelainan neurologis yang mendasari dan bisa jadi akibat komorbiditas 

penyakit  neurologi pada orang dewasa (Patriadi, 2003) 

GPPH merupakan gangguan neurobehavioral akibat kerusakan dari 

frontosubcortical pathways yang sering disebabkan karena gangguan 

structural di otak sehingga pasien dengan riwayat kejang demam yang 

berkepanjagan di bawah usia 5 tahun akan merusak korteks frontalis dan 

mengalami kerusakan pada jalur frontosubkortikal. Kerusakan pada jalur 

ini sering disebabkan karena bangkitan kejang maupun gangguan 
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structural diotak sehingga akan didapatkan gangguan tingkah laku sesuai 

dengan kriteria dari GPPH (Siregar, 2017). 

Pasien dengan onset kejang demam pada usia dibawah 5 tahun 

akan memiliki risiko mengalami GPPH. Teori tentang kejadian GPPH 

adalah karena adanya deficit pada sistem inhibisi dan sistem pemusatan 

perhatian anterior dan posterior juga ikut terlibat. Adanya deficit pada 

sistem inhibisi tersebut mengakibatkan gangguan pada fungsi 

neurofisiologis yaitu working memory, internalisasi wicara, self regulation 

of affect dan kendali motorik (Sukiandra, 2016). 

Pasien dengan kejang demam di bawah usia 5 tahun akan lebih 

beresiko mengalami GPPH. Anak dengan riwayat kejang demam 

menunjukkan tingkat gangguan perilaku yang lebih besar, gangguan 

perhatian, hiperaktif, dan kurang berkonsetrasi. (Sukiandra, 2016). 30-50% 

anak dengan GPPH akan berlanjut hingga dewasa. Gejala gangguan 

pemusatan perhatian akan menetap hingga dewasa sedangkan gelaja 

gangguan hiperaktif akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia 

karena berkembangnya proses maturasi dan kontrol diri (Trisanti dkk 

2020). 
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1 Kerangka Teori 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

Bagan 2 kerangka konsep 

Keterangan : 

    :  Variabel Independen 

    : Variabel Dependen 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik 

untuk mengetahui hubungan riwayat kejang demam dengan perkembangan 

kognitif anak usia sekolah dengan pendekatan cross sectional dimana data 

diambil secara bersamaan baik untuk variabel independen riwayat kejang 

demam maupun variabel dependen gangguan pemusatan perhatian dan 

hiperaktivitas pada anak  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di : 

a. Taman Pelatihan Harapan Makassar 

b. Cendekia Berseri 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022 – Januari 

2023 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi penelitian  

Populasi didefinisikan sebagai generalisasi wilayah yang terdiri 

dari subjek dan objek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

dalam penelitian untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan. Populasi 

pada penelitian ini adalah semua anak yang memiliki gangguan 
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pemusatan perhatian dan hiperaktivitas di Kota Makassar yaitu sebesar 

32 orang anak. 

2. Sampel  penelitian 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memeiliki karakteristik 

sama dan dapat digunakan untuk subjek penelitian. Sampel pada 

Penelitian ini diambil dengan teknik total sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi 

sebagai responden atau sampel. 

Penelitian ini menggunakan jumlah populasi dijadikan sampel 

sehingga jumlah sampel pada penelitian ini adalah 32 anak penderita 

GPPH. 

Peneliti mengambil sampel sesuai dengan yang dikehendaki dari 

populasi yang telah memenuhi kriteria inklusi dan kriteria ekslusi. 

a. Kriteria inklusi 

1) Anak yang telah di diagnosis oleh ahli dengan gangguan 

pemusatan Perhatian dan hiperaktivitas 

2) Anak yang pernah mengalami kejang demam 

3) Orang tua atau keluaga inti yang mengisi kuesioner secara 

lengkap 

b. Kriteria Ekslusi 

1) Anak yang memiliki riwayat kelainan Intrakranial 

2) Anak yang memiliki penyakit epilepsi 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang diperoleh 

dari pengisian kuesioner riwayat kejang demam, lembar pengumpulan data 

ditujukan langsung dari peneliti kepada orang tua sebagai responden. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang berisi 

data responden serta pertanyaan-pertanyaan mengenai riwayat kejang 

demam pada anak.  

 Instrument penelitian ini telah melalui uji validasi dengan jumlah 

responden 30 didapatkan rtabel (0,361) pada taraf signifikan 5% (0,05) 

dengan 38 pertanyaan rhitung didapatkan >0,361 sehingga dinyatakan 

valid. Sedangkan uji reabilitasi menggunakan Cronbach‟s alpha dengan 

tingkat kesalahan 5%. Pada 38 pertanyaan dinyatakan relable dengan nilai 

rhitung 0,744. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pegolahan data dilakukan dengan cara : 

a. Editing 

Tahap ini dilakukan untuk melihat kelengkapan jawaban yang 

diberikan dan kecocokan jawaban yang diberikan 

b. Coding 

Pada tahap ini, diberikan kode pada jawaban untuk mempermudah 

proses pengolahan data 
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c. Processing 

Pada tahap ini, data diolah pada computer menggunakan aplikasi 

Statistical Package for The social Sciences (SPSS) 

d. Cleaning 

Tahap ini merupakan proses pembersihan data untuk melihat 

apakah terdapat kesalahan pengetikan, kesalahan kode dan atau 

untuk menghindari kesalahan data. 

e. Tabulating 

Penulis pada tahap ini membuat tab yang berisi data sesuai dengan 

analisis yang dibutuhkan. 

2. Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini akan disajikan dalam 

bentuk tabel beserta penjelasannya. Untuk mengolah data tersebut, 

analisi data yang digunakan adalah Statistical Package for The social 

Sciences (SPSS). Adapun data yang dianalisis : 

a. Analisis univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran 

umum dengan cara mendeskrpsikan tiap variabel yang digunakan 

dalam penelitian yaitu dengan melihat gambaran distribusi 

frekuensi dari variabel independen yaitu riwayat kejang demam. 

b. Analisis bivariat 

Pada tahap ini dilakukan analisis pengaruh antara variabel 

dependen dan variabel independen. Untuk menetapkan ada 
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tidaknya pengaruh antara variabel dependen dan independen 

digunakan rumus berdasarkan skala pengukuran variabel yang 

digunakan. 

Analisa data yang digunakan adalah chi square dalam uji X2 

digunakan untuk menguji kebebasan antara dua variabel yang 

disusun dalam tabel baris dan kolom α = 0.05, maka hipotesis nol 

(H0) ditolak jika p value <α yang artinya ada pengaruh antara 

variabel dependen dan independent.  
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G. Alur Penelitian 

 

Bagan 3 Alur Penelitian 

 

 

 

 

populasi 

Semua anak ADHD yang memiliki riwayat kejang demam di Kota 
Makassar 

Sampel  

Mengambil seluruh anggota populasi yaitu semua anak yang 
memiliki ADHD di Kota Makassar 

Pengambilan data primer yang memenuhi kriteria inklusi dan 
ekslusi di Kota Makassar 

pengolahan data melalui langkah editing, 
coding, processing, cleaning, dan 

tabulating 

Analisis data menggunakan uji chi-square 

laporan penelitian 
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H. Etika Penelitian 

1. Mengajukan permohonan persetujuan etika kepada bagian komite etik 

penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Makassar 

2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak 

terkaitsebagsi permohonan izin penelitian 

3. Menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari responden dan hanya 

digunakan sebagai keperluan penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Taman Pelatihan Harapan Mandiri dan 

Cendekia Berseri mulai pada bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 

2023. Dengan jumlah sampel sebanyak 34 responden. Desain penelitian ini 

adalah deskriptif analitik untuk mengetahui hubungan riwayat kejang demam 

dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak dengan 

pendekatan cross sectional. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan aplikasi SPSS. Adapun data yang dianalisis yaitu analisis 

univariat kemudian dilanjutkan dengan analisis bivariate yang menggunakan 

uji chi square. 

1. Uji Asumsi Dasar 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan 

untuk uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov 

Tabel 4.1 Hasil uji Normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov 

Kolmogorov-Smirnov Test Sig. 

Kejang Demam 0,000 

GPPH 0,000 

 Sumber : data SPSS 
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 Berdasarkan tabel diatas, hasil uji normalitas dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov diketahui bahwa data dalam penelitian ini 

berdistribusi normal karena nilai Sig. untuk kedua variabel adalah 

0,000 < 0,005 sehingga data tersebut terdistribusi normal.  

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah sampel memiliki varian yang sama atau tidak. Pengujian 

homogenitas ini menggunakan Levence Test 

Tabel 4.2 Hasil Uji Homogenitas Data 

levence test Sig. 

Kejang demam dan 

GPPH 
0,599 

Sumber : Data SPSS 

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji homogenitas diketahui nilai Sig. 

adalah  0,599 > ɑ (0,05), dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut 

bersifat homogen yang berarti data sampel yang diteliti memiliki 

varian yang sama. 

2. Analisis Univariat 

Tabel 4.3 Distribusi Data Frekuensi Usia Responden 

Usia Frekuensi (n) Persen (%) 

6 Tahun 10 31,3 

7 Tahun 7 21,9 

8 Tahun 1 3,1 

9 Tahun 7 21,9 

10 Tahun 6 18,8 

11 Tahun 1 3,1 

Total 32 100 

Sumber : data primer, 2023 
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Berdasarkan table 4.3 diatas, didapatkan distribusi frekuensi usia 

responden terbanyak pada usia 6 tahun sebanyak 10 responden (31,3%). 

Sedangkan, frekuensi terendah sebanyak 1 responden (3,1%) pada masing-

masing usia 8 tahun  dan 11 tahun. Sisanya, pada usia 7 tahun dan 9 tahun 

terdapat 7 responden (21,9%), dan usia 10  tahun 6 responden (18,8%) 

Tabel 4.4 Distribusi Data Frekuensi Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Frekuensi (n) Persen (%) 

Laki-Laki 22 68,8 

Perempuan 10 31,3 

Total 32   100.0 

Sumber : data primer, 2023 

Berdasarkan table 4.4 diatas, didapatkan distribusi frekuensi jenis 

kelamin tertinggi pada jenis kelamin laki-laki dengan 22 responden 

(68,8%) dan terendah pada jenis kelamin perempuan dengan 10 responden 

(31,3%). 

Tabel 4.5 Distribusi Data Frekuensi Kelas Responden 

Kelas Frekuensi (n) Persen (%) 

1 SD 19 59,4 

2 SD 2 6,3 

3SD 4 12,4 

4 SD 4 12,4 

5 SD 3 9,4 

Total 32 100.0 

Sumber : data primer, 2023 

 Berdasarkan tabel 4.5 diatas, didapatkan distribusi frekuensi kelas 

tertinggi pada kelas 1 SD dengan 19 responden (59,4%) dan frekuensi 

terendah sebanyak 2 responden (6,3%) pada kelas 2 SD. Sisanya, masing-

masing 4 responden (12,4%) pada kelas 3 SD dan 4 SD,  dan kelas 5 SD 3 

responden (9,4%). 



 

50 
 

Tabel 4.6 Distribusi Data Frekuensi Riwayat Kejang Demam  

Jenis Riwayat Kejang 

Demam 
Frekuensi (n) Persen (%) 

Kejang Demam Sederhana 14 43,8 

Kejang Demam Kompleks 18 56,3 

Total 32 100.0 

Sumber : data primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, didapatkan distribusi frekuensi jenis 

riwayat kejang demam tertinggi yaitu kejang demam kompleks sebanyak 

18 responden (56,3%) sedangkan terendah yaitu kejang demam sederhana 

14 responden (43,8%). 

Tabel 4.7 Distribusi Data Frekuensi GPPH/ADHD 

GPPH Frekuensi (n) Persen (%) 

Kombinasi 25 78,1 

Hiperaktif-Impulsif 6 18,8 

Defisit Perhatian 1 3,1 

Total 32 100.0 

 Sumber : data primer, 2023 

 Berdasarkan tabel 4.7 diatas, didapatkan distribusi frekuensi GPPH 

tertinggi yaitu tipe Kombinasi sebanyak 25 responden (78,1%) sedangkan 

terendah yaitu defisit perhatian dengan 1 responden (3,1%). Sisanya 

hiperaktif-impulsif sebanyak 6 responden (18,8%). 
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3. Analisis Bivariat 

a. Variabel Usia pada Anak dengan Gangguan Pemusatan Perhatian dan 

Hiperaktivitas 

Tabel 4.8 Hubungan Usia dengan GPPH 

Usia 

GPPH 

Kombinasi 
Hiperaktif-

Impulsif 

Defisit 

Perhatian 
Jumlah P 

value 
N % N % N % N % 

6 Tahun 8 25,0 2 6,3 0 0 10 31,1 

0,00 

7 Tahun 4 12,5 3 9,4 0 0 7 21,9 

8 Tahun 1 3,1 0 0 0 0 1 3,1 

9 Tahun 7 21,9 0 0 0 0 7 21,9 

10 Tahun 5 15,6 1 3,1 0 0 6 18,8 

11 Tahun 0 0 0 0 1 3,1 1 3,1 

Total 25 78,1 6 18,8 1 3,1 32 100 

Sumber : data primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dari 10 responden (31,1%)  yang 

berusia 6 tahun, 8 orang (25%) diantaranya mengalami GPPH tipe 

kombinasi, 2 orang (6,3%) diantaranya mengalami hiperaktif-impulsif. 

Dari 7 responden (21,9%) yang berusia 7 tahun, 4 orang (12,5%) 

diataranya mengalami GPPH tipe kombinasi, 3 orang (9,4%) diantaranya 

mengalami hiperaktif-impulsif. 1 responden (3,1%) dengan berusia 7 

tahun mengalami GPPH tipe kombinasi. Dari 7 responden (21,9%)  yang 

berusia 9 tahun, 7 orang (21,9%) diantaranya mengalami GPPH tipe 

kombinasi. Dari 6 responden (18,8%) yang berusia 10 tahun, 5 orang 

(15,6%) diataranya mengalami GPPH tipe kombinasi, 1 orang (3,1%) 

diantaranya mengalami hiperaktif-impulsif. 1 responden (3,1%) dengan 

berusia 10 tahun mengalami GPPH tipe defisit perhatian. 
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b. Variabel Jenis Kelamin pada Anak dengan Gangguan Pemusatan 

Perhatian dan Hiperaktivitas 

Tabel 4.9 Hubungan Jenis Kelamin dengan GPPH 

Jenis 

Kelamin 

GPPH 

Kombinasi 
Hiperaktif-

Impulsif 

Defisit 

Perhatian 
Jumlah P 

value 
N % N % N % N % 

Laki-Laki 16 50,0 6 18,8 0 0 22 68,8 

0,75 Perempuan 9 28,1 0 0 1 3,1 10 31,3 

Total 25 78,1 6 18,8 1 3,1 32 100 

Sumber : data primer, 2023 

 Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dari 22 responden (68,8%)  yang 

berjenis kelamin laki-laki, 16 orang (50%) diantaranya mengalami 

GPPH tipe kombinasi, 6 orang (18,8%) diantaranya mengalami 

hiperaktif-impulsif. Dari 10 responden (31,3%) yang berjenis kelamin 

perempuan, 9 orang (28,1%) diataranya mengalami GPPH tipe 

kombinasi, 1 orang (3,2%) diantaranya mengalami defisit perhatian. 

 

c. Variabel Kelas pada Anak dengan Gangguan Pemusatan Perhatian dan 

Hiperaktivitas 

Tabel 4.10 Hubungan Kelas dengan GPPH 

Kelas 

GPPH 

Kombinasi 
Hiperaktif-

Impulsif 

Defisit 

Perhatian 
Jumlah P 

value 
N % N % N % N % 

1 SD 14 43,8 5 15,6 0 0 19 56,4 

0,78 

2 SD 1 3,1 1 3,1 0 0 2 6,3 

3 SD 4 12,5 0 0 0 0 4 12,5 

4 SD 7 21,9 0 0 0 0 7 21,9 

5 SD 2 6,3 0 0 1 3,1 3 9,4 

Total 25 78,1 6 18,8 1 3,1 32 100 

Sumber : data primer, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dari 19 responden (56,4%)  yang 

duduk di bangku kelas 1 SD, 14 orang (43,8%) diantaranya mengalami 

GPPH tipe kombinasi, 5 orang (15,6%) diantaranya mengalami 

hiperaktif-impulsif. Dari 2 responden (6,3%) yang duduk di bangku 

kelas 2 SD, 1 orang (3,1%) diataranya mengalami GPPH tipe 

kombinasi, dan 1 orang (3,1%) diantaranya mengalami hiperaktif-

impulsif. 4 responden (12,5%) yang duduk di bangku kelas 3 SD 

mengalami GPPH tipe kombinasi. 7 responden (21,9%)  yang duduk di 

bangku kelas 4 SD mengalami GPPH tipe kombinasi. Dari 3 

responden (9,4%) yang duduk di bangku kelas 5 SD, 2 orang (6,3%) 

diataranya mengalami GPPH tipe kombinasi, 1 orang (3,1%) 

diantaranya mengalami hiperaktif-impulsif. 1 responden (3,1%) 

dengan berusia 10 tahun mengalami GPPH tipe defisit perhatian. 

d. Variabel Riwayat Kejang Demam pada Anak dengan Gangguan 

Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas 

Tabel 4.11 Hubungan Riwayat Kejang Demam dengan GPPH 

Riwayat Kejang 

Demam 

GPPH 

Jumlah P 

value 
Kombinasi 

Hiperaktif-

Impulsif 

Defisit 

Perhatian 

N % N % N % n % 

Kejang Demam 

Sederhana 
11 34.4 3 9,4 0 0 14 43,8 

0.64 Kejang Demam 

Kompleks 
14 43,8 3 9,4 1 3,1 18 56,3 

Total 25 78,1 6 18,8 1 3,1 32 100 

Sumber : data primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dari 14 responden (43,8%)  yang 

memiliki riwayat kejang demam sederhana, 11 orang (34,4%) diantaranya 
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mengalami GPPH tipe kombinasi, 3 orang (9,4%) diantaranya mengalami 

hiperaktif-impulsif. Dari 18 responden (56,3%) yang memiliki riwayat 

kejang demam kompleks, 14 orang (43,8%) diataranya mengalami GPPH 

tipe kombinasi, 3 orang (9,4%) diantaranya mengalami hiperaktif-impulsif 

dan sisanya 1 orang (3,1%) diantaranya mengalami defisit perhatian. 

4. Analisis Multivariat 

Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Logistik yang Mempengaruhi 

Riwayat Kejang Demam 

Variabel OR 
CI 95% 

P value 

LL UL 

Usia 0,421 0,144 1,233 0,00 

Jenis 

Kelamin 
1,227 0,234 6,437 0,75 

Kelas 3,281 0,926 11,625 0,78 

GPPH 1,169 0,280 9,362 0,64 

  Sumber :Data SPSS 

 Berdasarkan Tabel 4.12 diatas, hasil analisis multivariat dengan 

menggunakan uji regresi logistik menunjukkan bahwa variabel yang 

paling berpengaruh terhadap riwayat kejang demam pada anak adalah usia 

dengan nilai p 0,00<0,25 dan nilai OR 0,421 (CI 95% = 0,144 – 1,233). 

B. Pembahasan  

1. Riwayat Kejang Demam Pada Anak Di Kota Makassar 

Kejang demam merupakan bangkitan kejang yang terjadi ketika suhu 

tubuh berada diatas 38 derajat selsius yang disebabkan oleh proses 

ekstrakranium. Di Indonesia pada tahun 2016,sekitar 30% pasien mengalami 

kejang demam kompleks (Susanti and Wahyud, 2020). Diketahui pada 

analisis riwayat kejang demam didapatkan frekuensi riwayat kejang 
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demam sederhana sebanyak 14 responden dengan persentase 43,8% dan 

riwayat kejang demam kompleks sebanyak 18 responden dengan 

persentase 56,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

responden lebih banyak yang memiliki riwayat kejang demam kompleks. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hardika (2019) yang 

mendapatkan sekitar 38 sampel (33,9%) dari total sampel penelitian 

memiliki riwayat kejang demam kompleks. Usia anak dibawah 1 tahun 

saat pertama kali mengalami kejang demam mempunyai risiko 2,73 kali 

lebih besar untuk mengalami kejang demam berulang dibanding anak 

yang berusia diatas 1 tahun saat mengalami kejang demam. Hal ini dapat 

dikaitkan dengan kecenderungan anak yang berusia dibawah 1 tahun 

memiliki tingkat maturasi otak yang belum sempurna seutuhnya yang 

berdampak pada kejadian kejang demam berulang (Fuadi, 2020) 

2. Gangguan Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktivitas Di Kota 

Makassar 

Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas atau yang disingkat 

dengan GPPH adalah  gangguan pada anak dengan gejala utama yang 

muncul pada perilaku anak yaitu berkurangnya perhatian dan atau 

aktivitas yang berlebihan. Pada penelitian ini, didapatkan distribusi 

frekuensi GPPH tipe kombinasi sebanyak 25 responden dengan 

persentase 78,1%, hiperaktif-impulsif sebanyak 6 responden dengan 

persentase 18,8% dan defisit perhatian sebanyak 1 responden dengan 
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persentase 3,1%. Sehingga dapat dismpulkan bahwa rata-rata responden 

mengalami GPPH tipe kombinasi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwandari (2018) yang 

menyatakan bahwa paling banyak siswa yang mengalami GPPH tipe 

kombinasi,disusul tipe hiperaktif-kompulsif dan tipe defisit perhatian. 

Tipe kombinasi merupakan jenis GPPH yang paling sering terjadi yaitu 

sekitar 50%-70% lalu di susul tipe hiperaktif-impulsif 20%-30% dan tipe 

defisit perhatian sebanyak kurang lebih 15% (Aprilia, 2019). 

3. Hubungan Riwayat Kejang Demam Dengan Gangguan Pemusatan 

Perhatian Di Kota Makassar 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa jumlah 

responden yang mengalami GPPH  dengan riwayat kejang demam 

kompleks adalah 18 responden dengan persentase 56,3%. Hal ini 

sejalan dengan teori yang disertakan pada tinjauan pustaka bahwa 

kejang demam yang berkepanjangan (>15 menit) akan merusak otak. 

Kerusakan otak yang terjadi akan mendasari dan bisa menjadi akibat 

komorbiditas penyakit  neuropsikologi dan perilaku (Patriadi, 2003).  

Berdasarkan studi dengan populasi riwayat kejang demam 

berulang, 40 % anak dengan kejang demam berulang mempunyai 

masalah defisit perhatian, hiperaktivitas, dan mood yang labil. 

Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas merupakan 

gangguan neurobehavioral karena kerusakan dari frontosubcortical 

pathways. Kerusakan jalur tersebut sangat sering disebabkan karena 
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bangkitan kejang demam yang berulang yang akan merusak korteks 

frontalis dan mengalami kerusakan pada jalur frontosubkortikal 

sehingga didapatkan gangguan perilaku pada anak dengan GPPH 

(Sukiandra, 2018). 

Sebanyak 3 responden dengan persentase 9,4% mengalami 

hiperaktif-impulsif memiliki riwayat kejang demam kompleks. Hal ini 

sejalan dengan teori yang mengatakan salah satu faktor penyebab anak 

menjadi hiperaktif adalah karena faktor neurologik yang disebabkan 

karena kejang demam berulang. Kejang demam yang berulang dapat 

menyebabkan disfungsi sirkuit neuron diotak yang dipengaruhi 

dopamin yang merupakan neurotransmiter pencetus gerakan dan 

aktivitas diri. (Itania, 2020) 

Selain itu juga, tedapat 1 responden dengan persentase 3,1% yang 

mengalami defisit perhatian memiliki riwayat kejang demam 

kompleks. Hal ini sejalan dengan teori yang mengatakan faktor 

penyebab gangguan perhatian selain faktor genetik adalah demam 

yang tinggi pada anak yang dapat menyebabkan anak menjadi kejang. 

Demam yang tinggi ini dapat disebabkan oleh infeksi radang, 

pemberian vakin yang dapat menyebabkan anak menjadi demam tinggi 

(Sari, 2018). 

Sebanyak 11 responden dengan persentase 34,4% mengalami 

GPPH, memiliki riwayat kejang demam sederhana. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Bahman Salehi dkk yang menunjukkan anak 
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dengan GPPH dengan riwayat kejang demam menunujukkan 

peningkatan yang tinggi. 

Pada penelitian ini juga, sebanyak 3 responden dengan persentase 

9,4% yang mengalami hiperaktif-impulsif mengalami kejang demam 

sederhana. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Bahman Salehi dkk 

yang menunjukkan risiko hiperaktif kompulsif pada anak dengan 

riwayat kejang demam sederhana yang sejalan dengan penelitian ini.  

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat hubungan 

riwayat kejang demam dengan gangguan pemusatan perhatian dan 

hiperaktivitas dinyata tidak terdapat hubungan antara kedua variabel 

tersebut. Hal ini telah dibuktikan berdasarkan hasil analisis yang 

menggunakan uji Chi-Square Test didapatkan p-value 0,64 ≥ ɑ (0,05) 

maka dengan ini dapat dinyatakan bahwa Ha ditolak dan H0 diterima, 

artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel riwayat 

kejang demam dengan gangguan pemusatan perhatian dan 

hiperaktivitas di Kota Makassar. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Visser dkk (2017) yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara kejang demam dengan masalah perilaku pada anak 

yang memiliki riwayat kejang demam berulang. hal ini dapat 

disebabkan oleh masalah perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh 

riwayat kejang demam saja, akan tetapi faktor utama yang dapat 

mempengaruhi gangguan perilaku seperti genetik. Hasil penelitian ini 
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tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahman Salehi 

dkk (2016) yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara 

kejang demam dengan GGPH pada anak. 

4. Hubungan Usia pada Anak dengan Gangguan Pemusatan 

Perhatian dan Hiperaktivitas 

Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH) atau 

attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) merupakan salah satu 

masalah psikiatri utama yang sering ditemukan pada anak di bawah usia 7 

tahun. Pada sebagian masyarakat, baik dalam lingkungan keluarga, 

sekolah, dan klinik masih belum dapat mengenali gangguan ini walaupun 

gangguan ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik pada anak 

usia prasekolah, remaja, bahkan dewasa. Jika gangguan GPPH tidak 

mendapatkan intervensi sejak dini maka dapat menimbulkan masalah 

psikososial yang lebih buruk (Fitri et al., 2020). 

Pada penelitian ini di dapatkan hasil 10 responden (31,1%)  yang 

berusia 6 tahun, 8 orang (25%) diantaranya mengalami GPPH tipe 

kombinasi, 2 orang (6,3%) diantaranya mengalami hiperaktif-impulsif. 

Dari 7 responden (21,9%) yang berusia 7 tahun, 4 orang (12,5%) 

diataranya mengalami GPPH tipe kombinasi, 3 orang (9,4%) diantaranya 

mengalami hiperaktif-impulsif. 1 responden (3,1%) dengan berusia 7 

tahun mengalami GPPH tipe kombinasi. Dari 7 responden (21,9%)  yang 

berusia 9 tahun, 7 orang (21,9%) diantaranya mengalami GPPH tipe 

kombinasi. Dari 6 responden (18,8%) yang berusia 10 tahun, 5 orang 
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(15,6%) diataranya mengalami GPPH tipe kombinasi, 1 orang (3,1%) 

diantaranya mengalami hiperaktif-impulsif. 1 responden (3,1%) dengan 

berusia 10 tahun mengalami GPPH tipe defisit perhatian. 

5. Hubungan Jenis Kelamin pada Anak dengan Gangguan 

Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas 

Penelitian yang dilakukan oleh American Psychiatric Association 

(APA) menunjukkan bahwa ADHD lebih sering terdiagnosis pada 

laki-laki daripada perempuan. Namun demikian, beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami ADHD seringkali 

tidak terdiagnosis atau terdiagnosis terlambat karena gejala-gejala 

ADHD pada perempuan dapat berbeda dengan gejala pada laki-laki. 

Meskipun penyebab pasti mengapa anak laki-laki lebih banyak terkena 

ADHD masih belum sepenuhnya dipahami, tetapi beberapa faktor 

yang diduga memainkan peran dalam perbedaan ini adalah: Faktor 

biologis: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hormon testosteron, 

yang cenderung lebih tinggi pada anak laki-laki, dapat mempengaruhi 

perkembangan dan fungsi otak, termasuk dalam regulasi perhatian dan 

impuls. Ada juga hipotesis bahwa perbedaan dalam struktur dan fungsi 

otak antara anak laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi 

prevalensi ADHD. Faktor sosial dan budaya: Anak laki-laki seringkali 

diharapkan untuk lebih aktif dan impulsif dalam budaya yang 

mendorong perbedaan gender. Hal ini dapat menyebabkan anak laki-

laki lebih mudah terlihat sebagai memiliki masalah perilaku yang dapat 
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terkait dengan ADHD, dan akhirnya lebih sering didiagnosis. Faktor 

genetik: Penelitian menunjukkan bahwa ADHD memiliki faktor risiko 

genetik, dan terdapat beberapa gen yang diidentifikasi berperan dalam 

risiko ADHD. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik 

yang berbeda dapat mempengaruhi risiko ADHD pada anak laki-laki 

dan perempuan. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap anak 

memiliki pengalaman dan faktor risiko yang unik, dan bahwa tidak ada 

satu faktor tunggal yang dapat sepenuhnya menjelaskan mengapa lebih 

banyak anak laki-laki terkena ADHD daripada perempuan (American 

psychiatric association (2019). 

Pada penelitian ini didapatkan hasil dari 22 responden (68,8%)  

yang berjenis kelamin laki-laki, 16 orang (50%) diantaranya 

mengalami GPPH tipe kombinasi, 6 orang (18,8%) diantaranya 

mengalami hiperaktif-impulsif. Dari 10 responden (31,3%) yang 

berjenis kelamin perempuan, 9 orang (28,1%) diataranya mengalami 

GPPH tipe kombinasi, 1 orang (3,2%) diantaranya mengalami defisit 

perhatian. 

6. Hubungan Kelas pada Anak dengan Gangguan Pemusatan 

Perhatian dan Hiperaktivitas 

Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) 

terdiri atas pola yang menunjukkan tidak adanya atensi persisten 

dan/atau perilaku yang impulsif serta hiperaktif, yang bersifat lebih 

berat dari yang seharusnya terjadi pada usia perkembangannya. 
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Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas tersebut paling tidak 

muncul di 2 tempat (misalnya sekolah dan rumah) yang mengganggu 

fungsi sosial dan akademik yang berlangsung paling tidak 6 bulan.
 

Peningkatan jumlah kasus GPPH tentunya berdampak pada berbagai 

aspek kehidupan, tidak hanya kesulitan belajar di sekolah, hal ini juga 

berdampak pada kesehatan fisik serta status gizi anak dengan GPPH. 

Anak dengan GPPH memiliki aktivitas fisik lebih banyak dibanding 

anak tanpa GPPH(Megapuspita et al., 2017). 

Pada penelitian ini didapatkan hasil dari 19 responden (56,4%)  

yang duduk di bangku kelas 1 SD, 14 orang (43,8%) diantaranya 

mengalami GPPH tipe kombinasi, 5 orang (15,6%) diantaranya 

mengalami hiperaktif-impulsif. Dari 2 responden (6,3%) yang duduk 

di bangku kelas 2 SD, 1 orang (3,1%) diataranya mengalami GPPH 

tipe kombinasi, dan 1 orang (3,1%) diantaranya mengalami hiperaktif-

impulsif. 4 responden (12,5%) yang duduk di bangku kelas 3 SD 

mengalami GPPH tipe kombinasi. 7 responden (21,9%)  yang duduk di 

bangku kelas 4 SD mengalami GPPH tipe kombinasi. Dari 3 

responden (9,4%) yang duduk di bangku kelas 5 SD, 2 orang (6,3%) 

diataranya mengalami GPPH tipe kombinasi, 1 orang (3,1%) 

diantaranya mengalami hiperaktif-impulsif. 1 responden (3,1%) 

dengan berusia 10 tahun mengalami GPPH tipe defisit perhatian. 
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7. Analisis Regresi Logistik yang Mempengaruhi Riwayat Kejang 

Demam 

  Hasil analisis multivariat dengan menggunakan uji regresi 

logistik menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh 

terhadap riwayat kejang demam pada anak adalah usia dengan nilai p 

0,00<0,25 dan nilai OR 0,421 (CI 95% = 0,144 – 1,233). 

  Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Vebriasa (2016) yang meneliti sebanyak seratus lima puluh anak 

usia 6 bulan–5 tahun yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 

dengan hasil  91 (60,6%) anak yang mempunyai riwayat kejang pada 

keluarga dan kejang demam pertama terjadi pada usia yang lebih 

dini pada kelompok ini (median usia 13,0 vs 17,0 bulan; IK95%: 

0,00-0,03; p=0,01). Anak dengan riwayat kejang lebih banyak 

mengalami kejang demam sederhana dibandingkan kejang demam 

kompleks (61,4% vs 59,2%), meskipun perbedaannya tidak 

bermakna (IK95%: 0,78-1,37; p=0,80) 

  Dalam penelitian ini, didapati bahwa anak-anak yang 

memiliki riwayat kejang dalam keluarga cenderung mengalami 

kejang demam pada usia yang lebih muda. Median usia onset kejang 

demam pertama pada anak-anak dengan riwayat kejang dalam 

keluarga adalah 13,0 bulan (rentang 11,0-18,0 bulan), sementara 

pada anak-anak tanpa riwayat kejang dalam keluarga adalah 17,0 

bulan (rentang 11,0-29,0 bulan). Temuan ini konsisten dengan 
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penelitian sebelumnya yang juga melaporkan bahwa kejang demam 

pertama terjadi pada usia yang lebih muda pada anak-anak yang 

memiliki riwayat kejang dalam keluarga. (Vebriasa, 2016) 

Pada penelitian ini, tidak didapatkan faktor risiko lain yang dapat 

menyebabkan anak mengalami gangguan pemusatan perhatian dan 

hiperativitas. Hal ini dikarenakan terbatasnya sampel sehingga sulit 

untuk menyingkirkan kemungkinan faktor risiko lain gangguan 

pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak kurang berpariatif. 

Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas merupakan salah 

satu jenis kondisi kebutuhan khusus yang termasuk dalam gangguan 

perilaku. Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT 

kepada kita yang kelak akan dipertanggung jawabkan. Allah telah 

menjelaskan bahwa anak menjadi cobaan bagi orang tuanya yang 

terdapat dalam Qur‟an Surah Al-Anfaal (8:28) : 

ٰٓ اجَْسٌ عَظِيْنٌ   ٍ ٌْدَ َ عِ
اىََّ اّللَّٰ َّّ لََدُكُنْ فتٌَِْحٌ ۙ ّْ اَ َّ الكُُنْ  َْ ا اًََّوَآٰ اهَْ ْْٰٓ اعْلوَُ َّ  

Artinya: 

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai 

cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”. 

 

Menurut tafsir Al-Misbah ayat di atas menjelaskan bahwa cobaan hidup 

itu di antaranya disebabkan oleh cinta yang berlebihan pada anak-anak 

kalian. Maka, janganlah cinta pada anak dan harta benda itu melebihi cinta 

kalian pada Allah, karena hal yang demikian itu akan merusak urusan 
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kalian. Dan ketahuilah bahwa pahala Allah jauh lebih besar dari pada harta 

dunia dan anak keturunan (Shihab,2002). 

Oleh karena itu berdasarkan ayat diatas bahwa setiap manusia 

mendapatkan cobaan dengan berbagai macam bentuk seperti harta dan 

anak. Apabila orang tua diuji mengenai buah hatinya maka tergantung 

orang tua menerima cobaan tersebut.  (Salim, 2021). Anak merupakan 

cobaan sekaligus ladang pahala bagi orang tuanya maka hendaknya kita 

menyayangi anak kita dan selalu mengingat Allah . 

C. Keterbatasan Penelitian  

1. Adanya keterbatasan jumlah sampel anak dengan gangguan pemusatan 

perhatian dan hiperaktivitas  

2. Terdapat beberapa tempat terapi di Kota Makassar yang tidak mengizinkan 

untuk dilakukan penelitian 

3. Hasil penelitian ini bergantung pada kejujuran setiap responden dan daya 

ingat responden tentang riwayat kejang demam pada anaknya karena 

menggunakan instrumen berupa kuesioner yang disi langsung oleh orang 

tua 

4. Kurangnya partisipasi sampel dalam memberikan kesediaannya untuk 

mengisi kuesioner penelitian 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai hubungan riwayat kejang 

demam dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada 

anak di Kota Makassar, maka dapat disimpulkan : 

1. Jenis riwayat kejang dema terbanyak yaitu kejang demam kompleks 

2. Rata-rata responden mengalami GPPH tipe kombinasi lalu disusul tipe 

hiperaktif-impulsif dan defisit perhatian 

3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat kejang demam 

dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak di 

Kota Makassar 

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia pada anak GPPH 

dengan riwayat kejang demam pada Anak  

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat khususnya orang 

tua lebih paham dan waspada terhadap bangkitan kejang demam di 

masa bayi hingga balita yang akan berdampak pada perilaku anak. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk mengambil jumlah 

sampel yang lebih banyak.  
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b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan dan masukan 

untuk penelitian selanjutnya tentang riwayat kejang demam dan 

anak dengan GPPH. 
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Lampiran Formulir Informed Concent 

LEMBAR PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini  

Nama  : 

Umur  : 

Alamat  : 

Setelah mendapatkan Keterangan yang cukup dari peneliti serta menyadari 

manfaat dari penelitian tersebut dibawah ini yang berjudul : 

“Hubungan Riwayat Kejang Demam dengan Gangguan Pemusatan 

Perhatian dan Hiperaktivitas pada Anak” 

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian 

ini. Apabila suatu saat merasa dirugikan dalam bentuk apapun, berhak 

membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk mengundurkan diri. Demikian 

Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya. 

Makassar,                 2022 

Mengetahui,       Yang menyatakan 

Penanggung jawab penelitian     Responden Penelitian 

 

(   )     (            ) 



 

73 
 

Lampiran Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN RIWAYAT KEJANG DEMAM DENGAN GANGGUAN 

PEMUSATAN PERHATIAN DAN HIPERAKTIVITAS PADA ANAK  

IDENTITAS RESPONDEN 

A. Identitas Anak  

Nama  : 

Umur   : 

Jenis Kelamin : 

Kelas  : 

 

B. Identitas Keluarga  

 
Ayah Ibu 

Nama 
  

Umur 
  

Jenis kelamin 
  

Pendidikan 
  

Alamat 
  

Pekerjaan 
  

No. Hp 
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C. Riwayat kejang demam pada anak 

1. Adakah pendarahan dimasa kehamilan ibu? 

c. Ya 

d. Tidak  

2. Adakah pemberian obat penguat kandungan dimasa kehamilan ibu ? 

a. Ya 

b. Tidak 

3. Apakah ibu mengkomsumsi obat-obatan selain yang diberikan dokter 

kandungan ? 

a. Ya  

b. Tidak 

Jika Ya, Tuliskan : 

4. Apakah anak anda lahir normal dengan kehamilan cukup bulan? 

a. Ya  

b. Tidak  

5. Apakah anak anda lahir normal dengan berat badan lahir rendah? 

a. Ya 

b. Tidak 

6. Apakah anak anda lahir dengan tindakan operasi sesar? 

a. Ya 

b. Tidak 

7. Apakah anak anda lahir dengan penggunaan alat bantu? 

a. Ya 
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b. Tidak 

Jika Ya, Tuliskan : 

8. Berapa berat badan lahir anak ibu? 

Tuliskan : 

9. Apakah anak anda lahir tidak menangis, kulitnya berwarna biru dan 

sulit bernapas? 

a. Ya  

b. Tidak  

10. Apakah anak anda mengkonsumsi ASI sampai usia 2 tahun ? 

a. Ya 

b. Tidak 

Jika Tidak, usia berapa anak anda berhenti mengkomsumsi ASI : 

11. Apakah anak anda mengkonsumsi susu Formula? 

a. Ya  

b. Tidak 

12. Pada usia berapa anak anda diberikan makanan pendamping ASI 

Tuliskan : 

13. Pada usia berapa anak anda merayap dan merangkak? 

Tuliskan : 

14. Apakah anak anda diberikan imunisasi lengkap ? 

a. Ya  

b. Tidak 
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15. Apakah  anak anda telah didiagnosis oleh ahli dengan gangguan 

pemusatan perhatian dan hiperaktivitas? 

a. Ya 

b. Tidak  

16. Apakah anak anda pernah mengalami demam di masa bayi atau balita? 

a. Ya 

b. Tidak  

17. Apakah selama demam, anak anda mengalami kejang? 

a. Ya 

b. Tidak 

18.  Apakah Sejak bayi anak anda pernah mengalami Infeksi susunan saraf 

pusat seperti meningitis, ensefalitis atau penyakit infeksi lainnya yang 

dapat menyebabkan kejang demam? 

a. Ya 

b. Tidak  

Jika Ya, tuliskan :… 

19. apakah anak anda penah mengalami kejang demam setelah pemberian 

imunisasi? 

a. Ya  

b. Tidak  

20. Jenis imunisasi apa yang dapat menyebabkan kejang demam pada anak 

anda ? 

Tuliskan : 
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21. Pada umur berapa anak anda mengalami kejang demam? 

Tuliskan : 

22. Pada usia berapa anak anda berhenti kejang demam? 

Tuliskan : 

23. Apakah kejang demam anak anda berlangsung lebih dari 15 menit? 

a. Ya 

b. Tidak  

24. Berapa lama biasanya kejang demam anak anda berlangsung? 

Tuliskan :… 

25. Apakah  saat kejang demam, anak anda mengalami hilang kesadaran 

atau pingsan? 

a. Ya 

b. Tidak  

26. Apakah selama kejang demam, anak anda mengalami mata yang 

mendelik keatas? 

a. Ya 

b. Tidak  

27. Apakah saat kejang demam, anak anda mengalami kaku diseluruh 

badan? 

a. Ya 

b. Tidak  

28. Apakah jenis kejang yang terjadi pada anak anda hanya pada satu sisi 

bagian tubuh? 
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a. Ya 

b. Tidak  

29. Apakah  saat kejang demam, warna kulit anak anda berubah menjadi 

kebiruan? 

a. Ya  

b. Tidak  

30. Apakah anak anda pernah mengalami kejang demam lebih dari 2 kali 

dalam 24 jam? 

a. Ya 

b. Tidak  

31. Apakah kejang demam anak anda berulang lebih dari satu kali dalam 2 

jam ? 

a. Ya  

b. Tidak  

32. Apakah kejang demam pada anak anda dapat hilang dengan 

sendirinya? 

a. Ya  

b. Tidak  

33. Apakah dikeluarga inti anda (selain anak) memiliki riwayat kejang 

demam? 

a. Ya  

b. Tidak  
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34. Siapakah dikeluarga inti anda (selain anak) yang memiliki riwayat 

kejang demam? 

Tuliskan : 

35. Pada usia berapa anggota keluarga anda (selain anak) mengalami 

kejang demam? 

Tuliskan :  

36. Pada usia berapa anggota keluarga anda (selain anak) berhenti 

mengalami kejang demam? 

Tuliskan : 

37. Berapa lama kejang demam anggota keluarga anda (selain anak) 

berlangsung? 

Tuliskan : 

38. Apakah kejang demam pada anggota keluarga anda (selain anak) dapat 

hilang dengan sendirinya? 

a. Ya  

b.   Tidak  
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Lampiran Hasi Analisis Data 

Uji Asumsi Dasar 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kejang Demam .370 32 .000 .632 32 .000 

ADHD .470 32 .000 .541 32 .000 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ADHD Based on Mean .711 1 30 .406 

Based on Median .120 1 30 .732 

Based on Median and with 

adjusted df 

.120 1 27.855 .732 

Based on trimmed mean .282 1 30 .599 

 

ANOVA 

ADHD   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .032 1 .032 .120 .732 

Within Groups 7.968 30 .266   

Total 8.000 31    
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Analisis Univariat 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6 Tahun 10 31.3 31.3 31.3 

7 Tahun 7 21.9 21.9 53.1 

8 Tahun 1 3.1 3.1 56.3 

9 Tahun 7 21.9 21.9 78.1 

10 Tahun 6 18.8 18.8 96.9 

11 Tahun 1 3.1 3.1 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 22 68.8 68.8 68.8 

Perempuan 10 31.3 31.3 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

 

Kelas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 SD 19 59.4 59.4 59.4 

2 SD 2 6.3 6.3 65.6 
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SD 4 12.5 12.5 78.1 

4 SD 4 12.5 12.5 90.6 

5 SD 3 9.4 9.4 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

 

Kejang Demam 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kejang Demam Sederhana 14 43.8 43.8 43.8 

Kejang Demam Kompleks 18 56.3 56.3 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

 

ADHD 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ADHD 25 78.1 78.1 78.1 

Hiperaktif-Impulsif 6 18.8 18.8 96.9 

Defisit Perhatian 1 3.1 3.1 100.0 

Total 32 100.0 100.0  
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Analisis Bivariat 

Kejang Demam * ADHD 

Crosstab 

 

ADHD 

ADHD 

Hiperaktif-

Impulsif 

Defisit 

Perhatian 

Kejang 

Demam 

Kejang Demam 

Sederhana 

Count 11 3 0 

% of Total 34.4% 9.4% 0.0% 

Kejang Demam 

Kompleks 

Count 14 3 1 

% of Total 43.8% 9.4% 3.1% 

Total Count 25 6 1 

% of Total 78.1% 18.8% 3.1% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .874
a
 2 .646 

Likelihood Ratio 1.246 2 .536 

Linear-by-Linear Association .123 1 .726 

N of Valid Cases 32   

 

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .44. 
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Usia * ADHD 

Crosstab 

 

ADHD 

Total ADHD 

Hiperaktif-

Impulsif Defisit Perhatian 

Usia 6 Tahun Count 8 2 0 10 

% of Total 25.0% 6.3% 0.0% 31.3% 

7 Tahun Count 4 3 0 7 

% of Total 12.5% 9.4% 0.0% 21.9% 

8 Tahun Count 1 0 0 1 

% of Total 3.1% 0.0% 0.0% 3.1% 

9 Tahun Count 7 0 0 7 

% of Total 21.9% 0.0% 0.0% 21.9% 

10 Tahun Count 5 1 0 6 

% of Total 15.6% 3.1% 0.0% 18.8% 

11 Tahun Count 0 0 1 1 

% of Total 0.0% 0.0% 3.1% 3.1% 

Total Count 25 6 1 32 

% of Total 78.1% 18.8% 3.1% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 36.570
a
 10 .000 



 

85 
 

Likelihood Ratio 14.387 10 .156 

Linear-by-Linear Association .228 1 .633 

N of Valid Cases 32   

 

a. 15 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .03. 

 

Jenis Kelamin * ADHD 

Crosstab 

 

ADHD 

Total ADHD 

Hiperaktif-

Impulsif 

Defisit 

Perhatian 

Jenis Kelamin Laki-Laki Count 16 6 0 22 

% of Total 50.0% 18.8% 0.0% 68.8% 

Perempuan Count 9 0 1 10 

% of Total 28.1% 0.0% 3.1% 31.3% 

Total Count 25 6 1 32 

% of Total 78.1% 18.8% 3.1% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.190
a
 2 .075 

Likelihood Ratio 7.079 2 .029 
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Linear-by-Linear Association .141 1 .707 

N of Valid Cases 32   

 

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .31. 

 

Kelas * ADHD 

Crosstab 

 

ADHD 

Total ADHD 

Hiperaktif-

Impulsif Defisit Perhatian 

Kelas 1 SD Count 14 5 0 19 

% of Total 43.8% 15.6% 0.0% 59.4% 

2 SD Count 1 1 0 2 

% of Total 3.1% 3.1% 0.0% 6.3% 

SD Count 4 0 0 4 

% of Total 12.5% 0.0% 0.0% 12.5% 

4 SD Count 4 0 0 4 

% of Total 12.5% 0.0% 0.0% 12.5% 

5 SD Count 2 0 1 3 

% of Total 6.3% 0.0% 3.1% 9.4% 

Total Count 25 6 1 32 

% of Total 78.1% 18.8% 3.1% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14.142
a
 8 .078 

Likelihood Ratio 10.870 8 .209 

Linear-by-Linear Association .015 1 .903 

N of Valid Cases 32   

 

a. 14 cells (93.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .06. 

 

Analisis Multivariat 
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Lampiran Pengajuan Etik 
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Lampiran Surat Keterangan Layak Etik 
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Lampiran Rekomendasi Izin Penelitian 
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Lampiran Izin Penelitian  
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Lampiran Surat Keterangan Selesai Meneliti 
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Lampiran Dokumentasi 
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